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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

        

 ا       

Alif tidak dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 es (dengan titik di atas)   ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 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 di bawah) ص

 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اِ 

 ḍammah U U اُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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Contoh: 

 kaifa :  كَيْفَ 

 haula :  هَوْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 māta :  مَاتَ 

 ramā :  رَمَى

 qīla : قيِْلَ 

 yamūt :  يمَُوْتُ 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ىىَْ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ىَوْ 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى  ا       ...
َ... fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىى

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ىوُ
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

 rauḍahal-aṭfāl : رَوْضَةُ الَْْ طْفاَلِ 

الْفاَضِلةَُ الَْمَدِيْنةَُ   : al-madīnahal-fāḍilah 

 al-ḥikmah :  الَْحكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ` ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  rabbana : رَبَّنا

يْناَ   najjaina : نَجَّ

 al-haqq : الَْحَقُّ 

مَ   nu“ima : نعُهِ

 aduwwun‘ : عَدوٌُّ 

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

kasrah ( ) ىيِه   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ī). 

Contoh: 

 Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly)‘ :  عَلِيٌّ 

 Arabī (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :عَرَ بيٌِّ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

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

 al-falsafah : الَْفلَْسَفةَُ 

 al-bilādu :  الَْبلِاَدُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’murūna :              مُرُوْنَ 

 ‘al-nau :  الَنَّوْعُ 

 syai’un :  شَيْءٌ 

 umirtu :   أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 

9. Lafẓal-Jalāla (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billāh باِ لله dīnullāh دِيْنُ اللهِ 

Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

هُمْ فيِْ رَحْمَةِ اللهِ    hum f ī raḥmatilh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

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

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

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

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

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

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

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 
 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

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

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

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Ma’azim Maksum 

NIM : 20100118070 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

Judul : Peranan Kegiatan Keagamaan Dalam Membina Sikap 

Taqwa Peserta Didik di MAN 1 Sinjai 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan 

keagaaman di MAN 1 Sinjai 2) Mendeskripsikan peranan kegiatan keagamaan 

dalam membina sikap taqwa peserta didik di MAN 1 Sinjai 3) Menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kegiatan keagamaan di MAN 1 

Sinjai 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research) bersifat kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di MAN 1 Sinjai. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, guru, pembina kegiatan 

keagamaan, dan peserta didik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah 

pedoman observasi dan wawancara dengan analisis data meliputi reduksi data 

(data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (conclusion drawing/verifications). Keabsahan data dilakukan dengan 

uji triangulasi data. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa: 1) Peranan kegiatan kegamaan 

telah terimplementasi dalam membina sikap taqwa peserta didik yang membentuk 

karakter, jiwa, dan perilaku dalam sehari-hari. 2) Kegiatan keagamaan tersebut 

juga dapat menghindarkan peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan negative 

atau kurang bermanfaat, karena hampir seluruh waktu mereka habis digunakan 

untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang baik. 3) Beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerapan kegiatan peserta didik antara lain motivasi untuk 

mendukung minat dan prestasi belajar, lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat, sikap terhadap guru dan teman pergaulan.  

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan agar pihak 

madrasah khususnya pembina kegiatan keagamaan untuk senantiasa memberikan 

bimbingan, motivasi, dan pengawasan kepada peserta didik sehingga peserta didik 

lebih giat lagi dalam mengambil peran dan kontribusi dalam kegiatan keagamaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah masa transisi dimana pada masa-masa inilah 

manusia merasakan kegoncangan jiwa karena mereka belum dapat menentukan 

arah dan tujuan hidupnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan emosi 

yang begitu cepat dalam diri remaja dan ketidakstabilan perasaan remaja terhadap 

Tuhan maupun agamanya dan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. 

Selain itu rendahnya pendidikan beragama remaja sejak kecil memperburuk 

kondisi mental remaja dalam bergaul di masyarakat. Masalah yang ditimbulkan 

remaja berhubungan dengan perilaku sosial, moralitas dan keagamaan sehingga 

remaja yang tidak terbimbing lebih mudah menimbulkan konflik dan kenakalan 

remaja.  

Segala persoalan dan problema yang terjadi pada remaja-remaja itu 

berkaitan dengan usia yang mereka lalui dan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan 

mereka hidup. Faktor penting yang memegang peranan dalam menentukan 

kehidupan remaja adalah agama. Sayangnya dunia modern kurang menyadari 

betapa penting dan hebatnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia, terutama 

pada orang-orang yang mengalami kegoncangan jiwa (remaja).1 Pertumbuhan dan 

perkembangan moral terjadi melalui pengalaman-pengalaman dan pembiasaan 

yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua. Perkembangannya baru dapat 

dikatakan mencapai kematangan pada usia remaja. Jika ditanya soal apa itu 

remaja, jawaban kebanyakan orang mungkin berbeda-beda. Selama ini, pengertian 

remaja identik dengan anak yang berada di bangku sekolah menengah pertama 

(SMP). Pernyataan tersebut memang tidak salah, tapi juga kurang tepat. 

                                                             

1Zakiah Daradjat, Psikologi Agama (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 82. 
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Dalam kajian Islam, remaja diistilahkan dengan sebutan As-Syabab yang 

berarti pemuda atau remaja. Bentuk jamaknya adalah as-Syubban. Dilihat dari 

kaca mata syari'ah, remaja adalah orang yang menginjak aqil baligh, yaitu orang 

yang sudah mendapat beban kewajiban melakukan syariat. Masa remaja 

merupakan masa persiapan untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat. 

Pendidikan Islam sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan remaja. 

Karena pada masa remaja ini seseorang akan mengalami kegoncangan dan 

ketidakstabilan emosi, kebimbangan dalam mencari pegangan hidup, dan 

keyakinan remaja pada Tuhan dan agama akan semakin goncang juga apabila 

terdapat perbedaan antara nilai yang dipelajarinya dengan kelakuan orang dalam 

masyarakat. 

Maka dari itu tanggung jawab pendidikan terletak pada orang tua, guru 

dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Bahwa tanggung jawab 

pendidikan dalam Islam bersifat perseorangan dan sosial sekaligus. Dan peranan 

agama sebagai fungsi pendidikan Islam bagi remaja sangat penting. Karena 

remaja yang memiliki dasar-dasar agama akan lebih mudah dikembalikan pada 

jiwanya yang beragama apabila ia melenceng perbuatannya, jika dibandingkan 

dengan remaja yang tidak dibekali pendidikan agama akan goncang sampai ia 

dewasa.2 

Pendidikan merupakan proses di mana manusia membina perkembangan 

manusia lain secara sadar dan sistematik. Pendidikan pada umumnya bertujuan 

untuk mengembangkan dan membina potensi manusia serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia di samping 

memiliki keterampilan sebagai bekal untuk masa kini maupun di masa yang akan 

datang. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

                                                             
             2Muhammad Rusydi Rasyid, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida, 

2017), h.23. 
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Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada bab I tentang 

ketentuan umum pasal 1 ayat (1) bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.3  

Makna pendidikan tersebut menggambarkan bahwa pendidikan 

dilakukan secara sadar dan membekali peserta didik berbagai pengetahuan dan 

keterampilan serta pembentukan kepribadian yang baik untuk menghadapi masa 

depannya yang bermanfaat, baik bagi bangsa maupun negara. Dengan demikian, 

dapat dipahami bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar yang dilakukan oleh 

seseorang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki anak/peserta didik secara bertahap untuk mencapai kedewasaan, baik 

jasmani maupun rohani. Sejalan dengan makna pendidikan nasional tersebut, 

pendidikan Islam juga mempunyai tujuan yang sama, hal ini dapat di lihat dari 

firman Allah swt. dalam QS. Adz-Dzariyat/51:56, yaitu:  

نْسَ إلََِّّ لِيَعْبدُوُ نِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِْْ  

Terjemahnya: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku”.4 

Pada surah Adz-Dzariyat ayat 55 Allah telah memerintahkan agar 

manusia berlari dan bersegera menuju Allah maka di ayat 56 dijelaskan mengapa 

manusia harus bangkit berlari dan bersegera menuju Allah. Ayat di atas 

menyatakan: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat 

yang kembali kepada Allah. Allah tidak menciptakan mereka melainkan agar 

                                                             

3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional”, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Jakarta, 2003. 

           4Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: 

Kemenag RI, 2019) h. 523. 
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tujuan atau kemudahan aktivitas mereka mengabdi kepada Allah. Ayat di atas 

menafsirkan sesuai pendapat Quraish Shihab yaitu bertujuan menekankan pesan 

yang dikandungnya tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan 

Allah melibatkan malaikat atau sebab-sebab lainnya. Penciptan, pengutusan 

Rasul, turunnya siksa, rezeki yang dibagikan Allah melibatkan malaikat dan 

sebab-sebab lainnya, sedang di sini karena penekanannya adalah beribadah 

kepada Allah, semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah 

swt.5 

Beberapa orang di antara muslim harus ada yang tidak mempelajari 

sekedarnya saja, tetapi harus mempelajarinya secara luas dan dalam. Ini 

disebutkan dalam QS. At-Taubah/9:122  

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِينَْفِرُوا كَافَّةً ۚ فلَوَْلََّ نَفَرَ مِنْ كُل ِ فِرْقةٍَ مِنْهُمْ طَائِفةٌَ 

ينِ وَلِينُْذِرُوا قوَْمَهُمْ إذِاَ  هُمْ يَحْذرَُونَ رَجَعوُا إِليَْهِمْ لعَلََّ لِيتَفََقَّهُوا فيِ الد ِ  

Terjemahnya: 

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara kalian beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali (dari perang) 

supaya mereka dapat menjaga dirinya.”6 

Dalam ayat ini, pengetahuan tentang agama adalah pengetahuan tentang 

al-Quran dan hadits, terutama tentang ke lima rukun Islam. Jadi pengetahuan 

tentang al-Qur’an dan hadist, jelas harus menjadi salah satu tujuan pendidikan. 

Sayyid Quthb, tatkala membicarakan tujuan pendidikan menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan lebih penting dari pada sarana pendidikan. Sarana pendidikan pasti 

berubah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan dari suatu tempat ke 

                                                             
           5M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al Qur’an, Vol. 15, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 360. 

           6Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung, 

Kemenag RI) h. 206. 
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tempat yang lain. Akan tetapi tujuan pendidikan tidak berubah. Menurut Sayyid 

Quthb, tujuan umum pendidikan adalah manusia yang takwa, itulah manusia yang 

baik menurutnya.7  

Muhammad ‘Athiyah Al-Abrasyi tentang pendidikan Islam menyimpulkan 

tujuan umum pendidikan Islam yang diantaranya: “Untuk mengadakan 

pembentukan akhlak yang mulia, kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang 

setuju bahwa pendidikan akhlak adalah inti dari pendidikan agama Islam. bahwa 

mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya”.8 

Pemaparan definisi pendidikan Islam di atas dapat disimpulkan bahwa, 

baik berdasarkan definisi pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam adalah 

proses pembentukan kepribadian manusia kepribadian Islam yang luhur. Bahwa 

pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikannya selaras dengan tujuan utama 

manusia menurut Islam, yakni beribadah kepada Allah swt. Diharapkan dengan 

pemahaman hakikat pendidikan Islam ini, memberi motivasi agar manusia 

khususnya muslim selalu mencari ilmu hingga akhir hayat, dalam rangka 

merealisasikan tujuan pendidikan Islam secara kontinu. Maka untuk memperkuat 

kepribadian tersebut perlu adanya pembelajaran yang mengacu pada pendidikan 

akhlak dan keislaman yang terangkum dalam pembelajaran maupun kegiatan 

peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai lembaga formal dalam memberikan 

pembelajaran pendidikan agama Islam seyogyanya harus memiliki inovasi dalam 

pengembangan kurikulum pembelajaran yang bersifat holistik. Terkadang 

pembelajaran yang diterapkan sekolah kepada peserta didik bersifat monoton 

berarti pembelajaran yang dilakukan begitu saja tanpa adanya hal yang berbeda 

                                                             

            7Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. I; Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 1991), h. 48. 

 8Ramayulis; Ilmu Pendidikan Islam (Cet. IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 137-138. 
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dari cara penyampaian materinya. Pembelajaran monoton juga merupakan 

pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi tidak aktif dan merasa jenuh 

ketika proses pembelajaran berlangsung sehingga membuat proses pembelajaran 

tidak baik dan kurang bermakna bagi peserta didik, maka dibutuhkan alternatif 

aktivitas di luar kelas yang mampu untuk menumbuhkan pengalaman beragama 

peserta didik. Aktivitas kegamaan akan menimbulkan adanya kelegaan batin.9 

Sekolah merupakan kebutuhan yang mutlak bagi anak. Hubungan antara 

keluarga dengan sekolah harus selaras dan serasi bersama-sama menunaikan 

fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun harus disadari bahwa 

sekolah, disamping memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Dalam hal ini 

keluarga bertanggung jawab penuh untuk mengisi dan melengkapi kelemahan 

yang ada di sekolah. Orang tua harus lebih tanggung jawab terhadap anak. Selain 

itu anak lebih banyak menghabiskan waktunya dalam keluarga. 

Lembaga-lembaga pendidikan yang terkenal di dunia Islam pada zaman 

klasik yaitu: Kuttab, masjid, dan madrasah. Ada juga yang membaginya kepada: 

maktab/kuttab, aljami’. Majelis ilmu atau majelis adab atau kuliah. Lembaga 

madrasah berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950 maupun SKB Tiga Menteri 

Tahun 1975, dan PP no. 28 Tahun 1990 dapat dipahami bahwa madrasah adalah 

lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata 

pelajaran pokok atau dasar.10 

Sistem dan isi madrasah diupayakan adanya penggabungan antara sistem 

pesantren dan sekolah umum. Penyusunan ensiklopedia Indonesia, pada pasal 

                                                             

             9Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2019), hal. 150. 

10SKB 3 Menteri, Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah, 1975. 
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yang membicarakan madrasah, memandang madrasah sebagai perpaduan antara 

pendidikan sistem pondok yang khusus mengajarkan agama Islam dengan sistem 

pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Sejak lahirnya sistem 

madrasah di Indonesia, telah memiliki ciri khas yang membedakannya dari 

pesantren dan sekolah umum yaitu upaya untuk mengkonvergensikan antara mata 

pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Dalam usaha memadukan itu tidak 

ada kesamaan antara satu madrasah dan madrasah lainnya, seperti yang 

diungkapkan terdahulu. Walaupun terdapat perbedaan dalam upaya 

menggabungkan antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, namun 

madrasah tetap sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata 

pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar. Pengertian mata 

pelajaran pokok atau dasar adalah mata pelajaran yang menentukan dalam 

memberi penilaian terhadap status seorang peserta didik, baik pada waktu 

penentuan naik kelas maupun penentuan ujian akhir. 

Madrasah setelah diberlakukannya Undang-undang No. 2 Tahun 1989 

yang dijabarkan dalam PP No.28 Tahun 1990 pada Bab II Pasal 4 ayat (3), serta 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Bab IV bagian kedua dan ketiga yang tertera 

pada Pasal 17 dan 18, maka madrasah memuat menyatakan jati dirinya sebagai 

sekolah yang berciri khas agama Islam. Sebagai sekolah yang berciri khas agama 

Islam, maka madrasah memuat seluruh mata pelajaran yang diajarkan sekolah, 

dan ditambah dengan mata pelajaran ciri keislamannya yang meliputi:11 

a) Al-Qur’an Hadits, 

b) Akidah Akhlak, 

c) Fikih, 

                                                             

            11Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 

Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 102. 
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d) Sejarah dan Peradaban Islam, serta 

e) Bahasa Arab, semua mata pelajaran digolongkan pada program inti. 

Makna dari ciri keislaman dimaksudkan untuk memenuhi tujuan 

institusional madrasah, yakni untuk membentuk pribadi yang memiliki 

keseimbangan antara pengetahuan agama dan umum, mendidik peserta didik 

menjadi manusia seutuhnya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, serta berilmu pengetahuan. Di madrasah, anak mulai mengenal 

lingkungan lain selain lingkungan keluarganya. Sehingga ia mulai belajar 

beradaptasi dengan lingkungan lain, bercampur dan bergaul dengan anak-anak 

lain yang mempunyai sifat dan perangai yang bermacam-macam. Anak diajarkan 

persamaan antara satu dengan yang lainnya, tidak ada yang diistimewakan atau 

dilebih-lebihkan sebagaimana yang mungkin ia dapatkan ketika dalam lingkungan 

keluarga. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap anak, 

tidak hanya setelah anak lahir, melainkan harus telah diberikan sejak orang tuanya 

akan menikah. Sudah jelas bahwa perhatian Islam terhadap anak sudah dimulai 

sejak jauh sebelum mereka dilahirkan, karena Islam memperhatikan 

pengembangan intelektual yang sehat, bertakwa, serta rencana masa depan anak. 

Pendidikan Islam dalam madrasah merupakan pondasi dan amat penting 

serta sangat menentukan bagi perkembangan anak selanjutnya. Madrasah 

merupakan pelengkap dari pendidikan dalam keluarga. Madrasah adalah alat bagi 

pendidikan terdidik, yang dalam melebihi pendidikan dalam keluarga, terutama 

dari segi cakupan ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Karena dalam pendidikan 

keluarga dan madrasah mempunyai tujuan yang sama, maka hubungan antara 

keduanya harus selaras dan serasi. Salah satu hal penting yang mendasari 

madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam adalah kurikulum yang diterapkan 

dalam madrasah tersebut. Lembaga pendidikan Islam yang ideal adalah lembaga 
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pendidikan yang dapat merealisasikan konsep kurikulum pendidikan Islam 

seutuhnya. Dari kurikulum yang ada di madrasah, terdapat mata pelajaran agama 

Islam yang menjadi ciri khas madrasah serta kegiatan keagamaan lainnya yang 

tercakup dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan keagamaan akan menimbulkan 

adanya kelegaan batin. Seperti halnya sesudah berdoa atau membaca ayat suci al-

Qur’an, juga perasaan tenang setelah berdzikir dan ingat kepada Allah swt. 

Kegiatan keagamaan sangat penting dalam kehidupan sehari hari, karena dengan 

kegiatan keagamaan akan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah swt. Selain itu dengan kegiatan keagamaan, kita dapat menyatu kepada 

masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Melalui pengamatan yang dilakukan di MAN 1 Sinjai, kegiatan 

keagamaan merupakan sarana yang sangat penting dalam membina sikap takwa 

peserta didik. Kegiatan keagamaan merupakan aktivitas yang sudah cukup 

konsisten dilaksanakan di MAN 1 Sinjai guna membina dan membimbing 

keagamaan peserta didik. Adapun kegiatan keagamaan yang sejauh ini sangat 

efektif diterapkan adalah program ekstrakurikuler keagamaan. Program 

ekstrakurikuler keagamaan adalah berbagai program kegiatan yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran dalam rangka memberikan arahan bagi 

peserta didik untuk dapat mengamalkan ajaran agama yang diperolehnya melalui 

kegiatan belajar di kelas serta untuk mendorong pembentukan pribadi peserta 

didik dan penanaman nilai-nilai agama dan akhlakul karimah peserta didik. 

Tujuannya adalah membentuk manusia yang terpelajar dan bertakwa kepada Allah 

swt. Di antara program ekstrakurikuler keagamaan adalah Al-Qudwah Madani. 

Dalam organisasi ini, ada beberapa program rutin yang dilaksanakan yaitu kelas 

tahfidz dan tahsin. Kelas tahfidz ini ditujukan bagi peserta didik yang ingin 

berkomitmen dalam membaca dan menghafalkan al-Qur’an secara intensif sesuai 
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dengan target yang telah ditetapkan mengedepankan prestasi akademik. Kelas 

tahfidz dijadwalkan setiap hari senin, rabu, dan jumat. Sedangkan kelas tahsin 

adalah kegiatan memperbaiki atau memperindah bacaan al-Qur’an dengan tujuan 

agar bacaan sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang dibimbing 

oleh pembina. 

Adapun kegiatan keagamaan di luar program ekstrakurikuler adalah salat 

duha, salat duhur secara berjamaah di masjid madrasah, membaca al-Qur’an 

sebelum belajar, dzikir dan doa bersama setiap sabtu pagi, PBHI (Peringatan 

Besar Hari Islam). Secara detail dapat digambarkan bahwa kegiatan keagamaan 

seperti salat berjamaah dilakukan setiap hari. Namun untuk ekstrakulikuler 

keagamaan seperti tahsin, tahfidz dan kegiatan lainnya dilakukan pada hari-hari 

tertentu saja. Kegiatan mengaji dan dzikir dilakukan setiap pagi menjelang 

mulainya pembelajaran pada pukul 07.20-07.40 WITA). 

Adapun untuk penilaian dalam pembelajaran maupun kegiatan peserta 

didik, guru menggunakan penilaian proses yang lebih menekankan pada aspek 

afektif atau akhlak peserta didik. Sehingga guru dapat menilai sejauh mana 

perkembangan potensi spiritual kerohaniannya maupun praktik religiusnya. Hal 

ini merupakan potensi yang perlu dikembangkan oleh madrasah guna 

mempertahankan dan meningkatkan budaya madrasah yang unggul dan 

berkualitas. Sehingga kedepannya sebuah madrasah mampu menerbitkan alumni-

alumni yang berintegritas dan berintelektual tinggi sebagai perwujudan seorang 

muslim yang kolektif dan tangguh.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan dalam memahami sekaligus menghindari 

kesalapahaman pembaca terkait skripsi ini, maka diperlukan penjelasan tentang 
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beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut antara 

lain: 

    Tabel 1.1  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Peranan Kegiatan 

Keagaman  

Kegiatan keagamaan mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam rangka 

pembentukan individu yang bertakwa dan taat 

kepada Allah swt. dan menjadikan manusia 

berakhlak mulia sesuai dengan apa yang 

diperintahkan oleh Allah swt. Kegiatan 

keagamaan sangat penting bagi segenap 

manusia agar tidak menjadi manusia primitif 

dalam arti masih terbelakang dengan ilmu-

ilmu pengetahuan keagamaan yang jauh dari 

akhlakul karimah dan tentunya kegiatan 

keagamaan sebagai suatu wadah untuk 

mengisi kehidupan dengan aktifitas yang 

bermanfaat dan bernilai positif dan juga dapat 

memberikan pemahaman tentang hal yang 

berkaitan dengan ajaran keagamaan untuk 

menghindari perbuatan dosa karena tujuan 

penciptaan manusia di dunia ini yaitu untuk 

beriman dan bertakwa. 

2. Membina Sikap Secara umum pengertian takwa adalah 
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Takwa menjalankan segala perintah-Nya dan 

menjauhi segala larangan-Nya, baik dalam 

urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun 

negara. Allah swt. menuntut penyerahan jiwa 

dan raga kepada Islam secara total. Seorang 

muslim akan senantiasa bersikap takwa secara 

hakiki. Ia sadar bahwa takwa itu bukanlah 

sekedar jargon dan slogan, tetapi sebuah 

disiplin untuk menjaga dirinya dari sentuhan 

siksa di hari kiamat. Takwa bukanlah teori 

normatif, tetapi sebuah sikap yang 

berhubungan dengan aktivitas riil yang 

dilakukan atau ditinggalkannya. 

3. Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Penerapan Kegiatan 

Keagamaan 

Lingkungan sangat berpengaruh bagi 

perkembangan karakter anak. Bila anak 

berada pada lingkungan yang baik maka akan 

dapat memberikan pengaruh yang baik pula 

bagi perkembangan karakter anak, dan begitu 

juga sebaliknya lingkungan yang tidak baik 

juga dapat memberikan pengaruh yang tidak 

baik bagi perkembangan karakter anak. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan keagamaan dalam membina sikap takwa 

peserta didik di MAN 1 Sinjai? 

2. Bagaimana peranan kegiatan keagamaan dalam membina sikap takwa peserta 

didik di MAN 1 Sinjai? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan kegiatan keagamaan 

dalam membina sikap takwa peserta didik di MAN 1 Sinjai? 

D. Kajian Pustaka  

Tujuan dari kajian pustaka ini ialah untuk mengetahui dan menunjukkan 

perbedaan penelitian yang penyusun lakukan dengan hasil penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Di bawah ini penelitian yang mempunyai kaitan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan. 

1. Nur Hidayat Ahmad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan 

Ekstrakurikuler Rohis (Kerohanian Islam) dalam menumbuhkan semangat 

beribadah siswa-siswi di UPT SMA Negeri 1 Palopo. Terdapat 2 hal pokok 

yaitu, menyiapkan fasilitas beribadah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan. Kendala-kendala yang terjadi dalam proses menumbuhkan 

semangat beribadah, adalah kurangnya dukungan material yang diberikan 

sekolah dan adanya peraturan tertentu yang melarang sehingga program kerja 

ekstrakurikuler Rohis (Kerohanian Islam) tidak berjalan seperti yang 

seharusnya. Solusi mengatasi kendala dalam proses menumbuhkan semangat 

beribadah siswa-siswi adalah pembentukan tim khusus yang bertugas 

mencatat siswa-siswi yang tidak melaksanakan sholat dan akan diadakan 

kajian Islami setiap bulan sekali dan sekolah harus memberikan fasilitas yang 

memadai agar kegiatan kajian dapat berjalan lancar. Implikasi penelitian, 

menumbuhkan semangat siswa dalam beribadah melalui kegiatan 
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ekstrakurikuler Rohis (Kerohanian Islam) dibutuhkan peningkatan pelayanan 

fasilitas dan pelaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan.12 

2. Muhammad Fahril Gufran. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) 

Program rohis MAN 1 Tangerang Selatan disusun berdasarkan waktu 

pelaksanaannya, yaitu program harian, mingguan, program bulanan dan 

tahunan. 2) Implementasi program rohis melibatkan dewan guru dan 

organisasi selain rohis untuk secara kreatif merancang sejumlah kegiatan dan 

bisa mempermudah dalam pelaksanaan suatu program. 3) Faktor pendukung 

dalam mengimplementasi program rohis adalah: dewan guru yang senantiasa 

menyadarkan peserta didik akan pentingnya program keagamaan rohis dan 

fasilitas yang memadai yang dapat menjadi penunjang dalam pengembangan 

diri peserta didik. Sedangkan faktor penghambat dalam mengimplementasi 

program rohis adalah bermalas-malasan dalam mengikuti kegiatan rohis.13 

3. Boby Hendro Wardono. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Pelaksanaan 

ekstrakurikuler Rohis di sekolah berpengaruh positif terhadap perkembangan 

SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. 2) Ekstrakurikuler Rohis efektif dalam 

mengembangkan karakter religius siswa/i SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. 

Keefektifan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. 3) 

Pengembangan karakter relegius melalui ekstrakurikuler Rohis di SMA 

Negeri 7 Bengkulu Selatan memiliki faktor pendukung dan penghambat. 

Faktor pendukung meliputi sarana dan prasarana, dukungan sekolah, 

partisipasi warga sekolah, peraturan atau tata tertib, program-program, serta 

                                                             

12Nur Hidayat Ahmad, ”Peran Ekstrakurikuler Rohis dalam Menumbuhkan Semangat 

Beribadah Siswa di UPT SMAN 1 Palopo”, Skripsi (Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Palopo) 

            13Muhammad Fahril Gufran, “Implementasi Program Rohis dalam Pembentukan Akhlak 

Peserta Didik di MAN 1 Tangerang Selatan”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Jakarta, 2020) 
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semangat pengurus dan anggota. Adapun faktor penghambat meliputi waktu, 

kesadaran dan semangat, dan pengaruh lingkungan. 4) Terdapat beberapa 

langkah strategis yang dilakukan dalam mengembangkan karakter relegius di 

SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Langkah tersebut meliputi rekrutmen atau 

pengkaderan, budaya 3 S, pelaksanaan program relegius, support, reward, dan 

punishment, serta peraturan dan tata tertib.14 

4. Ahmad Anik Fatoni. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan 

kegiatan keagamaan diantaranya kegiatan sholat sunnah dhuha berjama’ah di 

mushola yang di laksanakan setiap hari ketika jam pertama dengan dipimpin 

bapak ibu guru. Tadarus al-Qur’an yang lakukan setiap pagi hari di dalam 

kelas dengan di bimbing bapak ibu guru yang mengajar di jam pertama. 

Sebelum pulang 15 menit siswa diwajibkan untuk melaksankan sholat duhur 

berjama’ah di mushola. Faktor penghambatnya sarana dan prasarana 

musholanya yang kurang memadai, siswa kurang responsive, peserta didik 

masih sering disuruh-suruh ketika waktunya sholat ke mushola. Faktor 

pendukungnya adalah tersedianya sarana dan prasarana meskipun kecil, 

adanya semangat pada diri siswa, lingkungannya yang agamis, adanya guru-

guru dari keluarga yang cukup agamis. Dalam mengatasi faktor-faktor yang 

menghambatnya adalah dengan cara memberi hukuman peringatan yang 

mendidik pada siswa hukuman membersihkan halaman sekolah dan 

pendekatan, pembinaan serta nasehat.15 

 

                                                             

            14Boby Hendro Wardono, “Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis dalam 

Mengembangkan Karakter Religius Siswa/i di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan)”, Tesis 

(Bengkulu: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Bengkulu, 2021). 

 15Ahmad Anik Fatoni, “Penerapan Kegiatan Keagamaan Untuk Meningkatkan Akhlak 

Terpuji Siswa di SMP Islam Durenan Trenggalek”,  Skripsi (Tulangagung:  Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fak. Tarbiyah dan Keguruan IAIN Tulangagung, 2015). 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan keagamaan dalam membina 

sikap takwa peserta didik di MAN 1 Sinjai. 

b. Untuk mendeskripsikan peranan kegiatan keagaman peserta didik di MAN 1 

Sinjai. 

c. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan 

kegiatan keagamaan dalam membina sikap takwa peserta didik di MAN 1 

Sinjai. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah 

  Secara ilmiah,  penelitian ini  diharapkan dapat  dijadikan sebagai  sarana 

untuk menambah referensi dalam penelitian peranan kegiatan keagamaan 

sebagai upaya untuk membina sikap takwa peserta didik dan menambah 

khazanah perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan agama Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan agar peserta didik mampu membentuk dirinya 

menjadi kepribadian muslim yang produktif melalui pendidikan dan kegiatan 

beragama dalam sekolah. 

2) Guru 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada guru agar 

terus meningkatkan proses pembelajaran maupun kegiatan keagamaan yang 

mendukung dalam upaya membentuk kepribadian muslim peserta didik yang 

produktif dan berkarakter. 

3) Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa kegiatan 

keagamaan itu sangat penting, tidak hanya orang tua dan guru sebagai 

pendidik utama, namun lembaga pendidikan madrasah sebagai pelopor nilai-

nilai dalam membentuk karakter kepribadian muslim yang ideal. 

4) Pihak-Pihak Lain 

Sebagai bahan pertimbangan dalam membimbing dan mendidik anak-

anaknya sehingga dapat memberikan membantu memecahkan masalah-

masalah pendidikan yang ada. 

5) Bagi lembaga UIN Alaudin Makassar 

Sebagai masukan sekaligus menjadi bahan bacaan kepustakaan UIN Alauddin 

Makassar serta menjadi referensi tambahan wawasan bagi pembaca terutama 

di fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam yang 

berkaitan dengan peranan kegiatan keagamaan dalam membina sikap takwa 

peserta didik bagi calon pendidik yaitu mahasiwa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Pengertian Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan terdiri berasal 2 kata yaitu kegiatan serta 

keagamaan. Kegiatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

suatu aktivitas, usaha, pekerjaan. Aktivitas berasal kata dari bahasa Inggris 

“activity” yang berarti aktivitas, kegiatan atau kesibukan. Aktivitas juga berarti 

pekerjaan atau kesibukan. Dalam Ensiklopedi Administrasi dikatakan “aktivitas 

adalah suatu perbuatan yang mengandung maksud tertentu dan memang 

dikendalikan oleh yang melakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas atau kegiatan adalah suatu dorongan bagi manusia untuk melakukan 

suatu pekerjaan tertentu yang mengandung maksud dan tujuan tertentu.  

Menurut Nasution aktivitas adalah keaktifan jasmani dan rohani dan 

kedua-duanya harus dihubungkan. Secara lebih luas aktivitas dapat diartikan 

sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari yang berupa ucapan, perbuatan ataupun kreatifitas di tengah 

lingkungannya.1 

Aktivitas dapat dibagi menjadi dua yaitu aktivitas fisik dan aktivitas 

psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, 

membuat sesuatu bermain, ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta didik yang memilih aktivitas 

psikis (kejiwaan) adalah, jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau 

banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. Seluruh peranan dan kemauan 

dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil 

pengajaran yang optimal sekaligus mengikuti proses pengajaran (proses perolehan 

hasil pengajaran) secara aktif, ia mendengarkan, mengamati, menyelidiki, 

                                                             
           1Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 89. 
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mengingat, menguraikan, mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya, dan 

sebagainya. Semakin banyak aktivitas positif yang dilakukan oleh peserta didik 

hal tersebut bisa membentuk kepribadian yang positif pula bagi dirinya sendiri. 

kata ‘’keagamaan’’ berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat 

awalan ‘’ke-“ dan akhiran “-an”, yang memiliki arti sesuatu (segala tindakan) 

yang berhubungan dengan agama. Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan 

dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu. Sedangkan keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat di dalam 

agama.2 

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang artinya 

“tidak kacau”. Agama di ambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti 

tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”. Agama sebagai seperangkat bentuk dan 

tindakan simbolik yang menghubungkan manusia dengan kondisi akhir 

eksistensinya. Jadi agama dapat dirumuskan sebagai suatu sistem kepercayaan dan 

praktik dimana suatu kelompok manusia berjuang menghadapi masalah-masalah 

akhir kehidupan manusia. Jadi jika di telusuri dari makna artinya, arti dari agama 

yang seusungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam 

kehidupan manusia.3 

Menurut Hendro Puspito agama adalah sistem nilai yang mengatur 

hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan. Agama 

sebagai suatu realitas pengalaman manusia yang dapat diamati dalam aktivitas 

kehidupan umat manusia. Hal ini berarti, aktivitas keagamaan muncul dari adanya 

pengalaman keagamaan. Pada dasarnya agama itu lahir dan timbul dalam jiwa 

                                                             

2TB. Aat Syafaat dkk, Peranan Pendidikan Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja 

(Juvenile Delinquency) (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers,2008), h. 154. 

3Rohadi Abdul Fatah, Sosiologi Agama (Cet. I; Jakarta: CV. Titian Kencana Mandiri, 

2004), 
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manusia, karena adanya perasaan aku dan karena merupakan kebutuhan rohani 

yang tidak bisa diabaikan keberadaannya, karena hal tersebut dapat menimbulkan 

adanya perasaan yang menjadi pendorong utama timbulnya rasa keberagamaan.4 

Pengertian agama bila ditinjau secara deskriptif sebagaimana yang telah 

diungkapkan George Galloway adalah sebagai suatu keyakinan manusia 

terhadap kekuatan yang melampaui dirinya, kemana ia mencari pemuas 

kebutuhan emosional dan mendapat ketergantungan hidup yang diekspresikan 

dalam bentuk penyembahan dan pengabdian.5 

Agama sebagai refleksi atas cara beragama tidak hanya terbatas pada 

kepercayaan saja, akan tetapi merefleksikan dalam perwujudan-perwujudan 

tindakan kolektivitas umat (aktivitas keagamaan). Aktivitas keagamaan suatu 

umat beragama bukan hanya relasi dengan Allah swt., namun juga meliputi relasi 

dengan sesama makhluk. Dalam ilmu jiwa agama, yang dimaksud dengan 

aktivitas keagamaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagaamaan 

yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan 

ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.6 

Kegiatan keagamaan merupakan sikap atau perbuatan yang nyata dan 

bisa diamati dari seorang peserta didik berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Dengan memperhatikan definisi yang ada diatas, penyusun dapat menyimpulkan 

bahwa kegiatan keagamaan adalah keseluruhan aktivitas yang bertalian dengan 

agama yang ditunjukkan dengan cara mengadakan hubungan dengan-Nya dalam 

bentuk ibadah. Dalam arti yang lain bahwa kegiatan keagamaan adalah suatu 

kegiatan yang berupa kegiatan-kegiatan agama Islam untuk menambah wawasan. 

                                                             

4Hendro Puspito, Sosiologi Agama (Cet. II; Bandung: Rosda, 2007), h. 69. 

           5Ahmad Norman P, Metodologi Studi Agama (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 

9. 

6Jalaluddin, Pengantar Ilmu Jiwa Agama (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 1993), h. 56. 
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B. Bentuk-bentuk Kegiatan Keagamaan    

   Nilai-nilai religius dapat diajarkan kepada peserta didik di sekolah 

melalui beberapa kegiatan yang sifatnya religius. Kegiatan religius akan 

membawa peserta didik di sekolah pada pembiasaan berperilaku religius. 

Selanjutnya, perilaku religius akan menuntun peserta didik di sekolah untuk 

bertindak sesuai moral dan etika.7 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan 

kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk 

mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang 

lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Berdasarkan 

definisi tersebut, maka kegiatan di sekolah atau pun di luar sekolah yang terkait 

dengan tugas belajar suatu mata pelajaran bukanlah kegiatan ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh 

seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang 

tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

Ekstrakurikuler pilihan merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikuti 

oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.8  

Sebuah madrasah atau sekolah umum tentunya memiliki program 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam 

pelajaran biasa (termasuk pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah ataupun di 

luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai 

hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta 

                                                              

                 8Frans Magnis Suseno, Etika Dasar (Cet. III; Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 14-17. 

9Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 81A tentang 

“Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler”, Tahun 2013. 
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melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan-kegiatan keagamaan 

dilaksanakan di sekolah atau di masjid sekolah, nantinya dapat menimbulkan rasa 

ketertarikan peserta didik yang aktif di dalamnya.9  

Keaktifan itu ada dua macam, yaitu keaktifan jasmani dan keaktifan rohani 

atau keaktifan jiwa dan keaktifan raga. Dalam kenyataan kedua hal itu bekerjanya 

tak dapat dipisahkan. Misalnya orang yang sedang berfikir, memikir adalah 

keaktifan jiwa tetapi itu tidak berarti bahwa dalam proses memikir itu raganya 

pasif sama sekali. Paling sedikitnya bagian raga yang dipergunakan selalu untuk 

memikir yaitu otak tentu juga ikut dalam bekerja. Al-Qur’an mengemukakan ada 

dampak positif dari kegiatan berupa partisipasi aktif. Allah swt. berfirman dalam 

QS. At-tin/95:610 

تِ فَلهَُمْ أَ  لِحََّٰ جْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ إلََِّّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ وَعَمِلوُا۟ ٱلصََّّٰ  

Terjemahnya: 

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi 
mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”11 

Dari ayat di atas penyusun menyimpulkan bahwa dalam kehidupan, 

manusia pada asalnya merugi. Kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan 

mengerjakan kebajikan, baik spiritual maupun sosial, secara ikhlas dan sesuai 

syariat Islam, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya 

dan tidak pula berkurang. Untuk mendapatkan ganjaran berupa kenikmatan 

pahala, hendaknya peserta didik mengerjakan kegiatan yang positif. Kegiatan-

kegiatan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan di sekolah diantaranya ialah: 

1.   Visual activities seperti membaca, memperhatikan gambar, dan demonstrasi. 

                                                             

9Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 64. 

            10Rama Yulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 35-37. 

           11Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung, Kemenag RI, 2019), h. 597. 
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2. Listening activities seperti mendengarkan uraian, percakapan, pidato, 

ceramah dan sebagainya. 

3. Mental activities seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal, 

mengambil keputusan dan sebagainya. 

4. Emotional activities seperti menaruh minat, gembira, berani, gugup, kagum 

dan sebagainya.12 

Kestabilan pribadi hanya akan tercipta bila mana adanya keseimbangan 

antara pengetahuan umum yang dimiliki dengan pengetahuan agama. Oleh karena 

itu pendidikan agama bagi anak-anak harus dibina sejak dini. Dapat dilaksanakan 

dengan mengikuti kegiatan-kegitan keagamaan secara rutin dan serius akan 

mampu memunculkan motivasi belajar agama yang tinggi bagi peserta didik baik 

di madrasah maupun di lingkungan masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang dimaksud sudah tidak asing lagi bagi peserta didik, karena sedari awal 

memang telah ditanamkan nilai-nilai keagamaan tersebut kepada mereka.13 

Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

bagian, masing-masing bagian memiliki kriteria tersendiri: 

1. Ibadah person, yaitu suatu aktivitas yang pelaksanaannya tidak perlu 

melibatkan orang lain, melainkan semata-mata terganrtung kepada kesediaan 

yang bersangkutan sebagai makhluk yang bebas, yang termasuk dalam ibadah 

ini seperti salat, puasa dan sebagainya. 

2. Ibadah antar person, yaitu suatu amaliah yang pelaksanaannya tergantung 

pada prakarsa pihak yang bersangkutan selaku hamba Allah yang otonom, 

misalnya pernikahan. 

                                                             

12Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 22. 

13Suryono Sukanto, Kamus Sosiologi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1984), h. 355. 

 



24 

 

 
 

 

3. Ibadah sosial, yaitu kegiatan interaktif antara seorang individu dengan pihak 

lain yang dibarengi dengan kesadaran diri sebagai hamba Allah.14 

Kegiatan keagamaan mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan mengenai ajaran Islam itu sendiri, sehingga peserta 

didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah 

swt. Dalam lingkungan madrasah, banyak sekali kegiatan keagamaan yang bisa 

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Salat Berjamaah 

Salat merupakan tiang agama, dan kewajiban bagi seorang muslim yang 

paling utama. Salat jama’ah merupakan salat yang dilakukan dengan bersama-

sama, minimal dua orang, yakni imam dan ma’mum, hukumnya fardhu kifayah 

bagi laki-laki, dan sunnah bagi perempuan. Salat jama’ah merupakan realisasi dari 

perintah Rasulullah saw. serta mengikuti sunnah beliau, baik qauliyah (ucapan) 

maupun fi’liyah (perbuatan). Sebagai konsep dasar dalam kehidupan untuk 

memupuk ukhuwah Islamiyah dan salah satu medianya adalah salat berjama’ah. 

Salat berjama’ah memiliki keutamaan yang lebih besar dari pada salat sendiri 

(munfarid), seperti sabda Nabi Muhammad saw, 

صَ لاةَُ الْجَمَاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَلاةَِ الْفذَ ِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ درََجَةً. 

 )رَوَاهُ البخَُارِي وَمُسْلِمٌ(
Artinya:  

“Salat jama’ah lebih utama dari pada salat sendirian sebanyak 27 derajat” 
(HR. Bukhari dan Muslim)15 

Salat berjama’ah bagi laki-laki dalam salat maktubah (selain salat 

Jum’at) hukumnya sunnah muakkad menurut Imam Ibnu Qosim dan Imam Rofi’, 

                                                             
             14Amin Syakur, Pengantar Studi Islam (Cet. I; Semarang: Pustaka Nuun, 2010), h. 96. 

            15Imam Nawawi, Riyadhush Shalihin (Cet. VIII; Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 697. 



25 

 

 
 

 

sedangkan menurut Imam Nawawi hukumnya adalah fardhu kifayah. Adapun 

jama’ah dalam salat jum’at hukumnya wajib. Fadhilah jama’ah dapat diperoleh 

oleh makmum dengan syarat melakukan takbiratul ihram sebelum imamnya 

mengucapkan salam yang pertama, meskipun tidak duduk bersama dengan imam. 

Namun dalam salat jum’at seorang makmum harus menemukan satu rakaat yang 

sempurna bersama imam. Dalam salat terjadi hubungan rohani antara manusia dan 

Allah swt. Dalam tazkiyat, salat dipandang sebagai munajat kepada Allah (berdo’a 

dalam hati dengan khusyuk diikuti kehadiran hati). Seseorang yang sedang salat 

dalam melakukan munajat tidak merasa sendiri, tetapi seolah-olah ia merasa 

berhadapan dengan Allah yang mendengar dan memperhatikan munajatnya. 

Suasana yang demikian dapat mendorong manusia dalam mengungkapkan segala 

perasaan, keluhan, dan permasalahannya kepada Allah. Dengan suasana salat 

khusyuk manusia memperoleh al-nafs al-muthma’innah (ketenangan jiwa) karena 

merasa diri dekat dengan Allah dan memperoleh ampunan-Nya. 

2. Salat Duha 

Salat duha adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada pagi sampai siang 

hari. Dari setelah matahari agak tinggi sampai sebelum masuk waktu duhur. 

Waktu terbaik adalah dengan mengakhirkan sampai waktu agak siang (panas). 

Kira-kira antara jam 7 sampai jam 11. Hukum salat duha adalah sunnah muakkad. 

Jumlah rakaat yang paling sedikit dua rakaat dan yang paling banyak dua belas 

rakaat, yang paling utama adalah delapan rakaat.16 Dikatakan salat duha karena 

menghubungkan seorang hamba dengan penciptanya, dan salat merupakan 

manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah swt.17 Salat duha 

sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana sabda beliau,  

                                                             

16Eka Yanuarti, Praktikum Ibadah (Cet. II; Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), h. 69. 

            17Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah 

(Cet. III; Jakarta: Amzah, 2013), h. 145. 
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أوَْصَانىِ خَلِيلِى – صلى الله عليه وسلم – بثِلَاَثٍ صِياَمِ ثلَاثَةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ ، 

حَى ، وَأنَْ أوُتِرَ قبَْلَ أنَْ أنَاَمَ. )رَوَاهُ البخَُارِ ي وَمُسْلِمٌ(  وَرَكْعتَىَِ الضُّ

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, ia menyatakan “Kekasihku 
(Rasululllah shallallahu’alaihi wa sallam) mewasiatkan tiga perkara: Puasa 
tiga hari dalam sebulan, shalat dhuha dua rakaat. dan shalat witir sebelum 
tidur”. (HR. Bukhari no. 1178 dan Muslim no. 721)18  

Dari uraian di atas penyusun dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi 

seorang guru yang kreatif, selalu berupaya untuk mencari cara agar agenda 

kegiatan yang direncanakan dapat berhasil sesuai apa yang diharapkan. Guru 

harus mampu mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi dan dapat 

menciptakan suasana sekolah sesuai yang diharapkan. Seperti dalam kegiatan-

kegiatan keagamaan, perlu adanya solusi dan penanaman pendidikan karakter 

dalam pembinaan kegiatan keagamaan dan mengefektifkan semua peserta didik 

yang selalu tidak mau mengikuti kegiatan tersebut. Dalam kegiatan keagamaan di 

madrasah aliyah harus ditunjang dengan keteladanan atau pembiasaan tentang 

sikap yang baik dalam menanamkan pendidikan karakter terhadap peserta didik. 

Tanpa adanya pembiasaan dan pemberian teladan yang baik, pembinaan tersebut 

akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, dan sudah menjadi tugas guru 

terutama guru agama untuk memberikan keteladanan atau contoh yang baik dan 

membiasakannya bersikap baik pula. 

3. Tilawah, Tahsin, dan Tadarus Al-Qur’an 

              Kegiatan ini berupa program bimbingan membaca al-Qur’an dengan 

benar, kefasihan bacaan dan keindahan bacaan yang bisa dilakukan melalui 

kegiatan tadarus dan qiro’atil qur’an. Salah satu kewajiban terpenting seorang 

muslim adalah membaca dan menaati isi al-Qur’an. Allah-lah yang menyebabkan 

                                                             

18Irma Mutiara Sholiha, Misteri Dahsyatnya Shalat Tahajjud, Subuh, dan Dhuha (Cet.II; 

Jogyakarta: Media Ilmu Abadi, 2015), h. 115. 

 



27 

 

 
 

 

manusia berpegang teguh kepada al-Qur’an dan hanya mereka yang diberi 

petunjuk oleh-Nya yang dapat memahami setiap ayat-ayatnya. Ia juga berjanji 

akan memberikan petunjuk bagi hamba- hamba yang ikhlas menuju kepada-Nya. 

Membaca al-Qur’an bernilai ibadah, yang berarti mendapat pahala dari sisi-Nya. 

Dalam al-Qur’an juga terdapat obat (syifa) baik obat dzahir maupun batin, 

membawa ketenangan bagi pembacanya, penyembuh dari berbagai penyakit, dan 

syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. 

             Budaya membaca al-Qur’an perlu dibiasakan kepada peserta didik sejak 

dini. Dengan seringnya membaca al-Qur’an, akan timbul rasa senang dan cinta 

dalam diri peserta didik untuk selalu mengkaji al-Qur’an. Kalaupun ia belum 

mampu memahami seluruh kandungan dari al-Qur’an, minimal peserta didik 

merasa rugi, merasa ada yang kurang jika hari-harinya terlewatkan tanpa 

membaca al-Qur’an, sehingga ia akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu 

membacanya setiap hari. 

4. Pesantren Kilat 

             Yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada waktu bulan ramadhan atau bulan 

puasa yang berisi berbagi bentuk kegiatan keagamaan seperti buka bersama, salat 

lima waktu, tadarus al-Qur’an dan pendalamannya serta masih banyak lagi. Hal 

ini merupakan bentuk kegiatan intensif dalam rangka tertentu yang diikuti peserta 

didik selama dua puluh empat jam atau lebih dengan maksud melatih mereka 

untuk menghidupkan hari-hari dan malam-malam ramadhan dengan kegiatan-

kegiatan ibadah. 

5. Tahfidz Al-Qur’an 

       Program tahfidz adalah suatu kegiatan akademis dan praktis yang lebih 

memfokuskan pada bidang menghafal al-Qur’an. Program tahfidz lebih 

menekankan pada pemahaman dan penguasaan menyeluruh terhadap cara 
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menghafal al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid.19 

C.  Tujuan dan Fungsi Kegiatan Keagamaan 

Segala sesuatu yang dilaksanakan, sudah barang tentu mempunyai tujuan 

yang hendak dicapai, pada dasarnya kegiataan keagamaan merupakan usaha yang 

dilakukan terhadap peserta didik agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran-

ajaran agama. Sehingga tujuan dari kegiatan keagamaan secara umum tidak 

terlepas dari tujuan pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam.  

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh Ramayulis bahwa 

tujuan pendidikan Islam mempunyai dua tujuan yaitu: 

a. Tujuan keagamaan maksudnya ialah beramal untuk akhirat, sehingga ia 

menemui Tuhannya dan telah menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan 

atasnya. 

b. Tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu yang diungkapkan oleh 

pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk hidup. 

Selain itu, aktivitas keagamaan juga bertujuan untuk terbentuknya 

peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau 

menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan 

dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa 

dan berakhlak mulia.20 Secara khusus aktivitas keagamaan bertujuan untuk 

memperdalam pengetahuan peserta didik tentang agama, dan dapat mengamalkan 

materi yang sudah diajarkan di dalam kelas, serta sebagai upaya pembinaan 

perilaku beragama yang meliputi tanggung jawab, disiplin dan bekerjasama. 

                                                             
            19Harun Yahya, Memilih Al-Quran sebagai Pembimbing (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 

2004), hal 60. 

20Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 

Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 176. 
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Dari beberapa pendapat tersebut mengenai tujuan kegiatan keagamaan, 

penyusun dapat menyimpulkan bahwa diadakannya kegiatan keagamaan 

bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang senantiasa berakhlakul karimah 

yang diwujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah Allah swt. dan 

berusaha menjauhi segala larangan-Nya serta memiliki jiwa sosial keagamaan dan 

mampu menerapkan norma- norma yang berlaku. 

D.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kegiatan Keagamaan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kegiatan 

keagamaan di usia remaja adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi 

     Motivasi dalam  bahasa inggris “motive”, berasal dari  kata movere atau  

motion, yang berarti gerakan atau sesuau yang bergerak, dorongan yang timbul 

dari dalam individu. Remaja sadar bahkan semangat dalam mengikuti kegiatan 

keagamaan dengan cara meninjau ulang cara ia beragama di masa kecil dulu. 

Mereka ingin menjadikan agama sebagai sesuatu lapangan baru untuk 

membuktikan pribadinya. Oleh karena itu ia tak mau lagi beragama sekedar untuk 

ikut-ikutan saja, biasanya semangat keagamaan yang seperti itu terjadi sebelum 

umur 17-18 tahun.21 

2. Lingkungan Keluarga 

Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang 

dikenalnya. Dengan demikian kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal 

bagi pembentukan jiwa keagamaannya. Sigmund Freud dengan konsep father 

image (citra kebapaan) menyatakan bahwa perkembangan jiwa keagamaan anak 

                                                             

  21Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 

73. 
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dipengaruhi oleh citra anak terhadap bapaknya. Jika seorang bapak menunjukkan 

sikap dan tingkah laku yang baik, anak akan cenderung mengidentifikasi sikap 

dan tingkah laku sang bapak pada dirinya.22 Orang tua adalah pendidik utama dan 

terutama serta hakiki bagi anak, dan biasanya anak banyak bergantung kepada 

orang tua untuk turut dan ikhlas aktif dalam aktivitas keagamaan yang sangat 

diperlukan oleh seorang anak. 

3. Lingkungan Masyarakat 

Peran lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh dan penting untuk 

membantu perkembangan anak. Karena dengan lingkungan maka anak dapat 

menjalani aktifitas kesehariannya. Stimulus yang didapat anak melalui lingkungan 

akan berpengaruh perkembangannya untuk tumbuh menjadi dewasa. Lingkungan 

masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung tanggung jawab, 

melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai 

yang terkadang lebih mengikat sifatnya. Misalnya lingkungan masyarakat yang 

memiliki tradisi kegamaan kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa 

keagamaan anak, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai dan 

intiusi keagamaan. Keadaan seperti ini bagaimanapun berpengaruh dalam 

pembentukan kegamaan warganya.23 

Meninjau dari teori di atas, penyusun menyimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi penerapan kegiatan keagamaan yang akan membentuk baik atau 

buruknya kepribadian peserta didik adalah faktor lingkungan keluarga. Orang tua 

juga harus belajar agama, anak butuh teladan juga dari orang tua. Itulah suksesnya 

pendidikan pada anak, setelah tentu saja taufik dari Allah lewat doa dari orang tua. 

                                                             

22Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 83-

84. 
23Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Cet. I; Bandung: Pustaka Seia, 2008), h. 85. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Lapangan dalam hal 

ini MAN 1 Sinjai. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan 

kualifikasinya bersifat teoritis. Data sebagai bukti dalam menguji hipotesis 

dikemukakan secara rasional dengan mempergunakan pola berfikir tertentu 

menurut hukum logika.1  

Penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun maksud adalah penelitian 

untuk menghasilkan informasi deskriptif yang berupa gambaran sistematis 

berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan dalam peranan kegiatan keagamaan 

dalam membina sikap takwa peserta didik tepatnya di MAN 1 Sinjai 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di MA Negeri 1 Sinjai, Kelurahan Lappa, 

Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian 

agar tidak mengalami banyak hambatan karena jarak MAN 1 tidak jauh dari 

rumah, dan juga penyusun alumni dari sana sehingga nantinya dapat 

mempermudah penyusun untuk mencari data. Di samping itu juga perhitungan 

efektivitas dan efisiensi kerja saat penelitian utamanya tenaga, waktu dan biaya. 

                                                             
   1Sarjono, dkk “Panduan Penulisan Skripsi” (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hal.21. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi, yaitu salah satu pendekatan metodologi penelitian ilmu-ilmu sosial, 

yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala-gejala berupa mimik, ucapan, 

dan tingkah laku yang pernah menjadi pengalaman hidup manusia yang bisa 

dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian kualitatif.  

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. 

Sumber data primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada 

penyusun. Data primer ini dapat diperoleh baik melalui observasi, wawancara 

maupun dokumentasi dari pihak-pihak yang dianggap memahami masalah yang 

diteliti seperti kepala madrasah, guru, peserta didik dan pihak-pihak yang 

memiliki kaitan dengan peranan kegiatan keagamaan dalam membina sikap takwa 

peserta didik lebih tepatnya di MAN 1 Sinjai.  

Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa karya tulis 

ilmiah, referensi buku, bahan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian 

yang menjadi penunjang atau pendukung obyektivitas penelitian ini. 

D. Teknik Pegumpulan Data 

    Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagi berikut: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Metode observasi ialah metode yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat gejala-gejala yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk 
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memperoleh data tentang kondisi sekolah dan fasilitasnya. Serta mengamati 

perilaku peserta didik yang terbentuk dari realisasi pelaksanaan kegiatan 

keagamaan di MAN 1 Sinjai. 

2. Wawancara (Interview) 

Metode interview atau wawancara adalah pertemuan langsung dengan 

narasumber secara berulang-ulang untuk mendapatkan berbagai data ataupun 

penjelasan yang utuh dan mendalam. Aplikasi dari wawancara mendalam tidak 

bersifat kaku dan terstruktur, bahkan ia lebih terbuka (openended).2 Menurut 

Esterberg dan Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikotruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.3 Adapun yang menjadi narasumber untuk 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah antara lain kepala madrasah, pembina 

kegiatan keagamaan, pengurus ekstrakurikuler keagamaan serta para peserta 

didik.  

3. Dokumentasi  

Metode Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang terjadi atau sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari 

seseorang. Metode dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Maka dari itu dengan adanya 

dokumen hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya karena mengandung fakta 

atau sejarah. Akan tetapi tidak semua dokumen memiliki kredibilitas tinggi, 

sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena 

                                                             
2Sukiman, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Islam (Suatu Tinjauan Praktis 

Bagi Mahasiswa Tarbiyah), dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, No.2 Vol.4, (Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hal.147. 

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010) 

hal.231. 
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foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Dokumentasi dalam hal ini cara 

mengumpulkan suatu data dengan mencatat data yang telah ada dalam bentuk 

dokumen atau arsip. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang peneliti digunakan yaitu: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mendapat data melalui pengamatan 

tentang keadaan, tingkah laku yang terjadi di lapangan. Penyusun membuat 

lembar observasi yang disusun dan dibuat sendiri oleh penyusun, agar nantinya 

dapat mempermudah penyusun dalam melakukan mendapatkan data. 

2. Pedoman Wawancara  

Penyusun membuat pedoman wawancara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab dengan tatap muka langsung 

kepada informan yakni kepala madrasah, pembina kegiatan keagamaan, serta 

peserta didik dan elemen yang mendukung berkaitan dengan judul skripsi ini. 

3. Format Dokumentasi 

Penyusun mengumpulkan data-data dari responden, dalam penelitian ini 

dokumen yang diambil berupa data yang ada di MAN 1 Sinjai serta foto pada saat 

berlangsungnya proses penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

        Analisis data merupakan upaya mencari menata secara sistematis catatan 

hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan jenis 

analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, 
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maksudnya menjabarkan dan menganalisis segala fenomena yang terjadi dari hasil 

penelitian yang diperoleh, baik fenomena itu bersifat alamiah maupun rekayasa 

manusia.4  

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi.5 Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap ini, terlebih dahulu data dikumpulkan oleh penyusun melalui 

observasi, wawacara dan dokumentasi. Reduksi data diartikan suatu proses 

pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan seluruh data yang 

diperoleh di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, membuang data yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

       Setelah data direduksi,  maka  tahap selanjutnya  adalah penyajian data. 

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah diperoleh 

sebagai sebuah informasi yang disusun secara sistematis, dan mudah dipahami. 

diinterpretasi. Penyajian data disusun dalam bentuk naratif, melalui penyajian data 

tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan sehingga akan mudah 

dipahami. 

                                                             

4Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Cet. I, Remaja Rosdakarya, 2006) 

hal.66. 

           5Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992), hlm. 1. 
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3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/Virivication) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penyusun kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara akan berkembang 

setelah penyusun berada di lapangan. 

G.    Pengujian Keabsahan Data  

Adapun dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, penyusun 

menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.  

1.   Triangulasi Teknik  

            Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan cara 

wawancara lalu digabungkan dengan observasi dan dokumentasi.   

2. Triangulasi Sumber Data 

  Triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan  
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cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari 

beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang 

sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut 

3.   Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dalam menguji kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.  

Penyusun menggunakan teknik triangulasi, sebagai pemeriksaan melalui 

sumber lainnya, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang 

berasal dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, pembina kegiatan 

keagamaan, pengurus ekstrakurikuler keagmaan, peserta didik serta elemen-

elemen yang ada di MAN 1 Sinjai. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Agar lebih mengenal profil MAN 1 Sinjai dengan baik, maka berikut ini 

akan diuraikan mengenai hal-hal penting terkait madrasah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Profil MAN 1 Sinjai 

MAN 1 Sinjai Utara (sekarang MAN 1 Sinjai) didirikan berdasarkan Surat 

Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan pengajuan permohonan Kepala Kantor 

Kementerian Agama melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 

Selatan ke Kementerian Agama RI. Setelah terbitnya SK Pendirian Madrasah 

tersebut, keluarlah SK No. 10t/1B/SK.228/1997 tanggal 26 Mei 1997 yang 

menetapkan Drs. Abd. Hamid DM sebagai kepala madrasah pertama, dan 

Salawati Sirajuddin sebagai kepala tata usaha MAN I Sinjai Utara. 

            Pendaftaran siswa baru dimulai pada awal tahun ajaran 1997/1998 dan 

berhasil merekrut siswa baru sebanyak 15 orang. Sementara gedung yang 

digunakan masih “Menumpang” pada MIN Lappa. Tenaga pengajar pada saat itu 

semuanya berstatus guru sukarela. 

            Pada tahun 1998 terjadi pengangkatan guru MAN I Sinjai Utara sebanyak 5 

orang. Dan tahun berikutnya, MAN I Sinjai Utara memperoleh bantuan proyek 

perpustakaan dengan mobiler yang kemudian dijadikan kantor dan ruang guru. 

Dari tahun ke tahun berikutnya, jumlah siswa bertambah banyak dan proses 

belajar mengajar juga sudah lancar. Pada tahun anggaran 2002, MAN I Sinjai 

Utara mendapat bantuan pembangunan 3 ruang belajar, dibangun di atas tanah 

wakaf pemberian dari H. M. Yusuf. Pada bulan April 2003, Drs. Abd. Hamid DM. 

dikenakan hak pensiun, dan digantikan oleh Drs. H. M. Asad Kahar sebagai 

kepala MAN I Sinjai Utara. Di bawah pimpinan beliau, MAN I Sinjai Utara 
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mengalami kemajuan, baik dari segi sarana dan prasarana serta tenaga pengajar 

dan karyawan. 

            Pada bulan Desember 2008, Drs. H. M. Asad Kahar memasuki masa 

pensiun dan digantikan oleh Dra. Kamriati Anies yang dilantik pada bulan Maret 

2009. Di bawah kepemimpinan beliau, MAN I Sinjai Utara mengalami kemajuan 

bukan hanya dari segi sarana dan prasarana tetapi juga jumlah siswa dan tenaga 

pengajar mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Area madrasah juga semakin 

luas dengan dibelinya beberapa bidang tanah yang berada di sekitar madrasah dan 

dibangunnya beberapa gedung dan ruang pembelajaran. Hal ini membuat proses 

belajar-mengajar dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler menjadi lebih nyaman 

untuk dilaksanakan. 

            Kegiatan-kegiatan luar madrasah juga aktif di ikuti, seperti Kompetisi 

Sains Madrasah (KSM) dan perlombaan seni dan olahraga. Prestasi MAN 1 

dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi yang membanggakan sampai 

Predikat Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata Tk. Provinsi, Madrasah Vokasional, 

dan Madrasah Mandiri sampai meraih Akreditasi A pada tahun 2014. Pada tahun 

2015 nama MAN 1 Sinjai Utara berubah menjadi MAN 1 Sinjai. 

            Pada bulan November 2017, Dra. Kamriati Anies, M.Pd.I. diamanahkan 

untuk menjadi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab. Sinjai, 

dan beliau digantikan oleh H. Syamsuddin S.Ag., M.Pd.I.  Kemajuan madrasah 

juga semakin meningkat di bawah kepemimpinan beliau, dengan adanya program-

program tambahan seperti diadakannya kelas workshop yang terdiri atas 

keterampilan busana, tata boga dan keterampilan komputer yang dilaksanakan di 

gedung workshop yang juga dibangun khusus untuk kegiatan tersebut. Prestasi-

prestasi dalam bidang seni dan olahraga juga tetap dipertahankan selama masa 

kepemimpinan beliau. 
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2. Visi dan Misi Madrasah 

a) Visi 

MAN 1 Sinjai Utara sebagai lembaga pendidikan menengah berbasis 

agama perlu mempertimbangkan harapan stake holder (pemangku kepentingan) 

dalam merumuskan visi madrasahnya. MAN 1 Sinjai Utara juga diharapkan 

mampu merespon perkembangan dan tantangan masa depan yang semakin 

mengglobal. MAN 1 Sinjai Utara merumuskan visi madrasah berikut: 

Terwujudnya Lulusan Madrasah Yang Unggul Dalam Prestasi, 

Terampil, Berakhlakul Karimah Serta Peduli Dan Ramah Terhadap 

Lingkungan 

b) Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian 

prestasi akademik dan non akademik. 

2)  Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari al-

Qur’an dan menjalankan ajaran agama Islam. 

3) Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 

4) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidik dan 

kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 

5) Menyelenggarakan tata kelolah madrasah yang efektif, efesien, 

transparan dan akuntabel. 

6) Mewujudkan kondidsi atau lingkungan madrasah menjadi tempat 

pembelajaran yang nyaman dan kondusif melalui upaya pelestarian 

lingkungan hidup. 

7) Mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 
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8) Mewujudkan perilaku peduli dan ramah terhadap lingkungan melalui 

pembiasaan yang positif. 

9) Mengembangkan kemampuan vokasi dan skil siswa. 

3. Tujuan Sekolah 

Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

4. Sumber Daya Manusia MAN 1 Sinjai 

Jumlah Sumber Daya Manusia   yang dimiliki MAN 1 Sinjai pada bulan 

Januari 2022 untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. untuk mengetahui 

lebih jelas sumber daya manusia MAN 1 Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia (Khusus Pegawai dan Guru) MAN 1 Sinjai  

NO URAIAN JUMLAH (ORANG) 

1  PNS 41 

2  HONORER 51 

TOTAL 92 

  Sumber Data: MAN 1 Sinjai Tahun 2022 

Dari tabel di atas maka dapat diterangkan bahwa dari 92 orang sumber daya 

manusia pada MAN 1 Sinjai merupakan jumlah yang terdiri dari 41 orang 

berstatus PNS dan 51 yang berstatus honorer. 

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia (Khusus PNS) MAN 1 Sinjai Berdasarkan 

Tingkat Golongan dan Pangkat 

NO Golongan Pangkat Jumlah (Orang) 

1 IV 15 

2 III 23 
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3 II 3 

4 I 0 

Sumber Data: Sekolah MAN 1 Sinjai Tahun 2022 

Dari tabel tersebut di atas maka dapat di terangkan bahwa dari 41 orang 

bersatus PNS di MAN 1 Sinjai dengan golongan IV sebanyak 15 orang, sementara 

golongan III sebanyak 23 orang dan golongan II sebanyak 3 Orang, sementara 

golongan I tidak ada. 

5. Sasaran Program 

Kepala madrasah dan para guru serta dengan persetujuan komite madrasah 

menetapkan sasaran program, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang. Sasaran program dimaksudkan untuk mewujudkan visi misi 

madrasah. Strategi tindak lanjut sasaran program tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mengadakan pembinaan terhadap peserta didik, guru dan karyawan secara 

berkelanjutan. 

b. Mengadakan jam tambahan pada pelajaran tertentu. 

c. Mengadakan tadarusan menjelang pelajaran dimulai, peringatan hari besar 

Islam, dan membentuk kelompok-kelompok pengajian peserta didik. 

d. Membentuk kelompok gemar bahasa Inggris. 

e. Membentuk kelompok belajar. 

f. Pengadaan buku penunjang. 

g. Pengadaan komputer. 

h. Mengintensifkan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. 

i. Pelaporan kepada orang secara berkala. 

6. Program Unggulan 

a. Kurikulum 
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Bimbingan ibadah berjenjang dilaksanakan selama siswa berada di madrasah 

dan di luar jam pelajaran. Dengan program ini siswa diharapkan mampu 

menyesuaikan diri dan bermanfaat di masyarakatnya. 

b. Kesiswaan 

1) Bidang peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan 

oleh pengurus OSIM bidang dakwah dan bakti sosial. 

2) Memperingati hari-hari besar Islam dalam bentuk yang paling efektif dan 

bermanfaat seperti pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bekerjasama 

dengan HUMAS. 

3) Pelaksanaan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) dilaksanakan oleh 

PASKIBRA setiap tahun. Dengan program ini diharapkan siswa lebih 

menyadari akan pentingnya disiplin. 

4) Pramuka dengan program ”Gladi Trampil”nya berusaha melatih anggotanya 

untuk trampil dalam berbagai aspek kepramukaan. 

5) PMR dengan programnya berusaha melayani kesehatan siswa terutama dalam 

P3K. 

6) Bidang olahraga menampilkan beberapa cabang olahraga. 

7. Kehumasan/Sarana 

Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap MAN 1 Sinjai 

dilakukan dengan cara: 

a) Membentuk majelis madrasah. 

b) Membentuk ikatan alumni MAN 1 Sinjai. 

c) Mengupayakan adanya program pengabdian masyarakat. 

d) Membina hubungan dengan lembaga Kelompok Kerja Madrasah (KKM). 

8. Kerja Sama Madrasah 

a. Kerja sama dengan orang tua. 
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Kerjasama dengan orang tua peserta didik dilaksanakan melalui komite 

madrasah. Ada empat peran orang tua dalam pengembangan madrasah, yaitu 

sebagai: 

1) Mitra madrasah dalam pembinaan pendidikan. 

2) Mitra dalam membimbing kegiatan peserta didik. 

3) Mitra dialog dalam peningkatan kualitas pendidikan, dan 

4) Sumber belajar. 

b. Kerjasama dengan Alumni 

Kerja sama antara madrasah dengan alumni belum dapat digali secara 

maksimal mengingat keberadaan alumni yang belum teridentifikasi. 

9. Kegiatan Pengembangan Diri 

Pengembangan diri diarahkan untuk pengembangan karakter peserta didik 

yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dirinya, persoalan masyarakat di 

lingkungan sekitarnya. madrasah memfasilitasi kegiatan pengembangan diri 

seperti berikut ini: 

a. Pengembangan diri yang sebagian besar dilaksanakan di dalam kelas 

(intrakurikuler) dengan alokasi waktu 2 jam tatap muka, yaitu: 

1) Bimbingan Konseling, mencakup hal-hal yang berkenaan dengan pribadi, 

kemasyarakatan, belajar, dan karir peserta didik. Bimbingan Konseling 

diasuh oleh guru yang ditugaskan. 

2) Pengembangan diri yang sebagian besar dilaksanakan di luar kelas 

(ekstrakurikuler) diasuh oleh guru pembina. Pelaksanaannya secara reguler 

setiap hari, sebagaimana yang tertera pada kegiatan ekstrakurikuler. 

b. Program Pembiasaan mencakup kegiatan yang bersifat pembinaan karakter 

peserta didik yang dilakukan secara rutin, spontan, dan keteladanan. 
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Tabel 1.3 

 

 

 

 

B. Deskripsi Data Peranan Kegiatan Keagaman Dalam Membina Sikap Takwa 

Peserta Didik di MAN 1 Sinjai Tahun Ajaran 2022/2023 

1. Kegiatan Keagamaan di MAN 1 Sinjai 

  Pendidikan agama dan keagamaan dapat diterapkan dalam pengembangan 

aspek mental spiritual. Pendidikan agama memberikan dasar pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agama. Pendidikan keagamaan mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan agama 

dan menjalankan ajaran agama. Dalam penelitian tugas guru bukan saja mengajar 

dan memberi ilmu pengetahuan saja kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, 

yakni membina sikap takwa peserta didik sehingga terciptalah kepribadian peserta 

didik yang dapat direalisasikan dalam kegiatan keagamaan. 

Untuk mengetahui masing-masing kegiatan keagamaan dan bentuk-

bentuknya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H. Syamsuddin, S.Ag., 

M.Pd.I. selaku kepala madrasah yang sedikit banyak memberikan gambaran 

terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di MAN 1 

Sinjai. 
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Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakasanakan, penyusun 

memperoleh data tentang bagaimana implementasi kegiatan keagamaan dalam 

membina sikap takwa peserta didik di MAN 1 Sinjai. Dalam penelitian ini 

penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada 

bab ini disajikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data 

dimaksudkan untuk menyajikan atau memaparkan data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian. 

Adapun bentuk-bentuk kegiatan keagamaan di MAN 1 Sinjai 

sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.4 

Kegiatan Keagamaan MAN 1 Sinjai 

Tahun Pelajaran 2022/2023 

 

No. Kegiatan  Waktu  Tempat  

1. Membaca Al-Quran Setiap pagi Kelas 

2. Salat Duhur  Berjamaah Setiap Siang Masjid 

3 Salat Duha Menyesuaikan Masjid 

4. Dzikir dan Doa Bersama Setiap sabtu pagi  Masjid 

5. Menghafal Al-Qur’an Menyesuaikan Masjid/Rumah 

6.  Majelis Talaqqi Menyesuaikan Masjid  

7. Kajian Keislaman Menyesuaikan Aula Madrasah  

8. Tudang Sipulung Setiap Jumat Sore  Masjid 

9.  PBHI 

(Peringatan Besar Hari Islam) 

     Menyesuaikan  Madrasah  
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Penjelasan dari kegiatan keagamaan di atas sebagai berikut: 

a. Membaca Al-Qur’an 

 Kegiatan membaca al-Qur’an dilakukan setiap pagi hari, sekitar 15-20 menit 

sebelum mata pelajaran jam pertama dimulai dengan dipandu oleh bapak/ibu guru 

yang mengajar. Kegiatan ini dilakukan agar peserta didik dapat membiasakan diri 

membaca al-Qur’an dan menumbuhkan cinta terhadap al-Qur’an sebagai pedoman 

bagi ummat Islam. Dan juga diharapkan agar peserta didik fasih dalam membaca 

al-Qur’an. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala madrasah oleh 

bapak H. Syamsuddin, S.Ag., M.Pd. 

“Sebagai madrasah di bawah naungan kemenag, maka sepatutnya kami 

menonjolkan budaya keislaman. Maka pihak madrasah mewajibkan seluruh 

kelas untuk menyisihkan waktunya kurang lebih 15-20 menit sebelum mata 

pelajaran pertama dimulai dengan membaca al-Qur’an secara bergiliran dan 

pastinya di bawah pengawasan guru yang sedang mengajar.”1 

b. Salat Duhur Berjamaah 

     Salat duhur berjamaah dilakukan ketika sudah masuk waktu duhur sekitar 

pukul 12.00-12.30 WITA. Salat duhur berjamaah diikuti oleh seluruh masyarakat 

madrasah tanpa terkecuali, mulai dari guru, peserta didik, dan karyawan. Selain 

salat duhur berjamaah, masjid juga sebelumnya mengadakan salat jumat secara 

berjamaah, namun terkendala hingga ditiadakan. Sebagaimana apa yang 

diungkapkan oleh bapak kepala madrasah bapak H. Syamsuddin, S.Ag., M.Pd. 

melalui wawancara bersama penyusun, 

“Dalam madrasah ini juga dilakukan kegiatan-kegiatan dengan pelaksanaan 

ibadah utamanya dalam pelaksanaan ibadah salat lima waktu agar 

menanamkan karakter pada anak-anak kita. Dan alhamdulillah, dulu pada 

waktu awal tahun itu kurang lebih kami menetapkan salat jumat yang rutin 

tiap pekan. Tapi karena kendala suatu dan lain hal, atau air yang kadang-

kadang tidak mengalir, sehingga untuk sementara ini salat jumat kami 

                                                             
           1H. Syamsuddin (51 tahun), Kepala Madrasah, Wawancara, Ruang Kepala Madrasah, Senin 

3 Oktober 2022 
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pending dulu di madrasah ini. Tetapi untuk salat duhur tetap dilaksanakan 

secara berjamaah”2 

c. Salat Duha 

  Salat duha ini dilaksanakan minimal dua rakaat dan maksimal dua belas rakaat 

setiap pagi menjelang siang hari. Adapun waktu pelaksanaannya itu tergantung 

dari waktu luang peserta didik, biasanya mengerjakan ketika jam kosong atau 

sesekali berjamaah dengan guru. Maksud dan tujuan dilaksanakan salat duha ini 

agar peserta didik memiliki hati yang lunak atau lembut, mempunyai sikap 

tawadhu’ dan hormat kepada bapak/ibu guru. Di samping itu fadhilah dari salat 

duha ini adalah menghidari sifat kikir (tidak melarat) sehingga memiliki sikap 

kaya hati dan sabar.  Meskipun banyak peserta didik yang salat duha sendiri-

sendiri sehingga terbentuk karakter dan watak peserta didik yang berakhlak mulia. 

  Temuan diatas juga sama seperti apa yang disampaikan bapak H. Syamsuddin, 

S.Ag., M.Pd., sebagai berikut: 

 “Biasanya di madrasah kami memberikan waktu dan kesempatan kepada 

anak didik yang ingin melaksanakan salat duha. Adapun waktunya untuk 

salat duha itu jika waktu jam kelas sedang kosong, maka anak didik siapa 

saja bisa salat duha di masjid madrasah. Sesekali juga kita salat duha 

berjama’ah. Dan kami selaku kepala madrasah tentu cukup senang akan hal 

ini, karena anak didik senantiasa menghidupkan sunnah Rasul saw.”3 

d. Dzikir dan Doa Bersama 

     Dzikir dan doa bersama dilakukan oleh seluruh peserta didik yang dibimbing 

oleh guru untuk bersama-sama berdzikir memperbanyak mengingat dan berdoa 

memohon ampunan kepada Allah swt. sebagaimana hasil wawancara penyusun, 

“Dalam salah satu program dakwah ekstrakurikuler tahfidz al-Qudwah 

Madani itu, bahwa setiap hari sabtu pagi tetap melakukan sebuah kegiatan 

                                                             
           2H. Syamsuddin (51 tahun), Kepala Madrasah, Wawancara, Ruang Kepala Madrasah, Senin 

3 Oktober 2022 

             3H. Syamsuddin (51 tahun), Kepala Madrasah, Wawancara, Ruang Kepala Madrasah, 

Senin 3 Oktober 2022 

 



49 

 

 
 

 

dzikir dan doa bersama di madrasah dalam hal ini di masjid yang ada di 

bagian belakang ruang guru”4 

e. Menghafal Al-Qur’an 

Kegiatan menghafal al-Qur’an hanya dilakukan oleh peserta didik yang 

tergabung dalam organisasi ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qudwah Madani. Peserta 

didik yang tergabung dalam organisasi ini diharapkan untuk bisa menghafal al-

Qur’an sebisa mungkin dengan beberapa target yang ingin dicapai. Dan berusaha 

untuk mengamalkan dan mentadabburi isi al-Qur’an. Hal ini disampaikan oleh 

salah satu pembina ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qudwah Madani, beliau 

mengatakan: 

‘’Tujuan dibentuknya ekstrakurikuler ini pertama kali diinisiasi pertama kali 

oleh kepala madrasah. Karena beliau tahu bahwa ada sebagian anak didik 

berasal dari alumni pondok atau madrasah yang memiliki modal hafalan al-

Qur’an, maka beliau khawatir jika nantinya hafalan mereka sedikit hilang. 

Jadi alasan seperti inilah ekstrakurikuler tahfidz al-qudwah madani ini 

didirikan dengan tujuan untuk menjaga hafalan al-Qur’an anak didik dan 

kita bantu sebisanya untuk menambah hafalan mereka’’5 

f. Majelis Talaqqi 

 Kegiatan majelis talaqqi ini dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz 

Al-Qudwah Madani. Majelis talaqqi ini merupakan metode belajar dalam 

pembinaan yang mengikuti cara belajar dan mengajar al-Qur’an dari Rasulullah 

saw. kepada para sahabat beliau. Majelis talaqqi adalah sebuah pengajaran di 

mana peserta didik membentuk halaqah sebanyak 5-10 orang kemudian belajar 

secara langsung dengan pembina untuk melakukan pengajaran terkait dengan 

pendalaman materi keislaman. Metode ini sangat efektif bagi peserta didik karena 

lebih terfokus dalam pendalaman materi yang disampaikan pembina. 

                                                             
            4H. Syamsuddin (51 tahun), Kepala Madrasah, Wawancara, Ruang Kepala Madrasah, 

Senin 3 Oktober 2022  

            5Alkautsar Kalebbi (33 tahun), Pembina Tahfidz Al-Qudwah Madani, Wawancara, Taman 

Madrasah, Rabu 5 Oktober 2022  
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Hal ini didukung oleh pernyataan pembina Tahfidz Al-Qudwah Madani bapak 

Alkautsar Kalebbi, S.Pd., M.Pd. yang mengatakan, 

“Metode pembelajaran yang kami gunakan di tahfidz itu yah membuat 

beberapa majelis berupa halaqah yang menyesuaikan kehadiran anak-anak. 

Biasanya dalam satu halaqoh itu ada 5-10 orang, lalu pembina akan 

memunculkan satu tematik khusus untuk dikaji dan memberikan 

kesempatan kepada anak-anak untuk mendiskusikan bersama.”6 

g. Kajian Keislaman  

 Untuk menambah wawasan keislaman, organisasi Tahfidz Al-Qudwah Madani 

memfasilitasi peserta didik yang ingin belajar tematik seputar agama di luar dari 

pelajaran kelas. Kajian keislaman merupakan salah satu program kerja dakwah 

organisasi Tahfidz Al-Qudwah Madani. Kajian keislaman ini dilakukan di aula 

madrasah dan dibuka untuk umum. Narasumber dari kajian biasanya juga 

didatangkan dari luar yang kompoten dalam bidangnya.  

 Temuan di atas juga sama seperti apa yang disampaikan oleh pembina Tahfidz 

Al-Qudwah Madani bapak Al-Kautsar Kalebbi, S.Pd., M.Pd. mengungkapkan, 

“Kajian keislaman yang biasa dilaksanakan dalam tahfidz itu hanya 

menyesuaikan waktu pembina saja. Biasanya kita mengadakan kajian 

tematik saja yang dibawakan pembina, sekedar untuk menambah khazanah 

anak-anak di luar dari apa yang mereka dapatkan dalam kelas. Selain kajian 

tematik yang dibawakan pembina, kita juga beberapa kali sempat 

mendatangkan pemateri dari luar hingga pelaksanaannya kami adakan via 

zoom”7 

h. Tudang Sipulung 

Kegiatan tudang sipulung adalah kegiatan keagamaan yang diadakan oleh 

ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qudwah Madani. Kegiatan tudang sipulung ini di bagi 

dua bentuk, ada tahsin qur’an dan kajian kitab. Tahsin qur’an adalah kegiatan 

                                                             
           6Alkautsar Kalebbi (33 tahun), Pembina Tahfidz Al-Qudwah Madani, Wawancara, Taman 

Madrasah, Rabu 5 Oktober 2022 
           7Alkautsar Kalebbi (33 tahun), Pembina Tahfidz Al-Qudwah Madani, Wawancara, Taman 

Madrasah, Rabu 5 Oktober 2022 
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pembinaan terhadap anggota ektrakurikuler untuk memperbaiki bacaan al-Qur’an 

sesuai tajwid. Sedangkan kegiatan kajian kitab diadakan untuk membahas sebuah 

kitab. Penjelasan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pembina keagamaan 

Bapak Alkautsar Kalebbi, S.Pd., M.Pd. 

“Kegiatan tudang sipulung ini sebagaimana yang antum ikuti kemarin itu 

kegiatannya terbagi dua. Yang pertama biasanya tahsin untuk 

memperbaiki bacaan al-Qur’an anak-anak. Dan yang kedua kadang-

kadang kita bahas kajian kitab-kitab standar atau dasar, seperti kitab fiqih 

di mana kitabnya yang dikaji bidayatul mujtahid, kitab tauhid, dan kitab 

ta’lim al-muta’allim”8 

i. PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) 

  Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam di 

antaranya: a) Peringatan isro’ dan mi’raj Nabi Muhammad saw, b) Peringatan 

Maulid Nabi, c) Peringatan Nuzulul Qur’an dan sebagainya. Kegiatan ini tidak 

hanya diisi dengan ceramah keagamaan saja, tetapi juga diadakan lomba-lomba 

seperti lomba kebersihan kelas, cerdas cermat agama dan umum. 

  Kegiatan keagamaan yang ada di MAN 1 Sinjai tidak terbatas 

sebagaimana yang disebutkan di atas. Adanya kegiatan tersebut semua pihak baik 

kepala madrasah dan pembina mengharapkan agar peserta didik ini menjadi anak 

yang sholeh/sholehah, beriman serta bertakwa kepada Allah swt. Dalam hal ini 

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Syamsuddin S.Ag., 

M.Pd.I. selaku kepala madrasah tentang bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang 

ada di MAN 1 Sinjai sebagai berikut: 

“Sebagai sebuah madrasah lembaga pendidikan Islam, tentunya kita ingin 

menghadirkan program kegiatan keagamaan yang berkualitas bagi peserta 

didik yang mampu membina akhlak dan menjadikan anak yang beriman 

serta bertakwa kepada Allah swt. Kegiatan keagamaan diantaranya adalah 

pada waktu sebelum jam pertama dimulai semua peserta didik wajib 

membaca al-Qur’an, pelaksanaan salat duha dan salat duhur berjamaah 

                                                             
           8Alkautsar Kalebbi (33 tahun), Pembina Tahfidz Al-Qudwah Madani, Wawancara, Taman 

Madrasah, Selasa 4 Oktober 2022 
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setiap hari, peringatan hari besar Islam (PHBI), juga diadakan 

penyembelihan hewan kurban pada hari raya Islam. Dengan banyaknya 

kegiatan keagamaan ini diharapkan peserta didik akan terjadi pembiasaan 

dalam berakhlak mulia sehingga dapat membina sikap takwa peserta didik”9 

  Dari uraian di atas, penyusun menyimpulkan bahwa kegiatan keagamaan 

yang ada di MAN 1 Sinjai termasuk sudah memenuhi kurikulum sesuai 

penggunaan metode pendidikan agama yang tepat, sarana dan prasarana yang 

memadai, serta adanya lingkungan yang baik yaitu masyarakat yang mendukung 

dengan kegiatan keagamaan tersebut. Hal ini dapat mendorong terbentuknya sikap 

takwa peserta didik. 

2. Peranan Kegiatan Keagamaan Dalam Membina Sikap Takwa Peserta 

Didik di MAN 1 Sinjai 

  Kegiatan keagamaan di MAN 1 Sinjai mulai dari harian, bulan, dan 

tahunan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kepribadian peserta didik 

sehingga tumbuh kesadaran dalam peserta didik untuk berakhlak mulia, baik 

dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Selain itu, kegiatan keagamaan dalam 

lingkungan madrasah juga mempunyai peranan penting dalam menumbuh 

kembangkan potensi jasmani dan rohani peserta didik. Hal itu di buktikan oleh 

penyusun ketika melakukan wawancara dengan salah satu peserta didik atas nama 

saudari Nur Fadhilah, informan mengatakan: 

“Khusus untuk pribadi yang turut berpartisipasi dalam kegiatan keagaaman 

merasakan betul manfaat dari apa yang saya ikuti. Ketika saya senantiasa 

mengawali pembelajaran di kelas dengan mengaji. Hal ini dilakukan setiap 

hari hingga terbiasa mengaji, yang dampaknya sampai habis dari sekolah 

ketika tiba di rumah semakin giat untuk mengaji. Guru juga di sini 

senantiasa mendidik kami untuk beriman dan bertakwa kepada Allah swt. 

minimal melaksanakan perintah yang wajib dan meninggalkan larangan-

Nya. Dari sebelumnya salat masih bolong-bolong, perlahan salat rutin 

dilaksanakan tiap pada waktunya.”10  

                                                             
            9H. Syamsuddin (51 tahun), Kepala Madrasah MAN 1 Sinjai, Wawancara, Ruang Kepala 

Madrasah, Senin 3 oktober 2022 
           10Nur Fadhilah (17 tahun), Peserta didik, Wawancara, Ruang Kelas, Rabu 5 Oktober 2022 
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 Berbagai hal kegiatan keagamaan yang diterapkan oleh madrasah dengan 

tujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya agama Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang penyusun ketahui bahwa agama 

Islam adalah dasar seseorang untuk bersikap dan berperilaku bagaimana 

hubungannya dengan sang pencipta Allah swt. dan bagaimana juga hubungannya 

dengan sesama manusia itu sendiri. Hal ini juga sejalan dari salah satu informan 

lainnya, yaitu saudari Nur Izzah Azmiyah selaku ketua ekstrakurikuler Tahfidz 

Al-Qudwah Madani, 

“Dalam organisasi tahfidz itu kak, kita semua sangat senang di dalamnya. 

Seakan-akan kami semua bersaudara yang terikat dalam satu tujuan yang 

sama, yakni berusaha untuk menjadi hafidz/ah Qur’an. Dari sini akhlak kita 

perlahan demi perlahan di poles untuk meniru akhlak Rasul, belajar adab, 

dan yang terpenting senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan. Kami 

patut bersyukur bisal kenal dan berkembang dalam organisasi Tahfidz Al-

Qudwah Madani ini”11 

            Kegiatan keagamaan tentunya akan memberikan peranan untuk membina 

sikap takwa peserta didik menjadi manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. 

Itu hanya didapatkan bagi mereka yang turut aktif berpartipasi dalam kegiatan 

keagamaan ini. Tidak sedikit juga dari peserta didik yang enggan untuk bergabung 

atau berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan ini, hingga jelas kita lihat bahwa 

ada perbedaan yang mencolok bagi peserta didik yang ikut kegiatan keagamaan 

dan yang tidak ikut kegiatan keagamaan. Hal ini penyusun dapatkan dari hasil 

wawancara dengan salah satu pembina kegiatan keagamaan Bapak Muhammad 

Idris, S.Pd.I., yang mengungkapkan: 

“Perbedaan peserta didik yang ikut kegiatan keagamaan dengan peserta 

didik yang tidak ikut kegiatan keagamaan tentu ada. Perbedaaan yang paling 

menonjol di antara keduanya ini akhlaknya. Yang ikut kegiatan keagamaan 

akhlaknya sudah terdidik, yang tidak ikut masih perlu kita bina”12 

                                                             
            11Nur Izzah Azmiyah (17 tahun), Peserta Didik, Wawancara, Ruang Kelas, Rabu 5 

Oktober 2022 

             12Muhammad Idris (45 tahun), Pembina Kegiatan Keagamaan, Wawancara, Ruang Guru, 

Rabu 5 Oktober 2022 
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  Dari keterangan tersebut, penyusun memberikan kesimpulan bahwa 

kegiatan keagamaan dapat membina sikap takwa peserta didik karena 1) Secara 

psikis/mental, kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut dapat memberikan pengaruh 

langsung peserta didik dalam membentuk karakter, jiwa, dan perilaku dalam 

sehari-hari. 2) Kegiatan keagamaan tersebut juga dapat menghindarkan peserta 

didik melakukan kegiatan-kegiatan negatif atau kurang bermanfaat, karena hampir 

seluruh waktu mereka habis digunakan untuk melakukan berbagai macam 

kegiatan yang baik. 3) Upaya madrasah/guru dalam membina sikap takwa peserta 

didik yang diintegrasikan pembiasaan, keteladanan, pembiasaan akhlak mulia, 

penciptaan suasana keagamaan, penegakan kedisplinan. 4) Upaya membina sikap 

takwa peserta didik juga melalui: menanamkan nilai-nilai keimanan dan 

keislaman, ketakwaan secara konsisten, dan memberikan wadah kegiatan 

keagamaan.  

3.   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kegiatan Keagamaan 

Dalam Membina Sikap Takwa Peserta Didik di MAN 1 Sinjai 

  Sebagaimana diketahui perilaku atau aktivitas pada peserta didik itu tidak 

timbul dengan sendirinya, tetapi sebagian akibat stimulus yang diterima peserta 

didik yang bersangkutan. Karena perilaku keagamaan peserta didik pun tidak 

lepas dari faktor keagamaan. Berikut yang termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan kegiatan keagamaan dalam membina sikap takwa 

peserta didik di MAN 1 Sinjai: 

a. Motivasi 

  Motivasi terhadap kegiatan keagamaan merupakan suatu kecenderungan 

yang dapat tumbuh dan berkembang dalam diri peserta didik untuk selalu aktif 

dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Dalam soal belajar, motivasi itu sangat 

penting karena motivasi adalah syarat mutlak untuk belajar. Motivasi merupakan 
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faktor yang sangat penting dalam proses belajar guna mencapai prestasi yang 

diharapkan. Ini dikarenakan motivasi merupakan pendorong dan penggerak 

individu yang dapat menimbulkan dan memberikan arah bagi individu untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan 

hasil wawancara terhadap salah satu peserta didik yang aktif dalam kegiatan 

keagamaan dalam ektrakurikuler Tahfidz Al-Qudwah Madani terkait dengan 

motivasinya ikut serta dalam organisasi: 

“Yang membuat saya termotivasi untuk ikut dalam organisasi tahfidz adalah 

ketika saya mempelajari tetang keutamaan al-Qur’an bahwasanya orang 

yang menghafal ayat suci al-Qur’an dan mengamalkan petunjuk al-Qur’an 

maka akan tergolong dalam keluarga Allah. Selain itu penghafal al-Qur’an 

juga akan dipakaikan kepada orang tuanya mahkota pada hari kiamat. 

Sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua, tentunya saya merasa 

itu adalah kesempatan emas untuk bisa berbakti kepada orang tua”13 

b. Lingkungan Keluarga 

      Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh peserta 

didik. Dengan Demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi 

pembentukan jiwa keagamaan peserta didik. Pengaruh kedua orang tua terhadap 

perkembangan jiwa keagamaan peserta didik dalam Islam sudah disadari. 

Keluarga dinilai sebagai faktor paling dominan dalam meletakkan dasar bagi 

perkembangan jiwa keagamaan. Keterangan tersebut jelas bahwa faktor keluarga 

sangat penting untuk mendidik peserta didik di masa pertumbuhan. Ajaran Islam 

memberikan perhatian besar agar manusia menjaga keluarganya. Khususnya 

menjaga keluaraganya dari api neraka. Hal ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan pembina Tahfidz Al-Qudwah Madani bapak AlKautsar Kalebbi, 

S.Pd., M.Pd. beliau mengatakan: 

                                                             
            13Fadel Nur Muhammad (17 tahun), Peserta Didik, Wawancara, Aula Madrasah, 6 Oktober 

2022 
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“Pengaruh dari lingkungan keluarga khususnya orang tua tentu sangat 

berpengaruh bagi sikap keagamaan peserta didik. Sebagaimana petunjuk 

agama memang harus yang pertama ada restu dan rida orang tua. Makanya 

kami usahakan minimal kalau tidak bisa sering, minimal kami pernah 

mengundang orang tua peserta didik dan kami buat MOU dengan mereka 

supaya bisa kerja sama antara pembina dengan orang tua terjamin dengan 

baik dengan opsi pengawasan terhadap peserta didik”14 

c. Lingkungan Masyarakat 

  Lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting dalam membentuk 

pribadi peserta didik, karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi 

sosial, kebudayaan, ekonomi, agama dan lain-lain.  Perkembangan masyarakat itu 

juga mempengaruhi arah perkembangan hidup anak khususnya yang menyangkut 

sikap dan perilaku sosial. Corak perilaku peserta didik merupakan cerminan dari 

perilaku lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas perkembangan perilaku 

dan kesadaran bersosialisasi peserta didik sangat bergantung pada kualitas 

perilaku sosial warga masyarakatnya. 

  Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan informan salah 

satu guru akidah akhlak Bapak Faisal Malik, S.Pd. sebagai berikut: 

  “Satu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi tentang pengaruh lingkungan 

khususnya lingkungan masyarakat terhadap terbentuknya karakter anak saat 

ini. Kita lihat apa yang terjadi di lapangan bahwa banyak anak yang 

terjerumus dalam kemerosotan akhlak seperti anak muda zaman sekarang 

disebabkan pergaulan bebas, hingga banyak anak remaja yang hamil di luar 

nikah, menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba dan meminum 

minuman keras. Ini semua tentunya tidak luput dari lingkungan pergaulan 

remaja. Jadi saya rasa anak remaja sekarang harus berhati-hati dan lebih 

selektif lagi dalam memilih teman pergaulannya”15 

  Selain dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kegiatan 

keagamaan yang penyusun sebutkan, dalam pengimplementasiannya tentu juga 

akan mengalami berbagai hal yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat 

                                                             
 14Alkautsar Kalebbi (33 tahun), Pembina Tahfidz Al-Qudwah Madani, Wawancara, Ruang 

Guru, 6 Oktober 2022 

             15Faisal Malik (35 tahun), Guru Akidah Akhlak, Wawancara, Ruang Guru, Kamis 6 

Oktober 2022 
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dalam menerapkan kegiatan keagamaan untuk membina sikap takwa peserta 

didik. Hal ini juga ditemukan penyusun dalam wawancara bersama Pembina 

Kegiatan Keagamaan, Bapak Alkautasr Kalebbi, S.Pd., M.Pd. 

“Tentu dalam menerapkan kegiatan di madrasah ini pasti akan ada faktor 

pendukung dan penghambat sebagaimana yang antum tanyakan. Faktor 

pendukung yang pertama dan yang paling utama yah itu dari stake holder 

madrasah. Stake holder ini melibatkan seluruh pihak dalam madrasah untuk 

saling berkolaborasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama di 

madrasah. Dimulai dari pimpinan, kepala madrasah dalam hal ini. Beliau 

sebagai pencetus, beliau selalu mendukung, dan juga didukung beberapa 

wakamad untuk menjadi penasihat sehingga semua kegiatan keagamaan bisa 

berjalan dengan baik, kami juga sebagai pembina alhamdulillah selalu 

mendapat support, selalu mendapat dukungan. Kalau faktor penghambatnya 

dulu awal-awal pelaksanaan kegiatan keagamaan ini, mendapat era pandemi 

sehingga beberapa program tidak berjalan maksimal. Setelah pembelajaran 

kembali new normal pembalajaran berjalan seperti biasanya, kendalanya 

adalah waktu. Pembelajaran biasanya berakhir jam 3 siang hingga terkadang 

membuat otak dan fisik peserta didik lelah, capek. Jadi kegiatan disesuaikan 

saja”16 

  Berdasarkan observasi dan wawancara di atas, penyusun menyimpulkan 

bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan kegiatan peserta didik 

antara lain motivasi belajar untuk mendukung minat dan prestasi, lingkungan 

masyarakat, sikap terhadap guru dan teman pergaulan. Dengan adanya faktor yang 

disebutkan tadi dalam diri peserta didik untuk mengikuti kegiatan keagamaan, 

maka kegiatan keagamaan peserta didik akan berjalan dengan baik dan maksimal 

sebagai upaya dalam membina sikap takwa peserta didik. Tentunya ini semua 

tidak lepas dari peran dan kontribusi pihak luar khususnya dari pihak keluarga. 

Berjalannya kegiatan keagamaan dengan baik juga tidak lepas dari stake holder 

madrasah yaitu dukungan moril dan material dari pihak madrasah khususnya 

pimpinan dalam hal ini kepala madrasah sebagai support system untuk 

memperlancar proses penyelenggaraan kegiatan keagamaan di madrasah.

                                                             
16Alkautsar Kalebbi (33 tahun), Pembina Tahfidz Al-Qudwah Madani, Wawancara, Ruang 

Guru, 6 Oktober 2022 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan disajikan 

serta dianalisis oleh penyusun. Maka penyusun dapat menarik kesimpulan guna 

menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan penelitian ini yang 

berkaitan dengan peranan kegiatan keagamaan dalam membina sikap takwa 

peserta didik di MAN 1 Sinjai adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan keagamaan di MAN 1 Sinjai diantaranya ada yang dilaksanakan 

harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kegiatan harian membaca al-

Qur’an setiap pagi hari sebelum pembelajaran dalam kelas dimulai, salat 

duha, berdoa pada jam pertama dan terakhir, salat duhur berjamaah. 

Kegiatan mingguan berupa tudang sipulung, dzikir dan doa bersama setiap 

sabtu pagi hari, kegiatan bulanan dan tahunan PHBI (Peringatan Hari Besar 

Islam) seperti maulid Nabi, tahun baru hijriyah, isra dan mi’raj Nabi 

Muhammad saw. dan milad MAN 1 Sinjai. 

2. Peranan kegiatan keagamaan dalam membina sikap takwa peserta didik di 

MAN 1 Sinjai diantaranya: 1) Secara psikis/mental, kegiatan-kegiatan 

keagamaan tersebut dapat memberikan pengaruh langsung peserta didik 

dalam membentuk karakter, jiwa, dan perilaku dalam sehari-hari. 2) 

Kegiatan keagamaan tersebut juga dapat menghindarkan peserta didik 

melakukan kegiatan-kegiatan negative atau kurang bermanfaat, karena 

hampir seluruh waktu mereka habis digunakan untuk melakukan berbagai 

macam kegiatan yang baik. 3) Upaya madrasah/guru dalam membina sikap 

takwa peserta didik yang diintegrasikan pembiasaan, keteladanan, 

pembiasaan akhlak mulia, penciptaan suasana keagamaan, penegakan 

kedisplinan. 4) Upaya membina sikap takwa peserta didik juga melalui: 
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menanamkan nilai-nilai keimanan dan keislaman, ketakwaan secara 

konsisten, dan memberikan wadah kegiatan keagamaan.  

3.  Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kegiatan keagamaan 

dalam membina sikap takwa peserta didik antara lain motivasi, lingkungan, 

sikap terhadap guru dan teman pergaulan. Dengan adanya faktor yang 

disebutkan tadi dalam diri peserta didik untuk mengikuti kegiatan, maka 

kegiatan keagamaan ini akan berjalan dengan baik. 

B. Implikasi Penelitian 

  Berhubungan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam 

penelitian maka implikasinya adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah 

a. Hendaklah membuat kebijakan yang mampu memberdayakan kegiatan 

keagamaan dalam rangka pembinaan sikap takwa peserta didik, sehingga  

memiliki kepribadian yang baik. 

b. Hendaknya pihak madrasah memantau dan mendukung kegiatan 

keagamaan. Pihak madrasah juga bisa mengapresiasi peserta didik yang 

dianggap teladan dan berprestasi berupa reward (penghargaan) secara 

berkelanjutan. 

2. Guru 

a. Memberikan peranan dan dedikasinya untuk senantiasa dalam mendidik  

tanpa kenal lelah  dan memberikan inovasi  metode pembelajaran sehingga 

meningkatkan minat keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan 

keagamaan untuk membentuk karakter yang berkepribadian baik. 

b. Guru adalah orang tua kedua bagi peserta didik, yang mampu memahami 

apa yang dibutuhkan peserta didik. Maka guru harus menjadi sosok 
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penyayang yang mampu mengemban amanah pendidikan dengan baik, 

tanpa adanya perbedaan dalam dunia pendidikan. 

3. Peserta didik 

a. Sebaiknya lebih aktif dan berkontribusi lagi  dalam mengikuti setiap 

kegiatan keagaamaan yang diadakan pihak madrasah. 

b. Memperluas relasi untuk mengembangkan bakat dan potensi diri peserta 

didik demi menggapai kesuksesan. 

4. Orang tua 

a. Kepada orang tua peserta didik agar selalu memperhatikan dan 

meningkatkan pengawasan terhadap anak remajanya terutama di 

lingkungan pergaulannya dalam upaya membina sikap takwa peserta didik. 

b. Orang tua sepatutnya tidak menghiraukan agama anaknya yang bisa 

merusak generasi keturunan. Maka hendaknya mendidik anak merupakan 

kewajiban yang semestinya dilakukan orang tua. 

5. Penyusun 

Bagi penyusun, dengan penelitian ini akan menambah wawasan bagi 

penyusun.
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