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ABSTRAK 

Nama   : Rosfiah Urbani 

NIM   : 20100119041 

Jurusan/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan Keguruan 

Judul : Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

     Pekerti  dalam  Menanamkan Pembiasaan Salat 

Zuhur Berjamaah Peserta Didik Kelas XI di SMA 

Negeri 1 Gowa 

Skripsi ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan peranan guru 
pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam menanamkan pembiasaan salat 
zuhur berjamaah peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Gowa, 2) 
mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan agama 
Islam dan budi pekerti dalam pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik 
kelas XI di SMA Negeri 1 Gowa, 3) mendeskripsikan upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi faktor penghambat dalam menanamkan pembiasaan salat 
zuhur berjamaah peserta didik kelas XI di SMAN 1 Gowa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi 
penelitian di SMA Negeri 1 Gowa. Adapun sumber data dalam penelitian ini 
adalah sumber data primer yang meliputi guru pendidikan agama Islam, peserta 
didik kelas XI, dan anggota organisasi ROHIS kelas XI IPA sedangkan sumber 
data sekunder meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus 
penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan 
yaitu dengan menggunakan langkah-langkah mereduksi data, menyajikan data, 
dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  1) ada beberapa peranan guru 
pendidikan agama Islam dalam pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik 
di SMA Negeri 1 Gowa. Dapat diketahui bahwa peranan guru pendidikan 
agama Islam  yaitu memberikan teladan atau contoh, membimbing, 
memberikan nasihat, dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 
membentuk pembiasaan salat zuhur berjamaah . 2) faktor pendukungnya yaitu 
adanya kerja sama yang baik antara kepala sekolah dengan staf guru, guru PAI 
menerapkan adanya tata tertib untuk peserta didik dalam melaksanakan salat 
zuhur, dan pengaruh teman, sedangkan faktor penghambatnya yaitu fasilitas 
mushallah di sekolah kurang memadai, perilaku dan sikap peserta didik yang 
beragam, dan kurangnya pendidikan tentang pemahaman pelaksanaan salat 
berjamaah dalam lingkungan keluarga peserta didik. 3) solusi dari 
permasalahannya yaitu dengan cara mengarahkan peserta didik perempuan di 
lantai dua sedangkan lakilaki di lantai dasar,  lalu memberikan sanksi kepada 
peserta didik yang tidak melaksanakan salat zuhur yaitu memberikan nilai 
kurang, kemudian senantiasa memberikan nasihat dan pengajaran tentang 
pentingnya melaksanakan salat berjamaah kepada peserta didik. 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu agar guru pendidikan agama Islam 
dan guru-guru di sekolah dapat menerapkan pembiasaan salat zuhur berjamaah 
peserta didik. Hal ini, dapat membentuk karakter disiplin beribadah peserta 
didik dan membangun karakter keagamaan di dalam diri peserta didik melalui 
pembiasaan salat zuhur berjamaah di sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah adanya usaha yang dilakukan secara sadar dan 

sistematis dengan tujuan membina, memotivasi, membantu, dan untuk 

membimbing seseorang individu atau pelajar untuk mengembangkan segala 

potensi yang dimilikinya agar ia mencapai kualitas yang efektif dan efesien yang 

lebih baik dalam diri setiap manusia.1  

Pendidikan menurut KBBI berasal dari kata “didik” dengan imbuhan “pe” 

dan akhiran “an” yang berarti langkah, sistem atau perbuatan mendidik.2 

Sedangkan menurut istilah, pendidikan adalah proses mengembangkan 

kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. 

Pendidikan Agama Islam adalah salah satu ilmu dasar yang memegang 

peranan penting dalam pembentukan pola pikir dan tingkah laku peserta didik. 

Peranan Pendidikan Agama Islam menentukan terhadap perilaku dan akhlaknya 

dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah 

secara terus menerus untuk mendukung keberhasilan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam.3  

                                                                 
1
Nunu Nurfirdaus dan Risnawati, Studi tentang Pembentukan Kebiasaan dan Perilaku 

Sosial Peserta Didik (Studi Kasus di SDN 1 Windujanten), Jurnal (Kuningan: STKIP 

Muhammadiyah Kuningan: 2019), h. 37. 

2
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

KEMENDIKBUD, 2008), h. 352. 

3
Alimni, Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Strategi Concept 

Attainment (CA) dan Number Head Togather (NHT) dalam Meningkatkan Mutu Proses dan Hasil 

Belajar Peserta Didik Kelas VII SMPN 20 Kota Bengkulu, Jurnal (Bengkulu: Institut Agama 

Islam Negeri Bengkulu: 2016), h. 340. 



2 
 

 

Pengertian pendidikan juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

dijelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah suatu 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 oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.4 

Lembaga sekolah mempunyai peran penting untuk membentuk pola 

tingkah laku peserta didik. An-Nahlawi (dalam Bukhari Umar) merinci tugas yang 

harus diemban dan direalisasikan oleh sekolah, yaitu: 

1. Merealisasikan pendidikan berdasarkan atas prinsip pikir akidah yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk realisasi itu adalah 

agar peserta didik melaksanakan ibadah, mentauhidkan Allah swt, tunduk 

dan patuh terhadap perintah dan larangan-Nya. 

2. Memelihara fitrah peserta didik sebagai insan yang mulia, agar ia tidak 

menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. 

3. Memberikan kepada peserta didik seperangkat peradaban dan kebudayaan 

islami, dengan cara mengintegrasikan antara ilmu alam, ilmu sosial, ilmu 

ekstra dengan landasan ilmu agama, sehingga peserta didik mampu 

melibatkan dirinya kepada perkembangan iptek. 

4. Membersihkan pikiran peserta didik dari pengaruh subjektivitas karena 

zaman dewasa lebih mengarah kepada penyimpangan fitrah manusiawi. 

5. Memberikan wawasan nilai dan moral serta peradaban manusia yang 

membawa  pemikiran peserta didik menjadi berkembang lebih baik. 

                                                                 

4
Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta 

Penjelasannya (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 3. 
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6. Tugas mengkoordinasikan dan membenahi kegiatan pendidikan lembaga-

lembaga pendidikan keluarga, masjid, dan pesantren mempunyai saham 

tersendiri dalam merealisasikan tujuan pendidikan.  

7. Menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid, dan 

pesantren.5   

Berdasarkan realita seperti sekarang ini dikalangan remaja sudah banyak 

terjadi perilaku menyimpang dari ajaran agama Islam, misalnya pencurian, 

tawuran, minuman keras, dan pergaulan bebas. Dengan begitu, perlu diadakan 

kegiatan keagamaan pada diri remaja tersebut. Oleh karna itu, perlu adanya 

pembiasaan salat akan menjadi barometer amal manusia di dalam penghisaban.6 

Pembiasaan salat juga sangat berhubungan dengan karakter dan sikap seorang 

peserta didik dalam melakukan suatu hal. 

Oleh karena itu, salat merupakan kebutuhan manusia yang diciptakan 

sebagai makhluk yang bertuhan sehingga manusia harus menyadari bahwa dirinya 

adalah seorang hamba, sehingga harus melaksanakan kewajibannya sebagai 

manusia yakni hidup bahagia selamat di dunia dan akhirat. Salat adalah bentuk 

ibadah yang paling agung karena amal yang pertama kali yang ditanyakan nanti di 

hari kiamat adalah salat. Salat pada hakikatnya merupakan sarana terbaik untuk 

mendidik jiwa dan memperbaharui semangat dan sekaligus sebagai penyucian 

akhlak.7 Sangatlah penting dalam mendidik dan mengarahkan peserta didik dalam 

melaksanakan salat berjamaah sejak dini. Oleh karena itu, tiap orang tua dan guru 

di sekolah harus menjadi contoh dan penasihat yang baik dalam mengajarkan ilmu 

agama kepada anak.  

                                                                 

5
Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h. 157. 

6
Yuni Lianis, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Peserta Didik Melaksankan Salat Berjamaah di SMA N 7 Kota Bengkulu, Skripsi (Bengkulu: 

Fakultas Tarbiyah dan Tadris jurusan Pendidikan Agama Islam, 2020), h. 17. 

7
Kaelany, Islam Iman dan Amal Shaleh (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 174. 
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Salat asal maknanya menurut bahasa adalah: Doa, yaitu ibadah yang 

dimulai dari takbir dan di akhiri/ditutup dengan salam sesuai dengan syarat dan 

rukun salat. Secara istilah salat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa 

perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, serta 

memenuhi syarat yang ditentukan.8 Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah 

wajib mengetahui dan mengamalkan syarat dan rukun salat. 

Sebaik-baik amal yang dilakukan adalah salat. Hukum salat adalah wajib 

bagi setiap muslim baligh, berakal, kecuali bagi wanita haid dan nifas. Salat 

merupakan interaksi antara seorang hamba dengan Allah swt. Salat yaitu ketika 

seorang hamba berdiri di hadapan-Nya dengan khusyuk, ketundukan, perendahan 

diri, bertasbih dengan memuji-Nya, membaca firman-Nya, mengagungkan Allah 

baik dengan perkataan dan perbuatan.  

Salat berjamaah merupakan salat yang dikerjakan bersama-sama yang 

terdiri dari seorang imam dan yang lainnya makmum serta pahalanya lebih besar 

daripada salat sendiri-sendiri. Oleh karena itu, salat berjamaah lebih diutamakan. 

Adapun kewajiban ibadah salat terdapat dalam firman Allah swt, QS an-

Nisa/4: 103,  

ىْقىُْتاًانَِّ الصَّلٰىةَ كَاوتَْ علَىَ المُْؤْمِىٍِْ  هَ كِتٰباً مَّ

Terjemahnya: 

Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-
orang yang beriman.9 

Berkaitan dengan penggalan ayat di atas, salat fardhu memiliki waktu-

waktu yang telah ditentukan. Di antara kelima salat fardhu salah satunya yaitu 

salat zuhur. 

                                                                 

8
Reni Indarwati, Materi Diklat Pra Asesmen Juru Sembelih Halal  (Malang: Media Nusa 

Creative, 2015), h. 7. 

9
Kementerian  Agama, al-Qur‟an Al Karim dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha 

Putra, 1996), h. 95. 
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Menurut Kaelany, salat mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan 

seseorang, sebab dengan disiplin salat ia belajar untuk melaksanakan sesuatu pada 

waktu yang telah ditentukan. Dalam dunia pendidikan, salat dapat berfungsi 

sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah swt.10 Disiplin salat maksudnya 

yaitu melaksanakan salat sesuai pada waktunya dan perlu diketahui terlebih 

dahulu jika ada udzur yang membuat seseorang mengakhirkan atau terlambat 

dalam melaksanakan salat.  

Keberadaaan pendidik dalam dunia pendidikan sangat krusial sebab 

kewajibannya tidak hanya mentransformasikan pengetahuan tetapi juga dituntut 

untuk menginternalisasikan nilai- nilai pada peserta didik. Guru merupakan faktor 

yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya 

karena bagi peserta didik guru sering dijadikan teladan, bahkan menjadi 

identifikasi diri untuk itu guru memerlukan pemahaman tentang landasan ilmu 

kependidikan dan keguruan. Pada saat ini pendidikan dituntut dapat memainkan 

perannya basis dan benteng yang akan menjadi dan memperkukuh etika, moral 

bangsa dan guru. Oleh karna itu dalam memberikan nilai-nilai agama yang 

mempunyai andil lebih besar adalah guru agama baik di lingkungan masyarakat 

ataupun sekolah, di masyarakat seorang ustaz sebagai guru agama dalam 

memberikan pendidikan dan pembinaan mental kepada masyarakat di lingkungan 

sekolah maka seorang guru agama di sekolah tersebut memberikan pelajaran, 

pendidikan, dan pembinaan agama kepada warga sekolah khususnya para peserta 

didik yang menuntut ilmu di sekolah tersebut sehingga pembinaan mental agama 

itu dilakukan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat 

dan generasi muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang 

                                                                 

10
Kaelany, Islam Iman dan Amal Shaleh, h. 175.   
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mempunyai akhlakul karimah.11 Selain itu, di dalam QS al-Ankabuut/29: 45, 

disebutkan bahwa :  

لٰىةََۗ انَِّ الصَّلٰىةَ تىَهْٰى عهَِ الْفحَْشَاۤءِ  ًَ الٍَِْكَ مِهَ الكِْتٰبِ وَاقَمِِ الصَّ اتُْلُ مَآ اوُْحِ

لمَُ مَ  ُ ٌعَْ ِ اكَْبزَُ َۗوَاللّٰه  ا تصَْىعَىُْنَ وَالمُْىكْزَِ َۗوَلذَِكْزُ اللّٰه
Terjemahnya:  

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al- Kitab (al-Qur’an) 
dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan- 
perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah lain). Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.12 

Dengan pendidikan karakter dan lingkungan sosial yang positif, perilaku 

sosial peserta didik bisa lebih terjaga dikarenakan oleh lingkungan mereka yang 

positif. Rutin menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan teman-teman yang baik, 

berada di lingkungan yang baik pula. Semua hal itu bisa membentuk atau 

mempengaruhi perilaku sosial peserta didik. 

Dari uraian di atas, penulis mengambil penelitian yang berjudul “Peranan 

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Menanamkan Pembiasaan 

Salat Zuhur Berjamaah Peserta Didik Kelas XI di SMAN 01 Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan oleh peneliti 

di atas, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah peranan guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam menanamkan pembiasaan salat 

zuhur berjamaah kelas XI, di SMA Negeri 1 Gowa. Dari rumusan masalah 

tersebut, peneliti mengambil beberapa sub masalah sebagai berikut: 

                                                                 
11

Kaelany, Islam Iman dan Amal Shaleh, h. 176. 

12
Departemen Agama, al-Qur‟an Al Karim dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha 

Putra, 1996). 
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1. Bagaimana peranan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

menanamkan pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik kelas XI di 

SMAN 1 Gowa?  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti dalam menanamkan pembiasaan salat 

zuhur berjamaah peserta didik kelas XI di SMAN 1 Gowa? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam untuk 

mengatasi faktor penghambat dalam menanamkan pembiasaan salat zuhur 

berjamaah peserta didik kelas XI di SMAN 1 Gowa?  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus dari penelitian 

ini yaitu: 

                Fokus Penelitian                 Deskripsi Fokus 

Peranan Guru Pendidikan Agama 

Islam 

1. Peranan Guru Pendidikan Agama 

Islam sebagai pendidik, yang di mana 

tugasnya mendidik dan mengajarkan 

peserta didik dalam hal pembelajaran 

agama Islam. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

sebagai motivator, yaitu memberi 

semangat dan mendorong peserta 

didik untuk belajar dan memberi 

pemahaman dengan baik. 

3. Guru Pendidikan Agama Islam 

sebagai penasihat, yaitu bertugas 

memberi nasihat-nasihat kepada 
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                Fokus Penelitian                 Deskripsi Fokus 

peserta didiknya terkait dengan 

pembelajaran agama Islam, seperti 

pelaksanaan ibadah salat. 

Pembiasaan Salat Zuhur 

Berjamaah 

Pembiasaan adalah kegiatan atau perilaku 

yang dilakukan secara rutin dan berulang-

ulang. Adapun pembiasaan yang dibahas 

pada penelitian ini, yaitu bagaimana guru 

Pendidikan Agama Islam membentuk 

karakter pembiasaan salat zuhur  peserta 

didik. 

D. Kajian Pustaka 

Topik permasalahan pada penelitian ini belum ada yang meneliti, 

namun ada beberapa tulisan sebagai sumber rujukan yang relevan pada 

penelitian ini. 

1. Skripsi oleh Yuni Lianis pada tahun 2020, yang berjudul “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kedisplinan Peserta Didik 

Melaksanakan Salat Berjamaah di SMA Negeri 07 Kota Bengkulu”. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Institut Agama Islam 

Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik melakukan salat zuhur 

berjamaah berupa memberikan motivasi dan memberikan kesadaran kepada 

peserta didik bahwa salat itu wajib bagi setiap muslim, dan menjelaskan 

materi-materi tentang salat, hukum, tata cara salat berjamaah pada saat mata 
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pelajaran sedang berlangsung.13 Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-

sama membahas peranan guru Pendidikan Agama Islam, adapun perbedaannya 

yaitu penelitian Yuni Lianis membahas tentang kedisiplinan peserta didik, 

sedangkan penelitian saya membahas tentang pembiasaan. 

2. Skripsi oleh Muhammad Fazil pada tahun 2017, yang berjudul “Pembiasaan 

Salat Zuhur Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik SMA Negeri 1 

Lhoknga Aceh Besar”. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 

Dengan hasil penelitian bahwa realisasi pembiasaan salat zuhur berjamaah 

sudah bagus, sebagian besar peserta didik sudah melaksanakan salat zuhur 

berjamaah tepat waktu. Ada beberapa kebijakan terhadap peserta didik jika 

tidak melaksanakan salat zuhur berjamaah, salah satunya berkurangnya nilai 

pelajaran agama. Dan bagi peserta didik yang selalu salat berjamaah tepat 

waktu juga diberikan nilai tambah pada mata pelajaran agama Islam.14 

Persamaan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang pembiasaan 

salat peserta didik, perbedaannya yaitu penelitian saya membahas tentang 

peranan guru sedangkan penelitian Muhammad Fazil tidak membahas peranan 

guru. 

3. Skripsi oleh Nurmaya pada tahun 2018, yang berjudul “Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Meningkatkan Motivasi Salat Zuhur Berjamaah Peserta 

Didik di SMAN 5 Pinrang”. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Adab, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. Dengan hasil 

penelitian bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

                                                                 
13

Yuni Lianis, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Peserta Didik Melaksankan Salat Berjamaah di SMA N 7 Kota Bengkulu, Skripsi (Bengkulu: 

Fakultas Tarbiyah dan Tadris jurusan Pendidikan Agama Islam, 2020), h. 83. 

14
Muhammad Fazil, Pembiasaan Salat Zuhur Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta 

Didik SMA Negeri 1 Lhoknga Aceh Besar, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

jurusan Pendidikan Agama Islam, 2017), h. 68. 
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salat zuhur berjamaah adalah salah satu strategi pembiasaan pengamalan yang 

guru Pendidikan Agama Islam ajarkan terhadap peserta didiknya dalam proses 

pembelajaran agama Islam.15 Persamaan penelitian saya yaitu sama-sama 

membahas tentang salat zuhur berjamaah peserta didik, sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian Nurmaya membahas tentang meningkatkan 

motivasi sedangkan saya membahas tentang upaya membiasakan peserta didik. 

4. Skripsi oleh Nurkholis pada tahun 2018, yang berjudul “Upaya Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Membiasakan Pelaksanaan Salat Berjamaah di 

SMP IT Darut Tahfidz Sayung Demak”. Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo. 

Dengan hasil penelitian bahwa upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membiasakan pelaksanaan ibadah SMP IT Darut Tahfidz Sayung Demak yaitu 

memberikan contoh atau teladan, memberikan nasihat, menegakkan 

kedisiplinan, membiasakan, dan memberi motivasi dan dorongan.16 Persamaan 

penelitian saya yaitu sama-sama membahas pembiasaan salat zuhur berjamaah, 

sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Nurkholis membahas upaya guru 

Pendidikan Agama Islam sedangkan saya membahas peran guru Pendidikan 

Agama Islam. 

5. Skripsi Erlinda Yuliana Safitri pada tahun 2018, yang berjudul “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Pengamalan Ibadah Salat Peserta Didik di 

SMP Negeri 1 Punggur Kecamatan Punggur”. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

Metro. Dengan hasil penelitian peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

                                                                 
15

Nurmaya, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Motivasi Salat 

Zuhur Berjamaah Peserta Didik di SMAN 5 Pinrang, Skripsi (Pare-pare: Fakultas Tarbiyah dan 

Adab jurusan Pendidikan Agama Islam, 2018), h. 73.  

16
Nurkholis, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membiasakan Pelaksanaan 

Salat Berjamaah di SMP IT Darut Tahfidz Sayung Demak, Skripsi (Semarang: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam, 2018), h. 105. 
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pengamalan ibadah salat peserta didik di sekolah secara berjamaah sudah 

berhasil walaupun keterbatasan tempat namun dapat dilaksanakan dengan tertib 

dan disiplin. Hambatan guru Pendidikan Agama Islam tidak dikatakan berat 

hanya saja butuh pendekatan secara khusus kepada beberapa kelompok peserta 

didik yang tidak mau melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di sekolah.17 

Persamaan penelitian saya yaitu sama-sama membahas peranan guru 

Pendidikan Agama Islam, adapun perbedaannya penelitian saya membahas 

tentang pembiasaan salat zuhur sedangkan penelitian Erlinda Yuliana Safitri 

membahas tentang pengamalan ibadah salat. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat di antaranya: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan peranan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dalam pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik kelas XI di 

SMA Negeri 1 Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat guru Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti dalam pembiasaan salat zuhur berjamaah 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Gowa. 

c. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam 

untuk mengatasi hambatan dalam menanamkan pembiasaan salat zuhur 

berjamaah peserta didik kelas XI di SMAN 1 Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru dalam 

peranannya memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik untuk 

                                                                 
17

Erlinda Yuliana Safitri, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pengamalan Ibadah 

Salat Peserta Didik di SMP Negeri 1 Punggur Kecamatan Punggur, Skripsi (Metro: Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam, 2018), h. 76. 
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melaksanakan salat zuhur berjamaah serta meningkatkan prestasi belajar 

khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terkait bidang 

keterampilan ibadah. 

b. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

bagaimana peranan seorang guru dalam mengajak peserta didik untuk 

pembiasaan sejak dini melakukan ibadah salat. 

c. Bagi SMA Negeri 1 Gowa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan khususnya untuk para pendidik dalam lingkungan sekolah dalam hal 

perbaikan kedisiplinan, dan ibadah peserta didiknya. 

d. Bagi UIN Alauddin Makassar, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 

bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya khususnya di bidang guru 

Pendidikan Agama Islam dan kedisiplinan salat berjamaah. 

e. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman, dan wawasan terkait peranan guru pendidikan agama Islam dalam 

menanamkan pembiasaan salat zuhur berjamaah.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

1. Pengertian Peranan 

Peranan adalah aspek dinamis dari penduduk (status). Peranan dapat 

diartikan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak 

menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Oleh karena 

itu, peranan dapat dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat 

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.1 

 Peranan merupakan perilaku atau tindakan seseorang yang mempunyai 

posisi kedudukan dalam kehidupan masyarakat yang bertugas untuk 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban guna mencapai suatu tujuan. 

 Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan 

sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang 

saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya yaitu berupa hak dan 

kewajiban tertentu sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai 

peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dapat 

disebutkan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya 

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban 

adalah beban atau tugas.2  

                                                                 
1
Jeiske Salaa, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal Holistik  8, no. 15 (2015) : 

h.7. 

2
R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  (Tangerang: Karisma Publishing 

Group, 2015), h. 348. 
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2. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Secara sederhana, pengertian guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik. Dalam pandangan masyarakat, guru 

merupakan orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak 

hanya di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, dan di rumah. 

Guru memang menempati kedudukan terhormat dalam lingkup masyarakat, 

karena kewibawaanlah menjadi sebab guru dihormati.  

Menurut UU RI tentang Guru, guru adalah seorang pendidik professional 
dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, 
menilai, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.3 

Guru adalah subjek paling penting dalam keberlangsungan pendidikan. 

Tanpa guru, bagaimana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Meskipun ada 

kaidah yang mengatakan bahwa keberadaan manusia sebagai guru akan berpotensi 

menghambat perkembangan peserta didik, tetapi keberadaan seorang guru tetap 

tidak mungkin ditiadakan sama sekali dari proses pendidikan. Di lingkungan 

masyarakat, penilaian jasa seorang guru hanya mengajar saja, padahal peranan 

guru bukan hanya sekedar mebgajar dengan artian hanya mentransfer ilmu saja, 

namu peranan seorang guru juga adalah mendidik para peserta didik menjadi 

manusia yang mampu menjadi dirinya sendiri dan berakhlakul kharimah.4 Dengan 

adanya guru, maka sistem pendidikan akan berjalan dengan baik. Perlu diketahui, 

bahwa guru bukan hanya bertugas untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik maupun masyarakat, tapi guru juga bertugas untuk membimbing dan 

membentuk karakter peserta didik di sekolah. 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dalam 

menyiapkan peserta didik dalam mengenal, meyakini, memahami, menghayati, 

                                                                 
3
UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 1. 

4
Dewi Safitri, Menjadi Guru Profesional (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), h. 21. 
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hingga mengimani ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

atau latihan dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat hingga terwujudnya 

persatuan bangsa.5 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

adalah orang yang mengajarkan dan membimbing peserta didik dalam bidang 

studi Agama Islam yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab sebagai 

pendidik agar peserta didik dapat mengamalkan ilmu – ilmu syar’i. 

3. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Pada dasarnya peranan guru Pendidikan Agama Islam dan guru umum itu 

sama, yaitu sama-sama berusaha untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang ia 

miliki kepada peserta didiknya, agar mereka lebih banyak mengetahui ilmu 

pengetahuan yang lebih banyak. Peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat 

di mana pun guru berada, karena seorang guru pada hakikatnya merupakan 

pribadi yang memiliki peran yang sangat penting dalam gerak maju kehidupan 

bangsa, sehingga ia harus bisa meluangkan waktu dan tenaganya untuk 

masyarakat dan peserta didik dengan tujuan memberikan kebaikan dan 

kemanfaatan kepada orang banyak6. Di antara peran guru yaitu : 

a. Guru sebagai Teladan 

Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, hal ini dikarenakan 

sosok guru merupakan contoh teladan yang bisa ditiru peserta didik. Sebagai 

seorang guru yang menjadi panutan baik untuk peserta didik, maka guru harus 

bisa menjadi contoh yang baik terhadap peserta didik. Misalnya dengan mentaati 

peraturan yang ada di sekolah yaitu tepat waktu dan ikut serta dalam menjaga 

                                                                 
5
Binti Maunah, Supervisi Pendidikan Islam: Teori dan Praktik  (Yogyakarta: Teras, 

2009), h. 263. 

6
Nella Agustin, Peran Guru dalam Membentuk Karakter Peserta Didik  (Yogyakarta: 

UAD Press, 2021), h. 2. 
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kebersihan lingkungan sekolah. Dengan demikian guru akan menjadi panutan 

yang baik dan bisa ditiru oleh peserta didik.7 

b. Guru sebagai Motivator 

Guru adalah motivator. Motivasi merupakan hal yang penting bagi peserta 

didik untuk lebih fokus dalam belajar. Maka dari itu guru harus menjadi 

pendorong peserta didik untuk meningkatkan pengembangan kegiatan belajar 

peserta didik. Seorang guru harus mampu bersikap terbuka dalam hal melakukan 

tindakan yang mampu mendorong kemauan dan keinginan peserta didik untuk 

mengungkapkan perasaannya dan membantu peserta didik agar memiliki rasa 

percaya diri dan memiliki keberanian dalam mengungkapkan pendapatnya. 

c. Guru sebagai Pembimbing  

Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada 

peserta didik berkaitan  dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri peserta 

didik baik meliputi aspek kognitif, efektif, maupun psikomotor serta permberian 

kecakapan hirup baik akademik, fokasioanl, sosial maupun spiritual.8 

Maksud dari pernyataan di atas, bahwa  guru adalah sebagai pembimbing 

yang mengarahkan peserta didiknya dalam proses pembelajaran, baik di dalam 

ruang kelas maupun diluar kelas. Misal kita mengambil contoh, ketika waktu 

istirahat tiba dan bertepatan dengan waktu ibadah salat zuhur maka tugas kita 

mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk melaksanakan ibadah salat 

zuhur berjamaah terlebih dahulu sebelum istirahat. 

d. Guru sebagai Penasihat 

Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. 
Guru pada tingkat manapun berarti penasihat dan menjadi orang 
kepercayaan, kegiatan pembelajaranpun meletakkannya pada posisi tersebut. 
Makin efektif guru menangani permasalahan, makin banyak kemungkinan 

                                                                 
7
Nella Agustin, Peran Guru dalam Membentuk Karakter Peserta Didik  , h. 4. 

8
Siti Maemunawati, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran: Strategi 

KBM di Masa Pandemi (Banten: Media Karya, 2020), h. 23. 
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peserta didik berpaling kepadanya untuk mendapatkan nasihat dan 
kepercayaan diri.9 

Maksud pernyataan di atas, bahwa guru sebagai penasihat, berarti guru 

menjadi kepercayaan peserta didiknya untuk menceritakan berbagai masalah atau 

kendala yang dialami peserta didik baik dalam lingkup pembelajaran maupun 

diluar dari hal yang menyangkut pembelajaran. Disinilah tugas seorang guru 

untuk menjadi penasihat dan pendengar bagi peserta didiknya yang memiliki 

kendala atau masalah. Dan seorang guru harus bijak dalam menyimpan rahasia 

peserta didiknya, agar peserta didik percaya kepada guru untuk meminta solusi 

atau nasihat. 

B. Hakikat Pembiasaan 

1. Pengertian Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang 

relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses kegiatan yang berulang-

ulang. Sikap atau perilaku yang menjadi kebiasaan mempunyai ciri-ciri seperti 

perilaku tersebut relatif menetap, umumnya tidak memerlukan fungsi berpikir 

yang cukup tinggi. Proses pembiasaan sebenarnya berintikan pengulangan, 

maksudnya yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang dilaukan berulang-ulang dan 

akhirnya menjadi kebiasaan.10Jadi, inti dari pembiasaan ialah pengulangan. 

Contoh ketika seorang guru mengucapkan salam setiap kali masuk ke dalam kelas 

itu sudah dapat diartikan sebagai usaha untuk pembiasaan.11 

                                                                 
9
Abdul Gafur, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 

2020), h. 85. 

10
Cindy Anggraeni, “Metode Pembiasaan untuk Menanamkan Karakter Disiplin dan 

Tanggung Jawab di RA Daarul Falaah Tasikmalaya”, Jurnal PAUD Agapedia 5, no. 1 (2021): h. 

101-102. 

11
Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 

2009), h. 93. 
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Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembiasaan adalah suatu cara yang 

dilakukan oleh pendidik untuk melatih dan membiasakan peserta didik dalam hal 

melakukan kegiatan secara berulang-ulang sehingga menjadi rutinitasnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut Binti Maunah pembiasaan dapat efektif jika dalam penerapannya 

dilakukan terhadap anak usia dini. Karena pada usia tersebut memiliki “rekaman” 

ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian belum matang, sehingga mereka 

mudah mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari.12 

Pembiasaan dapat dilakukan peserta didik melalui perintah dan nasihat orang tua 

dan guru di sekolah. 

Pembiasaan bisa dilakukan karena adanya proses kecenderungan respon 

dengan dorongan yang berulang-ulang. Ketika suatu kegiatan sudah terbiasa 

dilakukan, karena pembiasaaan ini maka akan menjadi rutinitas bagi yang 

melakukannya, kemudian akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi suatu hal 

yang sulit ditinggalkan. Dengan demikian, metode pembiasaan adalah proses 

pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang 

telah ada.13 

Metode pendekatan pembiasaan ini sangat bagus untuk diterapkan kepada 

peserta didik karena dapat menanamkan nilai-nilai positif kedalam diri peserta 

didik. Dan pembiasaan ini juga sangat efektif untuk mengubah kebiasaan buruk 

peserta didik menjadi kebiasaan positif. Oleh karena itu, pembiasaan ini 

diharapkan membuat peserta didik terbiasa dalam hal mengamalkan ilmu agama, 

contoh dalam membiasakan ibadah salat tepat waktu baik secara berjamaah 

maupun sendiri dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                                 
12

Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam, h. 93. 

13
Cindy Anggraeni, “Metode Pembiasaan untuk Menanamkan Karakter Disiplin dan 

Tanggung Jawab di RA Daarul Falaah Tasikmalaya”, Jurnal PAUD Agapedia 5, no. 1 (2021): h. 

102. 
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2. Tujuan Pembiasaan 

Menurut Muhibbin Syah dalam bukunya “Psikologi Pendidikan”, belajar 

kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan 

kebiasaan-kebiasaan baru. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, dan 

pengalaman khusus juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuannya agar 

peserta didik memperoleh sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat 

dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Selain itu arti 

tepat dan positif di atas adalah selaras dengan aturan dan tata nilai moral yang 

berlaku baik yang bersifat religius maupun tradisional dan kultural.14 

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan adanya metode 

pembiasaan di sekolah adalah untuk melatih peserta didik agar konsisten dengan 

suatu tujuan, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan peserta didik yang sulit 

ditinggalkan. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembiasaan 

Seperti metode-metode pendidikan lainnya dalam proses pendidikan, 

metode pembiasaan tidak terlepas dari dua aspek yang bertentangan, yaitu 

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan metode pembiasaan 

sebagai berikut :  

a) Kelebihan Metode Pembiasaan 

1) Menghemat tenaga dan waktu. 

2) Pembiasaan tidak hanya selalu berkaitan tentang jasmani, tetapi juga 

berhubungan dengan rohani. 

3) Pembiasaan juga di dalam sejarah merupakan metode yang paling berhasil 

dalam pembentukan kepribadian peserta didik. 

b) Kekurangan Metode Pembiasaan  

                                                                 
14

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 123. 
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1) Metode pembiasaan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan 

hal yang monoton mudah membosankan. 

2) Pembiasaan pada kegiatan atau latihan yang terlampau berat dapat 

menimbulkan perasaan benci dalam diri peserta didik, baik dalam kegiatan 

pembiasaan tersebut maupun terhadap dirinya. 

3) Membutuhkan tenaga pendidik yang dapat mengaplikasikan teori 

pembiasaan dengan kenyataan atau praktek nilai-nilai yang disampaikan. 

4) Pelatihan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan hal yang 

mudah membosankan.15 

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa yang 

perlu diperhatikan dari kelebihan dan kekurangan metode pembiasaan. 

4. Syarat – syarat Pelaksanaan Metode Pembiasaan 

Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam 

melakukan metode pembiasaan kepada anak-anaknya yaitu : 

a. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, sebelum anak  mempunyai 

kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang dibiasakan. 

b. Pembiasaan sebaiknya dilakukan secara terus menerus (berulang-ulang) 

dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan. 

c. Pembiasaan hendaknya konsisten, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap 

pendirian yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada anak 

untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan. 

d. Pembiasaan yang pada mulanya sesuai dengan aturan harus menjadi 

pembiasaan yang disertai kemauan anak itu sendiri.16 

                                                                 
15

Eliyyil Akbar, Metode Belajar Anak Usia Dini (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 51. 

16
Halid Hanafi, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 199-

200. 
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Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam metode 

pembiasaan merupakan suatu cara yang dilakukan dengan sengaja, konsisten, dan 

berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang melekat pada diri anak. 

5. Langkah-langkah Metode Pembiasaan 

Dalam membiasakan peserta didik untuk salat zuhur berjamaah maka ada 

langkah-langkah yang perlu diperhatikan yaitu: 

a. Perencanaan  

Perencanaan yang baik akan menghasilkan efek yang baik pula. Maka dari 

itu perencanaan yang dilakukan menghasilkan suatu rancangan yang 

mengandung rumusan, masalah, dan sumber, alternatif tindakan, dan 

kriteria keberhasilan. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh 

orang yang membuat rencana, yaitu: 

1) Suatu rencana harus memiliki tujuan yang jelas 

2) Kegiatan dan urutan kegiatan harus jelas 

3) Mudah untuk dilaksanakan 

4) Bersifat fleksibel agar mudah diubah sesuai kebutuhan 

5) Adanya tersedia sumber-sumber yang digunakan dalam pelaksanaan 

rencana tersebut.17 

b. Disiplin  

Disiplin adalah taat dan patuh dalam melaksanakan suatu kegiatan yang 

mengharuskan untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang 

berlaku. Bisa juga disebut disiplin dalam sikap mematuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan.18 

                                                                 
17

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, h. 123. 

18
Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di Sekolah  (Jakarta: Kencana, 2018), h. 118. 



22 
 

 

Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa, langkah-langkah dalam metode 

pembiasaan ada dua yaitu perencanaan dan disiplin. Dalam menerapkan 

pembiasaan salat zuhur berjamaah kepada peserta didik, diperlukan rancangan 

bagaimana upaya seorang guru memberikan nasihat dan mengajak peserta 

didiknya untuk membiasakan diri melakukan ibadah salat zuhur berjamaah. 

Ketika pembiasaan salat zuhur berjamaah dilakukan oleh peserta didik, 

selanjutnya bagaimana agar pembiasaan yang baik itu tetap terjaga yaitu dengan 

menerapkan pentingnya kedisiplinan menjaga salat, baik salat fardhu maupun 

salat sunnah. 

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Metode Pembiasaan 

Dalam melaksanakan kegiatan proses pembiasaan, adanya faktor 

pendukung dan penghambat sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, 

menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat,dan sebagainya 

dengan tujuan untuk terjadinya sesuatu.19 

Kata faktor dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan suatu keadaan, 

hal, atau kejadian yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. 

Sedangkan kata pendukung dalam kamus besar Indonesia adalah sesuatu yang 

sifatnya membantu, menyokong, mendorong, dan sebagainya.20  

Ada beberapa faktor pendukung pembiasaan yaitu: 

                                                                 
19

Indriana Wahyu Dwijayanti, Al-Tarbawi Al-Haditsah, Jurnal Pendidikan Agama Islam 

6, no. 2 (2020): h. 8. 

20
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2018), h. 1757. 
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1) Adanya dukungan dari pihak tertinggi dalam suatu instansi atau 

lingkungan21 

2) Adanya suatu perintah atau tata tertib sehingga penerapan pembiasaan 

berjalan dengan baik22 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat adalah jenis faktor yang sifatnya menghambat 

(menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. 

Kata faktor dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan, hal, 

atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.23 

Ada beberapa penghambat pembiasaan: 

1) Fasilitas sarana yang digunakan kurang memadai 

Sarana yang memadai seperti adanya masjid, musala, kekompakan guru 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik dan sinergitas dalam satu wadah 

untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan adalah faktor pendukung 

dalam suatu keberhasilan program. Dalam hal ini, sarana yang memadai dapat 

mempermudah peserta didik dalam pelaksanaan pembiasaan perilaku 

keberagamaan peserta didik.24 

Sarana yang kurang memadai akan berdampak dalam menghambat proses 

pelaksanaan pembiasaan yang menyebabkan kegiatan pembiasaan tida berjalan 

secara efektif. 

  

                                                                 
21

Rina Palunga dan Marzuki, Peran Guru dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik di 

SMP Negeri 2 Depok Sleman, Jurnal Pendidikan Karakter 7, no. 1 (2017): h. 116. 

22
Heni Marlinawati, Penguatan Karakter Kedisiplinan, Jurnal Basicedu 6, no.5 (2022): h. 

8513. 

23
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 1760.  

24
Agus Samsudin, Pembiasaan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik melalui Program 

Salat Duha, Atthulab 3, no. 2 (2018): h. 179. 
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2) Perilaku kebiasaan buruk 

Perilaku merupakan sikap yang ditunjukkan secara langsung melalui 

gerakan dan keinginan. Seorang guru berupaya dalam menerapkan pembiasaan 

yang baik pada anak setiap hari dan memberikan teladan dengan tujuan agar 

peserta didik dapat ikut dalam melaksanakan pembiasaan tersebut.25 

Perilaku pada peserta didik berbeda-beda untuk melaksanakan suatu 

pembiasaan. Keadaan perilaku sangatlah berpengaruh terhadap faktor 

terhambatnya suatu proses pembiasaan yang diterapkan. 

3) Kurangnya pengajaran pembiasaan dalam lingkungan keluarga 

Beberapa anak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda seperti 

halnya pendidikan dari orang tua mereka. Lingkungan keluarga merupakan suatu 

hal yang sangat berpengaruh terhadap proses pembiasaan anak. Lingkungan 

sebagai tempat bersosialisasi anak dengan masyarakat sekitar juga membawa 

dampak pada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan 

masyarakat yang baik akan membawa pengaruh yang baik pada anak. Akan tetapi, 

lingkungan yang kurang baik untuk pendidikan anak maka akan membawa 

pengaruh yang kurang baik juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.26 

Faktor penghambat dalam melaksanakan suatu pembiasaan salah satunya 

dapat berasal dari bagaimana pendidikan dalam lingkungan keluarga yang 

diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, berhasil atau tidak berhasilnya 

guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan pembiasaan salat zuhur 

berjamaah dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan dalam lingkungan lingkungan 

keluarga. 

                                                                 
25

Anita Oktaviana, Peran Pendidik dalam Menerapkan Pendidikan Akhlak Anak Usia 

Dini melalui Metode Pembiasaan, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6, no. 5 (2022): h. 5303. 

26
Anita Oktaviana, Peran Pendidik dalam Menerapkan Pendidikan Akhlak Anak Usia 

Dini melalui Metode Pembiasaan, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. h. 5304. 
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C. Salat  Zuhur Berjamaah 

1. Pengertian Salat Zuhur 

Salat zuhur adalah salah satu salat wajib dari kelima salat wajib yang di 

kerjakan pada waktu awal setelah cenderung matahari ke barat dari pertengahan 

langit dan akhir waktunya apabila bayangan-bayangan telah sama panjangnya 

dengan itu.27 

Allah berfirman di dalam QS al-Isra/ 17: 78 yaitu, 

                                                                                                                          

            

Terjemahnya: 

Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan 
(laksanakan pula salat) Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh 
malaikat).28 

Manusia pertama yang mengerjakan salat zuhur adalah Nabi Ibrahim a.s 

yaitu ketika Allah swt telah memerintahkan kepadanya agar menyembelih 

anaknya Nabi Ismail a.s. Seruan itu datang pada waktu matahari tepat di atas 

kepala, lalu sujudlah Nabi Ibrahim sebanyak empat rakaat. Rakaat pertama tanda 

bersyukur bagi penebusan. Rakaat kedua tanda bersyukur karena dibukakan 

dukacitanya dan juga anaknya. Rakaat ketiga tanda bersyukur dan memohon akan 

keridhaan Allah swt dan rakaat keempat tanda bersyukur karena korbannya 

digantikan dengan tebusan kibas.29 

                                                                 
27
Sa’id bin Wahf Al-Qathani, Shalatul Mu‟minin: Bab Shalat  (Jakarta: PT Elex Media 

Kompotindo, 2021), h. 66. 

28
Kementerian Agama RI, al- Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinerge Indonesia, 

2011), h. 395. 

29
Syahruddin El-Fikri, Sejarah Ibadah: Menelusuri Asal-Usul, Memantapkan 

Penghambaan (Jakarta: Republika, 2014), h. 40. 
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Salat zuhur adalah salat yang dikerjakan sebanyak empat rakaat. Waktu 

salat zuhur sebagaimana ayat dan pernyataan di atas dapat diperkirakan sekitar 

mulai jam 12.00 sampai dengan jam 15.00.  

2. Pengertian Salat Berjamaah 

Kata salat secara etimologis adalah doa. Adapun salat secara terminologis 

adalah suatu perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat 

tertentu, yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam. Sujud tilawah 

(sujud ketika mendengar bacaan al-Qur’an tertentu yang harus sujud) dikecualikan 

dari di atas.30 

Salat menurut bahasa berarti doa sedangkan menurut para fuqaha (ahli 

fiqih) salat adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan 

takbir, di akhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah swt 

sesuai syarat-syarat yang ditentukan.31  

Salat berjamaah menurut bahasa adalah salat yang dikerjakan secara 

bersama-sama lebih dari satu orang. Sedangkan menurut pengertian syara’ adalah 

salat yang dikerjakan secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih dari satu 

orang di antaranya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum.32 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa salat berjamaah 

adalah salat yang dilakukan lebih dari satu orang yang terdiri dari imam dan 

makmum. Salat berjamaah dikerjakan secara bersama-sama dari beberapa orang 

muslim baik laki-laki maupun perempuan.  

Adapun perintah salat berjamaah sebagaimana firman Allah swt dalam QS 

al-Baqarah/2: 43, 

                                                                 
30

Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 23. 

31
Muh. Gitasaroso, Shalatnya Para Ahli Thariqah  (Bekasi: Pustakapedia, 2018), h. 2. 

32
Zainal Muttaqin, Pendidikan Agama Islam: Fikih Madrasah Tsanawiyah  (Semarang: 

Karya Toha Putra, 2014), h. 63. 
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كِعٍِهَْ  كٰىةَ وَارْكعَىُْا مَعَ الزه  وَاقٍَِمُْىا الصَّلٰىةَ وَاٰتىُا الزَّ
Terjemahnya : 

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang 

yang rukuk.33 

Maksud dari ayat di atas yaitu perintah Allah swt kepada umatnya untuk 

mengerjakan salat secara bersama-sama dengan orang yang mengerjakan salat 

(salat berjamaah). 

3. Dasar Hukum Salat Berjamaah 

Hukum salat berjamaah adalah wajib bagi setiap mukmin laki-laki, tidak 

ada keringanan untuk meninggalkannya atau lalai kecuali adanya udzur (yang 

dibenarkan dalam syariat).34 Ada perbedaan pendapat menurut para ulama tentang 

hukum salat berjamaah, di antaranya sebagai berikut: 

a. Menurut pendapat ulama Malikiyyah, sebagian dari pendapat imam-imam 

Malikiyyah bahwa salat berjamaah adalah fardhu kifayah (yaitu bila sudah ada 

yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk 

melakukannya). Sebagian juga berpendapat bahwa hukum salat berjamaah 

adalah sunnah Muakkadah. 

b. Menurut pendapat ulama Hanafiyyah, sebagian berpendapat bahwa hukum 

salat berjamaah adalah sunnah Muakkadah. Sebagian berpendapat hukum salat 

jamaah adalah wajib. 

c. Menurut pendapat ulama Asy-Syafi’iyah, bahwa kebanyakan ulama As-

Syafi’i berpendapat bahwa salat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah.35 
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Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2021), h. 156. 

34
Fauzan Akbar, Salat Sesuai Tuntunan Nabi (Jogjakarta: Nuha Offset, 2011), h. 90. 

35
Ahmad Sarwat, Salat Berjamaah (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 

22-25. 
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d. Menurut ulama Hambali, imam Ahmad berpendapat bahwa meninggalkan 

salat berjamaah adalah orang yang buruk, kemudian sebagian yang lain 

beranggapan bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib.36 

Sebagaimana pernyataan di atas, bahwa itulah beberapa perbedaan pendapat 

menurut para ulama tentang hukum salat berjamaah. Ada yang mengatakan 

hukum salat berjamaah adalah wajib, ada yang mengatakan hukum salat 

berjamaah adalah sunnah Muakkadah, dan adapula yang mengatakan hukum salat 

berjamaah adalah fardhu kifaya.  

4. Kedudukan Salat 

Dalam syariat agama Islam salat merupakan kedudukan yang sangat 

penting setelah adanya iman dan akidah di dalam hati. Salat menjadi petunjuk 

bagi orang-orang yang bertakwa dan salat juga merupakan pembeda antara 

seorang mukmin (percaya kepada Allah) dan yang tidak mukmin yang 

meninggalkan salat.  

Salat adalah kewajiban yang tetap dan mutlak bagi seorang muslim dan 

muslimah, baik yang kaya dan miskin, yang sehat dan orang sakit. Kewajiban 

salat bagi siapa saja yang sudah sampai pada usia baligh, dan dalam keadaan 

bagaimanapun seperti puasa, zakat, dan haji disertai dengan beberapa syarat dan 

sifatnya. Juga dalam waktu tertentu dan dalam batas tertentu pula. 

Salat merupakan rukun Islam kedua. Ini menunjukkan bahwa salat 

merupakan ibadah paling utama setelah syahadat. Bahkan pada hari kiamat salat 

merupakan ibadah yang pertama kali dihisab, berdasarkan sabda Nabi saw yaitu: 

Sesungguhnya amal ibadah seorang hamba yang pertama kali dihisab pada 
hari kiamat ialah salat wajib, jika salat itu sempurna (maka bereslah 
urusannya) namun jika tidak sempurna, dikatakan (kepada Malaikat): 
“Lihatlah oleh kalian apakah dia melakukan salat sunnah, maka salat 
wajibnya akan disempurnakan dengan amalan salat sunnahnya. Kemudian 
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Fadhi Ilahi, Fadhilah Salat Berjamaah  (Solo: Aqwam, 2015), h. 129. 
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seluruh amalan-amalan wajib lainnya diperiksa seperti itu juga (HR. Abu 
Daud).37 

Salat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Di antara hal yang 

menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan salat dalam Islam adalah: 

a. Salat merupakan tiang agama. Oleh karena itu, agama tidaklah akan bisa tegak 

tanpa adanya salat. 

b. Salat merupakan amal seseorang yang akan dihisab pertama kali. Oleh karena 

itu, baik tidaknya amalan lain tergantung pada baik tidaknya salatnya. 

c. Salat merupakan syariat Islam yang terakhir kali lenyap. Oleh karena itu, jika 

syariat Islam yang terakhir kali suda lenyap, maka tidak ada syariat yang 

masih tersisa selainnya. 

d. Salat merupakan wasiat Nabi Muhammad saw terakhir yang ditujukan kepada 

umatnya. 

e. Adanya pujian Allah kepada mereka yang mendirikan dan memerintahkan 

keluarganya untuk mengerjakan salat38 

5. Hikmah Salat Berjamaah 

Dengan adanya salat berjamaah, maka terwujud adanya perkenalan, tolong 

menolong, dan kedekatan sesama umat Islam. Dalam salat berjamaah, ada 

pembelajaran untuk selalu teratur, disiplin, dan senang untuk melakukan ketaatan 

dalam bentuk ibadah dan berbuat baik. Dan hikmah salat berjamaah yaitu adanya 

pendekatan dan pembelajaran untuk orang bodoh dari orang pintar. Pendekatan itu 

muncul dari seringnya bertemu saat melakukan salat berjamaah bersama antar 

tetangga dan masyarakat sekitar. Juga dengan salat berjamaah mempererat tali 
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silaturahmi antarumat Islam, mengikat generasi masyarakat dengan ikatan yang 

kuat bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, dan sebagainya.39 

6. Tujuan Salat Berjamaah 

Tujuan utama atau sasaran pokok dari salat adalah agar manusia yang 

mengerjakannya senantiasa mengingat Allah. Dengan mengingat Allah hati akan 

menjadi tenang dan selalu merasa diawasi. Sebagaimana firman Allah dalam QS 

at-Taha/20: 14 yaitu, 

ٓ اوَاَ۠ فَ  ُ لََٓ الِٰهَ الََِّ ًْٓ اوَاَ اللّٰه َّىِ ًْْۙ وَاقَمِِ الصَّلٰىةَ لِذِكْزِيْ    اوِ  اعْبدُوِْ
Terjemahnya:  

Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, 
Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku.40 

Dengan mengingat Allah membuat seorang hamba akan senantiasa merasa 

diawasi oleh Allah swt dan senantiasa pula hati-hati dalam melakukan sesuatu 

guna untuk menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat.  

Adapun tujuan dari salat berjamaah yaitu: 

a. Salat berjamaah bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan sosial di antara umat 

Islam dari  semua  perbedaan  kelas  sosial.  Oleh karena itu, hal  tersebut 

untuk  mempersempit kesenjangan   yang   lebar   antara   berbagai   kelas   

sosial   yang   ada   di antara masyarakat, baik itu budak, tuannya, penguasa, 

yang diperintah, yang punya, yang tidak, yang muda dan yang tua berdiri di 

baris yang sama, bahu-membahu dengan satu sama lain menyembah satu 

Tuhan yaitu Allah swt. Menanamkan rasa saling memiliki di setiap hati orang 

muslim dan menghilangkan strata sosial di antara muslim dari semua  kelas  

sosial.  Hal  tersebut  menghasilkan  kebajikan  persaudaraan,  dan 

menghilangkan setiap demarkasi atau stratifikasi sosial. 
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b. Menanamkan  perasaan  simpatik  terhadap  kondisi  si  miskin  di benak  si  

kaya sembari menghargai dan mencintai di benak si miskin. 

c. Untuk membina gotong royong dan membantu antara muslim dari semua 

kelas sosial. 

d. Untuk  melatih  umat  Islam  seperti,  keutamaan  kepemimpinan  dan  

pengikutnya sebagaimana  yang  diajarkan  oleh  agama  Islam.  Hal  tersebut 

mendidik  mereka perlunya mengikuti imam, sejauh dia berada di bagian yang 

benar dalam ketaatan. 

e. Untuk  melatih orang-orang  muslim  pentingnya  berkerja sama  dan  

memberikan mereka kekuatan dalam persatuan. Salat berjamaah bertujuan 

untuk memberikan umat Islam forum berkumpul dan mendiskusikan masalah-

masalah penting yang mempengaruhi orang-orang muslim baik itu berupa 

komunitas sosial, ekonomi, politik dan yang lainnya. 

f. Untuk membantu orang muslim mendapatkan kebugaran fisik dan 

melancarkan pencernaan  mereka.  Salat  berjamaah  adalah  seperti  

melakukan  yoga  secara konstan, di tengah dan di bawah kepemimpinan 

orang-orang yang berkuasa, orang yang  tidak  sehat  pasti  akan  mendapatkan  

kekuatan  fisik,  tubuh,  pikiran,  dan jiwanya akan di contoh. 

g. Salat  berjamaah  adalah  mengingatkan  umat  Islam  akan  keutamaan  

kesehatan karena mereka dituntut untuk menyucikan diri, pakaian dan 

lingkungan salat. 

h. Salat berjamaah menanamkan pada umat Islam keutamaan memanfaatkan 

waktu dengan baik. 

i. Untuk mengingatkan umat Islam tentang kesetaraan mereka di sisi Allah. 

Karena yang  terbaik  di antara  manusia  adalah yang paling  saleh  di  sisi  

Allah.  Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Hujurat ayat 13: “Hai 
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manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki  dan  

seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-

suku  supaya  kamu  saling  mengenal. “Sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.41 

Dari pernyataan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

banyak tujuan dari salat berjamaah yang dapat dipahami dan dimengerti. Dengan 

salat berjamaah, akan membangun kerukunan antarumat Islam yang dapat 

mempererat  tali silaturahmi. 

7. Syarat Menjadi Imam 

Imam adalah pemimpin. Imam dalam salat merupakan orang yang berada 

di depan makmum dan menjadi pemimpin gerakan dalam salat. 

Adapun syarat-syarat yang harus seorang imam penuhi yaitu: 

a. Kemampuannya terhadap kitab suci al-Qur’an (dalam bacaannya maupun 

hafalannya) 

b. Kemampuan dalam hadis Nabi Muhammad saw 

c. Orang yang usianya lebih tua 

d. Tidak sedang musafir untuk salat jumat 

e. Tidak fasik 

f. Bukan orang yang mengulang-ulang kata (gagap) 

g. Bukan budak sahaya42 
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Untuk menjadi imam seseorang perlu mengetahui syarat-syarat menjadi 

imam dalam salat karena itu merupakan suatu hal yang menjadi aturan dalam 

agama Islam yg perlu diketahui. 

8. Syarat Menjadi Makmum 

Makmum adalah orang yang dipimpin oleh imam. Untuk menjadi 

makmum diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Berniat berjamaah di dalam melaksanakan salat 

b. Tidak mendahului tempat imam 

c. Mengetahui gerakan imam 

d. Berbaris dan merapatkan shaf 

e. Tidak terjadi ketidakserasian yang sangat mencolok antara salat imam43 

Untuk menjadi makmum, perlu diketahui dan direalisasikan syarat-syarat 

sebagaimana yang tercantum pada poin di atas. Mengetahui syarat menjadi 

makmum juga dapat menyempurnakan ibadah salat berjamaah, karena termasuk 

dalam melaksanakan syarat sah salat berjamaah. 

9. Pengaturan Shaf dalam Salat Berjamaah 

Dalam salat berjamaah, seorang imam disunnahkan untuk memerintahkan 

makmum untuk merapatkan dan meluruskan shafnya sebelum salat dimulai. 

Dengan merapatkan dan meluruskan shaf saat melaksanakan salat berjamaah akan 

menambah kesempurnaan dalam salat. Adapun pengaturan shaf dalam salat 

berjamaah yaitu: 

a. Ketika berjamaah dengan dua orang 

Jika jamaahnya dua orang pria, posisi makmum berdiri di sisi kanan imam, 

sisi luar kaki makmum dirapatkan ke sisi luar tumit kanan imam. Apabila jamaah 
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salat terdiri atas satu orang pria dan satu orang wanita, makmum wanita berdiri di 

belakang imam pria. 

b. Ketika berjamaah tiga orang/lebih 

Adapun jamaah salat yang terdiri dari tiga orang atau lebih, maka 

makmum seluruhnya berada di belakang imam. Kecuali imam wanita dan 

makmum wanita, maka imam berdiri sejajar dengan makmum.44 

Dalam melaksanakan salat berjamaah perlu diketahui adanya pengaturan 

dalam shaf atau barisan. Kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa ada beberapa 

jumlah makmum ketika melaksanakan salat berjamaah, dan menjelaskan tentang 

aturan shaf dalam salat berjamaah. 

10.  Mengingatkan Imam dalam Salat 

Seseorang diperbolehkan mengingatkan imamnya. Sama halnya seperti 

“...diperbolehkan menghalangi orang yang lewat dihadapannya.” Artinya, bahwa 

mengingatkan imam adalah mubah. Ucapan, “...mengingatkan imamnya”, artinya 

adalah selain imam, mengingatkan imam. Tapi, jangan mengingatkan kesalahan 

orang yang salat di samping kita. Pertama, yang hukumnya waib. Kedua, yang 

hukumnya sunnah.  Wajib mengingatkan kesalahan imam yang bisa menyebabkan 

salat batal bila dilaukan secara sengaja. Kalau imam kelebihan rakaat, wajib 

mengingatkannya karena secara sengaja menambah rakaat membatalkan salat. 

Selanjutnya, yang disunnahkan mengingatkan kesalahan imam mengurangi 

kesempurnaan. Imam lupa dalam membaca surah sesudah al-Fatihah, sunnah 

hukumnya untuk mengingatkan imam.45 

Maksud penjelasan di atas adalah ketika seorang imam dalam salat 

berjamaah melakukan kesalahan yang disengaja, makmum diwaibkan untuk 
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mengingatkan imam karena dengan adanya kesalahan dalam salat berjamaah yang 

dilakukan seorang imam itu akan membatalkan salat. 

11. Tata Cara Salat Berjamaah 

Adapun tata cara salat berjamaah sebagai berikut: 

a. Setelah azan dan iqomat, salah seorang berdiri di depan menjadi imam dan 

yang lainnya menjadi makmum di belakang imam. 

b. Sebelum memulai salat, sebaiknya seorang imam terlebih dahulu memberika 

arahan agar makmum merapikan dan meluruskan shaf. 

c. Imam memulai salat dengan mengeraskan suara agar makmum seluruhnya 

mendengar. 

d. Ketika imam keliru, makmum mengingatkan dengan mengucapkan 

“subhanallah”. 

e. Apabila salat imam batal, maka salah satu makmum maju dan menggantikan 

posisi imam yang batal.46 

Salat berjamaah memiliki tata cara yang harus diketahui oleh setiap 

muslim dan muslimah agar menjadi pelajaran dan menambah imu agama tentang 

ibadah. Poin-poin di atas telah menjelaskan tata cara salat berjamaah yang perlu 

diketahui. 

  

                                                                 
46

Dede Suryana, Pedoman dan Tuntunan Salat Lengkap  (Depok: Gema Insani, 2019), h. 

86-87. 



36 
 

 

12. Adab Salat Berjamaah 

a. Menjadi imam sebaiknya orang yang lebih baik/fasih bacaannya dan 

memahami ketentuan-ketentuan salat antara jamaah salat. Imam salat 

sebaiknya orang yang jujur dan tidak fasik. 

b. Imam maupun makmum sebaiknya memakai pakaian yang tidak 

bergambar makhluk bernyawa, karena itu merupakan salah satu hal yang 

dapat mengganggu kekhusyuan dalam salat. 

c. Ketika akan mendatangi masjid di makruhkan memakan makanan yang 

berbau tajam seperti jengkol, bawang putih, dan pete karena akan 

mengganggu orang lain yang berada di dekatnya. Oleh karena itu, 

seseorang tersebut dimakruhkan untuk melaksanakan salat berjamaah di 

masjid, sampai bau yang mengganggu tersebut hilang. 

d. Berjalan menuju masjid dengan langkah tenang, tidak terburu-buru 

walaupun salat berjamaah telah dimulai. 

e. Makmum laki-laki lebih utama mengisi shaf bagian depan, kemudian shaf 

diatur lurus dan dirapatkan. Sedangkan makmum wanita, lebih utama 

mengisi shaf bagian belakang dari shaf bagian belakang makmum laki-

laki. 

f. Makmum tidak boleh membuat shaf baru seorang diri. Kalau terpaksa, dia 

boleh memberi isyarat (menepuk bahu) atau menarik salah seorang yang 

berada di shaf depannya untuk mundur kebelakang agar dapat membentuk 

satu shaf di belakang imam. 

g. Setelah salat, jamaah yang telah melaksanakan salat berjamaah tidak boleh 

lewat di depan shaf makmum yang masbuk. Hendaknya untuk mencari 

jalan lain.47 
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Sebagai seorang muslim dan muslimah, imam maupun makmum harus 

mengetahui adab dalam melaksanakan salat berjamaah. Adab di dalam salat 

sangat penting untuk diketahui karena termasuk dalam adab kepada Allah swt. 

Dalam melaksanakan ibadah salat juga memerlukan adab yaitu adab dalam salat. 

Salah satu kesempurnaan ibadah salat adalah dengan memperhatikan apa saja 

adab-adab yang harus diketahui.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian 

terhadap suatu proses, kejadian, atau perkembangan yang dimana data-data yang 

dikumpulkan adalah yang sifatnya yang berupa keterangan.1 Sedangkan menurut 

Sugiyono, jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang di 

mana bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, atau lukisan secara sitematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat hubungan antar fenomena 

yang sedang diselidiki.2 Adapun jenis penelitian ini yaitu bersifat penelitian 

lapangan yang dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan di tempat 

penelitian yang peneliti ambil. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang bersumber dari lokasi 

penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil objek penelitian di SMA Negeri 1 Gowa. Sekolah ini 

merupakan salah satu satuan pendidikan tingkat lanjutan di Gowa dengan 

Akreditasi A. SMA Negeri 1 Gowa beralamat di Jalan Andi Mallombasang 

Nomor 1A, Pandang Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, 

Sulawesi Selatan.  

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut, karena tidak ada 

satupun penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Jarak tempat tinggal 
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penulis dan lokasi tersebut lumayan dekat sehingga dapat menghemat biaya. 

Kemudian, penulis juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Gowa sehingga 

memudahkan penulis dalam melakukan penelitian di lokasi tersebut. 

Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menunjukkan 

atau menggambarkan hal yang diteliti sesuai dengan hasil penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti.3 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan atau perspektif merupakan titik tolak atau sudut pandang yang 

digunakan terhadap suatu proses tertentu.4 Pendekatan penelitian terdiri atas 

pendekatan metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan yang memiliki 

relavansi akademik dengan fakultas atau program studi yang ditekuni penulis.5 

Kedua pendekatan tersebut digunakan dalam proses penelitian ini. 

1. Pendekatan Fenomenologi  

Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan tentang apa yang tampak 

mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang pernah menjadi pengalaman 

manusia yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian 

kualitatif. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menggambarkan hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan 

menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi secara sistematis dengan meneliti 

diberbagai macam kegiatan masyarakat setempat.6 
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Dalam pendekatan fenomenologi ini biasa disebut dengan arti yang di 

mana peneliti berusaha untuk memahami arti dari berbagai peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di lapangan sesuai dengan pengamatan peneliti. 

2. Pendekatan Studi atau Keilmuan 

Terdapat berbagai konsep hasil studi beberapa disiplin ilmu tertentu yang 

menjadi titik tolak dalam memandang pendidikan, seperti psikologi, sosiologi, 

ekonomi, antropologi, sejarah, biologi, dan sebagainya.7 Akan tetapi sesuai 

disiplin ilmu yang ditekuni penulis, digunakan pendekatan pendidikan 

(pedagogik) dan pendekatan psikologis. Pendidikan atau pedagogik sebagai ilmu, 

pada dasarnya adalah suatu program pendidikan profesional yang membahas 

masalah dalam bidang pengajaran, baik konsep dasar kurikulum, program 

pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, maupun media dan penilaian 

pembelajaran, serta pengelolaan kelas.8 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Studi atau 

Keilmuan karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peranan guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam pembiasaan salat zuhur 

berjamaah peserta didik, mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat 

peranan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam pembiasaan salat 

zuhur berjamaah peserta didik, serta mengetahui solusi atau upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam pembiasaan salat zuhur 

berjamaah peserta didik. 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu: 

1. Data primer, yaitu data pokok dalam sebuah penelitian yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Adapun sumber data 

dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan 

wawancara langsung dengan guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 

1 Gowa, peserta didik, dan anggota organisasi ROHIS kelas XI IPA terkait 

dengan pembiasaan salat zuhur berjamaah di sekolah. 

2. Data sekunder, yaitu data pendukung data primer yang diperoleh secara 

tidak langsung dari objek atau subjek penelitian, yang meliputi dokumen-

dokumen sekolah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Observasi  

Salah satu hal yang diperlukan dalam mengumpulkan data dari hasil 

penelitian di lapangan yaitu melalui observasi atau pengamatan terhadap objek 

yang ingin diteliti. 

Observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatan sistematis berkenaan 

dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena atau keadaan yang nampak. 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan.9 

Observasi adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data 

berupa keterangan dengan melakukan pengamatan dan dimasukkan kedalam 
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metode pencatatan secara sistematis terhadap keadaan dan situasi yang dijadikan 

objek pengamatan. Observasi juga sebagai metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengamati keadaan suatu benda, gejala-gejala alam, tingkah 

laku atau sifat individu dan proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.10 

2. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bersemuka (face to face), 

yaitu ketika seorang pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seseorang yang diwawancara, atau responden.11 

Peneliti melakukan wawancara yang tidak terstruktur, yaitu maksudnya 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan 

lengkap. Oleh karena itu, peneliti hanya menggunakan beberapa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan lalu kemudian dikembangkan sesuai kondisi 

dalam wawancara di lapangan. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana peranan guru Pendidikan Agama Islam dalam pembiasaan 

salat zuhur berjamaah peserta didiknya di SMA Negeri 1 Gowa. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti kemudian mengambil atau menyalin 

data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengambilan 

data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan 

dalam bentuk data, sejarah kehidupan, biografi atau profil, peraturan kebijakan. 
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Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Juga 

dalam bentuk karya misalnya karya seni, film, dan lain-lain.12 

Adapun dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu berupa 

profil sekolah, data guru, struktur organisasi sekolah, data peserta didik, dan 

dokumentasi yang lain untuk memperoleh data yang berhubungan dengan peranan 

guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan pembiasaan salat zuhur 

berjamaah peserta didiknya di SMA Negeri 1 Gowa.  

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi adalah lembar hasil pengamatan yang digunakan 

penulis dalam proses observasi selama penelitian di lapangan terkait dengan 

Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam menanamkan 

Pembiasaan Salat Zuhur Berjamaah Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 

Gowa. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara adalah lembaran yang berisi tentang pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan penulis kepada sumber data primer dalam penelitian ini 

yaitu guru pendidikan agama Islam dan peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 

Gowa. 

3. Pedoman Dokumentasi 

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan alat dokumenter berupa 

kamera yang digunakan selama melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Gowa. 
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F. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data model interaktif dari Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah dalam 

analisis data yaitu: 

1. Reduksi Data 

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

memfokuskan pada suatu hal-hal penting, yang dicari tema dan polanya. Tahapan-

tahapan dalam reduksi data meliputi membuat suatu ringkasan, mengkode, 

menelusur tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yang dimaksud dalam hal ini adalah menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan 

Dapat dikatakan sebagai upaya proses penarikan kesimpulan untuk 

mengartikan data yang ditampilkan sesuai dengan pemahaman peneliti. 

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, beserta dengan bukti-bukti 

pendukung yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan 

data.13 

G. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data 

Tujuan dari pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data yaitu untuk 

menghindari adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian yang dilakukan. 
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Juga untuk memperkuat penelitian agar lebih sistematis dalam hal data-data yang 

didapatkan dan disesuaikan dengan teori dan data penelitian yang diperoleh14.  

Dalam memeriksa dan mengecek keabsahan data peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yaitu triangulasi. Adapun langkah- langkahnya yaitu: 

1. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik digunakan untuk pengumpulan data yang berbeda untuk 

mendapatkan teori atau data dari sumber yang sama, atau dapat dikatakan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang sama dari sumber yang berbeda.15 

2. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa data yang telah 

didapatkan melalui beberapa sumber.16  

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu digunakan dengan suatu data yang dikumpulkan dan 

disusun pada waktu yang berbeda-beda tujuannya untuk mengetahui apakah ada 

atau tidak ada perubahan dalam waktu yang berbeda.17 

Dari ketiga triangulasi di atas, peneliti memilih triangulasi sumber sebagai 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada saat di lapangan. Triangulasi 

sumber, merupakan metode dalam mengumpulkan atau menggabungkan data dari 

berbagai sumber. Contohnya seperti hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan 

dari berbagai sumber yang lain. 
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BAB IV  

PERANAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 

DALAM MENANAMKAN PEMBIASAAN SALAT ZUHUR BERJAMAAH 

PESERTA DIDIK KELAS XI DI SMA NEGERI 1 GOWA 

A. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

Menanamkan Pembiasaan Salat Zuhur Berjamaah Peserta Didik Kelas XI 

di SMA Negeri 1 Gowa 

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan secara jelas dan terperinci tentang 

bagaimana peranan guru Pendidikan Agama islam dan Budi Pekerti dalam 

Menanamkan Pembiasaan Salat Zuhur Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 

Gowa. Adapun data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Seiring 

berkembangnya zaman, ada beberapa sekolah yang menerapkan salat zuhur 

berjamaah pada peserta didik dan masuk kedalam jadwal khusus yang diterapkan 

sekolah khususnya seperti sekolah umum negeri/swasta, MI, MTsn dan MAN. 

Dari hasil penelitian ada 2 uraian yang penting untuk diketahui: 

1. Kondisi Peserta Didik ketika Pelaksanaan Salat Zuhur Berjamaah di 

SMAN 1 Gowa 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha atau yang dilakukan seorang 

pendidik untuk memberikan arahan kepada peserta didik dalam hal meyakini, dan 

mengamalkan ajaran agama Islam. 

Pada dasarnya ilmu tentang kewajiban melaksanakan salat zuhur 

berjamaah ini telah diketahui oleh sebagian besar peserta didik SMA Negeri 1 

Gowa. Kemudian, ada beberapa perbedaan kondisi peserta didik pada saat 

pelaksanaan salat zuhur berjamaah. 



 

 

Pertama, ada peserta didik yang ketika bunyi adzan salat zuhur maka 

mereka langsung bergegas menuju ke mushallah untuk berwudhu dan melakukan 

salat zuhur berjamaah. Peserta didik tersebut sebagian besar dari anggota 

organisasi ROHIS kelas XI IPA bersama teman-temanya. 

Kedua, ada peserta didik yang ketika waktu salat zuhur telah tiba 

menunggu selesai jam pelajaran lalu bergegas ke mushallah bersama teman-

temannya. Kemudian mengantri dalam mengambil air wudhu dan menunggu sesi 

per sesi untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian, ada beberapa 

peserta didik yang jenuh untuk menunggu pergantian salat zuhur berjamaah 

sehingga peserta didik tersebut kembali ke kelas dan tidak melaksanakan salat 

zuhur. 

Ketiga,  ketika waktu salat zuhur telah tiba, guru mempersilahkan peserta 

didik untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian, beberapa peserta 

didik keluyuran di luar kelas, dan jajan di kantin. 

Sebagaimana hasil observasi pada hari Selasa, 23 Agustus 2022, pukul 

12.28 PM di atas, maka dapat diketahui bahwa kondisi peserta didik di SMAN 1 

Gowa pada saat pelaksanaan salat zuhur berjamaah berbeda-beda. Dari paparan 

tersebut menunjukkan bahwa potensi dalam menerapkan pembiasaan salat zuhur 

berjamaah peserta didik perlu adanya bimbingan dan pengajaran dari orang tua 

maupun guru di sekolah. 

2. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

Pembiasaan Salat Zuhur Berjamaah Peserta Didik Kelas XI di SMA 

Negeri 1 Gowa 

Peran seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yaitu 

bagaimana kemampuannya dalam memberi arahan dan bimbingan kepada peserta 



 

 

didik dengan memberikan nilai-nilai keagamaan yang kemudian mereka terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap peranan guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam pembiasaan salat zuhur 

berjamaah peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Gowa, dapat diketahui bahwa 

adapun peranan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yaitu: 

a. Memberikan Teladan  

Guru adalah seorang pendidik yang menjadi contoh dan panutan bagi 

peserta didik, sehingga ketika ingin merealisasikan atau menerapkan ajaran agama 

Islam kepada peserta didik, maka dari itu guru harus melakukan dan 

menerapkannya terlebih dahulu agar menjadi contoh dan teladan yang baik untuk 

peserta didik. Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurhayati, S.Ag, selaku guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Gowa mengatakan: 

“Peran guru PAI dalam mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan salat 

zuhur berjamaah di sekolah yaitu, pertama memberikan contoh atau teladan 

kepada peserta didik”.1 

Keteladanan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam menentukan 

baik buruknya perilaku peserta didik. Oleh karena itu, ketika guru melakukan 

sikap jujur, disiplin dan taat aturan sebagaimana yang diterapkan di sekolah tentu 

peserta didik juga akan meniru gurunya untuk melakukan sikap jujur, disiplin dan 

taat aturan. Sebagaimana wawancara dengan bapak Abdul Rauf, S.Pd, selaku guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Gowa mengatakan, 

 
Guru harus menjadi contoh dan teladan yang baik untuk peserta didik, baik 
dalam hal mengarahkan untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah maupun 
hal yang lain. Contohnya, sekolah mengeluarkan aturan yaitu dilarang 
peserta didik untuk merokok di sekolah. Guru di sekolah juga harus taat 
oleh aturan tersebut, karena guru adalah teladan untuk peserta didik. Oleh 
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karena itu, keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam 
kepribadian seorang guru untuk peserta didiknya.2 

Maksud dari penjelasan di atas yaitu, bagaimana seorang guru pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti dapat menjadi contoh atau teladan untuk peserta 

didik, sama halnya dengan menerapkan salat zuhur berjamaah. Peserta didik akan 

mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, bukan hanya perbuatan baik, tetapi 

juga perbuatan buruk pula. Dalam menanamkan pembiasaan salat zuhur 

berjamaah pada peserta didik, guru pendidikan agama Islam sudah seharusnya 

menjadi contoh atau teladan terlebih dahulu dalam melaksanakan ibadah salat 

zuhur berjamaah. Guru pendidikan agama Islam menjadi yang terdepan dalam hal 

tersebut, mulai dari bergegas ke mushallah, mengambil air wudhu, 

mengumandangkan adzan, dan menjadi imam (bagi laki-laki), kemudian 

melaksanakan salat zuhur berjamaah. Peserta didik akan mulai mencontoh dan 

menjadikan guru pendidikan agama Islam sebagai panutan ketika guru tersebut 

dapat terlebih dahulu memberikan contoh dan teladan pada peserta didik. 

Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa 

16 Agustus 2022, tepatnya pukul 12.24 PM mengamati guru pendidikan agama 

Islam menuju ke mushallah lalu berwudhu dan kemudian mengumandangkan azan 

salat zuhur. Perilaku guru pendidikan agama Islam memberikan contoh dan 

teladan kepada peserta didik untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah.  

Sebagaimana hasil penelitian ini tentang guru sebagai teladan yang 

dijelaskan dalam teori Nella Agustin yang mengatakan bahwa seorang guru harus 

memiliki kepribadian yang baik, hal ini dikarenakan sosok guru merupakan 

contoh teladan yang bisa ditiru peserta didik. Sebagai seorang guru yang menjadi 
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panutan baik untuk peserta didik, maka guru harus bisa menjadi contoh yang baik 

terhadap peserta didik.3 

b. Membimbing Peserta Didik 

Guru Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti berperan sebagai 

pembimbing. Dalam hal melaksanakan pembiasaan ibadah salat zuhur berjamaah 

peserta didik, guru harus berperan dalam membimbing, mengarahkan dan 

mengajak peserta didik. Guru sebagai pembimbing dalam pembelajaran bertugas 

menjalankan peserta didiknya, tidak terlepas pengalaman dan pengetahuan, 

bertanggung jawab atas perjalanan, kelancaran tugas yang diembannya ialah 

memberikan pengarahan bimbingan peserta didik. guru sebagai pembimbing dan 

juga sekaigus sebagai penyuluh berkewajiban memberikan petunjuk kepada 

peserta didiknya yang menghadapi persoalan, kaitannya dengan materi 

pembelajaran yang dihadapi setiap peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung.4 

Sebagaimana hasil wawancara pada guru pendidikan agama Islam oleh 

bapak Abdul Rauf, S.Pd., mengatakan  bahwa: 

 
Guru pendidikan agama Islam memberikan bimbingan dalam melaksanakan 
salat zuhur berjamaah berupa pengajaran kepada peserta didik dalam setiap 
pertemuan di dalam kelas, baik itu ketika ada atau tidak ada kaitannya 
dengan materi pembelajaran, sudah seharusnya kami guru pendidikan 
agama Islam senantiasa mengajarkan peserta didik untuk lebih memahami 
wajibnya melaksanakan salat lima waktu, baik secara berjamaah ataupun 
sendiri-sendiri. Kemudian memberikan pemahaman kepada peserta didik 
laki-laki bahwa wajibnya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid 
ketika tidak ada udzur.5 

Begitu juga menurut hasil wawancara dengan Nur Azizah Henriyanti 

selaku anggota organisasi ROHIS kelas XI IPA mengatakan bahwa, 
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Pada saat waktu salat zuhur tiba, guru pendidikan agama Islam yang 
mengajar pada saat itu mengarahkan kami (peserta didik) untuk menuju ke 
mushallah bersama-sama. Kemudian, membimbing kami untuk mengambil 
air wudhu lalu melaksanakan salat zuhur berjamaah.6 

Pada hasil observasi pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 yang dilakukan, 

peneliti mengamati guru pendidikan agama Islam senantiasa membimbing peserta 

didik dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan salat zuhur berjamaah. Pada saat 

di dalam kelas guru pendidikan agama Islam membimbing peserta didik dalam hal 

mengajarkan seputar tentang kewajiban melaksanakan salat berjamaah pada saat 

mendekati waktu masuknya azan salat zuhur. 

Dari penjelasan   di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa salah satu 

peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan pembiasaan salat zuhur 

berjamaah pada peserta didik yaitu dengan membimbing, mengajarkan, serta 

memberikan pemahaman tentang ilmu agama khususnya terkait wajibnya setiap 

umat muslim untuk melaksanakan salat lima waktu secara berjamaah maupun 

sendiri-sendiri dengan menjelaskan pada peserta didik mulai dari tata cara wudhu 

yang benar, hukum, kedudukan, tujuan, hikmah, tata cara, syarat menjadi imam, 

syarat menjadi makmum, pengaturan shaf, serta adab dalam melaksanakan salat 

berjamaah. Kemudian, hal itu dilakukan secara berulang-ulang agar peserta didik 

cepat dalam memahami pelajaran tersebut. 

Sebagaimana hasil penelitian ini tentang guru sebagai pembimbing yang 

dijelaskan dalam teori Siti Maemunawati mengatakan bahwa sebagai 

pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada peserta didik 

berkaitan  dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri peserta didik baik 

meliputi aspek kognitif, efektif, maupun psikomotor serta permberian kecakapan 

hirup baik akademik, fokasioanl, sosial maupun spiritual. 
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c. Memberikan Nasihat 

Salah satu peranan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang 

sangat berpengaruh dalam terealisasikannya pembiasaan salat zuhur berjamaah 

pada peserta didik yaitu dengan cara memberikan nasihat. Nasihat tentang 

pengertian pentingnya melaksanakan salat berjamaah, bukan hanya tentang salat 

zuhur, tetapi salat lima waktu pula. Oleh karena itu, dalam hal pembiasaan salat 

zuhur berjamaah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti berperan untuk 

memberikan nasihat pada peserta didik. Sebagaimana wawancara dengan ibu 

Nurhayati, S.Ag., selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA 

Negeri 1 Gowa mengatakan, 

 
Sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti saya memberikan 
nasihat berupa wejangan kepada peserta didik yang tidak melaksanakan 
salat zuhur berjamaah dengan harapan agar mereka dapat menumbuhkan 
kesadaran diri masing-masing agar mereka dapat terbiasa dalam hal 
melaksanakan ibadah.7 

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti senantiasa memberikan nasihat kepada peserta didik untuk 

melaksanakan salat zuhur berjamaah. Guru pendidikan agama Islam dan budi 

pkerti menjadikan nasihat sebagai salah satu cara untuk mengajak peserta didik 

untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. 

Sebagaimana hasi observasi peneliti pada 16 Agustus 2022 bahwa pada 

saat waktu salat zuhur tiba, guru pendidikan agama Islam mengarahkan dan 

menasihati peserta didik yang duduk-duduk di parkiran sekolah untuk segera 

melaksanakan salat zuhur berjamaah, kemudian peserta didik tersebut mengikuti 

guru pendidikan agama Islam untuk menuju ke mushallah. 

Sebagaimana hasil penelitian ini tentang guru sebagai penasihat yang 

dijelaskan dalam teori Abdul Gafur mengatakan bahwa guru adalah seorang 
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penasihat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Guru pada tingkat manapun 

berarti penasihat dan menjadi orang kepercayaan, kegiatan pembelajaranpun 

meletakkannya pada posisi tersebut. Makin efektif guru menangani permasalahan, 

makin banyak kemungkinan peserta didik berpaling kepadanya untuk 

mendapatkan nasihat dan kepercayaan diri.8 

d. Memberikan Motivasi  

Motivasi sangat diperlukan dalam hal membangun pribadi peserta didik 

untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, motivasi dapat menumbuhkan rasa 

percaya dan merasa dihargai oleh guru tersebut. Ketika peserta didik merasa 

dihargai dan dipercaya, maka mereka akan semangat dan semakin giat dalam 

berproses. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Jumatiah, S.Ag., 

selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Gowa 

mengatakan: 

 
Salah satu bentuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 
melaksanakan salat zuhur yaitu kami terapkan kebiasaan mengajak dan 
mengarahkan peserta didik menuju mushallah pada saat waktu salat zuhur 
telah tiba. Kemudian, kami memberikan absen salat zuhur setiap kelas untuk 
memotivasi peserta didik agar mereka terdata.9 

Dari ungkapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu peran guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam menerapkan pembiasaan salat 

zuhur berjamaah peserta didik yaitu dengan cara memberikan motivasi. Sejalan 

dengan sistem adanya absen salat zuhur yang diberikan kepada setiap kelas, akan 

memotivasi peserta didik untuk melaksanakan salat zuhur dan menjadikan hal itu 

sebuah kebiasaan. 
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Sebagaimana hasil observasi peneliti pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 

mengamati guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti selalu memberikan 

motivasi dan dorongan kepada peserta didik terlihat pada saat waktu salat zuhur 

tiba, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti selalu mengarahkan dan 

mengajak peserta didik untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti dalam Pembiasaan Salat Zuhur  Peserta Didik kelas XI di 

SMA Negeri 1 Gowa 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, 

menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat,dan sebagainya 

dengan tujuan untuk terjadinya sesuatu.10 

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara dengan guru pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti ada beberapa faktor menyebabkan pembiasaan salat zuhur 

berjamaah ini berjalan dengan baik, yaitu: 

a. Adanya kerja sama yang baik antara kepala sekolah dan guru pendidikan 

agama Islam di SMA Negeri 1 Gowa 

Dalam penerapan pembiasaan salat zuhur berjamaah pada peserta didik 

diperlukannya dukungan serta persetujuan oleh pihak kepala sekolah dan staf guru 

di sekolah. Oleh karena itu, tidak hanya peran guru pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti tetapi hal tersebut mencakupi semua staf guru di sekolah. Maka dari 

itu, kepala sekolah memberikan respon positif terhadap diberlakukannya 

pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik. Hal itu diberikan sepenuhnya 

kepada guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk mengarahkan dan 
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mengatur kegiatan tersebut sebagai cara untuk membentuk sikap spritual peserta 

didik di SMA Negeri 1 Gowa. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abdul Rauf selaku guru 

pendidikan agama Islam mengatakan bahwa: 

 
Kepala sekolah memberika keluasan kepada kami (guru pendidikan agama 
Islam) untuk menjalankan pembiasaan ibadah salat zuhur berjamaah ini. 
Adanya kerja sama yang baik antara  kepala sekolah dan guru pendidikan 
agama Islam dapat menjadikan proses pelaksanaan pembiasaan ibadah ini 
berjalan dengan baik.11 

b. Guru pendidikan agama Islam menerapkan tata tertib untuk peserta didik 

dalam melaksanakan kegiatan salat zuhur 

Setiap kegiatan  rapat di ruang guru, guru pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti mengusulkan pembiasaan salat zuhur berjamaah  peserta didik 

sebagai bentuk penerapan tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Oleh karena 

itu, pada saat waktu salat zuhur tiba, guru yang mengajar pada jam tersebut 

mengarahkan peserta didik untuk menuju mushallah dan memberi izin peserta 

didik yang ingin melakukan salat zuhur berjamaah. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurhayati, S.Ag., selaku guru 

pendidikan agama Islam mengatakan bahwa: 

 
Bentuk tata tertib yang kami gunakan selaku guru pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik yaitu 
dengan cara mengarahkan, dan memberikan absen salat zuhur pada setiap 
kelas, kemudian memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak 
melaksanakan salat berupa teguran maupun pengurangan dalam penilaian 
sikap peserta didik.12 

c. Pengaruh teman 

Lingkungan masyarakat sekitar baik di rumah maupun di sekolah juga 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter serta terlaksananya suatu kegiatan 
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pembiasaan. Oleh karena itu, lingkungan pertemanan yang religius akan 

memberikan dampak religius pula kedalam diri peserta didik. sebagaimana hasil 

wawancara dengan Nurul Ilmi selaku peserta didik kelas XI IPA bahwa: 

 
Awal masuk sekolah saya selalu lalai akan melaksanakan ibadah salat. 
Alhamdulillah, sekarang duduk dibangku kelas XI sebangku dengan teman 
anggota organisasi ROHIS. Teman saya selalu mengingatkan dan 
menasihati dalam kebaikan serta senantiasa mengajak untuk melaksanakan 
salat zuhur di sekolah pada saat waktunya tiba. Sejak saat itu, saya mulai 
melaksanakan salat dengan rutin melaksanakan salat lima waktu sembari 
mempelajari kewajiban melaksanakan salat.13 

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti dapatkan hari Senin, 29 

Agustus 2022, bahwa pengaruh lingkungan pertemanan juga menjadi salah satu 

faktor pendukung terhadap terlaksananya kegiatan pembiasaat salat zuhur di 

sekolah. Pada saat waktu salat zuhur tiba, ada beberapa peserta didik yang menuju 

ke musala untuk melaksanakan salat zuhur bersama dengan teman-temannya. Hal 

ini menunjukkan, bahwa faktor lingkungan pertemanan juga mempengaruhi 

karakter maupun pembiasaa-pembiasaan peserta didik. 

2. Faktor Penghambat 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti ada beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan 

pembiasaan salat zuhur berjamaah ini berjalan kurang baik, adapun faktor tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Fasilitas mushallah di SMA Negeri 1 Gowa kurang memadai 

Mushallah merupakan sarana untuk melakukan ibadah. Dalam pelaksanaan 

salat zuhur, peserta didik harus bergantian untuk melaksanakan salat zuhur 

berjamaah dikarenakan kurang memadainya fasilitas mushallah di sekolah. Oleh 

karena itu, dengan pergantian sif tersebut menyebabkan durasi atau waktu 

pelaksanaan salat zuhur lumayan lama. 
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b. Perilaku dan sikap peserta didik yang beragam 

Perilaku dan sikap peserta didik sangat berpengaruh terhadap 

terlaksananya pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik di sekolah. Ada 

berbagai perbedaan perilaku peserta didik pada saat waktu salat zuhur tiba. 

Perilaku pertama, ada peserta didik yang ketika waktu salat zuhur tiba langsung 

bergegas ke mushallah tanpa diarahkan terlebih dahulu kemudian mereka 

mengambil air wudhu dan ikut salat zuhur berjamaah yang di imami oleh guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kedua peserta didik yang menuju ke 

mushallah tetapi tidak langsung mengambil wudhu melainkan menunggu 

pergantian peserta didik yang lain selesai melaksanakan salat zuhur, ketiga peserta 

didik yang ketika waktu salat zuhur tiba guru mengarahkan untuk segera menuju 

mushallah tetapi ada peserta didik yang menuju ke kantin, mengobrol di dalam 

kelas, dan berkeliaran diluar kelas.  

c. Kurangnya pendidikan tentang pemahaman pelaksanaan salat berjamaah 

dalam lingkungan keluarga peserta didik 

Lingkungan merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi keadaan 

diri seseorang terutama pada lingkungan keluarga. Beberapa kepribadian lahir dari 

lingkungan keluarga, berawal dari keterpaksaan, terbiasa, hingga menjadi sebuah 

kebiasaan yang dilakukan secara berulang ulang. Oleh karena itu, suatu 

kepribadian peserta didik sangat dipengaruhi oleh pendidikan tentang pemahaman 

salat berjamaah.  Kendala utama yang sangat berpengaruh terhadap penerapan 

pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik yaitu lingkungan keluarga. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abdul Rauf, S.Pd., mengatakan: 

 
“Pembiasaan salat zuhur akan berjalan dengan baik oleh peserta didik yang 
sudah diajar dalam lingkungan keluarga mereka. Seperti halnya, tidak jarang 



 

 

peserta didik yang lebih dulu mengajak guru untuk melaksanakan salat 
zuhur pada waktunya tiba”.14 

Maksud dari uraian di atas yaitu lingkungan keluarga merupakan faktor 

penentu berhasilnya pembiasaan salat zuhur berjamaah pada peserta didik. Peserta 

didik yang tidak mendapatkan pendidikan tentang pembiasaan dari keluarga tentu 

akan sulit untuk menerapkan pembiasaan salat zuhur berjamaah di sekolah, karena 

tidak mendapatkan pembinaan dari keluarga tentang pentingnya melaksanakan 

salat berjamaah. 

C. Solusi dan Upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dalam Mengatasi Faktor Penghambat dalam Menanamkan 

Pembiasaan Salat Zuhur Berjamaah Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 

1 Gowa 

1. Solusi atau upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti dalam mengatasi faktor penghambat yang berhubungan dengan 

fasilitas mushallah kurang memadai 

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurhayati, S.Ag., selaku guru 

pendidikan agama Islam mengatakan bahwa, 

 
Kami (guru pendidikan agama Islam) senantiasa mengarahkan peserta didik 
perempuan untuk melaksanakan salat di lantai dua, kemudian peserta didik 
laki-laki di lantai dasar. Dengan begitu, dapat mempersingkat waktu 
pergantian sif dalam melaksanakan salat berjamaah.15 

Dari hasil pengamatan peneliti pada hari Senin, 29 Agustus 2022 bahwa 

guru pendidikan agama Islam mengarahkan peserta didik perempuan untuk 

mengambil mukenah kemudian melaksanakan salat zuhur berjamaah di lantai dua, 

kemudian peserta didik laki-laki melaksanakan salat zuhur berjamaah di lantai 

dasar. 
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Kondisi mushallah di SMA Negeri 1 Gowa kurang memadai sehingga 

peserta didik harus bergantian beberapa kali pada saat salat zuhur berjamaah. 

Mushallah tersebut ada dua lantai, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

memberikan solusi agar peserta didik perempuan melaksanakan salat di lantai dua, 

sedangkan lakilaki melaksanakan salat di lantai dasar. Dengan begitu, waktu salat 

zuhur akan jauh lebih menghemat waktu.  

2. Solusi atau upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti dalam mengatasi faktor penghambat yang berhubungan dengan 

perilaku peserta didik yang beragam 

Ada beberapa perbedaan perilaku peserta didik pada saat tiba waktu salat 

zuhur. Perilaku pertama, peserta didik yang langsung menuju ke mushallah dan 

langsung bergegas mengambil air wudhu lalu melaksanakan salat zuhur 

berjamaah. Perilaku kedua, peserta didik yang menunggu pergantian salat zuhur 

berjamaah. Perilaku ketiga, peserta didik yang menghiraukan arahan gurunya 

untuk melaksanakan salat zuhur dan lebih memilih untuk pergi ke kantin, 

mengobrol di dalam kelas, dan berkeliaran di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, 

untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan perilaku peserta didik ini 

adalah dengan cara memberikan sanksi berupa nilai sikap yang kurang 

mendukung dalam penilaian diri peserta didik, serta memberikan nasihat berupa 

pendekatan kepada peserta didik yang tidak melaksanakan salat zuhur berjamaah. 

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari Kamis, 16 

Agustus 2022 bahwa guru pendidikan agama Islam memberikan sanksi berupa 

teguran dan nasihat kepada peserta didik yang tidak melaksanakan salat zuhur 

melainkan hanya duduk di dalam kelas. 

  



 

 

 

3. Solusi atau upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti dalam mengatasi faktor penghambat yang berhubungan dengan 

kurangnya pendidikan tentang pemahaman pelaksanaan salat berjamaah 

dalam lingkungan keluarga peserta didik 

Kondisi latar belakang keluarga akan mempengaruhi keadaan diri peserta 

didik dan pembiasaan ibadah. Sebagian peserta didik sudah memahami tentang 

pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang telah terbiasa 

melakukan salat berjamaah dalam lingkungan keluarga, sehingga memudahkan 

guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam melakukan perannya untuk 

lebih mengajarkan serta menasihati peserta didik. Kemudian, peserta didik yang 

tidak melaksanakan salat bisa jadi kurangnya pendidikan keagamaan yang 

diberikan dalam lingkungan keluarga. Solusi dari hal tersebut yaitu, guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti senantiasa memberikan nasihat serta 

memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya melaksanakan salat berjamaah, 

baik salat zuhur berjamaah di sekolah maupun diluar sekolah.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Guru Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti dalam Menanamkan Pembiasaan Salat Zuhur Berjamaah 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Gowa, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

Pembiasaan Salat Zuhur Berjamaah Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 

Gowa 

a. Memberikan Teladan 

b. Membimbing Peserta Didik 

c. Memberikan Nasihat 

d. Memberikan Motivasi  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti dalam Pembiasaan Salat Zuhur  Peserta Didik Kelas XI di SMA 

Negeri 1 Gowa 

a. Faktor Pendukung 

Adapun faktor pendukung dalam peranan guru pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti dalam pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik adalah 

sebagai berikut: 

1) Adanya kerja sama yang baik antara kepala sekolah dan staf guru di SMA 

Negeri 1 Gowa 

2) Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menerapkan adanya tata 

tertib untuk peserta didik dalam melaksanakan kegiatan salat zuhur 

3) Pengaruh teman 
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b. Faktor Penghambat 

Adapun beberapa faktor penghambat dalam peranan guru pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti dalam pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta 

didik adalah sebagai berikut: 

1) Fasilitas mushallah di SMA Negeri 1 Gowa kurang memadai 

2) Perilaku peserta didik yang beragam 

3) Kurangnya pendidikan tentang pemahaman pelaksanaan salat berjamaah 

dalam lingkungan keluarga peserta didik 

3. Solusi atau Upaya yang Dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti dalam Menanamkan Pembiasaan Salat Zuhur Berjamaah Peserta 

Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 Gowa 

a. Guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti menerapkan aturan agar peserta 

didik perempuan untuk melaksanakan salat di lantai dua, dan peserta didik 

lakilaki melaksanakan salat di lantai dasar. 

b. Guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti memberi sanksi berupa 

kurangnya nilai sikap spritual dan senantiasa memberikan nasihat kepada 

peserta didik. 

c. Senantiasa memberikan nasihat serta memberikan ilmu pengajaran kepada 

peserta didik tentang pentingnya melaksanakan salat berjamaah, baik salat 

zuhur berjamaah di sekolah maupun diluar sekolah. 

4. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

bentuk perbaikan dan penyempurnaan dalam kegiatan pembiasaan salat zuhur 

berjamaah peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Gowa. Adapun saran-saran 

tersebut sebagai berikut: 
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1. Diharapkan kepala sekolah sebaiknya menerapkan aturan tentang 

pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik untuk membentuk 

nilai spritual dan kedisiplinan peserta didik. 

2. Diharapkan staf guru sebaiknya ikut berperan aktif dalam menerapkan 

pembiasaan salat zuhur berjamaah peserta didik. Dikarenakan kegiatan 

tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab guru pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti. 

3. Diharapkan peserta didik taat dan patuh kepada guru di sekolah ketika 

diberikan nasihat dan arahan untuk melaksanakan salat zuhur 

berjamaah. 

4. Diharapkan orang tua peserta didik mulai menerapkan pembiasaan 

salat dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada diri peserta didik 

dalam lingkungan keluarga. 
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