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KATA PENGANTAR 

 

الرَّحَْْنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ الِله   

، كَعَلَى ألو كَ  ُـ عَلَى أَشْرَؼِ الَْْنبِْيَاءِ كَالْمُرْسَلِيَْْ ، كَالصَّلَاةُ كَالسَّلَا أَصْحَابِوِ كَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَافٍ الَْْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيَْْ
يْنِ، أمََّا بػَعْدُ   إِلََ يػَوِْـ الدِّ
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada kalimat 

berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت
 Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Jc ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik diatas) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Apostrof terbaik„ ع
 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qof Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق
 Hamzah _‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء )yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia terletak di awal atau 

diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 



 

 

2. Vokal  

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Kasrah I I اَ  fatḥah A A اَ 

 ḍammah U U اَ 

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  

      
 
 
 
 
Contoh: 

 kaifa:     كَيْفَ  

كْؿَ قَ        :haula  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

 

 

 

 

Contoh:    

 māta : مَا تَ 

 ramā : رَ مَى

 qīla : قػَيْلَ 
 yamūtu : يََوُْ تُ 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan Yāʼ Ai a dan i ىَيْ 

 fatḥah dan Wau Au a dan u ىػَوْ 

Harakat 
Dan 

Huruf 

Nama Huruf 
dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yāʼ ᾱ a dan garis di atas ا |  َى

 kasrah dan yāʼ ῑ i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di bawah و



 

 

4. Tāʼ marbūṭah 

Transliterasi untuk Tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: Tāʼ marbūṭah yang hidup atau mendapat 

harakat fatḥah , kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta’ marbutah yang mati 

atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan Tāʼ marbūṭah diikuti oleh yang menggunakan kata 

sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tāʼ marbūṭah itu di translasikan dengan (h). 

Contoh: 

 Rauḍah Al-Aṭfᾱl:        رَكْضَةُ الَْ طْفَاؿ 

  Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah:    ا لْمَدِ يػْنَةُ الَفَا ضِلَةُ  

 Al-ḥikmah :             ا لِْكْمَةُ  

5. Syaddah (Tasydīd) 

Sayddah atau tasydīd, yang dalam abjad arab di lambangkan dengan sebuah tanda tasydīd  ّا) ),  

dalam trasliterasi ini di lambangkan  dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

 Contoh: 

ارَ بػَّنَ َ    : Rabbanᾱ    

نَا  Najjaīnā :    نَََّيػْ

 al-ḥaqq :  الَْْق  

 nuʼʼima :  نػُعِّمَ 

 ʻaduwwun :   عَدُ ك  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah )ْى  maka ia ,)س 

ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

ىَ ع لَ       : ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) 

 ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :    ع ر َبٌّى

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf ال (alif lam maʻrifah). 

Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti 



 

 

oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syams) : الَشَّمْسُ 

لْزلََةُ  الَزَّ         : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah : الْفَلْسَفَةُ 

 al-bilād :            الَْبِلَادُ 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata. Namun, bila hamzah 

terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

تَأْ مُرُكْفَ          : ta’murūn 

            al-nauʽ :            الَْنػَّوْءُ 
 syaiʼ:           شَيْء  

 umirtu :           أمِرْتُ  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qurʼān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl Al- Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah  )الله( 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), transliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 



 

 

وِ  وِ     dἷnullāh  دِيػْناُ للّّٰ  billāh   باِللّّٰ

Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditranslitersi 

dengan hurf  (t). Contoh:   

وِ                   .hum fī raḥmatillāh  هُُْفِيػْرَحَْْةِاللّّٰ

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps). dalam transliterasinya 

huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan 

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal 

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai 

nama keduanya terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir 

dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr 



 

 

Ḥamīd Abū) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta ʽālā 

saw. = ṣallallāhū ʽalaihi wa sallam 

a.s. = ʽalaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahas Arab, beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة =   ص 
 بدكف مكاف =   دـ 
 صلى الله عليو ك سلم =   صلعم 
 طبعة =   ط 
 بدكف ناشر =   دف 
=  الخ  الَ اخره          \ الَ  اخرىا   
 جزء =   ج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Mardiatul Jannah 
NIM 210100113136 
Judul : Motivasi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Pengamalan Ibadah Salat PesertaDidik SMKN 6 Makassar 

Skripsi ini membahas tentang “Motivasi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Meningkatkan Pengamalan Ibadah Salat Peserta Didik SMKN 6 Makassar”. Adapun 
Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana motivasi guru pendidikan 
agama Islam dalam meningkatkan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar, 2) 
Bagaimana pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar, 3) Apa 
faktor pendukung dan penghambat penerapan motivasi guru pendidikan agama Islam 
dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar. 
Tujuan dari penelitian ini : 1) Mendeskripsikan motivasi guru pendidikan agama 
Islam di SMKN 6 Makassar 2) Mendeskripsikan pengamalan ibadah salat peserta 
didik di SMKN 6 Makassar 3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 
penerapan motivasi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan pengamalan 
ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar. 

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, 
yaitu jenis penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 
peristiwa, aktifitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 
atau kelompok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan positivistik. Sumber data yang dilakukan adalah sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dabn pedoman 
observasi. Teknik pengolahan dan analisis data ialah reduksi data, data display, dan 
verivikasi. Adapun Pengujian keabsahan data ialah triamulasi, mengadakan member 
check, dan perpanjangan pengamatan. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 1) Motivasi guru pendidikan agama 
Islam dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 
Makassar terbagi menjadi 2 yaitu: a) Dalam kegiatan belajar mengajar, guru selalu 
memberi motivasi kepada peserta didik berupa nasehat tentang ganjaran-ganjaran 
orang yang tidak melaksanakan salat serta menjelaskan keutamaan-keutamaan orang 
yang melaksanakan salat. b) keteladanan, guru PAI memberi teladan secara langsung 
kepada peserta didik dengan memberikan contoh dengan salat dhuha dan salat dhuhur 
tepat waktu. 2) Pengamalan ibadah salat di SMKN 6 Makassar mengalami perubahan, 
tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan pengamaln ibadah salat peserta didik 
tidak maksimal yaitu: kurangnya dukungan dari guru mata pelajaran lain, latar 
belakang lingkungan keluarga yang kurang religious, dan motivasi dari dalam diri 
peserta didik itu sendiri.3) faktor pendukung dan penghambat motivasi guru PAI 
adalah: faktorpendukung yaitu a) adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah 
dan guru PAI. b) adanya tata tertib sekolah. Faktor penghambat a) kurangnya 
pemahaman peserta didik terhadap ibadah salat b) pengawasan lingkungan keluarga 
yang masih kurang. 

Implikasi Penelitian ini adalah Motivasi guru pendidikan agama Islam dalam 
meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik mengalami perubahan yang 
signifikan, hal ini ditandai dengan adanya kesadaran dari dalam diri peserta didik 
untuk melaksanakan ibadah salat tanpa disuruh. Dengan adanya motivasi guru 
pendidikan agama Islam dapat meningkatkan kesadaran peserta didik yang 
notabenenya berada dilingkungan yang kurang religus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan masyarakat dan pemerintah 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah 

maupun di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat pada masa 

yang akan datang.
1
 

Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu dinyatakan dalam Undang- 

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 3 sebagai berikut: 

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

2
 

Guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan motivasi guru agar peserta 

didik tumbuh kesadarannya untuk melakukan sesuatu. Hal ini sejalan dengan amanat 

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru Dan Dosen Guru menjelaskan bahwa: 

Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3
 

 
 

1 Abd. Kadir, dkk. Dasar-Dasar Pendidikan, (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012 ) h.60. 

2
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), h. 5. 
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Guru memiliki peran sebagai pengajar, pendidik, pembimbing dan motivator. 

Selain itu juga guru harus mampu menyampaikan materi pelajaran dan selalu 

pendidik, membimbing, peserta didiknya sehingga mereka memiliki moral yang 

baik. 

Selanjutnya apabila guru sebagai motivator maka harus selalu memberi 

motivasi kepada peserta didik, sehingga mereka mau dan senang memenuhi semua 

tugas dan kewajiban, sebagai peserta didik maupun sebagai hamba Allah swt. 

Peranan guru sebagai motivator ini sangat penting artinya dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar peserta didik. Guru 

harus dapat merangsang dan memberikan dorongan reinforcement untuk 

mendinamisasikan potensi peserta didik, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya 

cipta (kreatifitas), sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar.
4
 

Dengan demikian guru bukan hanya memberi ilmu pengetahuan terhadap peserta 

didik, namun guru juga berperan sebagai motivator yang mendorong peserta didik 

agar aktif dan menganggap proses pembelajaran adalah kebutuhan sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Berkaitan dengan pentingnya guru sebagai motivator, seperti yang dijelaskan 

dalam bukunya Slameto bahwasanya: 

Guru hanya merupakan salah satu diantara berbagai sumber dan media belajar. 
Maka dengan demikian peranan guru dalam belajar ini menjadi lebih luas dan 
lebih mengarah kepada peningkatan motivasi belajar anak. Melalui perannya 
sebagai pengajar, guru diharapkan mampu mendorong anak untuk senantiasa 
belajar dalam berbagai kesempatan melalui berbagai sumber dan media.

5
 

 

 

4
Sardiman. AM., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 

1996), h. 123. 

5
Slameto, Belajar dan Fa ktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta, Bina Aksara, 1988), 

h. 100. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, guru pendidikan agama Islam perlu 

meningkatkan perannya sebagai motivator, yakni sebagai pendorong agar peserta 

didik melakukan kegiatan belajar agama Islam, dengan menciptakan kondisi kelas 

yang dapat merangsang peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar agama, baik 

secara individual maupun secara kelompok. 

Guru memberikan contoh akan pentingnya pendidikan agama Islam bagi 

pesrta didik terutama dalam beribadah, agar mampu melaksanakan ibadah yang baik 

dan benar sehingga kelak menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

swt. Allah swt. berfirman dalam QS. Luqman/31: 17. 

 

                                         

    

 

 

Terjemahnya: 
 

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 
yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah).”

6
 

 
Guru sebagai pendidik dalam surah Luqman di atas merupakan tokoh yang 

senantiasa menasehati dan mendorong untuk melaksanakan salat. 

Sosok guru dipandangan peserta didik selalu tergambar sebagai sosok yang 

memiliki ilmu dan moral yang tinggi, kecakapan serta kemampuan intelektual yang 

 
 

 

6Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) h. 

413. 
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dimiliki selalu berbeda jauh di atas diri peserta didiknya, sehingga segala perbuatan, 

ucapan dan perilaku guru akan selalu dijadikan contoh oleh peserta didik dalam 

mengembangkan pengetahuan dan akhlaknya. Oleh karena itu, peran guru sangatlah 

berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan moral peserta didik. 

Guru adalah sosok pengganti orangtua ketika peserta didik berada di sekolah. 

Setiap kali guru melaksanakan proses belajar mengajar seorang guru selain harus 

mampu menyampaikan keseluruhan isi materi pelajaran, juga harus membimbing 

peserta didik mengembangkan jiwa keagamaan yang telah diperoleh sejak kecil dari 

orangtuanya. 

Guru pendidikan agama Islam merupakan salah satu sumber motivasi peserta 

didik dalam mengamalkan apa yang telah diajarkan. Peserta didik menjadikan guru 

pendidikan agama Islam sebagai pedoman utama dalam mendapatkan pengetahuan 

yang baik, yakni dalam pembentukan moral dan akhlak ataupun ilmu tentang 

pendidikan agama Islam terutama ibadah salat. Peserta didik diajarkan melaksanakan 

ibadah salat, lalu peserta didik diajarkan untuk terbiasa melaksanakan ibadah salat 

dengan memberikan contoh sehingga ibadah salat menjadi rutunitas peserta didik, 

yang akan membentuk pembiasaan ibadah salat terhadap peserta didik itu sendiri. 

Oleh sebab itu, peserta didik menjadi termotivasi dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pengamalan berarti proses (perbuatan), melaksanakan, pelaksanaan, 

penerapan, menunaikan (kewajiban, tugas), menyampaikan (cita-cita, gagasan), 

menyumbangkan atau mendermakan, kesungguhan hati dalam melakukan sesuatu.
7
 

 
 

7
W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 

33. 
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Pengamalan ibadah salat peserta didik belum sepenuhnya mencapai tingkat 

yang memuaskan. Masih banyaknya peserta didik yang kurang kesadaran diri untuk 

melaksanakan ibadah salat menjadi masalah tersendiri. Mereka tidak melaksanakan 

ibadah salat lima waktu karena berbagai alasan. Mulai dari malas, tidak ada teman 

yang mengajak untuk salat, keasyikan bermain hingga lupa waktu juga dipengaruhi 

oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga membuat peserta didik 

lalai menjalankan salat dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat diperlukan motivasi 

guru agar dapat meningkatkan pengamalan ibadah salat. 

Guru pendidikan agama Islam menjadi sumber motivasi peserta didik dalam 

mengamalkan ibadah salat, dengan menjadi pelopor dan mengarahkan peserta didik 

melaksanakan ibadah salat dengan melihat aktivitas yang dilakukan guru Pendidikan 

agama Islam tersebut. Seperti salat dhuha, salat duhur, jumat ibadah serta hari-hari 

besar Islam. Guru pendidikan agama Islam diharapkan mampu menjadi motivasi 

peserta didik dibandingkan guru-guru yang lain yang ada di SMKN 6 Makassar. 

Berdasarkan hasil obsevasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SMKN 6 

Makassar pada hari Rabu, 18 September 2019. Kondisi lapangan menggambarkan 

bahwa guru pendidikan agama Islam berperan penting dalam memberikan motivasi 

terhadap peserta didik. Adapun kendala guru pendidikan agama Islam di sekolah 

tersebut, yakni banyaknya peserta didik yang lalai dalam melaksanakan salat dan 

pengamalan ibadah salat peserta didik belum sepenuhnya mencapai tingkat yang 

maksimal, maka dari itu perlu motivasi guru agar dapat meningkatkan pengamalan 

ibadah salat peserta didik. 

Berangkat dari permasalahan yang penulis temukan di SMKN 6 Makassar 

bahwa pengamalan ibadah salat masih belum maksimal. Oleh karena itu, penulis 
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tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai motivasi guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 

Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar terhindar dari kesalahan interpretasi dalam pembahasan penelitian maka 

dapat diberikan batasan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu motivasi guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatakan pengamalan ibadah salat peserta didik 

di SMKN 6 Makassar. 

Agar memudahkan memahami maksud yang terkandung dalam tulisan ini, 

maka penulis perlu untuk memberikan pengertian pada beberapa kata dan istilah yang 

dianggap penting, agar nantinya tidak terjadi kesalahan penafsiran. 

1. Motivasi 

Motivasi: motivasi yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah 

bagaimana guru pendidikan agama Islam memberikan motivasi terhadap peserta 

didik. 

2. Pengamalan 

Pengamalan: pengamalan yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah 

bagaimana pengamalan ibadah salat peserta didik yang ada di Sekolah. 

 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus penelitian Deskripsi fokus 

1. Motivasi Guru PAI Motivasi guru PAI yang dimaksud 

dalam skripsi  ini adalah  guru 

memberikan motivasi berupa 
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dorongan yaitu nasehat dan contoh 

secara langsung agar peserta didik 

melaksanakan ibadah salat, dan guru 

menjadi sumber motivasi bagi peserta 

didik. 

2. Pengamalan Ibadah Salat Pengamalan ibadah salat yang 

dimaksud dalam judul  skripsi ini 

adalah peserta didik mengamalkan 

ibadah salat wajib sebagai bentuk 

bakti nyata kepada Allah swt. serta 

menjadi rutinitas dalam kehidupan 

sehari-hari,   karena  merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat 

motivasi guru 

a. Faktor pendukung motivasi guru 

1) Faktor internal, seperti Minat. 

Minat yaitu adanya kesadaran 

peserta didik untuk melaksakan 

ibadah salat dari dalam dirinya. 

2) Faktor eksternal 

a) Keluarga, lingkungan keluarga 

sangat mempengaruhi pelaksanaan 

ibadah salat peserta didik karena 

keluarga menjadi contoh bagi 

pesrta didik di rumah. 
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b)  Sekolah, merupakan faktor yang 

sangat penting terutama guru 

pendidikan agama Islam dalam 

memotivasi peserta, karena guru 

PAI menjadi tauladan di sekolah. 

c) Lingkungan masyarakat, menjadi 

salah satu faktor yaitu pergaulan 

peserta didik. 

b. Faktor yang menghambat motivasi 

guru 

1) Faktor internal. Minat, tidak 

adanya kesadaran dari dalam 

peserta didik untuk melaksana 

kan ibadah salat serta 

kurangnya pemahaman peserta 

didik terhadap ibadah salat. 

2) Faktor eksternal 

a) Kurangnya perhatian dari keluarga 

b) Pengawasan lingkungan keluarga 

yang masih kurang. 
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana motivasi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan ibadah 

salat peserta didik di SMKN 6 Makassar? 

2. Bagaimana pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan motivasi guru pendidikan 

agam Islam dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik di 

SMKN 6 Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

 
Penelitian yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap 

penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya, 

selain itu mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang 

ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan 

untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. Penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa 

penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa penelitian lain, penelitian tersebut 

digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. 

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, 
 

yaitu: 

1. Jurnal H.S. Bunyamin dan Dian Faujiah 

Jurnal H.S. Bunyamin dan Dian Faujiah “pengaruh motivasi guru terhadap 

prestasi belajar peserta didik mata pelajaran IPS di SDN Rajagaluh Kidul Kec. 

Rajagaluh Kab. Majalengka”. Hasil penelitian ini menunjukkan motivasi guru 

berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS peserta didik, hal ini dibuktikan dari 

perhitungan uji korelasi 0,679 yang artinya terdapat hubungan antara motivasi 

guru terhadap prestasi belajar. Dapat disimpulkan bahwa motivasi guru 
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mempengaruhi prestasi belajar peserta didik sebesar 44,1% sementara sisanya 

55,9% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

motivasi guru, perbedaannya penelitian Jurnal H.S. Bunyamin dan Dian Faujiah 

menggunakan analisis penelitian kuantitatif yang pemaknaannys diukur oleh 

angka. 

2. Jurnal Alfan, Mohammad, Zamroni 

Jurnal Alfan, Mohammad, Zamroni. 2014 “upaya guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatakan motivasi beragama siswa di SMA Negeri 1 Turen 

Kabupaten Malang”. Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa, (1) 

upaya yang dilakukan guru PAI, yaitu; (a) dalam kegiatan belajar mengajar, 

diantaranya; mempuat peserta didik suka PAI, memberi nasehat, mengarahkan 

perilaku peserta didik, memberi teladan yang baikdan memberi pengawasan. (b) 

dalam kegiatan ekstrakulikuler keagamaan diantaranya; badan dakwah Islam, baca 

tilis Al-Quran, seni baca tulis Al-Quran, mentoring, dan keputrian. (c) dalam 

kegiatan rutin sekolah, diantaranya; sholat jamaah dhuhur, sambutan pagi guru di 

gerbang, amal jariah jumat, upacara bendera, peringatan besar Islam. (2) kendala 

yang ada diantaranya; kurangnya minat peserta didik terhadap PAI, tempat ibadah 

(mesjid atau sekolah) yang tidak memuat semua peserta didik, pendidik 

ekstrakulikuler keagamaan bukan guru asli sekolah, bawaan peserta didik yang 

heterogen dan lingkungan masyarakat. Sousi untuk mengatasi kendala, 

diantaranya; mengupayakan PAI jadi pelajaran favorit peserta didik, melakukan 

pelebaran tempat ibadah (masjid sekolah), mengusahakan pendidik ekstrakulikuler 
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keagamaan guru asli sekolah, menerapkan absensi dalam setiap kegiatan, membuat 

peserta didik betah di sekolahan. 

Persamaannya adalah penelitian Jurnal Alfan, Mohammad, Zamroni juga 

meneliti tentang motivasi, perbedaanya adalah Jurnal Alfan, Mohammad, Zamroni 

lebih focus pada motivasi beragama sedangkan penelitian ini focus pada motivasi 

guru. 

3. Jurnal Nurhayati 

Jurnal Nurhayati “motivasi belajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 

1 Belawa Kab. Wajo (perspektif teori arcs)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

gambaran motivasi belajar peserta didik adalah terdapat ada peserta didik yang 

memiliki kebutuhan, dorongan dan tujuan untuk tetap antisias dan ersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran, namun ada juga peserta didik kurang 

berminat dan terdorong. Upaya yang dilakukan oleh rupa PAI menggunakan 

pendekatan teori motivasi ARCS; Attention, dengan cara mengadakan ulangan, 

menumbuhkan minat, menggunakan metode bervarias, dan media pembelajaran. 

Relevance; guru menunjukkan relevansi materi yang dipelajari dengan kebutuhan 

peserta didik. Confidence; guru meningkatkan kepercayaan diri peserta didik 

satisfaction, guru menciptakan kepuasan kepada peserta didik dengan pujian 

verbal maupun non verbal, serta pemberian reward. 

Persamaan penelitian Jurnal Nurhayati dengan penelitian ini adalah sama- 

sama meneliti tentang motivasi. Perbedaannya adalah penelitian Jurnal Nurhayati 

meneliti tentang motivasi belajar sedangkan penelitian ini tentang motivasi guru. 
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4. Jurnal Haris wandi 

Jurnal Haris Wandi “strategi guru PAI dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik SMA Neger 1 Kuta Cot Glie”. Hasil penelitian menunjukkan 

strategi guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik SMA Negeri 

1 Kuta Cot Glie yang digunakan adalah melalui metode ceramah, diskusi serta 

mencontohkan akhlak. Pembelajaran dilakukan secara bervariasi selama alokasi 

waktu yang tersedia, tidak menoton dan membosankan. Bentuk-bentuk motivasi 

yang diberikan oleh guru yaitu motivasi dari luar diri peserta didik yang diberikan 

dengan menggunakan cerita, yakni meceritakan sejarah. Guru mengarahkan 

peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar. 

Bedasarkan hasil observasi kendala-kendala yang dihadapi guru PAI di sekolah 

SMA Negeri 1 Cot Glie terkait dengan penguasaan media pembelajaran 

disebabkan kurang media yang terdapat pada sekolah tersebut. Metode 

pembelajaran jarang sekali memadukan dengan metode-metode yang lain dan 

cenderung hanya menggunakan metode ceramah. 

Persamaannya adalah penelitian Haris wandi sama-sama menggunakan 

analisis penelitian kualitatif yang membutuhkan analisa mendalam. Perbedaannya 

peneliti Haris wandi meneliti tentang strategi guru pendidikan agama Islam, 

sedangkan penelitian ini meneliti tentang motivasi guru pendidikan agama Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan 

a. Mendeskripsikan motivasi guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 6 Makassar. 

b. Mendeskripsikan pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar. 
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c. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat motivasi guru Pendidikan 

Agama Islam di SMKN 6 Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperluas 

wawasan keilmuan untuk semua pendidik terutama dalam hal kompetensi 

guru pendidikan agama Islam penerapan motivasi guru di sekolah 

2) Digunakan sebagia bahan informasi untuk semua pihak. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan apabila nantinya 

berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal memotivasi 

untuk meningkatkan pengamalan ibadah salat di SMKN 6 Makassar. 

2) Bagi pihak sekolah di SMKN 6 Makassar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya 

dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kualitan pendidikan terutama 

motivasi guru dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

Memahami kata motif manusia kiranya ada penilaian terhadap keinginan 

dasar yang ada pada semua manusia yang normal. Arti kata motif sebagai pendorong, 

penyaring, dan sebagai penuntut kegiatan sangat erat dengan minat dan sikap.
1
 

Istilah motivasi menunjuk kepada semua gejala yang terkandung dalam 

stimulasi tindakan kearah tujuan tertentu dimana sebelumnya tidak ada gerakan 

menuju kearah tujuan tersebut. Motivasi dapat berupa dorongan-dorongan dasar atau 

internal dan insentif di luar diri individu atau hadiah.
2
 

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan 

yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu.
3
 

Motivasi merupakan salah satu determinan penting dalam belajar, para ahli 

sukar mendefinisikannya, akan tetapi motivasi berhubungan dengan (1) arah perilaku; 

(2) kekuatan respon; (3) ketahanan perilaku, atau beberapa lama seseorang itu terus 

menerus berperilaku menurut cara tertentu.
4
 

 

 
 

1
Lestari D. Cro dan Alice Crow, Psychologi Pendidikan (Yokyakarta:Nur Cahaya, 1989), h. 

308. 

2
Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1990), 

h.173. 

3
Anton Moeliono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), h. 759. 

4
Martinis Yamin, profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP (Jakarta: Gunung Persada 

Press, 2008), h. 157. 
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Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak 

melakukan sesuatu.
5
 

2. Teori Motivasi 

Beberapa teori motivasi yang akan dibicarakan pada kesempatan ini, pada bab 

ini akan dijelaskan lima teori yaitu, teori hedonisme, teori naluri, teori reaksi yang 

dipelajari, teori daya pendorong dan teori kebutuhan. 

Adapun perinciannya sebagai berikut: 

 
a. Teori hedonisme 

Hedonisme adalah bahasa yunani yang berarti kesukaan, kesenangan, atau 

kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran di dalam filsafat yang memandang bahwa 

tujuan hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan yang bersifat 

duniawi. Menurut padangan hedonisme, manusia pada hakikatnya, makhluk yang 

mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. Oleh karena itu, 

setiap menghadapi persoalan yang perlu pemecahan, manusia cenderung memilih 

alternative pemecahan yang dapat mendatangkan kesenangan dari pada yang 

mengakibatkan kesukaran, kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Implikasi dari 

teori ini adanya anggapan bahwa semua orang akan cenderung menghindari hal-hal 

yang sulit dan memisahkan, atau yang mengandung resiko berat dan lebih suka 

melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan baginya.
6
 

 

 

 

 

 
 

5
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2007 , Cet. 23), h. 60. 

6
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 74. 
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b. Teori naluri 

Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu pokok yaitu, dorongan 

nafsu mempertahankan diri, dorongan nafsu megembangkan diri, dorongan nafsu 

mengembangkan atau mempertahankan jenis. Dengan demikian ketika naluri pokok 

itu, maka kebiasaan-kebiasaan ataupun tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia 

yang diperbuatnya sehari-hari mendapatkan dorongan atau digerakkan oleh ketiga 

naluri tersebut oleh karea itu, menurut tori ini untuk memotivasi seseorang harus 

berdasarkan naluri mana yang dituju dan perlu dikembangkan. 

Sering kali kita temukan seseorang bertindak melakukan sesuatu karena 

didorong oleh lebih dari naluri pokok sekaligus sehingga sukar bagi kita untuk 

menentukan naluri pokok mana yang lebih dominan mendorong orang tersebut 

melakukan tindakan yang demikian itu.
7
 

c. Teori reaksi yang dipelajari 

Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak 

berdasarkan naluri-naluri tetapi berdasarkan pola tingkah laku yang dipelajari dari 

kebudayaan di tempat orang itu hidup. Orang belajar paling banyak dari lingkungan 

kebudayaan di tempat ia hidup dan dibesarkan. Oleh karena itu, teori ini disebut juga 

toeri lingkungan kebudayaan. Menurut teori ini, apabila seorang pemimpin atau 

seorang pendidik akan memotivasi anak buah atau anak didiknya, pemimpin atau 

pendidik itu hendaknya mengetahui benar-benar latar belakang kehidupan dan 

kebudayaan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan mengetahui latar belakang 

kebudayaan seseorang kita dapat mengetahui pola tingkah lakunya dan dapat 

 

 
 

7Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, h.75. 
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memahami pula mengapa ia bereaksi dan bersikap yang mungkin berbeda dengan 

orang lain dalam menghadapi suatu masalah.
8
 

d. Teori Daya Pendorong 

Teori ini merupakan perpaduan antara “teori naluri” dengan “teori reaksi yang 

dipelajari”. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan 

kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya suatu daya pendorong 

pada jenis kelamin yang lain. Semua orang dalam semua kebudayaan mempunyai 

daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. Namun, cara-cara yang digunakan 

dalam mengejar kepuasan terhadap daya pendorong tersebut berlain-lainan bagi tiap 

individnu menurut latar belakang masing-masing. Oleh karena itu, menurut teori ini, 

bila seorang pemimpin atau seorang pendidik ingin memotivasi anak buahnya, ia 

harus mendasarkannya atas daya pendorong yaitu atas naluri dan juga reaksi yang 

dipelajari dari kebudayaan lingkungan yang dimilikinya. 

e. Teori Kebutuhan 

Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada 

hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun 

kebutuhan psikis. Oleh karena itu, menurut teori ini apabila seorang pemimpin 

ataupun seorang pendidik bermaksud memberikan motivasi kepada seseorang, ia 

berusaha mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan-kebutuhan orang yang akan 

dimotivasinya. Salah satu dari teori kebutuhan yaitu Teori Abraham Maslow. Sebagai 

seorang pakar psikologi, Maslow mengemukakan adanya lima tingkatan kebutuhan 

pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan 

 
 
 

8Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, h.76. 
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pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Adapun kelima tingkatan 

kebutuhan pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Kebutuhan fisiologis, kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar, yang 

bersifat primer dan vital yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasara dari 

organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, 

kesehatan fisik, kebutuhan seks dan sebagainya. 

2) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (safety and security), seperti terjamin 

keamanannya, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang 

kemiskinan, kelaparan perlakuan tidak adil dan sebagainya. 

3) Kebutuhan sosial (social needs), yang meliputi antara lain kebutuhan akan 

dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, 

rasa setia kawan dan kerja sama. 

4) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs), termasuk kebutuhan dihargai 

karena prestasi atau status, pangkat, dan sebagainya. 

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization), seperti kebutuhan 

mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara 

maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri. 

Tingkat atau hirarki kebutuhan dari Maslow ini tidak dimaksud sebagai suatu 

kerangka yang dapat dipakai setiap saat, tetapi lebih merupakan kerangka acuan yang 

dapat digunakan sewaktu-waktu bilamana diperlukan untuk memperkirakan tingkat 

kebutuhan mana yang mendorong seseorang yang akan dimotivasi bertindak 

melakukan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamati bahwa 

kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya 

perbedaan tingkat kebutuhan itu antara lain latar belakang pendidikan, tinggi 
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rendahnya kedudukan, pengalaman masa lampau, pandangan atau falsafah hidup, 

cita-cita dan harapan masa depan, dari tiap individu.
9
 

B. Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru 

 
Pengertian guru secara ethimologi (harfiah) ialah orang yang pekerjaannya 

mengajar.
10

 Kemudian lebih lanjut Muhaimin menegaskan bahwa: seorang guru biasa 

disebut ustadz, mu’alim, murabbiy, mursyid, mudarris, dan mu’addib, yang artinya 

orang yang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan dan 

membina akhlak peserta didik agar menjadi orang yang berkepribadian baik.
11

 

Sedangkan pengertian guru ditinjau dari sudut terminologi yang diberikan oleh para 

ahli dan cerdik cendikiawan, adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Muhaimin dalam bukunya “strategi Belajar Mengajar” menguraikan 

bahwa guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 

pendidikan siswanya, baik secara individual ataupun klasikal. Baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Dalam pandangan Islam secara umum guru adalah 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi/aspek anak didik, baik aspek 

cognitive, effective dan psychomotor.12 

 
 
 

 
 

9Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, h.77-78. 

10
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2010), h. 377. 

11Muhaimin, pengetahuan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 44-49. 

12
Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar (Surabaya: Citra Media, 1996). h. 70. 
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b. Zakiah Daradjat dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Islam” menguraikan bahwa 

seorang guru adalah pendidik Profesional, karenanya secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan.
13

 

c. Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam setiap melakukan pekerjaan yang 

tentunya dnegan kesadaran bahwa yang dilakukan atau yang dikerjakan 

merupakan profesi bagi setiap individu yang akan menghasilkan sesuatu dari 

pekerjaannya. Dalam hal in yang dinamakan guru dalam arti yang sederhana 

adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.
14

 

d. M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Praktis dan Teoritis 

menjelaskan guru adalah orang yang memberikan suatu ilmu/kepandaian kepada 

yang tertentu kepada seseorang/kelompok orang.
15

 

Berdasarkan rumusan pengertian guru di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. 

Kemudian, tujuan guru memberikan pendidikan kepada peserta didik agar peserta 

didik tidak hanya sekedar mengetahui tetapi mampu mengamalkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kemudian apabila istilah kata guru dikaitkan dengan kata agama Islam 

menjadi guru Pendidikan Agama Islam, maka pengertiannya adalah menjadi seorang 

pendidik yang mengajarkan ajaran agama Islam dan membimbing peserta didik 

kearah pencapaian kedewasaan serta membentuk kepribadian muslim yang berakhlak 

 

 
13

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Angkasa, 1984). H. 39. 

14
Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Iteraksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), h. 31. 

15
M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Temaja Rosdakarya, 

1988), h.169. 
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mulia, sehingga terjadi keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di 

akhirat. 

Sebagai guru pendidikan agama Islam haruslah taat kepada Allah swt, 

mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala laranganNya. Sebagaimana ia 

akan dapat menganjurkan dan mendidik anak untuk berbakti kepada Allah swt. kalau 

ia sendiri tidak mengamalkannya. Jadi sebagai guru pendidikan agama Islam haruslah 

berpegang teguh kepada agamanya, memberi teladan yang baik dan menjauhi yang 

buruk. Anak mempunyai dorongan meniru, segala tingkah laku dan perbuatan guru 

akan ditiru oleh anak-anak. Bukan hanya terbatas pada tingkah laku guru, tetapi 

sampai segala apa yang dikatakan guru itulah yang dipercayai peserta didik, dan tidak 

percaya kepada apa yang tidak dikatakannya.
16

 

Dengan demikian seorang guru pendidikan agama Islam ialah merupakan 

figur seorang pemimpin yang mana disetiap perkataan atau perbuatannya akan 

menjadi panutan bagi anak didik, maka di samping sebagai profesi seorang guru 

agama hendaklah menjaga kewibawaannya agar jangan sampai seorang guru 

pendidikan agama Islam melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya 

kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Ahmad Tafsir mengutip pendapat dari 

Al-Ghazali mengatakan bahwa siapa yang memilih pekerjaan mengajar, ia 

sesungguhnya telah memilih pekerjaan besar dan penting. Karena kedudukan guru 

Pendidikan Agama Islam yang demikian tinggi dalam Islam dan merupakan realitas 

dari ajaran Islam itu sendiri, maka pekerjaan atau profesi sebagai guru agama Islam 

tidak kalah pentingnya dengan guru yang mengajar pendidikan umum. 

 

 
16

Rachman Saleh, Didaktik Pendidikan Agama di Sekolah dan Petunjuk bagi Guru Agama 

(Bandung: Pustaka Pelajar, 1969), h. 142. 
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Dengan demikian pengertian guru pendidikan agama Islam yang dimaksud 

disini adalah mendidik dalam bidang keagamaan, merupakan taraf pencapaian yang 

diinginkan atau hasil yang telah diperoleh dalam menjalankan pengajaran pendidikan 

agama Islam baik ditingkat dasar, menengah atau perguruan tinggi. Guru merupakan 

jabatan terpuji dan guru itu sendiri dapat mengantarkan manusia menuju 

kesempurnaan dan mengantarkannya menjadi manusia hakiki dalam arti manusia 

yanga dapat mengemban dan bertanggung jawab atas amanah Allah swt. 

2. Tugas Guru 

 
Secara umum tugas guru pendidikan agama Islam ialah, yaitu mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, 

maupun potensi afektif. Potensi ini harus dikembangkan secara seimbang sampai 

ketingkat tinggi. Tugas guru pendidikan agama Islam sebagai pendidik berarti 

meneruskan dan mngembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas sebagai 

pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta 

didik. Tugas sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Sebagai pengajar guru harus 

memahami karakter dan arti dari mengajar, dan mengetahui teori-teori mengajar serta 

dapat melaksanakannya. Dengan mengetahui dan mendalaminya, guru akan lebih 

berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan dapat memperbaiki kekurangan- 

kekurangan yang telah dilakukannya. Menurut Prof. Dr. S. Nasution MA ada 

beberapa prinsip umum untuk tugas semua guru, yaitu: 

a. Guru harus memahami dan menghargai peserta didik. Mengajar adalah suatu 

hubungan antara manusia. Anak didik adalah manusia yang berhak atas perlakuan 

baik dari guru karena kelak menjadi warga Negara yang dewasa yang mau 
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menghormati orang lain. Guru yang baik adalah guru yang bersifat demokratis 

yang banyak membicarakan dan mempertimbangkan sesuatu dengan anak didik. 

b. Guru harus mempersiapkan bahan pembelajaran yang akan diberikan dengan 

pengertian ia harus menguasai bahan itu sepenuhnya, jangan hanya mengenal isi 

buku pelajaran saja, melainkan juga mengetahui pemakaian dan kegunaannya 

bagi kehidupan anak dan manusia umumnya. 

c. Guru harus mampu menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajaran. 

d. Guru harus mampu menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesungguhan individu 

anak. Kesungguhan anak dalam berbagai hal berbeda-beda. 

e. Guru harus mengaktifkan murid dalam hal belajar. Karena berhasil atau tidaknya 

murid tersebut, kalau peserta didik bisa aktif berarti apa yang telah disampaikan 

oleh guru tersebut dapat dimengerti oleh peserta didik. 

f. Guru harus menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan peserta didik, tidak 

hanya menyampaikan materi pelajaran saja tetapi seorang guru harus bisa 

menyampaikan pelajaran yang diajarkan dengan kehidupan yang sering dilakukan 

peserta didik sehari-hari. 

g. Guru harus memberi pengertian dan bukan hanya dnegan kata-kata belaka. 

h. Guru harus merumuskan tujuan yang akan dicapai pada setiap mata pelajaran 

yang diberikan. 

i. Guru jangan hanya terikat oleh satu teks book saja. 

j. Tugas guru tidak hanya menguasai dalam arti menyampaikan pengetahuan saja 

kepada peserta didik, melainkan senantiasa membentuk pribadi peserta didik.17
 

 

 
 

17
S. Nasution, Didaktif Asas-Asas Mengajar (Edisi IV, Bandung: Jem Mars, 1982), h. 12-17. 
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3. Guru Sebagai Motivator 

Peran guru sebagai motivator penting artinya dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar peserta didik. Guru harus dapat 

merangsang dan memberikan dorongan serta re-inforcement untuk mendinamisasikan 

potensi, menumbuhkan swadaya (aktivitas), dan daya cipta (kreativitas), sehingga 

akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar.
18

 

Menurut Suparlan adapun peran guru sebagai motivator terkait dengan peran 

sebagai educator dan supervisor, untuk meningkatkan semangat yang tinggi, pesrta 

didik perlu memiliki motivasi motivasi yang tinggi baik dari dalam dirinya sendiri 

(intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik), yang utamanya belajar dari gurunya 

sendiri.
19

 

Ada tiga fungsi motivasi yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat kepada peserta didik untuk belajar 

b. Menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai 

c. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.
20

 

Guru berperan penting dalam membantu peserta didik untuk mencapai tujuan 

hidupnya. Tanpa bantuan guru peserta didik tidak dapat mengembangkan potensinya 

secara optimal. Sebagai motivator guru harus menjadi pelopor bagi peserta didik. 

Guru harus berkontribusi secara langsung terutama dalam hal ibadah, khususnya salat 

 
 

18
Sadirman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta, Rajawali Pers, 1990), 

cet. Ke-3 h.142. 

19Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), h.30. 

20Pupuh Faturrahman dan M Sobry S., Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Adhitama, 

2007), h. 20. 
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agar peserta didik dapat mengamalkannya tidak hanya dalam lingkungan sekolah 

tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, motivasi guru 

pendidikan agama Islam sangat diperlukan guna menumbuhkan kesadaran dalam jiwa 

peserta didik. Motivasi bersifat perorangan, maka seorang guru harus mengenal 

peserta didik, supaya motivasi yang disampaikan guru pendidikan agama Islam 

diterima dengan baik oleh peserta didik. 

C. Pengamalan Ibadah Salat 

Pengamalan adalah proses, cara, perbuatan, mengamalkan, melaksanakan, 

pelaksanaan, dan penerapan.
21

 Sedangkan pengamalan dalam dimensi keberagamaan 

adalah sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi seseorang dalam 

kehidupan sosial.
22

 

Menurut Djamaludin Ancok dimensi pengamalan menunjukkan seberapa tingkatan 

muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yakni bagaimana 

individu berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lain.
23

 

Pengamalan merupakan sesuatu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, 

yaitu berupa perbuatan-perbuatan baik, baik sesama manusia, maupun kepada Allah 

swt. Sedangkan pengertian ibadah menurut Hasby Ash Shiddieqy yaitu segala taat 

yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah swt. dan mengharap pahala-Nya di 

akhirat.
24

 

 

 

 
 

21
Hasan Alwi, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 34. 

22
M. Nur Ghufron, dkk. Teori-Teori Psikologi (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012), h. 170. 

23
Djamaludin Ancok, Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 80. 

24
Hasbi Ash-Shiddieqy, Kuliah lbadah (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 6. 
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Menurut istilah fiqh, ibadah yaitu memperhambakan diri kepada Allah dengan 

taat melaksanakan segala perintahnya dan anjurannya, serta mematuhi segala 

larangan-Nya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan, 

maupun perbuatan. Orang beribadah berusaha melengkapi dirinya dengan perasaan 

cinta, tunduk dan patuh kepada Allah swt.
25

 

Secara bahasa kata salat terambil dari kata yang artinya do'a, sedang menurut 

istilah adalah suatu sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan tingkah 

laku perbuatan, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, berdasarkan atas 

syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.
26

 

Pengertian yang lebih lengkap dikemukakan Hasbi Ash-Shiddieqy, menurut 

Hasbi hakekat ibadah salat ialah menghadapkan jiwa dan hati seseorang kepada Allah 

swt. yang mendatangkan rasa takut dan patuh (taqwa) kepada kebesaran dan 

kekuasaan-Nya dengan penuh khusyu‟ dan ikhlas, dalam bentuk perkataan dan 

perbuatan (gerakan) yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam menurut syarat- 

syarat tertentu.
27

 

Sidi Ghazalba membagi salat dalam dua pengertian, yaitu: Pengertan lahiriah. 

Salat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi 

dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah swt. menurut syarat- 

syarat tertentu. Pengertian hakiki, salat adalah berhadapnya hati (Jiwa) kepada Allah 
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M. Abdul Majieb et. el, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h.109. 

26
Masruddin Razak, Dienul lslam (Bandung: PT. A1-Ma'arif, 1995), h. 178. 

27
Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Shalat (Jakarta: Bulan Blntang, 1997), h. 64. 
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secara langsung, yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan dalam 

jiwa rasa kebesaran dan kesempurnaan-Nya.
28

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa ibadah 

salat adalah wujud penghambaan diri seorang muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah swt. dengan menghadapkan jiwa dan raga, dengan penuh khusyu‟ dan 

keikhlasan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi 

rukun dan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan keridhaan dari-Nya. 

1. Dasar Hukum Ibadah Salat 

Ibadah salat merupakan satu-satunya ibadah yang perintahnya diterima Nabi 

Muhammad saw. Iangsung dari Allah swt. pada peristiwa Isra‟ dan mi‟raj, yang 

dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam. lbadah salat ini kemudian menjadi inti 

ibadah sekaligus identitas keberagamaan umat Islam. Adapun yang menjadi dasar 

pelaksanaan ibadah salat yang merupakan identitas seorang muslim yang beriman 

kepada Allah swt. QS. Al-Baqarah: 2/43. 

              

Terjemahnya : 

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang 
ruku”.

29
 

 
Firman Allah swt. di atas menunjukkan bahwa diperintahkannya manusia 

untuk melaksanakan salat dan zakat bukan hanya pada ilmu semata tetapi dalam 

bentuk perbuatan serta senantiasa tunduk dan patuh kepada peintah allah swt., 

Karena itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. 

28
Sidi Gazalba, Asas Agama Islam, Pembahasan llmu Filsafat Tentang Rukun Islam, Taqwa 

dan Ikhlas (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 88. 

29
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tejemahanya (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012). 
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QS. Al-baqarah 2/3. 

 

                        

 Terjemahnya: 

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan 
menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka”.

30
 

 
Ayat di atas juga menunjukkan manusia diperintahkan untuk percaya pada 

yang gaib yang tidak terjangkau oleh indera, tidak hanya itu, salat merupakan hal 

yang penting bagi manusia. Segala apa yang dimiliki oleh manusia berupa harta 

hendaknya diberikan sebagian kepada orang lain yang membutuhkan. 

Ayat yang menjadi dasar ibadah salat di atas dikuatkan lagi dengan beberapa 

keterangan hadis Nabi saw. yang artinya: Dari Abdillah bin Umar, katanya bersabda 

Rasulullah saw: “Islam itu dibangun dengan lima hal, (yaitu) bersaksi tidak ada 

Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, 

mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan ramadhan.” 

a. Salat Wajib 

1) Zhuhur, permulaan waktu salat zhuhur adalah ketika matahari bergeser dari 

posisinya di tengah-tengah langit berdasarkan penglihatan mata. Dan waktu 

zhuhur berakhir seiring dengan masuknya awal waktu salat ashar dengan 

rentang waktu yang kira-kira cukup untuk menjalankan salat 4 rakaat. 

2) Ashar, permulaannya adalah ketika ukuran bayangan sesuatu sama panjang 

dengan ukuran aslinya setelah tergelincirnya matahari. Akhir waktu salat 

ashar adalah ketika bayangan segala sesuatu dikali panjang aslinya. 
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3) Magrib, waktu magrib masuk ditandai dengan tenggelamnya matahari. 

Pengakhiran waktu salat magrib hingga mendekati sirnanya mega merah. 

4) Isya, waktu salat isya dimulai sejak hilangnya mega merah. Sementara akhir 

waktunya adalah sepertiga malam yang pertama. 

5) Shubuh, dimulai dari terbitnya fajar, dan berakhir dengan terbitnya matahari.
31

 

Pelaksanaan ibadah salat yang dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam 

merupakan kewajiban atau Fardhu’ain yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, 

terutama yang sudah dewasa (baligh) dan memenuhi syarat dan rukunnya. Seperti 

diungkapkan Moh. Rifa‟i, bahwa setiap Mukallaf wajib melaksanakan ibadah salat 

fardhu atau salat lima kali sehari semalam.
32

 

Dengan demikian ibadah salat lima waktu merupakan suatu kewajiban bagi 

setiap muslim. Kewajiban itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan yang sudah 

baligh atau dewasa. Perintah salat itu harus dilaksanakan dan akan berdosa jika 

meninggalkannya. 

2. Syarat dan Rukun Ibadah Salat 

Kewajiban salat lima waktu bagi setiap muslim adalah bagi yang telah 

memenuhi syarat dan rukun tertentu, yaitu: 

a. Islam 

b. Suci dari hadats 

c. Berakal 

d. Baligh 
 

 
 

31
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah (cet. III; 

Jakarta: Kalola Printing, 2013), h.155-159. 
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e. Telah sampai dakwah (perintah Rasulullah saw. kepadanya) 

f. Melihat atau mendengar.
33

 

Jadi untuk diterima atau tidaknya salat yang dilaksanakan seseorang harus 

memenuhi kelima syarat diatas. Adapun yang menjadi rukun salat adalah: 

a. Niat 

b. Berdiri bagi yang kuasa 

c. Takbiratul ihran 

d. Membaca surah Al-fatihah 

e. Ruku‟ 

f. I‟tidal 

g. Sujud 

h. Duduk diantara dua sujud 

i. Duduk tasyahud akhir 

j. Membaca tasyahud akhir 

k. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad saw. 

l. Memberi salam 

m. Menertibkan rukun.
34

 

Berdasarkan teori di atas maka rukun salat merupakan ketetapan yang telah 

diperincikan didalam syari‟at Islam baik dalam pelaksanaan, syarat dan rukunnya, 

sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari ketetapan syariat 

Islam. 
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3. Tujuan dan Manfaat Salat 

Hakikat ibadah salat adalah pengakuan hati bahwa Allah swt. sebagai pencipta 

adalah agung, dan pernyataan (lisan) akan patuh dan tunduk atas kebesaran dan 

kemulian-Nya yang kekal abadi. Seseorang yang telah melaksanakan salat, 

hubungannya dengan Allah akan kuat dan istiqamah dan beribadah dan selalu 

menjaga segala ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt. 

Berkaitan dengan itu, tujuan dari pelaksanaan ibadah salat adalah unuk 

mengingat Allah swt. Ibadah salat dalam Islam sangat penting dan mempunyai 

kedudukan yang sangat tinggi, karena salat merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan dalam segala hal dan kondisi, atau dengan kata lain pelaksanaan ibadah 

salat tidak terbatas keadaan, waktu dan tempat. Ini semua hakikatnya salat agar setiap 

muslim yang beriman kepada Allah senatiasa mengingat Allah swt. dalam segala 

keadaan melalui ibadah salat lima waktu sehari semalam. 

Adapun hikmah ibadah salat adalah bahwa salat yang dilaksanakan seseorang 

akan memberikan dampak positif bagi yang melaksanakannya. Dampak tersebut 

adalah terjalinnya hubungan yang kuat dan sangat dekat antara seorang hamba 

dengan Allah swt. yang membawa kenikmatan dan ketenangan. Kedekatan yang 

diwujudkan dalam bentuk pernyataan dan penghambaan diri kepada Allah swt. 

4. Salat Sunnah Rawatib 

Diantara salat yang disyariatkan adalah salat yang mengikuti salat fardhu, 

yang dinamakan oleh kalangan ahli fiqh dengan istilah “salat rawatib”. Salat yang 

disyariatkan untuk meningkatkan derajat dan melebur dosa, untuk menjauhkan 

godaan setan yang terus menggoda mushalli (orang yang salat) agar tidak sempurna 

salatnya, dan untuk menambal kesalahan dan adab yang kurang dalam salat fhardu. 
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a. Bacaan dalam Salat 

Perlu diketahui bahwa yang harus dibaca dalam salat hanya Surah al-Fatihah, 

sedangkan setelahnya, boleh membaca apa saja, meskipun hanya satu ayat saja dari 

Alquran. Akan tetapi yang afdhal adalah jika kitamengikuti bacaan Nabi Muhammad 

saw. dalam salat menurut kemampuan kita sebagai berikut: 

1) Bacaan dalam Salat Subuh 

Biasanya Nabi Muhammad saw. memanjangkan bacaan Alquran dalam salat 

subuh. Abu Barzah bercerita: “Nabi Muhammad saw. salat subuh, dan pada kedua 

rakaat atau salah satunya beliau membaca antara enam puluh hingga seratus ayat.” 

2) Bacaan dalam Salat Zhuhur dan Ashar 

Dalam salat zhuhur Nabi Muhammad saw. terkadang memanjangkan bacaan 

dan terkadang memendekkannya. 

3) Bacaan dalam Salat Maghrib 

Dalam salat maghrib nabi Muhammad saw. pernah membaca surah-surah 

panjang (ath-thiwal), thiwal al-mufashshal, dan surah-surah pendek. 

4) Bacaan dalam Salat Isya 

Dalam salat isya, nabi Muhammad saw. membaca surah-surah agak panjang 

(ausath al-mufashshal).
35

 

b. Gerakan Salat 

1) Niat salat 

2) Takbiratul ihram 

3) Berdiri 
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Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah h. 222- 

224. 
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4) Membaca surah al-fatihah 

5) Ruku‟ 

6) Sujud 

7) Bangkit dari ruku‟ 

8) I‟tidal 

9) Bangkit dari sujud 

10) Duduk di antara dua sujud 

11) Thuma‟ninah dalam setiap Ruku‟nya 

12) Duduk akhir 

13) Tasyahhhud akhir 

14) Salam 

15) Tertib rukun-rukunnya.
36

 

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peningkatan Ibadah Salat 

1. Faktor Pendukung 

a. Pendidik 

Pendidik dalam konteks pendidikan Islam sering disebut dengan murabbi, 

mu’allim, mu;addib, mudarris, dan mursyid. kelima istilah tersebut mempunyai 

istilah tersendiri menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks 

Islam. Disamping itu, istilah pendidik kadang kala disebut melalui gelarnya, seperti 

istilah ustadz dan al-syaykh.
37

 Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan 

peranan yang penting, peranan guru belum dapat digantikan oleh teknologi seperti 

radi, televise, internet, maupun teknologi yang modern. Banyak unsur-unsur 

36
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah h. 187. 
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Grup), h.87. 
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manusiawi seperti sikap, sister nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan keteladanan, 

yang diharapkan dari hasil proses pembelajaran, yang tidak dicapai kecuali melalui 

pendidik.
38

 

Tugas dan tanggung jawab guru sangat berat, terutama tanggung jawab untuk 

digugu dan ditiru. Peranan guru dalam proses pendidikan menjadikan guru sebagai 

ukuran bagi peserta didik di sekolah. Begitupun dalam membantu meningkatkan 

pengamalan ibadah salat peserta didik tentunya sangat berperan. 

b. Saran dan Fasilitas 

Salah satu persyaratan untuk memuat suatu sekolah adalah memiliki gedung 

sekolah yang ada di dalamanya ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang dewan guru 

ruang perpustakaan, ruang BP, ruang TU, masjid, dan halaman sekolah yang 

memadai. Selain itu, fasilitas yang ada disekolah seperti buku-buku ikut menentukan 

kualitas sekolah. 

Kemudian sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus memadai untuk 

menunj ang peningkatan ibadah salat peserta didik. Selain dimotivasi oleh guru, 

tersedianya sarana dan prasarana seperti buku yang ada diperpustakaan diharapkan 

mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengamalan ibadah salat peserta 

didik. 

c. Motivasi 

Motivasi berfungsi menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. 

Motivasi menentukan baik tidaknyadalam mencapai tujuan sehingga semakin besar 

motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya.
39
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Motivasi adalah kekuatan diri dalam individu yang menggerakkan individu 

untuk berbuat. Dorongan adalah keadaan ketidakseimbangan dalam diri individu 

karena pengaruh dari dalam dan luar individu yang mengarahkan perbuatan invidu 

dalam rangka mencapai keseimbangan kembali atau adaptasi.
40

 Motivasi dari dalam 

diri peserta didik akan timbul dengan sendirinya apabila peserta didik menyadari 

bahwa apa yang dicontohkan oleh guru pendidkan agama Islam bermanfaaat. 

2. Faktor Penghambat 

Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tergantung pada 

dua unsur yang saling mempengaruhi, yakni bakat yang telah dimiliki oleh peserta 

didik sejak lahir akan tumbuh dan berkembang berkat pengaruh lingkungan, dan 

sebaiknya lingkungan akan lebih bermakna apabila terarah pada bakat yang telah ada, 

kendatipun tidak dapat ditolak tentang adanya kemungkinan di mana pertumbuhan 

dan perkembangan itu semata-mata hanya disebakan oleh factor bakat saja atau 

lingkungan saja.
41

 

Berikut ini faktor-faktor yang membuat peserta didik sulit dalam 

meningkatkan pengamalan ibadah salatnya, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri meliputi dua aspek 

yaitu: 1) asperk fisiologis (yang bersifat jasmaniah); 2) aspek psikologis (yang 

bersifat rohaniah).
42
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1) Aspek Fisiologis 

Kondisi kesehatan fisik peserta didik, seperti indera pendengaran dan indera 

penglihat sangat berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam menerima 

dan menyerap pengetahuan dan informasi, khususnya yang diberikan guru pendidikan 

agama Islam. Sehingga peserta didik yang mengalami gangguan pada fisiknya akan 

mengalami terhambatnya proses infomasi yang dilakukan oleh system memori 

peserta didik tersebut. 

2) Aspek Psikilogis 

Aspek psikologis peserta didik sangat berpengaruh terhadap motivasi yang 

diberikan guru pendidikan agama Islam. Guru harus mampu membangkitkan minat 

peserta didik agar termotivasi dalam meningkatkan pengamalam ibadah salat. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Keluarga 

Keluarga adalah pusat pendidikan utama dan pertama terhadap peserta didik. 

Tetapi dapat menjadi faktor penghambat pengamalan salat. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman tentang keagamaan, khususnya salat. 

2) Suasana Rumah atau Keluarga 

Suasana rumah yang ramai dan gaduh dapat menghambat pengamalam salat 

peserta didik. Hendaknya susasan rumah dibuat agar menyenangkan. 

3) Faktor Sekolah 

Sekolah adalah semua komponen yang ada di dalam sekolah maupun yang 

terjadi saat proses pembelajaran. Serta sarana dan prasarana yang lengkap 

berpengaruh terhadap pengamalan ibadah salat peserta didik. 
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4) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial menjadi salah satu penghambat yaitu kegiatan 

masyarakat,massa media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan perlu suatu metode penelitian yang relevan yang 

dapat menunjang penelitian tersebut, karena metode adalah suatu jalan atau cara yang 

akan ditempuh guna mencapai suatu tujuan. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif 

digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. 

Ketepatan interpretasi bergantung pada ketajaman analisis, objektivitas, sistematik 

dan sistemik, bukan kepada statistika dengan menghitung berapa besar 

probabilitasnya bahwa peneliti benar dalam interpretasinya. Penelitian kualitatif 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok.1
 

Pendekatan ini digunakan karena data yang diperoleh merupakan data 

deskiptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari narasumber serta berupa 

perilaku yang diamati. Selain itu, pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa 

pertimbangan pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi peneliti di lapangan; kedua, 

metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 
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2012), h. 60. 
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informan; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih banyak menyesuaikan dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam motivasi guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik 

di SMKN 6 Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis dalam rancangan penelitian ini maka lokasi 

penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di SMKN 6 Makassar. Alasan peneliti 

memilih sekolah tersebut adalah karena di SMKN 6 Makassar merupakan sekolah 

yang mudah dijangkau peneliti. Peneliti tertarik untuk meneliti sekolah tersebut 

karena peneliti telah melakukan observasi awal dengan mengamati beberapa hal 

mengenai motivasi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan pengamalan 

ibadah salat yang ada di SMKN 6 Makassar. 

a. Visi dan Misi dan Tujuan Sekolah 

 
1) Visi 

Unggul, cerdas, dan berahlak mulia. 

2) Misi 

a) Menciptakan lingkungan sekolah yang religious 

b) Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 

c) Menerapkan manajeman partisifatif, akuntabel, dan demokrasi. 

d) Melaksanakan pembelajaran aktif,inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

e) Menjadikan ilmu teknologi sebagai penopang dalam pembelajaran dan administrasi 

sekolah. 
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3) Tujuan 

a) Untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dalam keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah swt., prestasi akademik dan non akademik. 

b) Untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, emosi dan 

spiritual. 

c) Untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. 

b. Sejarah Berdirinya 

SMKN 6 Makassar dahulu bernama SNMTK Negeri (Sekolah Menengah 

Teknologi Kerumahtanggaan) didirikan pada tahun 1976 dengan membuka tiga 

program yaitu: tata boga, tata busana, dan tata graha. SMKTK Negeri dikepalai oleh 

seorang kepala sekolah yakni Dra. Sacharibunga Y. Tuna dari tahun 1976-1987. 

Berikutnya kepala sekolah di jabat oleh Dra. F. Djawa tahun 1978-1996. Kemudian 

oleh Drs. Haris Pallawang dari tahun 1996-2001. Dilanjutkan oleh Dra. Hj. Saleha 

Side tahun 2001-2002 (PJS). 

c. Identitas Tenaga Pendidik 

Peserta didik yang berprestasi dan memiliki kepribadian yang ideal tentunya 

memiliki guru yang sangat berperan penting dalam upaya mendidik dan membimbing 

kualitas pembelajarannya. Oleh karena itu di SMKN 6 Makassar dalam mengampu 

pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki para pendidik, hal ini 

dilakukan agar dalam proses belajar mengajar peserta didik mampu mencapai tujuan 

yang diharapkan. Dibawah ini nama-nama pendidik di SMKN 6 Makassar. 

d. Keadaan Peserta Didik 

Adapun jumlah peserta didik yang ada di SMKN 6 Makassar pada saat 

pengambilan data dapat dilihat pada table dibawah ini. 
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TABEL 3.1 JUMLAH PESERTA DIDIK BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

185 1059 1244 

Sumber: Tata Usaha SMKN 6 Makassar,01 Oktober 2020 

TABEL 3.2 JUMLAH PESERTA DIDIK BERDASARKAN USIA 

Usia L P Jumlah 

6 tahun 0 0 0 

6 - 12 tahun 0 0 0 

13 – 15 tahun 31 195 226 

16 – 20 tahun 153 864 1017 

20 tahun 1 0 1 

Jumlah 185 1059 1244 

Sumber: Tata Usaha SMKN 6 Makassar, 01 Oktober 2020 

 

TABEL 4.3 JUMLAH PESERTA DIDIK BERDASARKAN AGAMA 

Agama L P Jumlah 

Islam 176 984 1160 

Kristen 8 56 64 

Katholik 1 17 18 

Hindu 0 2 2 

Budha 0 0 0 

Konghucu 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 

Jumlah 185 1058 1244 

Sumber: Tata Usaha SMKN 6 Makassar, 01 Oktober 2020 

 

TABEL 3.4 JUMLAH PESERTA DIDIK BERDASARKAN PENGHASILAN 

ORANG TUA 

Penghasilan L P Jumlah 

Tidak di isi 37 203 240 

Kurang dari Rp 500.000 9 94 103 

Rp 500.000 - Rp 999.999 38 258 296 

Rp 1000.000 - Rp 1.999.999 58 306 264 

Rp 2000.000 - Rp 4.999.999 39 176 215 

Rp 5.000.000 - Rp 20.000.000 4 22 26 

Lebih dari Rp 20.000.000 0 0 0 
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Jumlah 185 1059 1244 

Sumber: Tata Usaha SMKN 6 Makassar, 01 Oktober 2020 

 

TABEL 3.5 JUMLAH PESERTA DIDIK BERDASARKAN TINGKAT 

PENDIDIKAN 

Tingkat Pendidikan L P Jumlah 

Tingkat 11 80 347 427 

Tingkat 12 52 373 425 

Tingkat 10 53 339 392 

Jumlah 185 1059 1244 

Sumber: Tata Usaha SMKN 6 Makassar, 01 Oktober 2020 

B. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 

hubungan dengan orang yang diteliti.
2
 Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan 

dapat dipahami sebagai acuan untuk melakukan penelitian tentang hubungan 

kompetensi sosial guru dan implementasi terhadap motivasi dalam peningkatan 

ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar. Adapun pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni pendekatan positivistik. 

1. Pendekatan Positivistik 

Positivistik adalah pendekatan yang riil yang ada di lapangan. Positivistik 

digunakan untuk merujuk ke semua objek yang masih dianggap eksternal dan secara 

paradigmatik harus disebut objektif. Positivistik merupakan gejala dalam situasi 

alaminya yang kompleks, yang hanya mungkin menjadi bagian dari kesadaran 

manusia secara komperehensif dan ketika telah direduksi ke dalam suatu parameter 

akan terdefinisikan sebagai fakta.
3
 Berangkat dari sudut pandang etimologi tersebut, 

 

2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi 

keempat (Cet. I; Jakarta: PT  Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306. 

3
Burhan Bungin, Metodologi Peneltian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 20. 
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maka pendekatan positivistik merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk 

memahami suatu fakta, gejala-gejala, maupun peristiwa yang bentuk keadaannya 

dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah.
4
 Kaitannya dengan penelitian ini, 

pendekatan positivistik digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun 

peristiwa secara objektif yang berkaitan dengan motivasi guru terhadap peningkatan 

ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar. 

2. .Pendekatan studi/keilmuan 

Pendekatan keilmuan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

psikologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat berbagai fenomena dan 

dimensi-dimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, maupun 

pendidikan. 

C. Sumber Data 

 
Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu 

dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi tetapi ditransfer ke tempat 

lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan situasi sosial pada kasus yang 

dipelajari. Namun penelitian kualitatif menggunakan sumber data. 

Menentukan sumber data dalam penelitian kualitatif adalah salah satu langka 

penting yang diharapkan agar dapat diperoleh data yang tepat dan berguna bagi 

pemecahan masalah dalam penelitian ini.
5
 Adspun data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

4
Pius A. Partanto, Kamus Ilmiyah Populer (Cet. I; Surabaya: Arkola, 2001), h. 175. 

5Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, ( Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), h. 21. 
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1. Sumber Data Primer 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh 

Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen 

yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara 

sinergi.6 Sampel dalam penelitian ini dinamakan narasumber atau partisipan, 

informan, teman dan guru dalam penelitian.7 Sumber data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang ingin kita teliti. 

Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

yang diperoleh dari lapangan dengan mewawancarai langsung 3 guru Pendidikan 

Agama Islam yaitu: Hamsinah S.Pd., Mildawati S.Pd.I., Firman Akbar S.Pd., dan 

mengamatinya sebagai informan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan 

informasi langsung tentang motivasi guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh peneliti tidak 

langsung dari informan atau objek yang diteliti namun melalui media perantara yakni 

referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus 

penelitian. 

Adapun data sekunder yang digunakan ialah: 

a. Kepala sekolah 
 

 

6
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta 2015), h. 297. 

7
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

289. 
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b. Pengawas pendidikan 

 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif didominasi oleh dua teknik yaitu observasi (pengamatan), 

wawancara.8 Kedua teknik tersebut digunakan secara terpisah, akan tetapi data yang 

dikumpulkan digunakan untuk saling melengkapi. Data yang diperoleh melalui teknik 

wawancara akan dilengkapi dengan data yang diperoleh melalui teknik pengamatan. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observsasi 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung 

dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 

observer berada bersama objek yang diselidikinya. Sedangkan observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu 

peristiwa yang akan diselidiki.9 Peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti di lapangan. Peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi 

pada saat pengamatan berlangsung. Peristiwa atau sesuatu yang dianggap penting 

dicatat dengan singkat tanpa harus menuruti aturan tertentu. Hal ini dilakukan dengan 

mengamati secara langsung motivasi guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar. 

2. Wawancara 
 

 

8
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya:2001), h. 

112. 

9
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1990), h. 100. 
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Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan. 

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

mengajukan pertanyaan dan narasumber (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.10 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara lisan dengan narasumber. 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru Pendidikan Agama Islam, informan 

diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan motivasi guru pendidikan agama islam 

dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar, 

dengan menggunakan alat pendukung dalam wawancara berupa buku catatan, 

kamera, tape recorder, kemudian mencatat hasil wawancara. Pedoman wawancara 

dapat dilihat pada lembar lampiran. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pengukuran, alat ukur dalam penelitian biasanya 

dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen 

merupakan alat bantu yang sangat penting dalam mendukung strategis kelancaran 

dalam kegiatan penelitian, karena data yang diperoleh melalui instrumen. Bahkan, 

instrumen merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus 

divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selan- 

jutnya turun langsung ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagi humant instrument, 

 

10
Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta: 2011), h. 

39. 
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berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, 

dan membuat kesimpulan atas semuanya. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif 

peneliti merupakan instrumen kunci (the researcher is the key instrument).11
 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, namun 

selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan 

instrumen penelitian tersebut, yang diharapkan dapat melengkapi data dan mem- 

bandingkan dengan data yang ditemukan di lapangan baik itu melalui observasi 

maupun wawancara. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, maka 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 

1. Pedoman Wawancara 

Panduan wawancara adalah daftar pertanyaan tertulis yang akan dijadikan 

pedoman bagi peneliti pada saat melakukan wawancara kepada informan. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

diteliti. 

2. Pedoman Observasi 

Panduan observasi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ada- 

lah instrumen yang tidak baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. 

Supaya hasil observasi dan wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti 

memiliki bukti telah melakukan hal itu kepada informan atau sumber data, maka 

diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut: 

a. Buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan informan. 
 

 

 

11
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D, h. 305-307. 
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b. Alat perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam pembicaraan pada 

saat melakukan wawancara. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang didapat akan diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif 

deskriptif. Hasil yang diperoleh di lapangan tersebut akan diolah dan dianalisis guna 

mendapat hasil penelitian yang refresentatif pengamalan ibadah salat pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan 

selama penelitian dan analisis data yang berlangsung dapat mengarahkan data apa 

saja yang mesti didapatkan dari lapangan. Pengumpulan dan analisis data dalam 

penelitian kualitatif merupakan proses induktif. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan langkah 

penelitian Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (Data Reduction), penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tiga proses ini dipandang sangat esensial dalam 

analisis data kualitatif. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data ialah bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut: 

a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung 

yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. 

b. Peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan 

dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti 
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membaca dan mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul. Penyusunan 

satuan tersebut hanya dalam bentuk kalimat factual. 

 

2. Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti paparkan dalam 

bentuk naratif. 

3. Verifikasi 

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban 

atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang 
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atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.12
 

Jadi, peneliti dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melalui 

beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti melakukan 

penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan 

kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif 

deskriptif. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data penelitian kualitatif dapat diuji dengan 

menggunakan uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektifitas).13
 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengujian keabsahan data 

yaitu uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain: 

1. Triangulasi 

Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada empat hal yang dilakukan 
 

yaitu: 

a. Triangulasi Sumber Data 

Mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Cara 

yang dilakukan adalah melakukan pengecekan data (cek, cek ulang, dan cek silang). 

Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau sumber informan dengan 

 

12
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Cet. XXII; Bandung: Al Fabeta, 2015), h. 246-253. 

13
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. h. 

366. 
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pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara ber- 

ulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang 

berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan dengan 

satu dengan yang lain. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan 

mebandingkan dan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan 

membandingkat data hasil pengamatan dan data hasil wawancara. 

b. Triangulasi Metode 

Triangulasi ini dilakukan dengan dua cara: 

1) Membandingkan hasil pengamatan pertama dengan hasil pengamatan beri- 

kutnya. 

2) Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya. 

Penekanan dari hasil perbandingan ini untuk mengetahui alasan-alasan ter- 

jadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. 

Peneliti melakukan triangulasi metode dengan membandingkan hasil 

pengamatan dan hasil wawancara beberapa motivasi guru pendidikan agama Islam 

sehubungan dengan pengamalan ibadah salat di SMKN 6 Makassar. 

c. Triangulasi teknik 

Yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda misalnya hasil wawancara yang diperoleh dicocokkan 

dengan hasil observasi. Peneliti melakukan pengecekan data terhadap motivasi guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat di SMKN 6 

Makassar dengan tehnik yang berbeda. 
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d. Triangulasi waktu 

Dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. 

Peneliti melakukan pengecekan terhadap motivasi guru pendidikan agama 

Islam dalm meningkatkan pengamalan ibadah salat di SMKN 6 Makassar dalam 

waktu yang berbeda. 

2. Mengadakan Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh oleh peneliti 

kepada pemberi data. 

Tujuan dari Member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

telah diperoleh sesuai apa yang diberikan oleh pemberi data/informan. Apabila data 

yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya sudah 

kredibel/dipercaya, namun apabila berbeda data yang didapatkan oleh peneliti dengan 

berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu 

mengadakan diskusi dengan pemberi data. Jadi, tujuan dari Member check adalah 

agar informasi yang diperoleh dalam penulisan sesuai dengan apa yang dimaksud 

oleh sumber data/informan. 

Pelaksanaan Member check dapat dilakukan setelah satu periode (kurung 

waktu) pengumpulan data selesai atau setelah mendapat temuan atau kesimpulan. 

Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang kembali ke 

pemberi data/informan, atau melalui forum diskusi kelompok.14 

 

 

 

14
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 330. 
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Peneliti melakukan pengecekan data untuk memeriksa dan melihat kesesuain 

data yang diperoleh dari penelitian ini, terhadap motivasi guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 

Makassar. 

Jadi, peneliti dalam pengujian dan keabsahan data dalam penelitian ini melalui 

beberapa tahapan yaitu: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, 

tiangulasi, menggunakan bahan referensi serta mengadakan Member check terhadap 

motivasi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat 

di SMKN 6 Makassar. 

3. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dilakukan selama penelitian dilakukan. Dengan 

perpanjangan pengamatan peneliti dapat memperoleh gambaran secara cermat, 

terinci, dan mendalam tentang bagaimana motivasi guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan pengamalan keagamaan peserta didik di SMKN 6 Makassar. 

Perpanjangan pengamatan pada akhirnya akan menemukan sesuatu yang perlu 

diamati dan sehubungan dengan usaha memperoleh data untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1.  Motivasi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Pengamalan Ibadah Salat Peserta Didik di SMKN 6 Makassar 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti 

menemukan bahwa guru pendidikan agama Islam yang berada di SMKN 6 Makassar 

memberikan motivasi kepada peserta didik dalam meningkatkan pengamalan ibadah 

salat. Motivasi tersebut dilakukan pada saat sebelum dan sesudah melakukan proses 

pembelajaran. Adapun motivasi guru pendidikan agama Islam adalah berupa nasehat 

dan memberikan teladan langsung kepada peserta didik dan mengontrol peserta didik 

baik di sekolah maupun di rumah dengan cara membuat kartu kontrol mingguan 

sehingga peserta didik dapat terdorong langsung dengan melakukan kewajiban 

sebagai umat Islam yakni mengamalkan ibadah salat. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara yang 

berkaitan dengan bentuk motivasi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar dapat di bagi menjadi 

tiga bagian yaitu: 

a. Dalam kegiatan belajar mengajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah SMKN 6 Makassar yang paling 

umum diberikan oleh guru pendidikan agama Islam adalah meningkatkan, 

membangkitkan serta memelihara semangat peserta didik untuk belajar. Dalam hal ini 

motivasi guru pendidikan agama Islam sangat besar pengaruhnya terhadap 

pengamalan ibadah salat peserta didik. Guru pendidikan agama Islam memberikan 
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motivasi kepada peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru pendidikan 

agama Islam di SMKN 6 Makassar saat kegiatan mengajar selalu memberi motivasi 

berupa nasehat-nasehat tentang keutamaan salat dan ganjaran bagi orang yang 

meninggalkan salat. 

Dengan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan salat kepada peserta 

didik secara tidak langsung membangkitkan semangat peserta didik untuk 

meningkatkan pengamalan ibadah salatnya. Begitu pula dengan mengingatkan peserta 

didik tentang ganjaran orang yang meninggalkan salat, dengan cara ini secara tidak 

langsung merangsang pemikiran peserta didik akan azab yang diberikan kepada 

orang-orang yang meninggalkan sehingga peserta didik kembali meningkatkan 

pengamalan ibadah salatnya. Guru pendidikan agama Islam memberikan contoh 

secara langsung atau menjadi teladan bagi peserta didik secara tidak langsung 

mengajak peserta didik untuk melaksanakan ibadah salat. Hal ini sesuai dengan 

tujuan motivasi yaitu mendorong serta mengarahkan peserta didik untuk mau 

mengamalkan ibadah salat. Guru harus berkontribusi secara langsung dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran peserta 

didik dalam mengamalkan ibadah salat. 

b. Memberi nasehat 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

maka peneliti menemukan bahwa pemberian nasehat kepada peserta didik selalu 

dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam saat tatap muka di kelas maupun di luar 

kelas, pemberian nasehat tersebut sangat berpengaruh dalam upaya membentuk 

keimanan peserta didik, mempersiakannya secara moral, psikis, dan sosial serta 

dengan menjelaskan kepada peserta didik tentang hal-hal yang berkaitan  dengan 
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ibadah salat seperti syarat salat, rukunnya, serta manfaat bagi orang yang 

mengerjakan ibadah salat. 

c. Keteladanan 

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara, maka peneliti menumukan bahwa 

guru pendidikan agama Islam yang ada di lokasi penelitian sebagai pelopor serta 

sebagai contoh atau teladan yang akan ditiru oleh peserta didik baik itu melalui 

perkataan, perbuatan, cara berpakaian dan lain sebagainya terutama berkaitan dengan 

pengamalan ibadah salat. Artinya bahwa guru pendidikan agama islam yang ada di 

lokasi penelitian selalu memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik dalam 

segalah aspek, terutama dalam mengamalkan ibadah salat. 

Motivasi yang telah diberikan guru pendidikan agama Islam kepada peserta 

didik mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di mana peserta didik lebih 

peka terhadap kesadaran akan kewajiban sebagai umat Islam, sehingga guru tidak lagi 

mengontrol peserta didiknya pada waktu salat. Begitu pula nasehat-nasehat yang 

diterima oleh peserta didik dapat menjadi motivasi, sehingga peserta didik senantiasa 

melaksanakan ibadah salat baik dalam kondisi apapun dan dimanapun berada. 

Dengan nasehat inilah yang mampu menjadi pendorong peserta didik untuk tidak 

bermalas-malasan apalagi harus meninggalkan kewajiban. 

Begitupula antusias atau tindakan peserta didik ketika mendengar suara azan 

berkumandan di mesjid maka berlomba-lomba untuk melakukan wudhu dan bergegas 

menuju ke mesjid. Ketika melaksanakan ibadah salat peserta didik melakukannya 

dengan sangat tekun dan disiplin baik itu bacaan dalam salat, maupun gerakan- 

gerakan dalam salat. 
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Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa guru 

pendidikan agama Islam: Ibu Mildawati S.Pd.I, Ibu Hamsinah S.Pd, dan Bapak 

Firman Akbar S.Pd. 

Adapun Hasil wawancara terhadap guru pendidikan agama Islam di SMKN 6 

Makassar diantaranya adalah: 

4.1 Tabel Hasil Wawancara 

No Nama Hasil Wawancara 

1 Mildawati S.Pd.I. Sebelum dan sesudah melakukan 

pembelajaran, saya selalu memberikan 

motivasi untuk peserta didik agar selalu 

menjalankan perintah Allah swt. dan 

meninggalkan segala larangan serta 

mengingatkan untuk selalu mengikuti salat 

berjamaah di musollah sekolah. 

2 Hamsinah S. Pd. Saya selalu mengarahkan peserta didik 

untuk salat berjamaah di Musollah, serta 

tidak lupa saya selalu mengingatkan 

ganjaran orang yang meninggalkan salat 

secara sengaja. Memberikan contoh secara 

langsung yang dapat dilihat oleh peserta 

didik itu sendiri. Serta tidak lupa pula 

peserta didik dikontrol dengan cara 

membuat daftar hadir salat setiap pekannya. 

Sehingga apa yang diharapkan guru dapat 
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terlaksana. 

3 Firman Akbar S.Pd. Saya menjelaskan kepada peserta didik 

tentang keutamaan-keutamaan salat. Tidak 

hanya itu, saya senantiasa mengontrol 

peserta didik dengan cara membuat daftar 

shalat lima waktu setiap pekannya 

 

Berdasarkan tabel hasil wawancara dari ketiga guru pendidikan agama Islam 

yang ada di SMKN 6 Makassar, bentuk motivasi yang diberikan guru Pendidikan 

agama Islam berbeda-beda. Seperti dalam kegiatan belajar mengajar, guru pendidikan 

agama Islam memberikan penjelasan tentang kewajiban untuk melaksanakan ibadah 

salat agar peserta didik memahaminya, ganjaran-ganjaran orang yang meninggalkan 

salat agar peserta didik tidak lagi meninggalkan salat, serta keutamaan-keutamaan 

orang yang melaksanakan salat, agar peserta didik mengetahuinya kemudian 

mengamalkanya. Guru pendidikan agama Islam memberikan nasehat tidak hanya 

pada saat proses pembelajaran saja tetapi juga memberikan dorongan pada saat di luar 

kelas. Guru pendidikan agama Islam memberikan teladan secara langsung kepada 

peserta didik yaitu guru melaksanakan salat sunnah dhuha dan salat berjamaah 

dhuhur di sekolah. Sehingga peserta didik dapat melihat dan menjadikan guru 

pendidikan agama Islam panutan atau contoh untuk senantiasa melaksanakan ibadah 

salat terutama di sekolah. 

 

2. Pengamalan Ibadah Salat Peserta Didik di SMKN 6 Makassar 

 
Berdasarakan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di 

lokasi penelitian berkaitan dengan pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 
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Makassar. Maka peneliti menemukan masih adanya beberapa kelompok peserta didik 

yang tidak ikut salat duhur berjamaah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan keluarga, dan faktor 

dari peserta didik itu sendiri 

a. Lingkungan sekolah 

 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti 

menemukan bahwa pelaksanan ibadah salat di lokasi penelitian hanya diberikan 

tanggung jawab kepada guru mata pelajaran pendidikan agama Islam tanpa adanya 

dukungan dan bantuan dari guru mata pelajaran lain. Hal ini sangat disayangkan 

karena dengan ada rasa apatis yang dimiliki oleh segelintir guru tersebut dapat 

mempengaruhi peserta didik dalam mengamalkan ibadah salat, apalagi guru tidak lagi 

memposisikan dirinya sebagai seorang yang mampu dijadikan teladan atau menjadi 

panutan.. Tetapi di sisi lain guru pendidikan agama Islam mampu menjadikan dirinya 

sebagai seorang bisa dijadikan contoh atau teladan, sehingga permasalah ini secara 

tidak langsung bisa diatasi walaupun tidak berjalan secara maksimal. Dengan adanya 

dukungan dari guru mata pelajaran lain, pengamalan ibadah salat pesserta didik dapat 

meningkat. 

b. lingkungan keluarga 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti 

menemukan bahwa lingkungan keluarga peserta didik cenderung tidak religius, 

dimana orangtua peserta jarang atau bahkan tidak pernah mengingatkan atau 

mengajarkan salat kepada anaknya di rumah masing-masing. Orangtua memberikan 

kepercayaan penuh kepada guru yang ada di sekolah untuk memberikan atau 
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mengajari anaknya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah salat. 

Sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat pengamalan ibadah salat 

yang dilakukan oleh peserta didik. Tetapi peneliti percaya bahwa tidak semua orang 

tua seperti yang dimaksud di atas, bahwa ada orang tua yang mampu mendidik dan 

mengarahkan anaknya untuk melaksanakan ibadah salat. 

Selain itu peserta didik belum memiliki kesadaran dalam dirinya untuk 

melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam yang beriman. Hal ini disebabkan 

oleh kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua dan sebagian guru yang 

hanya memberikan tanggung jawab hanya kepada guru pendidkan agama Islam. 

Padahal hal ini sangat berpengaruh sangat besar terhadap peserta didik dalam 

menjalani kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tetapi di 

sisi lain hal ini juga disebabkan kemalasan yang dimiliki oleh peserta didik untuk 

mencari tahu atau belajar masalah-masalah seputar salah, sehingga berpengaruh 

terhadap pemahamannya dan dari kurangnya pemahaman itu mempengaruhi 

pengamalan ibadah salatnya. 

c. Peserta didik 

 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa 

masih banyaknya peserta didik yang lalai dalam melaksanakan salat, ada banyak 

faktor yang menyebabkannya yaitu tidak adanya kesadaran dari dalam diri peserta 

didik, adanya pengaruh dari teman, serta pemahaman tentang salat yang kurang. 

Kemudian dengan tidak adanya dorongan dari dalam diri peserta didik, maka 

pengamalan ibadah salat tidak maksimal. Sehingga perlu adanya motivasi dari guru 

pendidikan agama Islam. peserta didik juga banyak yang tidak mendengarkan nasehat 
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dari orang tgua dan gurunya sehingga peserta didik tidak melaksanakan ibadah salat. 

motivasi guru sangat diperlukan agar peserta didik menjadi sadar dan mau 

melaksanakan ibadah salat. 

Selain itu kesadaran diiri peserta didik untuk mengamalkan ibadah salat masih 

kurang karena banyaknya pengaruh.sehingga peserta didik cenderung malas 

melaksanakan ibadah salat. 

Tabel 4.2 hasil wawancara 
 
 

No. Nama Guru Hasil Wawancara 

 
Ibu Hamsinah S.Pd. Pengamalan ibadah salat peserta didik di sekolah 

ini menurut saya terbilang masih kurang hal ini 

disebabkan oleh peserta didik banyak yang tidak 

tau bacaan salat, dan banyak juga peserta didik 

yang bandel, tetapi pengalam ibadah salatnya 

mengalami perubahan atau peningkatan dari tahun 

pertama sekolah sampai tahun ketiga. Serta saya 

juga memberikan kartu control untuk peserta didik. 

 
Ibu Mildawati S.Pd.I. Kalau pengamalan ibadah salat peserta didik di 

sekolah ini menurut saya mengalami perubahan 

yang tidak signifikan karena peserta didik banyak 

yang malas dan kalo sudah ada temannya yang 

tidak salat, tidak salat juga. Ini yang menjadi 

alasan      kebanyakan      peserta      didik      lalai 
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melaksanakan salat. seperti salat duhur berjamaah. 

Saya selalu memotivasi peserta didik agar mau 

melaksanakan salat. 

 

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas, pengamalan ibadah salat peserta 

didik si SMKN 6 Makassar masih belum maksimal, hal ini di sebabkan oleh banyak 

faktor seperti lingkugan keluarga, teman bergaul, kelalaian peserta didik itu sendiri. 

Sehingga pengamalan ibadah salat tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

3. Faktor pendukung dan penghambat Penerapan Motivasi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah 

Salat di SMKN 6 Makassar 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat motivasi guru pendidikan agama 

islam dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat di SMKN 6 Makassar maka 

peneliti menemukan bahwa faktor pendukung motivasi guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik adalah adanya kerjasama 

yang baik antara kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam, adanya tata tertib 

sekolah. Kemudian adapun faktor penghambatnya yakni ketidak ikut sertaaan dalam 

beberapa kelompok peserta didik, keterbatasan tempat untuk beribadah dikarenakan 

masih dalam proses pembangunan, kurangnya pemahaman peserta didik terhadap 

ibadah salat, tindak lanjut pengawasan lingkungan keluarga yang masih kurang. 
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Tabel 4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat 

No Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

1 Adanya kerjasama yang baik antara kepala 

sekolah dan guru pendidikan agama Islam 

Ketidakikutsertaaan 

dalam beberapa 

kelompok peserta didik 

2 Adanya tata tertib sekolah Keterbatasan tempat 

untuk beribadah 

3 
 

Kurangnya 

pemahaman peserta 

didik terhadap ibadah 

salat 

4 
 

Pengawasan 

lingkungan keluarga 

yang masih kurang. 

5 
 

Kurangnya kerja sama 

antara guru mata 

pelajaran yang lain 

dengan guru 

pendidikan         agama 

Islam 

a. Faktor Pendukung motivasi guru 

1) Adanya kerja sama yang baik antara kepala sokolah dengan guru pendidikan 

agama islam. 
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Adanya kerjasama yang dibangun antara kepala sekolah dengan guru 

pendidikan agama Islam ini karena didasari rasa tanggung jawab yang tinggi 

dimiliki oleh kepala sekolah sebagai orang yang mempunya peran yang sangat 

penting dalam mengembangkan dan mengawal semua guru yang ada di 

sekolah tersebut. Adapun bentuk kerjasama antara guru pendidikan agama 

Islam dengan kepala sekolah yaitu dengan membuat peraturan untuk 

2) Adanya Tata tertib sekolah 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti menemukan bahwa dengan adanya tata tertib sekolah dapat menjadi 

salah satu faktor pendukung terealisasinya motivasi guru dalam meningkatkan 

pengamalan ibadah salat peserta didik di SMKN 6 Makassar. Tata tertib ini 

pula mampu memberi efek jera kepada peserta didik untuk lebih giat dalam 

mengamalkan ibadah salat. 

b. Faktor penghambat 

1) Ketidak ikutsertaan beberapa kelompok beserta didik 

Berdasarkana hasil wawancara maka peneliti menemukan salah satu faktor 

penghambat motivasi guru adalah ada sebagian peserta didik tidak ikut serta 

dalam melaksanakan ibadah salat di karenakan rasa malas, dan kurangnya 

dorongan dari teman yang ada di sekolah. 

2) Keterbatasan tempat ibadah 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka peneliti menemukan bahwa 

bangunan sebagai penunjang untuk melaksanakan ibadah salat masih terbatas. 

3) Kurangnya pemahaman peserta didik tentang ibadah salat 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa 

masih banyaknya peserta didik yang kurang paham ibadah salat. Hal ini 

disebabkan karena rata rata peserta didik yang ada di SMKN 6 Makassar 

berasal dari Ssekolah Menengah Pertama swasta sehingga pemahaman 

agamanya sangat minim terutama berkaitan dengan ibadah salat. Di sisi lain 

disebabkan kondisi lingkungan keluarga yang tidak pernah mengajarkan 

anaknya tentang salat. Sehingga sebagian peserta didik tidak memiliki 

pemahaman sedikitpun tentang ibadah salat. 

4) Pengawasan lingkungan keluarga masih kurang 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa salah 

satu penghambat penerapan motivasi guru dalam meningkatkan pengamalan 

ibadah salat adalah kurangnya pengawasan lingkungan keluarga. Hal ini di 

sebabkan karena acuh tak acuh terhadap anaknya. disisi lain disebabkan sibuk 

dengan pekerjaannya sehingga anaknya tidak pernah mendapatkan perhatain 

dan kasih sayang dari orang tuanya. bhakan, anakanya tidak pernah diajarkan 

hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. 

5) Kurangnya kerja sama antara guru mata pelajaran yang lain dengan guru 

pendidikan agama Islam 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti. 

Kurangnya kerjasama antara guru mata pelajaran yang lain dengan guru 

pendidikan agama Islam. Hal ini disebabkan karena kesadaran guru mata 

pelajaran lain terhadap masalah ibadah salat peserta didik sangat kurang dan 

dipercayakan sepenuhnya kepada guru pendidikan agama Islam agar 

mengkordinir peserta didik untuk mengamalkan ibadah salat. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh, melalui wawancara terhadap guru 

Pendidikan Agama Islam di SMKN 6 dapat diketahui bahwa motivasi guru 

pendidikan agama Islam sangat penting, karena dengan adanya motivasi dari guru 

maka pengamalan ibadah salat mengalami peningkatan. Guru tidak hanya 

memberikan materi ajar tetapi mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk 

senantiasa melaksanakan ibadah salat di sekolah. Adapun bentuk motivasi yang 

diberikan guru pendidikan agama Islam berbeda-beda dari 3 guru yaitu: memberi 

nasehat, dan menajadi teladan bagi peserta didik. Pengamalam ibadah salat peserta 

didikmasih belum maksimal hal ini di sebabkan oelh beberapa fakotor yaitu: 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan kesadaran peserta didik itu sendiri. 

Tetapi pengamalan ibadah salat yang ada di SMKN 6 Makassar mengalami 

perubahan, hal ini seiring dengan motivasi yang diberikan oleh guru pendidikan 

agama Islam. adapun faktor pendukung dan penghambat motivasi guru yaitu: 

1. Faktor pendukung motivasi guru 

a. Faktor internal adalah indikator yang datang dari diri manusia itu sendiri. Yang 

termasuk dari faktor internal adalah seperti minat. Minat adalah kesadaran peserta 

didik atau rasa lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap sesuatu tanpa ada yang 

menyuruh. Dengan adanya minat dari dalam diri peserta didik sehinnga 

pengamalan ibadah salat yang di motivasi oleh guru pendidikan agama Islam dapat 

dengan mudah dilaksanakan. 

b. Faktor eksternal 

1) Keluarga, lingkungan keluarga adalah orangtua salah satu pendidik yang paling 

utama untuk anak-anaknya. Sehingga guru dan orangtua harus bekerjasama 
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dalam memberikan motivasi agar pesrta didik mau melaksanakan ibadah salat. 

oleh karena itu ibadah salat tidak hanya dikerjakan di sekolah saja atau di 

rumah saja tetapi berkesinambungan karena salat merupakan kewajiban bagi 

setiap muslim. Dengan adanya kerjasama antara orang tua dan guru diharapkan 

pengamalan ibadah salat peserta didik dapat meningkat dari sebelumnya. 

2)  Sekolah, lingkungan sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik. 

Tempat peserta didik menuntut ilmu dan belajar. Sekolah sangat mempengaruhi 

perkembangan peserta didik diantaranya teman, pendidik, serta sarana dan 

prasarana. Guru pendidikan agama Islam merupakan pendidik yang paling 

berperan dalam meberikan motivasi karena guru harus menjadi contoh dan 

teladan serta pelopor bagi peserta didik. Selain guru pendidikan agama Islam, 

sarana dan prasana yang ada di sekolah juga menjadi faktor pendukung 

motivasi guru dalam mengamalkan ibadah salta peserta didik. Adanya kerja 

sama yang baik antara guru pendidikan agama Islam dan kepala sekolah dengan 

menetapkan tata tertib sekolah tentang salat berjamaah duhur di sekolah dapta 

mendukung motivasi guru. 

2. Faktor yang menghambat motivasi guru 

a. Faktor     internal.     Minat,     tidak     adanya     kesadaran      dari      dalam 

peserta didik untuk melaksanakan ibadah salat serta kurangnya pemahaman 

peserta didik terhadap ibadah salat. oleh karena itu hal ini dapta menghambat 

pelaksanaan motivasi guru pendidikan agama Islam untuk meningkatkan 

pengamalan ibadah salat peserta didik. 
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b. Faktor eksternal 

1) Kurangnya perhatian dari keluarga 

Keluarga berperan penting dalam memotivasi peserta didik untuk 

mengamalkan ibadah salat. tetapi keluarga juga dapat menjadi penghambat 

terlaksananya ibadah salat, hal ini disebabkan oleh latar belakang keluarga yang 

kurang religious. Kurangnya perhatian orangtua jika di rumah atau bahkan orang tua 

dari anak itu juga tidak melaksanakan salat. 

2) Sekolah 

Sekolah menjadi penghambat guru pendidikan agama Islam memotivasi 

peserta didik. Hal yang menghambat adalah pelaksanaan ibadah salat hanya 

diberikan tanggung jawab kepada guru mata pelajaran pendidikan agama Islam 

tanpa adanya dukungan dari guru mata pelajaran lain. Selain itu, karena sekolah ini 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang terdapat banyak jurusan sehingga banyak 

melakukan praktek lapangan. Contohnya jurusan Tata Boga, dengan praktek 

memasak, pada saat jam salat duhur sehingga peserta didik tidak tepat waktu 

melaksanakan salat. 



 

 

 

 
 

BAB V 

 
KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan pada hasil pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. motivasi guru pendidikan agama Islam sangat mempengaruhi ibadah salat 

peserta didik. Bentuk motivasi guru tidak hanya memberikan materi ajar tetapi 

secara langsung menjadi teladan, untuk menjadikan peserta didik mau 

melaksanakan ibadah salat. guru pendidikan agama Islam memberikan 

dorongan dan masehat agar peserta didik mengamalkan ibadah salat. 

2.  Pengamalan ibadah salat peserta didik mengalami perubahan, hal ini ditandai 

dengan adanya kesadaran dari dalam diri peserta didik untuk melaksanankan 

ibadah salat tanpa disuruh. Peserta didik secara bertahap telah memiliki 

kesadaran untuk melaksanakan salat. 

3. Faktor yang mendukung peningkatan ibadah salat peserta didik adalah dengan 

adanya kerjasama antara guru pendidikan agama Islam dan kepada sekolah 

dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti mushollah, mukena, 

sajadah, dll. Kemudian yang menjadi faktor penghambat peningkatan ibadah 

salat peserta didik adalah latar belakang keluarga peserta didik yang berbeda- 

beda sehingga sebagian guru pendidikan agama Islam perlu melakukan 

pendekatan secara pribadi. 
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B. Implikasi penelitian 

 
Setelah peneliti mengemukakan kesimpulan diatas maka berikut ini penulis 

akan mengemukan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus 

sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Agar guru pendidkan agama Islam senantiasa memberikan motivasi serta 

menjadi tauladan bagi peserta didik dengan mengajarkan dan mengingatkan peserta 

didik untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat dimanapun berada. 

2. Bagi Sekolah 

Kepada pihak sekolah diharapkan menambah sarana dan prasarana sekolah, 

khususnya memberikan fasilitas mushollah yang lebih memadai serta air untuk 

berwudhu. 

3. Bagi Peserta Didik 

Kepada peserta didik untuk selalu belajar pendidikan agama Islam untuk 

bekal dirinya di dunia dan akhirat dan lebih meningkatkan kualitas ibadah sehingga 

menjadikan peserta didik insan yang beradab dan berakhlakul kharimah. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Mengingat hasil penelitian yang dilakukan peneliti masih sederhana, belum 

sempurna, dan bukan merupakan patokan untuk hasil belajar akhir, maka untuk 

peneliti lain hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang 

selanjutnya atau adanya penelitian yang lebih lanjut untuk dikembangkan mengenai 

matovasi guru dalam meningkatkan pengamalan ibadah salat peserta didik 

selanjutnya. 
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