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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 ت 

 

Ta 

 

t 

 

Te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim j 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

Kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

d 

 

De 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

Ra 

 

r 

 

Er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

Zet 

 س 

 

sin 

 

s 

 

Es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

888888 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

Gain 

 

g 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

f 

 

Ef 

 ق 

 

Qaf 

 

q 

 

Qi 

 ك 

 

Kaf 

 

k 

 

Ka 

 ل 

 

Lam 

 

l 

 

El 

 م 

 

Mim 

 

m 

 

Em 

 ن 

 

Nun 

 

n 

 

En 

 و 

 

Wau 

 

w 

 

We 

 هـ 

 

Ha 

 

h 

 

Ha 

 ء 

 

hamzah 

 

’ 

88888888 

Apostrof 

 ى 

 

Ya 

 

y 

 

Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa :  كَـيْـفََ 

 haula :  هَـوَْلََ 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a َ ا 
kasrah i i َ ا 
d}ammah u u َ ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i ََْـى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ



 
 

xi 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta :  مـاَتََ

 <rama :  رَمَـى

 qi>la :  قـِيْـلََ 

 yamu>tu :  يـَمـوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَـةََُالأطَْفاَلَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْـمَـدِيْـنـَةََُالَْـفـاَضِــلَةَُ

Nama 

 

Harakat dan 
Huruf 

Huruf dan  
Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 
ya>’ 

 ...َََاَ|َ...َََى

d}ammah dan wau 

 

 ــُـو

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ــِـــى
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 al-h}ikmah :  الَـحِْـكْـمَــةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناََ

 <najjaina : نـَجّـيَْــناََ

 al-h}aqq : الَــْحَـقَ 

 nu“ima : نعُـّـِمََ

 aduwwun‘ : عَـدوَُ 

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلِـىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 



 
 

xiii 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسَُ

لــْزَلــَةَُ  al-zalzalah (az-zalzalah) :  الَزَّ

 al-falsafah :  الَــْفـَلْسَـفَةَُ

 al-bila>du : الَــْبـــِلاَدَُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَمُْـرُوْنََ

وْعَُ  ‘al-nau : الَــنّـَ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

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

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



 
 

xiv 

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h باِللَِ  di>nulla>h دِيـنَُْاللهَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هـُمَْفيَِْرَحـــْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

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

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

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  :  Annisa Safitri 

Nim  :  20100116012 

Jurusan :  Pendidikan Agama Islam 

Fakultas :  Tarbiyah dan Keguruan 

Judul  : Strategi Guru PAI dalam Mengembangkan Kurikulum       
              Pendidikan Agama Islam (PAI) Berwawasan Nilai Kearifan  
              Lokal di SMAN 4 Wajo 

Skripsi ini membahas tentang strategi guru PAI dalam mengembangkan 
kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan nilai kearifan lokal di 
SMAN 4 Wajo. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui strategi 
guru PAI yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum PAI berwawasan 
nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo, 2) Mengetahui kurikulum yang digunakan 
guru PAI dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang 
berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo, 3) Mengetahui faktor 
penghambat dan pendukung dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan 
Agama Islam berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo. 
 Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis kualitatif 
dengan lokasi penelitian di SMAN 4 Wajo. Tenik penegumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan observasi dengan menggunakan instrument 
pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman 
dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan menggunakan langkah-langkah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber data yang 
diperoleh pada penelitian ini yaitu kepala sekolah dan guru PAI di SMAN 4 Wajo. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Strategi guru PAI dalam 
mengembangkan kurikulum berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo 
dilakukun beberapa strategi yaitu, strategi perorganisasian materi, strategi 
penyampaian materi dan strategi pengelolaan pembelajaran; 2) Kurikulum yang 
digunakan di SMAN 4 Wajo yaitu Kurikulum Merdeka Belajar dan Kurikulum 
2013; 3) Faktor penghambat dan pendukung strategi guru PAI dalam 
mengembangkan kurikulum PAI berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 
Wajo. Faktor penghambat: peserta didik yang kurang tertarik mengikuti 
pembalajaran PAI karena menganggap kurang modern, lingkungan pergaulan 
yang kurang baik dan kurangnya perhatian orang tua. Faktor pendukung: guru 
agama yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai serta lingkungan dan 
suasana sekolah yang mendukung. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah mendorong guru PAI untuk lebih 
berupaya membangkitkan minat belajar peserta didik yang berwawasan nilai 
kearifan lokal dalam upaya mempertahankan budaya lokal yang tidak 
bertentangan dengan syariat Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang sengaja didirikan dan 

diselenggarakan dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguh-sungguh) untuk 

melaksanakan ajaran dan nilai-nilai Islam, sebagaimana tertuang dalam visi, misi, 

tujuan, program kegiatan maupun pada praktik pelaksanaan kependidikannya. 

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu 

perwujudan dari pengembangan sistem pendidikan Islam. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau 

latihan. Pendidikan Agama Islam yang pada hakikatnya merupakan sebuah proses 

itu dalam pengembangannya juga dimaksud sebagai rumpun mata pelajaran yang 

di ajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi.1 

Jadi Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami dan menghayati 

ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta 

menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidupnya seperti 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.2  

Dalam masyarakat dinamis pendidikan memegang peranan yang sangat 

menentukan eksistensi dan perkembangan masyrakat. Oleh karena itu Islam 

sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin sudah menjadi konsekuensi logis bagi 

                                                             
1  Nazarudin, Manajemen Pembelajaran (Implementasi Konsep, Karakteristik, dan 

Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum) (Yogyakarta : Teras, 2007), h. 12. 
2 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 86. 



2 

 

umatnya untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, baik moral 

maupun intelektual serta berketrampilan dan bertanggung jawab. Salah satu upaya 

untuk menyiapkan generasi penerus ialah dengan mendidik generasi muda di 

dalam lembaga pendidikan formal (Sekolah). 

Dalam rangka usaha mewujudkan suatu pendidikan yang berhasil dan 

menjadikan anak didik semangat dalam belajar, maka perlu adanya seorang 

pendidik yang profesional (Guru) yang harus mempunyai strategi sendiri dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Hal ini bertujuan agar Lembaga Pendidikan mampu mewujudkan generasi 

penerus yang memiliki intelektual yang sesuai dengan harapan bangsa. Guru 

sebagai ujung tombak dalam proses Pendidikan dan memegang peranan besar 

yang meentukan keberhasilan pembelajaran. Dengan prinsip inilah, maka tugas 

guru Pendidikan Agama Islam adalah menyatukan sebuah sistem atau 

pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi zaman dan kebudayaan 

setempat.  Upaya ini perlu dilakukan agar pendidikan tidak kehilangan kearifan 

lokal yang menjadi ciri khas pada daerahnya. 

Kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, sebab 

berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan, yang pada akhirnya 

menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Isi dari 

kurikulum itu sendiri ialah menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan baik 

dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah maupun nasional. Semua orang 

berkepentingan dengan kurikulum sebab kita sebagai masyarakat selalu 

mengharapkan tumbuh dan berkembangya anak, pemuda, dan generasi muda yang 

lebih baik, lebih cerdas, lebih berkemampuan dan kurikulum itu mempunyai andil 

yang cukup besar dalam melahirkan harapan tersebut. 
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Kurikulum sebagai sebuah rencana tampaknya juga sejalan dengan 

rumusan kurikulum menurut Undang-Undang pendidikan yang dijadikan sebagai 

acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, yaitu Undang- Undang No. 20 

Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem pendidikan Nasional, mengartikan 

kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu3 

Kurikulum yang terdiri atas berbagai komponen yang satu dengan yang 

lain saling terkait adalah merupakan satu sistem, ini berarti bahwa setiap 

komponen yang saling terkait tersebut hanya mempunyai satu tujuan pendidikan 

yang menjadi tujuan kurikulum. 

Dengan demikian, kurikulum itu merupakan program pendidikan bukan 

program pengajaran, yaitu program yang direncanakan, diprogramkan dan 

dirancangkan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar baik yang 

berasal dari waktu lalu, sekarang maupun yang akan datang.  

Pengembangan kurikulum tingkat lembaga atau sekolah adalah hal yang 

harus dilakukan oleh setiap sekolah. Hal ini bertujuan agar tujuan pendidikan 

dapat dicapai secara maksimal. Dalam hal ini, sekolah harusnya lebih kreatif 

mengembangkan kurikulum yag bermanfaat bagi peserta didik, tanpa harus 

menunggu petunjuk dari pemerintah, hanya saja pengembangan itu harus tetap 

berdasar pada desain kurikulum nasional yang bebas berkompetensi standar 

nasional. 

Dalam upaya pengembangan kurikulum yang berwawasan nilai kearifan 

lokal, maka sudah sewajarnya pendidikan berfungsi untuk mengembangkan 

kebudayaan daerah (lokal). Melalui proses itulah diharapkan peserta didik 

                                                             
3 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 1 
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mempunyai keterampilan bertahan hidup dan sikap untuk beradaptasi dengan 

perkembangan zaman tanpa melupakan kebudayaan lokal salah satunya  

berdasarkan budaya Islam.4 

Tentunya dalam hal ini peranan pengembang kurikulum sangatlah penting, 

oleh karena itu di dalam perannya seorang pegembang kurikulum haruslah bisa 

memiliki pengetahuan, strategi dan keinginan yang kuat di dalam 

mengembangkan suatu kurikulum. 

Pendidikan pada hakekatnya tidak hanya bertujuan untuk menciptakan 

peserta didik yang cerdas, tetapi juga membentuk peserta didik yang berbudaya. 

Sehingga sekolah yang merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan  memiliki 

peranan penting dalam proses pelestarian budaya. Pendidikan berbasis kearifan 

lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta untuk selalu dekat dengan 

situasi konkret yang mereka hadapi sehari-hari yang dapat digunakan sebagai 

media untuk melestarikan potensi masing-masing daerah. 

Namun dalam kenyataannya banyak guru yang belum mengintegrasikan 

kearifan lokal dalam pembelajaran sehingga tujuan pendidikan belum tercapai, 

selain itu belum mengenal kearifan lokal berdasarkan ajaran Islam di 

lingkungannya terutama dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum. 

Dan oleh sebab itulah peneliti ingin meneliti terkait dengan “Strategi 

Guru PAI dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Berwawasan Nilai Kearifan Lokal di SMAN 4 Wajo”. 

 

 

 

                                                             
4 Wagiran. 2012. Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal, Hamemayu Hayuning 

Buwan (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya). Jurnal Pendidikan Karakter Tahun II 
No. III,h.329 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus berfungsi sebagai pemusatan masalah 

agar penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sebagai 

berikut:  

Tabel 1.1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus tentang Strategi Guru PAI 

dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Berwawasan Nilai Kearifan Lokal Di SMAN 4 Wajo. 

 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Strategi guru PAI dalam 

mengembangkan kurikulum 

PAI berwawasan nilai 

kearifan lokal. 

a. Guru mengusulkan tambahan jam PAI. 

b. Kegiatan ekstrakurikuler yang Islami. 

2 Kurikulum yang digunakan 

guru PAI dalam 

mengembangkan kurikulum 

PAI berwawasan kearifan 

lokal. 

Guru PAI menggunakan kurikulum 2013 

dan kurikulum merdeka belajar untuk 

mengembangkan kurikulum PAI 

berwawasan nilai kearifan lokal. 

3 Faktor penghambat dan 

pendukung dalam 

pengembangan kurikulum 

PAI berwawasan nilai 

kearifan lokal. 

a. Faktor Penghambat 

1. Peserta didik yang malas mengikuti 

pembelajaran PAI. 

b. Faktor Pendukung 

1. Guru agama sangat berpartisipasi 

dalam pengembangan kurikulum. 

2. Sarana dan prasarana pendidikan 

yang cukup memenuhi syarat dengan 
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keperluan secara proposional. 

3. Lingkungan dan suasana sekolah 

yang mendukung. 

4 Solusi dalam mengatasi faktor 

penghambat yang dihadapi 

guru PAI dalam 

mengembangkan kurikulum 

PAI berwawasan nilai 

kearifan lokal 

a. Memancing minat belajar peserta 

didik. 

b. Memberikan motivasi membaca 

tentang budaya-budaya Islam. 

c. Menggunakan strategi belajar sendiri.  

C. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaiamana strategi guru PAI dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam (PAI) berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo ? 

2. Apa kurikulum yang digunakan guru PAI dalam mengembangkan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 

Wajo ? 

3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam strategi guru PAI 

mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan 

nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo ? 

4. Bagaimana solusi dalam mengatasi faktor penghambat yang dihadapi guru 

PAI dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 

berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo ? 

 

 



7 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini di lakukan sebelum peneliti menelusuri beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. Penelitian itu diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Halimah yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”. 

Penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan kurikulum terutama 

kurikulum Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi pengembangan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan 

belajar peserta didik di bawah bimbingan guru. Strategi pengembangan 

kurikulum perlu dikembangkan dalam mempelajari bahan pelajaran terutama 

yang berhubungan dengan konsep.5 

Perbedaan penelitian di atas terletak pada pengembangan kurikulumnya itu 

sendiri yang di mana penelitian tersebut membahas tentang strategi 

pengembangan kurikulum pembelajaran PAI, sedangkan penyusun membahas 

tentang strategi guru PAI. Di sisi lain terdapat persamaan yaitu sama-sama 

meneliti tentang pengembangan kurikulum PAI. 

2. Peneilitian yang dilakukan oleh Herawan Saputra Lubis yang berjudul 

“Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Di Desa 

Lau Gumba” Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang metode 

pendekatan Pendidikan Agama Islam dengan kearifan lokal di masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa muatan lokal yang dimiliki oleh desa 

masyarakat desa ini bisa menjadi materi dalan Pendidikan Agama Islam yang 

                                                             
5 Siti Halimah, “Strategi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam”, Jurnal Pendidikan (1 Januari 2009). 
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diharapkan akan mempertahankan adat istiadat yang tidak bertentangan 

dengan Islam.6 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

yang penyusun teliti, persamaannya terdapat pada pengembangan yang berbasis 

kearifan lokal. Adapun perbedaannya, peneliti terdahulu membahas Pendidikan 

Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat sedangkan penyusun 

membahas tentang strategi guru yang mengembangkan kurikulum berwawasan 

kearifan lokal pada peserta didik di SMAN 4 Wajo. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh laily Maulidiah tahun 2008, yang berjudul 

“Stratergi Guru PAI Dalam Mengembangkan  Kuriikulum Pendidikan Agama 

Islam Di SMA Negeri 1 Puri Mojokerto”. Penelitian ini membahas tentang 

strategi guru dalam mengembangkan kurikulum PAI, adapun strategi-strategi 

yang digunakan adalah strategi pengorganisasian, strategi penyampaian dan 

strategi pengelolaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 

mengembangkan kurikulum PAI di SMA Negeri 1 Puri Mojokerto adalah 

dengan memperhatikan komponen-komponen yang memengaruhinya, yaitu: 

kondisi pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, karakteristik bidang 

studi serta kendala pembelajaran karakteristik peserta didik. Penelitian ini 

juga membahas tentang pengembangan metode pembelajaran, faktor 

pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh guru PAI.7 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

yang penusun teliti, persamaannya terdapat pada strategi guru PAI dalam 

mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Adapun perbedaannya 

                                                             
6  Herawan Saputra Lubis, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal Pada 

Masyarakat Desa Lau Gumba”. Seminar Nasional, (Medan: Universita Pembangunan Panca Budi, 
Medan, Sumatra Utara, 2021). 

7  Laily Maulidiah, “Strategi Guru PAI Dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Puri Mojokerto”, Skripsi (Malang: Fak. Tarbiyah, Universitas 
Islam Negeri Malang, 2008). 
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penyusun menambahkan dan membahas pengembangan kurikulum yang 

berwaawasan nilai kearifan lokal. 

4. penelitian yang dilakukan oleh Sarinah mahasiswa Pascasarjana Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017 yang berjudul 

“Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal (Studi Kasus Penggunaan Bahasa 

Muna Pada Mata Pelajaran PAI di SMAN 2 Muna, Kabupaten Muna Barat)”. 

Pada penelitian ini kearifan lokal yang digunakan adalah dengan 

menggunakan Bahasa Muna sebagai Bahasa daerah yang digunakan ketika 

pembelajaran PAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep 

pembelajaran PAI dengan menggunakan Bahasa Muna ini sangat mudah di 

terima oleh peserta didik, juga memudahkan guru untuk menyampaikan 

materi, karena Bahasa yang digunakan merupakan Bahasa mereka sehari-hari. 

Faktor penghambat dari penggunaaan Bahasa Muna dalam pembelajaran ini 

adalah terdapat beberapa peserta didik yang berasal dari luar etnis, sehingga 

masih kurang menguasai bahasa Muna itu sendiri.8 

Terdapat beberapa persamaan di dalam penelitian ini, yaitu sama-sama 

meneliti tentang pembelajaran berbasis kearifan lokal dan perbedaannya 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah strategi guru 

PAI dalam mengembangkan kurikulum PAI berwawasan kearifan lokal, 

sedangkan pada penelitian Sarinah Cuma membahas pembelajaran berbasis 

budaya lokal. Perbedaan lainnya, pada penelitian Sarinah ini merupakan studi 

kasus pada peserta didik di SMAN 2 Muna, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan memfokuskan pada strategi 

guru PAI yang berbasis kearifan lokal dan dapa memotivasi peserta didik dalam 

mengenalkan budaya-budaya yang harus dilestarikan. 

                                                             
8 Sarinah, “Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal di SMAN 2 Muna”, Tesis (Yogyakarta: 

Fak. Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017). 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Wahyudi tahun 2014, yang berjudul 

“Implementasi Sekolah Berbasis Kearifan Lokal di SDN Sedangsari 

Pajangan”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan atau penerapan 

kearifan lokal di SDN Sedangsari Pajangan. Terdapat beberapa persamaan 

dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti. Persamaan pada penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan 

ialah penggunaan istilah kearifan lokal di sekolah. Sedangkan, perbedaan 

pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 

implementasi kearifan lokalnya, jika pada penelitian yang dilakukan oleh 

Agung Wahyudi ini adalah implementasi sekolah yang berbasis keatifan lokal 

yang berarti bahwa pada seluruh proses baik dari kurikulum hingga 

pembelajaran menggunakan kearifan lokal, namun pada penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah strategi guru PAI dalam mengembangkan kurikulum 

berwawasan nilai kearifan lokal. Perbedaan lainnya, ialah terdapat pada 

subjeknya jika pada penelitian Agung ini, subjeknya adalah SDN Sedangsari 

Pajangan, namun pada penelitian yang akan dilakukan ini subjeknya adalah 

SMAN 4 Wajo. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Wahyudi ini 

menunjukkan bahwa implementasi sekolah berbasis kearifan lokal di sekolah 

ini dapat terlihat pada integrasi kurikulumnya yang terdapat di seluruh mata 

pelajaran. Dan beberapa kearifan lokal yang diimplementasikan di sekolah ini 

diantaranya, seni tari, olah pangan lokal dan batik.9 

 

 

 

                                                             
9  Agung Wahyudi, “Implementasi Sekolah Berbasis Kearifan Lokal di SDN Sedangsari 

Pajangan”, Skripsi (Yogyakarta, Fak. Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014). 
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E. Tujuan dan Kegunan Penelitan 

1. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui strategi guru PAI dalam mengembangkan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam yang berwawasan nilai kearifan lokal di 

SMAN 4 Wajo. 

b. Mengetahui kurikulum yang digunakan guru PAI dalam 

mengembangkan kurikulum PAI berwawasan nilai kearifan lokal di 

SMAN 4 Wajo. 

c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru 

PAI dalam mengembangkan  kurikulum PAI di SMAN 4 Wajo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis 

yang selanjutnya dapat memperluas wacana dan memperluas 

pengetahuan selanjutnya secara praktis penelitian diharapkan 

bermanfaat bagi : 

a. Lembaga Pendidikan 

Memberikan informasi dan bahan perbandingan dalam 

pelaksanaan strategi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam di sekolahnya. 

b. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan 

rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang 

akan dilakukan di masa yang akan datang. 
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c. Penulis 

Penelitian ini berguna sebagai sarana peningkatan pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, wawasan berpikir, serta meningkatkan 

kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah ilmiah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Strategi 

Dalam bahasa Inggris, strategi berarti siasat. Secara sederhana strategi 

merupakan hasil buah pikiran seseorang terhadap analisis obyek disebabkan 

adanya sesuatu yang ingin dicapai. 

Secara harfiah, kata “strategi” dapat diartikan sebagai seni (art) 

melaksanakan stratagem yakni siasat atau rencana. Banyak padanan kata 

“strategi” dalam bahasa Inggris, dan yang dianggap relevan dengan pembahasan 

ini ialah kata approach (pendekatan) dan kata pro cedure (tahapan kegiatan).1 

Kata “strategi” yang mempunyai beberapa arti, antara lain: “ilmu dan seni 

menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di 

perang dan damai, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh 

di perang atau di kondisi yang menguntungkan, rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, tempat yang baik menurut siasat 

perang”.2 

Strategi juga merupakan suatu yang digunakan untuk mendapatkan 

keberhasilan dan kesuksesan dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah lain juga 

mengartikan strategi adalah petunjuk pada sebuah perencanaan untuk 

mendapatkan sesuatu. Strategi mempunyai pengertian sebagai garis besar haluan 

dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan dihubungkan 

dalam belajar mengajar.3 
                                                             

1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 
Rosda Karya, 2003), h. 214 

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), h. 1092 

3Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 
2005), h. 11 
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B. Pengertian Guru PAI 

Dijelaskan oleh Hadari Nawawi, bahwa guru adalah orang yang 

kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Secara 

lebih khusus lagi guru bararti orang yang bekerjanya di bidang pendidikan dan  

pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak didik 

mencapai kedewasaan masing-masing.4 

Guru menempati kedudukan sentral, sebab peranannya sangat 

menentukan. Ia harus mampu menerjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai 

yang terdapat dalam kurikulum, kemudian mentransformasikan nilai-nilai 

tersebut kepada siswa melalui proses pengajaran di sekolah.5 

Menurut Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup.6 

Jadi Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan 

pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

                                                             
4 Triyo Supriyatno, Paradigma Pendidikan Islam Berbasis Teo-Antropo-Sosiosentris 

(Malang: P3M Press, 2004), h. 17 

5 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar-Mengajar (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2004), h. 1 

6 Abd. Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130. 
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Lapangan Pendidikan Agama Islam menurut Hasbi Ash-Shidiqi antara 

lain: 

1. Tarbiyah  jismiyah,  yaitu  segala  rupa  pendidikan  yang  wujudnya 

menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya,  supaya 

dapat merintangi kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya; 

2. Tarbiyah aqliyah, yaitu sebagaimana rupa pendidikan dan pelajaran 

yang akibatnya mencerdaskan akal dan menajamkan otak; 

3. Tarbiyah adabiyah, yaitu segala rupa praktik maupun berupa teori yang 

wujudnya meningkatkan budi dan meningkatkan perangai.7 

Siapapun dapat menjadi pendidik/guru agama Islam, asalkan dia 

memiliki pengetahuan (kemampuan) lebih, mampu mengimplisitkan nilai 

relevan (dalam pengetahuannya itu), yakni sebagai penganut agama yang 

patut dicontoh dalam agama yang diajarkan, dan bersedia menularkan 

pengetahuan agama serta nilainya kepada orang lain. Sebagaimana firman 

Allah swt dalam: 

1. Q.S. Al-Nahl/16:125. 

ََؕوَجَادِلۡهُمَۡباِلَّتىَِۡهِىََاحَۡسَنََُادُۡعَُالِٰىَسَبيِۡلَِرَبكََِّباِلۡحِكۡمَةَِوَالۡمَوۡعِظَةَِالۡحَسَنةََِ

َرَبَّكََهُوََاعَۡلمََُ َعَنَۡسَبيِۡلِهَ انَِّ مُهۡتدَِيۡنََوَهُوََاعَۡلمََُباِلََۡبِمَنَۡضَلَّ  
Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.8 

Kata hikmah antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, 

baik pengetahuan maupun perbuatan. Dia adalah pengetahuan atau tindakan 

                                                             
7Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, Tadzkirah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Berdasarkan Pendekatan Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.43 

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 
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yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. Hikmah juga diartikan sebagai 

sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan 

dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya 

mudharat atau kesulitan yang besar atau lebih besar. Memilih perbuatan yang 

terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dan 

sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah. Menurut Thahir Ibn 

‘Asyur hikmah adalah nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang 

mengarah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara 

bersinambung. Dan menurut Thabathaba’i, hikmah adalah argumen yang 

menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan, tidak mengandung kelemahan 

tidak juga kekaburan. 

Kata al-mau’izhah terambil dari kata wa’azha yang berarti nasihat. 

Mau’izhah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada 

kebaikan. Sedangkan kata jaadilhum terambil dari kata jidaal yang bermakna 

diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan 

menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh 

semua orang maupun hanya oleh mitra bicara. 

Mau’izhah hendaknya disampaikan dengan hasanah/baik, sedang 

perintah berjidal disifati dengan kata ahsan/yang terbaik, bukan sekedar yang 

baik.9 

2. Q.S. Al-Syura/42:15. 

َََُۚوَلَََتتََّبِعَۡاهَۡوَاءَٓهُمَََۡۚوَاسۡتقَِمَۡكَمَاَۤامُِرۡتَََۚفَلِذٰلِكََفاَدۡعَُ َوَقلَُۡاٰمَنۡتَُبمَِاَۤانَۡزَلََاللّٰه

َُرَب ناََوَرَب كُمََۡؕنَكُمََُوَامُِرۡتَُلَِعَۡدِلََبيَََۡۚمِنَۡكِتٰبَ  ََۚاعَۡمَالـُناََوَلـَكُمَۡاعَۡمَالكُمََُۡلَـناَََََۤؕاَللّٰه

ةََبيَۡننَاََوَبيَۡنَكُمَُ َُيَجۡمَعَُبيَۡننَاََؕلَََحُجَّ َوَاِليَۡهَِالۡمَصِيۡرَََُؕۚاَللّٰه  
 

                                                             
9M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, VII 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 386-387 
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Terjemahnya:: 

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah 
sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa 
nafsu mereka dan Katakanlah: "aku beriman kepada semua Kitab yang 
diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara 
kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal 
kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara 
kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah 
kembali (kita).10 

3. Q.S. Ali Imran/3:104. 

يَّدۡعُوۡنََاِلىََالۡخَيۡرَِوَياَۡمُرُوۡنََباِلۡمَعۡرُوۡفَِوَينَۡهَوۡنََعَنَِ ةَ  نۡكُمَۡامَُّ وَلۡتكَُنَۡمِّ

وَاوُلٰٮِٕٓكََهُمَُالۡمُفۡلِحُوۡنََََؕالۡمُنۡكَرَِ  

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.11 

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan hamba-Nya agar membentuk 

satu kelompok orang (jamaah) yang bertugas untuk berdakwah; mengajak 

orang lain dan umat lain untuk masuk ke dalam agama Islam, kelompok ini 

juga yang melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. Lalu Allah memberi kabar 

gembira bahwa kelompok umat yang memikul tugas dan kewajiban ini 

merupakan kelompok yang akan beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan 

di dunia dan akhirat.12 

4. Q.S. Al-Ashr/103:1-3. 

َالَّذِيۡنََاٰمَنوُۡاَ َالََِّ نۡسَانََلَفِىَۡخُسۡر ِۙ َالَِۡ َانَِّ لِحٰتَِوَالۡعصَۡرِِۙ وََعَمِلوُاَالصه

بۡرَِ ََِۙوَتوََاصَوۡاَباِلصَّ  وَتوََاصَوۡاَباِلۡحَقِّ
Terjemahnya: 

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

                                                             
10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 484. 

11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 63.  
12 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Tafsir al-Qur’an al-Aisar, II, terj., M. Azhari Hatim 

dan Abdurrahim Mukti (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 163-164 
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nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran.13 

Jadi, yang disebut sebagai guru Pendidikan Agama Islam adalah 

seseorang yang memiliki usaha sadar mempersiapkan peserta didik untuk 

meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam guna membentuk 

pribadi Muslim yang seutuhnya. 

Pendidikan agama ternyata tidak hanya menyangkut masalah 

transformasi ajaran dan nilainya kepada pihak lain, tetapi lebih merupakan 

masalah yang kompleks, misalnya masalah peserta didik dengan berbagai latar 

belakangnya, dalam kondisi dan situasi apa ajaran itu dididikkan, sarana apa 

yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan pendidikan agama, bagaimana 

cara atau pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajarannya, bagaimana 

mengorganisasikan dan mengelola isi pembelajaran itu, dan seberapa jauh 

tingkat efektivitas efisiensinya, serta usaha apa saja yang dilakukan untuk 

menimbulkan daya tarik bagi peserta didik, demikian seterusnya.14 

Atas dasar itulah, maka perilaku kependidikan dari pendidik agama juga 

sangat kompleks pula, yang memerlukan kajian secara mendalam. Dalam 

kerangka kependidikan, secara umum dapat dikatakan bahwa perilaku 

pendidik/guru dipandang sebagai “sumber pengaruh”, sedangkan tingkah laku 

yang belajar sebagai “efek” dari berbagai proses, tingkah laku dan kegiatan 

interaksi. 

Ada beberapa kemampuan dan perilaku yang perlu dimiliki oleh 

guru/pendidik yang diharapkan agar dalam menjalankan tugas-tugas 

kependidikannya dapat berhasil secara optimal. Profil tersebut pada intinya 

terkait dengan: 
                                                             

13 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 601 
14 Muhaimin (dkk). Strategi Belajar-Mengajar (Surabaya: CV. Citra Media, 1996), h. 12-

13. 
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1. aspek personal: menyangkut pribadi guru/pendidik itu sendiri sehingga 

perlu menatap dan mengaca dirinya serta memahami konsep dirinya 

sebagai guru yang patut digugu dan ditiru. 

2. aspek sosial: menyangkut misi yang di emban oleh guru/pendidik adalah 

misi kemanusiaan dalam arti tugas mengajar dan mendidik adalah tugas 

pemanusiaan manusia. 

3. aspek profesional: menyangkut peran profesi guru/pendidik, dalam arti ia 

memiliki kualifikasi profesional sebagai seorang guru/pendidik. 

C. Pengembangan Kurikulum 

1. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan yang dalam Bahasa Inggris disebut development, 

mempunyai arti sebagai berikut: 1. Pengolahan frase-frase dan motif-motif dengan 

detail terhadap atau yang dikemukakan sebelumnya. 2. Suatu bagian dari 

karangan yang memperluas, memperdalam dan menguatkan argumentasinya yang 

terdapat dalam bagian eksposisi.15 

Dalam pengembangan kurikulum perlu melibatkan orangtua peserta didik, 

guru dan bahkan peserta didik itu sendiri. Hal ini dikarenakan keterlibatan 

anggota masyarakat tersebut merupakan masukan (input) yang sangat penting 

dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum akan dapat berhasil 

dengan baik apabila melibatkan seluruh komponen masyarakat. 

Jadi yang dimaksud dengan pengembangan, khususnya dalam kurikulum 

adalah penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen yang 

berkaitan dengan proses penyusunan kurikulum yang didasarkan pada penilaian 

yang dilakukan sebelumnya. 

                                                             
15Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka 

Setia, 2005), h. 11 
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2. Pengertian Kurikulum 

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan 

praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan 

yang dianutnya. 

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan 

dalam bidang olahraga, yaitu currere yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak 

yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. 

Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa 

Arab, istilah “kurikulum” diartikan sebagai Manhaj, yakni jalan yang terang, atau 

jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks 

pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan 

peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta 

nilai-nilai.16 

Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga 

pendidikan (sekolah) bagi siswa. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata 

pelajaran, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi 

perkembangan siswa, seperti: bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan 

sekolah, perpustakaan, karyawan tata usaha, gambar-gambar, halaman sekolah, 

dan lain-lain.17 

Dalam Kamus Webster‟s, misalnya, istilah kurikulum didefinisikan 

sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh para siswa untuk dapat 

naik kelas atau mendapat ijazah. Pengertian senada disampaikan oleh Robert Zais 

yang mengatakan kurukulum adalah sejumlah mata pelajaran atau ilmu 

pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat 
                                                             

16Komaruddin dan Yooke Tjuparnah S. Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.186 

17 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2006), h.10 



21 
 

 
 

tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Kedua definisi ini menekankan pada daftar 

mata pelajaran.18 

Pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli rupanya sangat 

bervariasi, tetapi dari beberapa definisi itu dapat ditarik benang merah, bahwa di 

satu pihak ada yang menekankan pada isi pelajaran atau mata kuliah, dan di lain 

pihak lebih menekankan pada proses atau pengalaman belajar.19 

Sedangkan pengertian lain adalah kegiatan yang menghasilkan cara baru 

setelah diadakan penilaian serta penyempurnaan-penyempurnaan sebelumnya. Hal 

ini sesuai dengan ciri khas proses pembelajaran yang terjadi setelah usaha tertentu 

yang dibuat untuk mengubah suatu keadaan semula menjadi keadaan yang 

diharapkan.20 

3. Komponen-komponen Kurikulum 

Komponen kurikulum terdiri dari empat unsur yaitu tujuan, isi atau materi, 

proses atau sistem penyampaian dan media (metode), serta evaluasi. Ke empat 

komponen tersebut berkaitan erat satu sama lain. 

a. Tujuan 

Tujuan memegang peranan penting yang akan mengarahkan semua 

kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. 

Perumusan tujuan belajar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

sebagai anggota masyarakat, dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

penyelenggara sekolah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.21 

                                                             
18 Khaerudin, Pengembangan Kurikulum Berbasis Lokal/ Berwawasan Global, 

(http.www.ilmupendidikan.net, diakses 14 Desember 2020). 

19 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, h. 2 

20 A. Tresna Sastrawijaya, Pengembangan Program Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 
1991), h. 14. 

21 Oemar Hama/lik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2008), h. 177 

http://www.ilmupendidikan.net/
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Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Pertama, 

perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh 

pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofi, terutama 

falsafah negara.22 

Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu 

kurikulum. Karena itu tujuan dirumuskan sedemikian rupa dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor, seperti : 

1) Tujuan pendidikan nasional, karena tujuan ini menjadi landasan bagi 

setiap lembaga pendidikan. 

2) Kesesuaian antara tujuan kurikulum dan tujuan lembaga pendidikan yang 

bersangkutan. 

3) Kesesuaian tujuan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat  atau 

lapangan kerja, untuk mana tenaga-tenaga akan dipersiapkan. 

4) Kesesuaian tujuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

saat ini. 

5) Kesesuaian tujuan kurikulum dengan sistem nilai dan aspirasi yang 

berlaku dalam masyarakat.23 

b. Isi (materi) 

Isi kurikulum atau bahan pelajaran berkaitan erat dengan tujuan 

pendidikan. Oleh karena itu, dalam menentukan isi kurikulum hendaknya 

memperhatikan tujuan akhir pendidikan. Para pengembang kurikulum harus 

mengerti dan memahami benar-benar akan masing-masing tujuan pendidikan. 

Sehingga dalam menyusun isi kurikulum tidak bertentangan dengan tujuan 

pendidikan. Karena isi kurikulum merupakan jalan untuk mencapai tujuan 

                                                             
22 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2005), h. 102. 
23 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek, h. 122-123 



23 
 

 
 

pendidikan.24 

Oleh karenanya isi dari kurikulum atau pengajaran terdidir atas 

sekumpulan pengetahuan atau sekumpulan informasi, tetapi juga haruis 

merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan diperbolehkan, baik bagi 

pengetahuan itu sendiri maupun bagi siswa dan lingkungannya.25 

Komponen isi berupa materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan biasanya berupa materibidang studi yang diuraikan dalam bentuk 

topik atau pokok bahasan. Bidang-bidang studi itu disesuaikan dengan jenis, 

jenjang maupun jalur pendidikan yang ada, yang biasanya telah dicantumkan 

dalam struktur program kurikulum sekolah yang bersangkutan.26 

c. Strategi pelaksanaan kurikulum 

Strategi pelaksanaan kurikulum memberi petunjuk bagaimana kurikulum 

tersebut dilaksanakan di sekolah. Kurikulum dalam pengertian program 

pendidikan masih dalam taraf harapan atau rencana yang harus diwujudkan secara 

nyata di sekolah sehingga dapat mempengaruhi dan mengantarkan peserta didik 

kepada tujuan pendidikan. Oleh karena itu komponen strategi pelaksanaan 

kurikulum memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan 

tersebut. 

Berhasil atau tidaknya kurikulum pendidikan yang telah direncanakan atau 

ditetapkan, kuncinya adalah terletak pada proses belajar mengajar sebagai ujung 

tombak dalam mencapai sasaran. Oleh karena itu proses belajar mengajar yang 

terencana, terpola dan terprogram secara baik dan sesuai dengan rambu-rambu 

yang ada dalam garis-garis besar program pengajaran (RPP) yang merupakan ciri 

                                                             
24  Ahmad Sudja’I,  Pengembangan Kurikulum, (Semarang: Akfi Media, 2013), h. 54. 
25  Nana Syaodih, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya 2002), h. 127. 
26 Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1996), h. 5. 
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dan indikasi keberhasilan pelaksana kurikulum. Oleh sebab itu kuncinya adalah 

guru harus menguasai dan memiliki kemampuan dalam RPP, materi pelajaran, 

desain pengajaran, pengelolaan kelas, penilaian hasil belajar. 

Di samping penguasaan dalam bidang lain-lainnya sebagaimana tertuang 

dalam 10 kompetensi guru yang harus dikuasai dan dimiliki, yaitu: menguasai 

bahan, mengelola program belajar mengajar, melaksanakan program belajar 

mengajar, mengenal kemampuan peserta didik, menguasai landasan-landasan 

kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, mengenal fungsi, program 

bimbingan, penyuluhan di sekolah, menilai prestasi untuk kepentingan 

pengajaran, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami 

prinsip serta menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan 

pengajaran.27 

d. Evaluasi 

Setelah melaksanakan ketiga komponen di atas, komponen yang terakhir 

adalah evaluasi dan penyempurnaan. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar 

secara keseluruhan. Evaluasi tersebut diadakan digunakan untuk berbagai usaha 

penyempurnaan baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan 

sekuens bahan ajar, strategi, dan media mengajar. 

Evaluasi sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk mengambil 

keputusan.28 

Dalam buku The School Curriculum, seperti yang dikutip Oemar Hamalik 

bahwa evaluasi kurikulum diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan 

                                                             
27 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Ciputat 

Press, 2002), h. 51. 
28 Djujdju Sudjana, Evaluasi Program Luar Sekolah: Untuk Pendidikan Nonformal dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 21 
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analisis data secara sistematis, yang bertujuan untuk memahami dan menilai suatu 

kurikulum, serta memperbaiki metode pendidikannya. Evaluasi kurikulum 

menjadi kegiatan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah 

ditentukan sesuai dengan tujuan semula.29 

Kegiatan evaluasi kurikulum merupakan keharusan yang esensial dalam 

mengembangkan kurikulum pada umumnya dan peningkatan prestasi belajar 

siswa pada khususnya. Menurut Hough seperti yang dikutip oleh Arief Furchan 

dkk. Evaluasi kurikulum bukan pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kajian 

dan penelitian yang mendalam untuk mencermati fenomena dan asapek- aspeknya 

secara menyeluruh, namun tetap harus dilaksanakan. Baik tidaknya suatu 

kurikulum dinilai dari hasilnya, yakni dari kedudukan, kehidupan/prestasi 

lulusannya 

Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, 

efektifitas dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan 

penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan 

pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu revisi 

atau kurikulum tersebut harus diganti dengan yang baru. Evaluasi kurikulum juga 

penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, kemajuan tekhnologi dan kebutuhan pasar yang berubah.30 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan evaluasi kurikulum PAI adalah kegiatan yang teratur dan 

berkelanjutan berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari fakta dilapangan yang 

berupa prestasi belajar peserta didik/pencapaian kompetensi peserta didik. 

Tujuannya  adalah untuk mengetahui : 
                                                             

29 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, h. 253 
30 M. Lindeman, Program Evaluation, dalam 
http:www.tedi.uq.edu.au/conferences/A_conf/papers/Isaacs.html, di akses 14 Desember 

2020 

http://www.tedi.uq.edu.au/conferences/A_conf/papers/Isaacs.html
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1) Sejauh mana para pelaku di lapangan sudah memahami dan menguasai 

kurikulum lengkap dengan semua komponennya. 

2) Sejauh mana efektifitas pelaksanaan kurikulum. 

3) Sejauh mana efektifitas penggunaan sarana dan prasarana. 

4) Sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan/menguasai pengetahuan 

ketrampilan dan sikap yang diharapkan. 

5) Adakah dampak pelaksanaan kurikulum baik positif maupun negative.31 

Dalam evaluasi hasil belajar-mengajar ini disusun butir-butir soal untuk 

mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Menurut lingkup 

luas bahan dan jangka waktu belajar dibedakan antara evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif.32 Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai penguasaan siswa 

terhadap tujuan-tujuan belajar dalam jangka waktu yang relatif pendek. 

Sedangkan evaluasi sumatif ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap 

tujuan-tujuan yang lebih luas, sebagai hasil usaha belajar dalam jangka waktu 

yang cukup lama, satu semester, satu tahun atau selama jenjang pendidikan. 

Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar-

mengajar tetapi keseluruhan pelaksanaan pengajaran, yang meliputi evaluasi 

komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran (yang menyangkut sekuens bahan 

ajar), strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. 

D. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu peraturan Tuhan yang mendorong 

jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan pilihannya 

                                                             
31 Oemar Hamalik, Menejemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), h.237. 

32Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek, h.150 
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sendiri mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

dan di akhirat.33 

Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, Pendidikan Agama Islam adalah 

bimbingan terhadap seseorang agar menjadi muslim semaksimal mungkin. 34 

Dalam dokumen Kurikulum 2013, PAI mendapatkan tambahan kalimat “dan Budi 

Pekerti” sehingga Menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sehingga 

dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan. 

Menurut Muhaimin,35 Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang 

dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah. 

Menurut Muhaimin, bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan salah 

satu bagian dari pendidikan Islam. Istilah “Pendidikan Islam” dapat dipahami 

dalam beberapa perspektif yaitu : 

1. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam, dan atau 

sistem pendidikan yan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dari sumber dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah/hadits. 

Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berwujud 

                                                             
33 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.14 
34  Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1992), h. 32 
35  Syamsul Huda Rohmadi, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 

(Yogyakarta: Araska, 2012), h. 143 
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pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan 

dkembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut. Dalam realitasnya, 

pendidikan yang dibangun dan dikembangkan dari kedua sumber dasar 

tersebut terdapat beberapa perspektif, yaitu (1) pemikiran, teori dan praktik 

penyelenggaraannya melepaskan diri dan atau kurang mempertimbangkan 

situasi konkret dinamika pergumulan masyarakat Muslim (era klasik dan 

kontemporer) yang mengitarinya; (2) pemikiran, teori dan praktik 

penyelenggaraannya hanya mempertimbangkan  pengalaman  dan khasanah 

intelektual ulama klasik; (3) pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya 

hanya mempertimbangkan situasi sosio-historis dan kultural masyrakat 

kontemporer, dan melepaskan diri dari pengalaman-pengalaman serta 

khazanah intelektual ulama klasik; (4) pemikiran, teori dan praktik 

penyelenggaraannya mempertimbangkan pengalaman dan khazanah 

intelektual Muslim klasik serta mencermati situasi sosio-historis dan kultural 

masyrakat kontemporer. 

2. Pendidikan ke-Islaman atau Pendidikan Agama Islam, yakni upaya 

mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi 

way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian yang 

kedua ini dapat berwujud ; (1) segenap kegiatan yang dilakukan seseorang 

untuk membantu seorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan 

dan atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk 

dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup 

dan dikembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari-hari; (2) segenap 

fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang 

dampaknya ialah tertanamnya dan atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan 

nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak 
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3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan 

yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti 

proses bertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, 

ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak zaman Nabi Muhammad 

Saw sampai sekarang. Jadi, dalam pengertian yang ketiga ini istilah 

“pendidikan Islam” dapat dipahami sebagai proses pembudayaan dan 

pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban umat Islam dari generasi ke 

generasi sepanjang sejarahnya. 

Dari Uraian di atas, baik pandangan-pandangan pendidikan secara umum 

maupun pandangan Pendidikan Agama Islam dapat ditarik kesimpulan pada 

dasarnya bahwa Pendidikan Agama Islam sejalan dengan pendidikan umum. 

Namun dalam Pendidikan Agama Islam itu lebih ditekankan adanya pemilihan 

nilai-nilai agama, sedang pada pendidikan umum tidak terdapat tekanan yang 

bersifat lebih khusus. Pendidikan Agama Islam tidak hanya bersifat mengajar, 

dalam arti tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam 

kepada peserta didik, melainkan melakukan pembinaan mental spiritual sesuai 

dengan nilai-nilai agama Islam. Disisi lain Pendidikan Agama Islam tidak hanya 

bersifat teoritis tetapi juga secara praktis 

Sungguhpun demikian, dari definisi tersebut intinya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang 

diselenggarakan atau didirikan dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan 

nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. Kata niat mengandung pengertian 

suatu usaha yang direncanakan dengan sungguh-sungguh, yang muncul dari hati 

yang bersih dan suci karena mengharap ridha-Nya, bukan karena interes-interes 

yang lain. Niat tersebut ditindaklanjuti dengan mujahadah, yakni berusaha dengan 
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sungguh-sungguh untuk mewujudkan niat serta berusaha melakukan kebaikan 

atau konsisten dengan sesuatu yang direncanakan. Kemudian dilakukan 

muhasabah, yakni melakukan kontrol dan evaluasi terhadap rencana yang telah 

dilakukan. Jika berhasil dan konsisten dengan niat atau rencana semula, maka 

hendaklah bersyukur, serta berniat lagi untuk melaksanakan rencana berikutnya. 

Sebaliknya jika gagal, atau kurang konsisten dengan rencana semula, maka ia 

segera beristighfar atau bertaubat kepada-Nya agar diberi kekuatan dan 

kemampuan untuk mewujudkan niat atau rencananya tersebut.36 

Tujuan pendidikan Islam terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan Islam adalah membentuk pribadi yang 

beribadah kepada Allah Swt. Sifat tujuan umum ini tetap berlaku disepanjang 

tempat dan keadaan. Sedangkan tujuan khusus pendidikan Islam ditetapkan 

berdasarkan keadaan tempat dengan mempertimbangkan keadaan geografis, 

ekonomi dan lain-lain ditempat itu37 

Dengan demikian jelas bahwa tujuan pendidikan yang dikehendaki oleh 

pendidikan Islam sejalan dengan tujuan nasional pendidikan bangsa Indonesia, 

sebagaimana telah dituangkan dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional sebagai berikut : 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.38  

                                                             
36 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, h.8 
37 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h.56 
38  Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 

h.310 
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Sesuai dengan penjelasan tentang tujuan pendidikan di atas, maka yang 

perlu ditanamkan terlebih dahulu dalam memberikan Pendidikan Agama Islam 

adalah keimanan yang teguh dan mantap. Karena dengan keimanan yang teguh 

mereka akan taat melaksanakan kewajiban-kewjiban agamanya. 

Tujuan tersebut begitu sempurna, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut 

tidak akan diraih sekaligus dalam waktu yang relatif singkat, melainkan 

membutuhkan waktu yang panjang dengan tahapan-tahapan tertentu. Maka dari 

itu tujuan pendidikan agama Islam adalah tujuan Pendidikan Agama Islam yang 

pada setiap tahap atau tingkat yang harus dilalui dari sekolah tingkat dasar, tingkat 

menengah dan bahkan sampai perguruan tinggi serta masing-masing tingkat 

mempunyai tujuan sendiri. 

Adapaun tujuan pendidikan Islam itu sendiri dapat dikenali dari ciri- ciri 

berikut ini : 

1. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan 

sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengolah 

bumi sesuai kehendak Tuhan. 

2. Mengarahkan manusia agar berakhlaq mulia, sehingga ia tidak 

menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya. 

3. Mengarahkan manusia seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya di muka 

bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah Swt, sehingga tugas 

tersebut terasa ringan dilaksanakan. 

4. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia 

memiliki ilmu, akhlaq dan ketrampilan yang semua ini dapat digunakan guna 

mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya. 

5. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

maupun akhirat. 
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E. Kearifan lokal 

Kearifan lokal (local wisdom) secara etimologi, terdiri dua kata, yakni 

kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya 

adalah 0kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local 

knowledge) dan kecerdasan setempat (local genious). (Shufa, 2018:49).39 Taylor 

dan de leo menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah tatanan hidup yang diwarisi 

dari satu generasi ke generasi lain dalam bentuk agama, budaya, atau adat istiadat 

umum dalam sistem sosial masyarakat (Chaipar, et al, 2013:17).40 kearifan lokal 

dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang 

memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada 

akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah 

filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan 

(tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan 

sebagainya). (Romadi dan Kurniawan, 2017:94).  

Berdasarkan berbagai pendapat maka nilai kearifan lokal merupakan 

gagasan yang timbul dan berkembang secara terus menerus di dalam sebuah 

masyarakat berupa adat istiadat, nilai, tata aturan/norma, budaya, bahasa, 

kepercayaan dan kebiasaaan sehari-hari. 

 Untuk mengkotekstualkan pembelajaran salah satunya bisa lakukan 

melalui penanaman nilai-nilai kearifan lokal di mana peserta didik berada. 

Pengenalan kearifan lokal yang ada di sekitar penting sebagai bentuk pelestarian 

budaya lokal. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, disimpulkan bahwa kearifan 

lokal adalah segala aktifitas atau cara hidup yang hanya diterapkan pada suatu 

                                                             
39 Shufa, N. F. 2018. Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah:Sebuah Kerangka 

Konseptual. Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 1, Februari. h. 49 
40  Chaipar W, et al., 2013. Local Wisdom in the Environmental Management of a 

Community Analysis of Local Knowledge in The Pong Village, Thailand. Journal of Sustainable 
Development. Vol.6 No. 2. h. 21 
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masyarakat di walayah tertentu, bisa dikatakan sebagai ciri khas wilayah. Kearifan 

lokal ini juga merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus 

menerus dijadikan pegangan hidup meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang 

terkandung di dalamnya di anggap sangat umum. 

 Sudah saatnya strategi kebudayaan yang menjadi dasar penyusunan 

kurikulum pendidikan yang digali dari budaya bangsa terutama kearifan suku 

bangsa. Ini akan menjadikan peserta didik tidak terasingkan, serta menyadari 

potensi diri dan bangsanya (Affandy). 

 Oleh karena itu, kearifan lokal tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam. 

Pendidikan berbasis kearifan lokal dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam 

adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan 

situasi konkret yang mereka hadapi dengan ajaran Islam. Pilar pendidikan 

kearifan lokal meliputi 1) Membangun manusia berpendidikan harus berdasarkan 

pada pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan ; 2) Pendidikan harus 

berbasis kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berfikir tidak benar; 

3) Pendidikan harus mengembangkan ranah moral, spiritual bukan  sekedar 

kognitif dan ranah psikomotorik; dan 4) Sinergitas budaya, pendidikan dan 

pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis dalam pendidikan yang 

berkarakter.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelititan ini adalah pendekatan 

penelititan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelititan 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan cara 

kuantifikasi (pengukuran). Metode ini dapat digunakan untuk melakukan 

penelititan tentang kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain, penelitian 

kualitatif ini memfokuskan dari pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan 

data kualitatif, ungkapan atau data orang itu sendiri/tingkah laku mereka yang 

melakukan observasi.1 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.2 

Pendekatan itu digunakan untuk melakukan penelititan kaitannya dengan 

Strategi Guru PAI dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Berwawasan Nilai Kearifan Lokal di SMAN 4 Wajo. Untuk menghasilkan 

hasil penelitian yang akurat dan bersifat deskriptif dalam kaitannya pelaksanaan 

kurikulum.  

Ditinjau dari hasilnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena 

penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang 

atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak dan kelihatan. Penggunaan 

                                                             
1Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 100 
2 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 4 
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metode ini dipandang sebagai “prosedur penelitian yang diharapkan dapat 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah 

orang dan perilaku yang diamati.3 

Lokasi penelitian merupakan tempat sumber data berada. Sumber data atau 

lokasi penelitian dapat dianggap sebagai suatu populasi sehingga bisa diambil  

sampelnya sebagai objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh 

peneliti adalah SMAN 4 Wajo. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Fenomenologis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis.4 Penelitian 

dengan menggunakan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk 

memahami makna peristiwa dan interaksi dengan orang-orang dalam 

situasi tertentu. Pendekatan ini menghasilkan beberapa asumsi yang 

berbeda dari cara orang mendekati perilaku dengan tujuan menemukan 

“fakta” atau “penyebab”.5 

Penelitian fenomenologis di mulai dengan keheningan atau secara 

diam. Keadaan “diam” adalah upaya untuk menangkap apa yang telah 

dipelajari dengan menekankan aspek subjektif dari perilaku manusia. 

Fenomenologi mencoba menembus dunia konseptual subjek untuk 

                                                             
3Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Jakarta: Bina Ilmu,2004), h.39 
4 Linda Finlay, Phenomenoloy for Therapists: Researching the Lived World of John Wiley 

& Sons (Inggris: Scientific Research, 2011), h 29. 
5 Engkus Kuswarno, Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, 

Pedoman, dan Contoh Penelitiannya (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h 55. 
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memaami bagaimanadan apa makna yang dikonstruksi subjek dalam 

kehidupan sehari-harinya.6 

Singkatnya, peneliti mencoba memahami subjek dari sudut 

pandang subjek itu sendiri. Peneliti menekankan persoalan subjektif, tetapi 

tidak mengingkari realitas “di luar sana” yang ada pada manusia dan dapat 

mengontrol tindakan terhadapnya. Penelitian kualitatif menekankan 

pemikiran subjektif karena dalam pandangan mereka, dunia didominasi 

oleh angan-angan, yang melibatkan lebih banyak hal simbolis daripada 

hal-hal konkret. Ketika peneliti menggunakan perspektif fenomenologis 

paradigma sosial, biasanya penelitian ini mengarah ke penelitian mikro.7 

Tujuan dari fenomenologi adalah untuk mengungkapkan, 

mempelajari dan memahami fenomena. Bersama dengan konteks khas dan 

unik yang di alami oleh individu tersebut, sampai pada tingkat 

“kepercayaan” individu yang bersangkutan. Maka dalam mempelajari dan 

memahaminya, itu harus disadarkan dengan cara pandang, paradigma dan 

keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan, sebagai objek yang 

di alami langsung.8 

2. Pedagogis 

Pendekatan pedagogik adalah pendekatan pendidikan dan 

kekeluargaan terhadap objek penelitian agar tidak merasa canggung untuk 

memberikan informasi, pengetahuan, pengalaman dan bukti-bukti yang 

                                                             
6 Peter Conolly, Aneka Pendekatan Studi Agama ter. Imam Khoiri (Yogyakarta: LkiS, 

2009), h 68. 
7 Rev. Emeka C. Ekeke dan Chike Ekeopara, Phenomenological Approach to the Study of 

Religion a Historical Perspective 44, no. 2 (Inggris: European Journal of Scientific Research, 
2010) h 158. 

8 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: 
Salemba Humanika, 2011), h 66-67. 
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diperlukan oleh peneliti, dapat juga dikatakan sebagai konsep memperoleh 

informasi yang berkaitan erat dengan masala tersebut dengan 

menggunakan teori-teori pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan pedagogik. Pendekatan pendidikan 

pedagogik digunakan peneliti untuk mengetahui karakter peserta didik 

yang akan diteliti. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.9 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung, seperti hasil 

dari wawancara dari subjek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai 

sumber informasi yang dicari. 10  Data primer dapat berupa opini 

subyek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian data 

primer bisa didapat melalui survei dan metode observasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan 

dan yang tidak dipublikasikan.11 

                                                             
9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 107 
10Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91 
11Gabriel Amin Silalahi, Metodologi Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: Citra Media, 

2003), h.57 
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2. Sumber Data 

Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, “sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau ucapan atau 

perilaku orang-orang yang di alami dan diwawancarai.12 Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto, sumber data dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

a. Person 

Adalah sumber data yang bisa memberikan data  berupa jawaban 

lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis malalui angket.13 Sumber 

ini adalah waka kurikulum dan guru PAI di SMAN 4 Wajo. 

b. Place 

Adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan 

diam dan bergerak.14 Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud 

adalah berbagai perlengkapan yang menunjang kegiatan belajar mengajar 

di SMAN 4 Wajo. Misalnya: ruang kelas, bangku, papan tilis dan 

sebagainya. Termasuk segala aktifitas belajar mengajar. 

c. Paper 

Adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar atau simbul-simbul lain.15 Dan dapat diperoleh melalui 

dokumen yang berupa buku hasil tashih siswa, papan pengumuman, dan 

dokumen lain yang diperlukan baik dari lokasi penelitian maupun dari 

luar lokasi penelitian. 

 

 

                                                             
12Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h.164 
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 107 
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 107 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 107 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian pasti ada proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik-teknik pengumpulan data tertentu yang disesuikan dengan 

karakteristik penelitian yang dilakukan. 

Menurut Sugiyono “metode pengumpulan data adalah cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. 16  Sedangkan isntrumen 

adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik 

variable yang melekat pada unit pengamatan dengan cara yang sistematis. 

Pada dasarnya ada 3 metode pengumpulan data yang lazim digunakan 

dalam penelitian kualitatif yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Secara sederhana, “wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu”.17 Sedangkan menurut Burhan Bungin metode wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai.18 

Kaitanya dengan penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh 

data yang diperlukan, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa 

informan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut. 

Kaitanya dengan penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh 

data yang diperlukan, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa 

informan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut.19 

                                                             
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabet, 

2009), h. 137 
17Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian, h. 186 
18Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial, h. 133 
19Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 232 
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Di sini penelitilah yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing 

pembicaraan menuju masalah tertentu kepada sumber data atau informan, agar 

memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga di peroleh data 

penelitian. 

Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Ini penulis lakukan 

untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, khususnya menggali 

pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat guna 

menjadi dasar pengumpulan data jauh, yang menjadi objek dalam metode ini 

adalah informan yang menjadi sumber data. Wawancara mendalam diarahkan 

untuk mendapatkan data tentang Strategi Guru PAI dalam Mengembangkan 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Berwawasan Nilai Kearifan Lokal di 

SMAN 4 Wajo. 

2. Observasi Partisipan (participant observation) 

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera. 20  Sehingga penggunaan metode ini 

mengharuskan penulis untuk hadir langsung di lokasi penelitian. 

Setelah melakukan observasi biasanya penulis di rumah membuat catatan 

lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian deskripsi dan reflektif. 

Dengan demikian metode observasi ini dilakukan untuk mengetahui lebih 

dekat tentang objek yang diteliti serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Adapun instrumennya menggunakan pedoman observasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat 

suatu laporan yang sudah tersedia. 21  Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang 

                                                             
20Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, h. 58 
21Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, h. 66 
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sudah ada dan merupakan tempat untuk menyiapkan sejumlah data dan informasi. 

Dalam praktiknya penulis di beri dokumen resmi oleh pihak sekolah dalam bentuk 

berkas-berkas, surat keputusan, visi-misi, dan arsip-arsip lain yang memadai. 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dokumen tertulis maupun 

tidak tertulis dari lokasi penelitian, secara langsung maupun dari luar lokasi 

penelitian yang berkaitan dengan pokok penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan peneliti itu 

sendiri, yaitu peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang 

membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, 

tertib dan leluasa, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai Key Instrument.22 

Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan 

lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya 

ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Dalam 

keadaaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan 

hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.23 

Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen kunci adalah 

peneliti sendiri. Peneliti membuat sendiri seperangkat alat observasi, wawancara, 

dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen pendukung yakni alat perekam, 

pedoman wawancara, kamera, dan alat tulis. 

 

 

 

                                                             
22Satori, Djam’an dan Komariah, Aan.Metodologi Penelitian Kualitatif.2013.Bandung: 

Alfabeta. 
23Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D. Bandung: Alfabeta 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Seiring dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif dalam 

analisis data dilakukan dengan jalan “mendeskripsikan”. Adapun untuk mengelola 

data-data kualitatif ini dengan mengadakan observasi terus menerus, reduksi data, 

penyajian dan penerikan kesimpulan atau verifikasi. 

1. Observasi 

Observasi terus menerus yaitu mengadakan observasi terus menerus 

terhadap subyek penelitian untuk memahami gejala lebih mendalam pada proses 

yang terjadi di SMAN 4 Wajo. 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tidak sedikit, oleh karena itu 

data-data tersebut perlu dicatat secara terperinci dan teliti. Untuk itu perlu 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Miles dan Huberman 

sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tanzeh dan Suyitno, reduksi data adalah 

“proses pemelihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan 

trasnformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan penulis lapangan.24 

Dari yang penulis peroleh dari lapangan, penulis pilah dan kelompokkan 

sesuai dengan fokus penelitian. Sehingga akan mudah dipahami dan dimengerti 

hingga akhirnya data dapat disajikan dengan baik. Reduksi data ada dua bagian  

terpenting : 

a. Identifikasi satuan (unit) pada awalnya diidentifikasikan adannya satuan 

yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna 

bila dikaitkan dengan fokus danh masalah penelitian. 

                                                             
24 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 175 
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b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. 

Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar supaya 

tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana. 

3. Penyajian Data 

Di dalam penelitian ini data yang di dapat berupa kalimat-kalimat, kata-

kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan 

sekelompok informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan 

kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data ini 

merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka 

memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.25 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian 

singkat atau teks bersifat naratif. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus 

selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di 

lapangan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk 

mengarahkan hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan hasil analisis data, baik 

yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang 

didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan dilapangan.26 

Dalam tahapan analisis data ini penulis berusaha untuk menarik 

kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh dari lokasi salama  penelitian 

berlangsung. Dengan tahap ini diharapkan dapt menjawab semua masalah yang 

telah dirumuskan dalam fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

                                                             
25Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, h.  176 
26Ahmad Tanzeh dan Suyitno,Dasar-dasar Penelitian, h.  176-177 
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BAB IV 

STRATEGI GURU PAI DALAM MENGEMBANGKAN KURIKULUM 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERWAWASAN NILAI 

KEARIFAN LOKAL 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMAN 4 Wajo atau lebih di kenal dengan 

nama SMA Anabanua yang terletak di Jl. Parepare No.3, Mattirowalie, 

Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. 

Pada mulanya sekolah ini hanya berupa yayasan yang berdiri pada tahun 

1988. Pendirinya saat itu adalah tokoh-tokoh masyarakat Anabanua dan Pengurus 

Koperasi Unit Desa (KUD) Anabanua yang diketuai oleh H. Abdul Karim Alif, 

BA., sekaligus selaku sekretaris Yayasan Pendidikan Maniangpajo. 

Pada tanggal 5 Maret 1988 Yayasan Pendidikan Maniangpajo 

mengeluarkan keputusan nomor: 10/YPM/1988 tentang pendirian SMA Swasta 

Anabanua. Kemuadian pada tanggal 9 Maret 1988 Akte dan Anggaran Dasar 

Yayasan di daftar dalam buku daftar kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sengkang 

dengan nomor: 04/pdt/1988/PM. Skg. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 1988 

mengangkat Abdul Majid, BA sebagai Kepala Sekolah dan berlaku mulai 20 Juli 

1987.  

Tanggal 14 Desember 1988 Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan SK Nomor: 

230/Kep/106/H/88 tentang izin operasional SMA Swasta Anabanua, kemudian 

pada tanggal 5 Mei 1992 beralih status menjadi SMA Negeri. 

UPT SMA Negeri 4 Wajo adalah suatu instansi pendidikan yang 

berupaya semaksimal mungkin membantu pemerintah dalam mencerdaskan 



 
 

 

kehidupan bangsa serta mengantisipasi kehadiran perdagangan bebas, 

sehingga UPT SMA Negeri 4 Wajo sangatlah diharapkan mempunyai peran yang 

positif dalam rangka mencetak kader-kader bangsa yang memiliki keilmuan yang 

tinggi dan berwawasan global serta memiliki keimanan yang kokoh yang dapat 

membentengi mental alumninya dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang 

positif sebagai warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila sejati. 

UPT SMA Negeri 4 Wajo melakukan gebrakan dalam mendidik dan 

membiasakan hidup sehat, disiplin, meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan bagi 

peserta didiknya. Salah satu kegiatan yang dikembangkan adalah budaya salam-

salim. Setiap pagi, peserta didik yang tiba di sekolah di jemput oleh Pembina di 

depan pintu gerbang sekolah, maksudnya bahwa peserta didik dibiasakan untuk 

mengucapkan salam kapan dan di mana saja ketika bertemu dengan sesama 

muslim. 

1. Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah   : SMA Negeri 4 Wajo 

b. Alamat/kelurahan 

1) Jalan   : Jl. Parepare No.3 

2) Kelurahan  : Anabanua 

3) Kecamatan  : Maniangpajo 

4) Kabupaten  : Wajo 

5) Provinsi   : Sulawesi Selatan 

6) No. Telepon/HP  : 081355079081 

7) Fax   : - 

8) E-Mail   : kampuscemara@gmail.com 

c. Rekening   : Sulselbar 

d. Status Sekolah  : Negeri 
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e. SK Izin Operasional  : 1988-12-14 

f. Tipe Sekolah/Akreditasi : A (Nilai 91) 

g. Tahun Beroperasi  : 1988 

h. Status Tanah   : Hak Milik 

i. Luas Tanah   : 17,433 M 

j. Nama Kepala Sekolah : Drs. Muhammad Tang, M.M. 

2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

a. Visi UPT SMA Negeri 4 Wajo 

Guna memberikan arah atau pedoman bagi pengelolaan 

pendidikan di sekolah dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan 

di masa depan maka sekolah perlu menetapkan visi sekolah yang 

merupakan gambaran atau pedoman sekolah yang diinginkan di masa 

depan. UPT SMA Negeri 4 Wajo, mulai pada tahun pelajaran 2021/2022 

mengacu pada visi:  

“Terwujudnya Insan Pembelajar yang Berkarakter, Kreatif, Inovatif, 

Unggul, berbudi Luhur, dalam Iptek dan Imtak serta Berbudaya 

Lingkungan” 

b. Misi UPT SMA Negeri 4 Wajo 

Untuk merealisasikan Visi sekolah tersebut maka sekolah perlu 

merumuskan tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan. Tindakan 

tersebut dinamakan Misi sekolah. Misi yang akan dilakukan SMAN 4 

Wajo adalah: 

1) Melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan secara 

efektif dengan mengoptimalkan pelaksanaan proses pembelajaran 

holistik, berdiferensiasi, aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan 

bermakna. 
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2) Membentuk Profil Pelajar Pancasila melalui peningkatan kegiatan 

Intra dan Ekstrakurikuler serta Kewirausahaan. 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan dalam prestasi belajar, bekerja, 

bersikap dan bertindak yang dilandasi dengan semangat 

kekeluargaan, keteladanan, dan kesadaran serta tanggung jawab dari 

seluruh warga sekolah. 

4) Memelihara dan menciptakan lingkungan fisik sekolah agar selalu 

BERsih, INdah, TERtib, Nyaman, Elok dan Tentram 

(BERINTERNET) untuk proses pembelajaran, melaului pengaturan 

taman dan halaman. 

5) Mewujudkan warga sekolah yang Cerdas, Etika, Moderat, Aktif, 

Religius, dan Amanah (CEMARA) melalui invasi pendidikan. 

6) Mewujudkan lingkungan yang “Mapaccing, Makudara, Na Macca” 

dalam bingkai kearifan lokal Bugis Wajo melalui penanaman budaya 

positif berbasis kearifan lokal. 

7) Mencapai SMA Negeri 4 Wajo, Dua Kali Lebih Bisa melalui 

Inspirasi dan kreatifitas yang berpihak kepada peserta didik. 

c. Tujuan Sekolah 

Adapun tujuan SMA Negeri 4 Wajo adalah: 

1) Terbentuknya Profil Pelajar Pancasila. 

2) Terpenuhinya nilai dan peran guru sebagai agen transformasi 

pendidikan dengan mengacu kepada pemikiran filosofis Ki Hajar 

Dewantara. 

3) Terwjudnya budaya positif dalam pengembangan pembelajaran yang 

berpihak kepada peserta didik menuju merdeka belajar 

4) Terwujudnya pembelajaran holistik, berdiferensiasi, komunikasi 
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sosial dan emosional, menantang, bermakna, dan menyenangkan 

untuk menghasilkan karya dan prestasi yang maksimal. 

5) Terwujudnya sistem transformasi digital sebagai pengembangan 

invasi pembelajaran dan pelayanan satuan pendidikan. 

6) Terciptanya komunikasi dan kerja sama yang erat dengan lembaga 

pemerintahan, lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan 

dunia industri, dan masyarakat umum lainnya dalam 

mengembangkan kualitas satuan pendidikan. 

7) Terlibatnya warga sekolah mengambil peran menciptakan sekolah 

gaul anti kekerasan melalui konsep siswa keren, guru keren, orang 

tua keren, dan sekolah keren. 

8) Terwujudnya lingkungan sekolah yang memiliki kepedulian sosial 

dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semngat kebangsaan, 

serta hidup demokratis yang berkearifan lokal. 

9) Terlaksananya upaya pelestarian fungsi lingkungan, mencegah 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam 

menopang budaya lingkungan di sekolah. 

Tabel 4.1 

No 
Tahun 

Pelajaran 
Jumlah 
Rombel 

Siswa 

Pria Wanita Total 

1 20017/2018 24 297 348 645 

2 2018/2019 22 254 369 623 

3 2019/2020 24 310 336 646 

4 2020/2021 24 293 354 647 
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5 2021/2022 25 312 341 653 

6 2022/2023 25 321 336 657 

Sumber: Arsip Dokumen SMA Negeri 4 Wajo, 2022 

Data pada tabel 4.1 tersebut memberi gambaran bahwa perkembangan 

jumlah peserta didik berdasarkan persentase selalu mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. 

Tabel 4.2 

Tenaga Kependidikan 

No Keterangan Jumlah 

Pendidik 

1 Guru PNS 30 Orang 

2 Guru CPS 3 Orang 

3 Guru Tidak Tetap 13 Orang 

Tenaga Kependidikan 

1 TA 2 Orang 

2 Pustakawan 2 Orang 

3 Satpam 1 Orang 

4 Pramubakti 3 Orang 

5 Laboran 1 Orang 

6 TO 1 Orang 

Sumber: Arsip Dokumen SMAN 4 Wajo 2022 

Data pada tabel 4.2 di atas menggambarkan jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMAN 4 Wajo. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah 

guru PNS lebih banyak di banding dengan GTT (Guru Tidak Tetap). Dengan ini, 
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peneliti berharap GTT di SMAN 4 Wajo bias terangkat menjadi PNS dan menjadi 

guru tetap di sekolah tersebut. 

Tabel 4.3 

Tenaga Pendidik PNS 

No Nama L/P 
Pangkat/ 

Gol 
Jabatan 

Status 
Kepeg 

Pendidika
n terakhir 

Mata 
Pelajaran 
yang Di 
Tempuh 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Drs. 
Muhamma
d Tang, 
M.M. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Kepsek PNS 2 S2 

 

2 
Hj. 
Hamdana, 
S.Pd. 

P 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Guru PNS S1 

Bahasa 
Inggris 

3 
Arifuddin, 
S.Pd. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Wakasek 
Humas 

PNS S1 Penjaskes 

4 

Drs. 
Muhamma
d Yunus, 
M.M. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Wakasek 
Sarana 

PNS 2 S2 Sejarah 

5 
Drs. Ambo 
Ako, M.Si. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Guru PNS S2 Biologi 

6 
Drs. H. 
Hamka, 
M.M.Pd. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Wakasek 

Kesiswaan 
PNS S2 Penjaskes 

7 
Salmiati, 
S.Pd. 

P 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Guru PNS S1 Kimia 

8 Ishak, S.Pd. L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Guru PNS S1 Biologi 

9 
Hanaping, 
S.Pd.,M.Pd. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Guru PNS S2 

Matemati
ka 
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10 
Drs. H. 
Arapah 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Guru PNS S1 Ekonomi 

11 

Muhamma
d Tang, 
S.Pd., 
M.M. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Guru PNS S2 Sosiologi 

12 

Andi 
Muhamma
d Firman 
M, S.Pd. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Guru PNS S1 Penjaskes 

13 
Gunawan 
Nyompa, 
S.Pd. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Guru PNS S1 Geografi 

14 

A. Suharju 
Tannang, 
S.Pd., 
M.Pd. 

L 
Pembina 

Tk. 1 IV/b 
Bendahara 

Komite 
PNS S2 

Bahasa 
Inggris 

15 
Panangiang
, S.Ag. 

L 
Pembina 

4/a 
Guru PNS S1 PAI 

16 
Yasser 
Arafat, 
S.Pd. 

L 
Pembina 

4/a 

Wakasek 
Kurikulu

m 
PNS S1 TIK 

17 
Muliananda
r, S.Pd., 
M.Pd. 

L 
Pembina 

4/a 
Guru PNS S2 Ekonomi 

18 
Ielwiwi 
Kadir, S.Si. 

P 
Pembina 

4/a 
Guru PNS S1 Fisika 

20 
Nurhaeni, 
S.Pd., 
M.Pd. 

P 
Penata Tk. 

1 III/d 
Guru PNS S2 

Bhs. 
Indonesia 

21 
Masriadi, 
S.Pd. 

L 
Penata Tk. 

1 III/d 
Guru PNS S1 Sejarah 

22 
Hasnawati, 
S.Ag. 

P 
Penata Tk. 

1 III/d 
Guru PNS S1 PAI 

23 Suriani C, P Penata Tk. Guru PNS S1 PPKn 
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S.Pd. 1 III/d 

24 
Kasturi, 
S.Pd., 
M.Pd. 

P 
Penata 
III/c 

Guru PNS S2 
Seni 

Budaya 

25 
Rahman, 
S.Pd. 

L 
Penata 
III/c 

Guru PNS S1 
Matemati

ka 

26 

Sriwahyuni 
Bahri, 
S.Pd., 
M.Pd. 

P 
Ahli 

pertama, 
IX 

Guru PNS S2 Geografi 

27 
Hasrida, 
S.Pd., 
M.Pd. 

P 
Ahli 

pertama, 
IX 

Guru PNS S2 Kimia 

28 

M. 
Badruddin 
Sulaeman, 
S.Pd. 

L 
Ahli 

pertama, 
IX 

Guru PNS S1 
Matemati

ka 

29 
Novia 
Alviami, 
S.Pd. 

P 
Ahli 

pertama, 
IX 

Guru PNS S1 
Seni 

Budaya 

30 
Risma 
Juwita, 
S.Pd. 

P 
Ahli 

pertama, 
IX 

Guru PNS S1 Mulok 

Sumber: Arsip/Dokumen SMAN 4 Wajo, 2023 

 Data pada tabel 4.3 memberi gambaran mengenai tenaga pendidik PNS 

yang ada di SMAN 4 Wajo beserta pangkat, jabatan dan pendidikan terakhir serta 

mata pelajaran yang diajarkan. Peneliti berharap agar guru yang berstatus PNS di 

SMAN 4 Wajo semakin bertambah peserta didik di sekolah tersebut bisa berjalan 

secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan peneliti juga berharap agar 

guru PAI dapat bertambah. 
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Tabel 4.4 

Tenaga Pendidik Non PNS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31 Cibuanti, S.Pd.H. P 
 

Guru GTT S1 
PAH(Pendidikan 

Agama Hindu 

32 
Muhammad Hasyim 
Yahya, S.Pd. 

L 
 

Guru GTT S1 Pemjaskes 

33 Andi Muladettia, S.Pd. P 
 

Guru GTT S1 Seni Budaya 

34 Ulviana Safitri, S.Pd. P 
 

Guru GTT S1 Fisika 

35 
Besse Ayu Wulandari, 
S.Pd. 

P 
 

Guru GTT S1 Muatan Lokal 

36 
Annisa Eka Handayani, 
S.Pd. 

P 
 

Guru GTT S1 
 

37 Ramlah, S.Pd., M.Pd. P 
 

Guru GTT S2 Sejarah 

38 Rasmi, S.Pd. P 
 

Guru GTT S1 Matematika 

39 Sri Wahyuni, S.Pd. P 
 

Guru GTT S1 
Bahasa 

Indonesia 

40 Karyawan, S.pd. L 
 

Guru GTT S1 
Bahasa 

Indonesia 

41 bBarliang, S.S. L 
 

Guru GTT S1 Bahasa Arab 

42 Wiwindah, S.Pd P 
 

Guru GTT S1 Bahasa Daerah 

43 Sri Dewe Astuti, S.Pd. P 
 

Guru GTT S1 Seni Budaya 

Sumber: Arsip/Dokumen SMAN 4 Wajo, 2023 

 Data pada tabel 4.4 memberi gambaran mengenai tenaga pendidik Non 

PNS yang ada di SMAN 4 Wajo beserta pangkat, jabatan, status kepegawaian dan 

pendidikan terakhir serta mata pelajaran yang diajarkan. Peneliti berharap agar 

GTT yang ada di SMAN 4 Wajo bisa terangkat menjadi PNS dan menjadi guru 
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tetap di sekolah tersebut agar peserta didik di sekolah bisa berjalan secara efektif 

dan sesuai yang diharapkan. 

Tabel 4.5 

Tenaga-Tenaga Kependidikan 

No Nama L/P Pangkat/Gol Jabatan 
Status 
Kepeg 

Pendidikan 
Terakhir 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Sriwidiastuty, 
S.Sos. 

P 
Pengatur 

TK. I, II/c 
Ka. TU PNS S1 

 

2 
Masri, S.Pd., 
S..A.P 

L 
Pengatur 

TK. I, II/c 
Laboran PNS S1 

 

3 Tenri Sui, S.A.P P 
Pengatur 

TK. I, II/c 
Tenaga Adm PNS S1 

 

4 
Sri Dewi Astuti, 
S. Pd. 

P - Pustakawan PTT S1 
 

5 Andi Rahmaniar P - Pustakawan PTT SMA 
 

6 Nurwati, SE. P - Tenaga Adm PTT S1 
 

7 Jumriadi Hasyim L - Tenaga Adm PTT SMA 
 

8 Bahtiar, S. Pd. L - 
Operator 
Sekolah 

PTT S1 
 

9 Kasmawati P - Pramubakti PTT SMA 
 

10 Hermansyah L - Satpam PTT SMA 
 

11 Ismail Hasan L - Pramubakti PTT SMA 
 

12 Burhanuddin L - Pramubakti PTT SMA 
 

Sumber: Arsip/Dokumen SMAN 4 Wajo, 2023 

Data pada tabel 4.5 di atas memberi gambaran tentang tenaga-tenaga 

kependidikan yang ada di SMAN 4 Wajo beserta pangkat, jabatan, status 

kepegawaian dan pendidikan terakhir. Peneliti berharap agar tenaga-tenaga 

kependidikan yang ada di SMAN 4 Wajo selalu bertambah sehingga sekolah 
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tersebut bisa lebih berkembang kedepannya dan bisa berkontribusi dalam 

memajukan dunia pendidikan dan kebersihan lingkungan sekolah. 

3. Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran 

1) Proses Perencanaan Pembelajaran 

2) Pelaksanaan proses pembelajaran sudah sesuai dan maksimal, karena 

sumua guru sudah memahami tentang sistem pembelajaran yang 

digunakan di SMAN 4 Wajo. 

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta pengembangannya. 

1) Kondisi guru 100% sudah berijazah S1 dan ada yang sudah S2 serta sudah 

ada yang sertifikasi. 

2) Kondisi kepala sekolah satu tahun terakhir tingkat kompetensinya bagus. 

5. Sarana dan Prasarana. 

1) Selama satu tahun terakhir sebagian perabot rusak (perlu perbaikan dan 

penambahan baru). 

2) Alat peraga. Media Pendidikan = komputer (baik). 

3) Sarana Penunjang Administrasi Sekolah satu tahun terakhir semuanya 

baik. 

4) Prasarana yang ada: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 

ruang praktik, ruang pimpinan, ruang ibadah, ruang guru, ruang UKS, 

toilet/WC, kantin, ruang BK, ruang OSIS. 

5) Sarana olah raga ada lapangan bola voli, bulu tangkis, futsal dan lapangan 

basket. 

6) Alat kesenian: drum band, satu set alat musik modern dan tradisional. 

7) Kondisi sanitasi sekolah yang ada: kecukupan udara, toilet berkebutuhan 

khusus, dan ketersediaan air di lingkungan sekolah. 
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Tabel 4.6 

Data Sarana dan Prasarana 

No 
Jenis 

Sarana/Prasarana 
Jumlah 
Ruang 

Jumlah Ruang 
Kondisi Baik 

Jumlah Ruang 
Kondisi Rusak 

Ringan 
Keterangan 

1 R. Kelas         

2 R. Pimpinan 1 1 -   

3 R. Guru 1 1 -   

4 R. Wakasek 1 1 -   

5 Perpustakaan 1 1 -   

6 R. Laboratorium 2 2 -   

7 R. Praktik 2 2 -   

8 Tempat Ibadah 1 1 -   

9 R. UKS 1 1 -   

10 Gudang 2 1 1   

11 R. Sirkulasi         

12 Toilet Siswa 7 4 3   

13 Toilet Guru 4 3 1   

14 
Tempat 
Bermain/Olahraga 

3 3 -   

15 R. TU 2 2 -   

16 R. BK 1 1 -   

17 R. Osis 1 1 -   

18 R. Bangunan         

19 Kantin 6 4 2   

20 Ambalan 1 1 -   

21 R. Kesenian 1 1 -   

Sumber: Arsip/Dokumen SMAN 4 Wajo, 2023 
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Data pada tabel 4.6 tersebut memberikan gambaran data sarana dan 

prasarana yang ada di SMAN 4 Wajo. Peneliti berharap agar sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah tersebut selalau diperhatikan karena merupakan faktor 

pendukung atau penunjang utama terselenggaranya suatu program yang ada di 

sekolah, salah satunya dalam hal mengembangkan kurikulum berwawasan nilai 

kearifan lokal. 

5. Pendidik dan tenaga kependidikan 

6. Saarana dan prasarana 

7. Keuangan dan Kepembiayaan 

Pendanaan selama satu tahun terakhir dari dana BOS sangat Baik 

8. Budaya dan Lingkungan Sekolah 

1) Salah satu kegiatan yang dikembangkan adalah budaya salam-salim. 

Setiap pagi, peserta didik yang tiba di sekolah di jemput oleh Pembina di 

depan pintu gerbang sekolah, maksudnya bahwa peserta didik dibiasakan 

untuk mengucapkan salam kapan dan di mana saja ketika bertemu 

dengan sesama muslim.  

2) Mewujudkan lingkungan yang “Mapaccing, Makudara, Na Macca,” 

dalam bingkai kearifan lokal Bugis Wajo melalui penanaman budaya 

positif berbasis kearifan lokal. 

9. Peran Tokoh Masyarakat 

1) Hampir semua pengurus komite sekolah berperan aktif dalam 

mendukung seluruh kegiatan/program sekolah. 

2) Keorganisasian Komite Sekolah Pembentukan dan Tata Kerja. 

3) Anggota komite sekolah terdiri dari berbagai unsur tokoh masyarakat, 

namun masih perlu penyempurnaan. 
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4) Selama satu tahun terakhir peran dan fungsi komite sekolah sudah cukup 

bagus. 

5) Dukungan dari masyarakat luas terutama orang tua peserta didik sudah 

maksimal. 

B.  Strategi Guru PAI dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Berwawasan Nilai Kearifan Lokal Di SMAN 4 Wajo 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

tentang strategi guru PAI dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam (PAI) berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo. Data yang 

diperoleh dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara mendalam dan 

observasi yang telah penulis lakukan.  

Strategi guru PAI dalam mengembangkan kurikulum yang berwawasan 

nilai kearifan lokal terdiri dari kata Strategi, Guru PAI, Pengembangan Kurikulum 

dan Kearifan Lokal, di mana strategi yang berarti siasat atau dengan arti lain 

strategi adalah petunjuk pada sebuah perencanaan untuk mendapatkan sesuatu.1  

Kemudian guru PAI adalah seseorang yang memiliki usaha sadar mempersiapkan 

peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam guna 

membentuk pribadi Muslim yang seutuhnya. Selanjutnya pengembangan 

kurikulum diartikan sebagai penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-

komponen yang berkaitan dengan proses penyusunan kurikulum, kemudian 

kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus 

menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, nilai, tata aturan/norma, 

budaya, bahasa, kepercayaan dan kebiasaan sehari-hari. Pengambangan kurikulum 

yang berwawasan kearifan lokal sudah digunakan di SMAN 4 Wajo ini di mana 

                                                             
1 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo,  Strategi Belajar Mengajar, h.11. 
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sudah tertuang pada tujuan SMAN 4 Wajo guna untuk menjadikan sekolah ini 

“dua kali lebih bisa” sesuai dengan slogan SMAN 4 Wajo. 

Adapun strategi yang dilakukan guru PAI dalam pengembangan 

kurikulum berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo adalah dengan 

memperhatikan komponen-komponen yang mempengeruhinya, yaitu: 

1. Strategi Guru PAI 

1) Strategi Perorganisasian Materi 

Dalam perorganisasian materi PAI, SMAN 4 Wajo 

menetapkannya berdasarkan MGMP di sekolah dan Kabupaten sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, yaitu K13 dan KMB. Ini diungkapkan 

oleh bapak Yasser Arafat selaku Wakasek kurikulum: 

Penetapan isi/materi PAI dan metode pembalajaran ditentukan 
berdasarkan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sekolah 
dan kabupaten. Program umum semua mata pelajaran berdasarkan 
pemerintah sesuai K13 dan KMB. Wakasek kurikulum tidak ikut dan 
hanya di ikuti oleh guru PAI.2 

Materi-materi yang diajarkan tidak hanya mengacu pada buku 

paket dan LKS, tapi juga buku-buku yang relevan. Namun dalam 

realisasinya, materi-materi tersebut kadang tidak diberikan secara 

berurutan sesuai dengan isi buku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

ibu Hasnawati: 

Materi-materi yang diajarkan berasal dari berbagai buku yang di 
rangkum, tidak hanya mengandalkan buku paket dan LKS. Yang 
lebih diutamakan adalah materi yang banyak membutuhkan praktik, 
misalnya tentang mawaris dan perkawinan, sehingga kadang sering 
loncat-loncat tidak sesuai dengan urutan dalam buku.3 
 
 
 
 

                                                             
2 Yasser Arafat, Wakasek Kurikulum SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 29 Mei 

2023. 
3 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 29 Mei 2023. 
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2) Strategi Penyampaian Materi 

Metode yang sering digunakan dalam penyampaian materi PAI 

berwawasan nilai kearifan lokal adalah ceramah, diskusi, pemberian 

tugas dan praktik. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Hasnawati: 

 
Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik menggunakan 
ceramah Bugis saat praktik dakwah, pelaksanaan praktik 
penyelenggaraan  shalat jenazah sesuai tradisi masyarakat Wajo 
yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan penerapan budaya 
salam-salim dan budaya tabe’ saat memulai dan mengakhiri 
pembelajaran PAI, dan sebelum memulai pembelajaran saya 
mengapresiasi peserta didik dengan budaya 3S (Sipakatau, 
Sipakainge, Sipakalebbi).4 
 

Hampir sama dengan yang diungkapkan oleh bapak Panangian, 

beliau mengatakan bahwa: 

Metode yang saya gunakan macam-macam ada ceramah, Tanya 
jawab, dan praktik. Karena saya mengajar kelas XI, jadi metode 
yang sering saya gunakan adalah praktik, terutama untuk materi-
materi yang susah dijelaskan dan memang butuh banyak praktik.5 

Yang melatarbelakangi pemakaian metode di atas adalah 

kembali pada tugas guru sebagai pendidik yang bertugas untuk mendidik 

dan membekali peserta didiknya. Sesuai dengan QS. Al-Nahl/16:125 

وَجَادِلۡهُمۡ باِلَّتىِۡ هِىَ  ادُۡعُ الِٰى سَبيِۡلِ رَبكَِّ باِلۡحِكۡمَةِ وَالۡمَوۡعِظَةِ الۡحَسَنةَِ 

مُ باِلۡمُهۡتدَِيۡنَ وَهُوَ اعَۡلَ   انَِّ رَبَّكَ هُوَ اعَۡلمَُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبيِۡلِه  ؕ احَۡسَنُ   
Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk6 

                                                             
4 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 29 Mei 2023. 
5 Panangiang, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancanra, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. 
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Media dan kreativitas guru juga sangat mendukung dalam 

penyampaian materi, namum media yang tersedia seolah percuma kalau 

tidak di dukung dengan kemauan peserta didik untuk belajar. Hal ini 

diungkapkan oleh Panangiang: 

Banyak sekali media belajar di sini, ada buku-buku di perpustakaan, 
masjid, komputer, internet, audio-visual. Namun sebagian belum 
dapat direalisasikan untuk pembelajaran PAI apalagi audio-visual 
karena peserta didik banyak yang kurang berminat untuk 
mendengarkan dan peserta didik juga cenderung berisik.7 

Diungkapkan juga oleh ibu Hasnawati: 

Guru harus bisa mengelola kondisi pembelajaran PAI agar tidak 
menjemukan/membosankan. Tidak selamanya pembelajaran harus 
dilaksanakan di dalam kelas, karena di luar kelas pun juga bisa, 
misalnya di halaman yang teduh atau di masjid supaya minat belajar 
peserta didik semakin tinggi.8 

3) Strategi pengelolaan Pembelajaran 

Jam pembelajaran PAI di SMAN 4 Wajo sangat singkat yakni 

hanya tiga jam dalam seminggu, sedangkan materinya sangat padat. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka kepala 

SMAN 4 Wajo mengeluarkan kebijakan khusus yaitu melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler yang Islami. Hal ini diungkapkan oleh 

Muhammad Tang bahwa: 

Kebijakan khusus yang kami lakukan untuk pengembangan 
kurikulum PAI di SMAN 4 Wajo yaitu dengan kegiatan 
ekstrakurikuler yang Islami yakni mulok PAI, literasi Qur’an dan 
Rohis. Diharapkan dengan berbagai kegiatan tersebut, tujuan 
pembelajaran dapat tercapai dan meningkatkan ketakwaan terhadap 
Allah swt semakin meningkat.9 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler tersebut ternyata benar-

benar sangat membantu dalam pembelajaran PAI.  

                                                             
7 Panangiang, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
8 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
9 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
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2. Pengembangan Kurikulum PAI 

1) Tujuan kurikulum 

Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh 

suatu kurikulum.  

Tujuan pembelajaran PAI di SMAN 4 Wajo sama halnya 

dengan sekolah-sekolah pada umumnya yaitu membentuk manusia yang 

beriman dan berbudi luhur. Selain tujuan umum tersebut, ada tujuan yang 

lebih khusus lagi, yang sesuai dengan konsep keagamaan yang ada di 

K13 dan KMB, pembelajaran PAI bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman, keimanan, penghayatan, dan pangamalan peserta didik 

tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah swt, serta berakhlak mulia dalam kehidupan. 

Bahwa siswa bukan sekedar mengetahui tapi juga bisa mengamalkan. 

Tujuan pembelajaran diharapkan bisa mencakup tiga aspek, yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini diungkapkan oleh Panangiang, 

S.Ag. selaku guru PAI, beliau mengatakan. Hal serupa juga 

diuangkapkan oleh Ibu Hasnawati: 

Tujuan khusus dari pembelajaran PAI adalah peserta didik di tuntut 
bukan hanya sekedar kemampuan kognitif saja tapi juga menyeluruh 
pada tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Percuma 
kalau hanya kognitif dan afektif saja tapi tidak ada praktiknya, begitu 
juga sebaliknya.10 

2) Karakteristik bidang studi di SMAN 4 Wajo 

Bidang studi PAI meliputi pengajaran Pendidikan Agama Islam 

secara keseluruhannya dalam lingkup Al Qur’an dan hadits, keimanan, 

akhlak fiqih/ibadah dan sejarah sekaligus menggambarkan bahwa ruang 

lingkup Pendidikan Agama Islam mencakup perwujudan keserasian, 

                                                             
10 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 29 Mei 2023. 
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keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah swt, diri 

sendiri, sesama manusia, maupun lingkungannya. 

3) Kendala Pembelajaran 

Kendala dalam pengembangan kurikulum pembelajaran PAI di 

SMAN 4 Wajo kebanyakan dari peserta didik yang kurang tertarik 

dengan pembelajaran agama serta keterbatasan waktu. Peserta didik 

beranggapan bahwa pendidikan agama yang berwawasan kearifan lokal 

adalah musryik. Hal ini diungkapkan oleh ibu Hasnawati: 

Banyak peserta didik yang kurang tertarik dengan pengenalan 
kearifan lokal dalam pelajaran PAI karena di anggap kurang modern 
dan mengandung unsur kemusryikan.11 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Panangiang: 

Kendalanya adalah kurangnya pemahaman peserta didik tentang 
makna kearifan lokal sehingga peserta didik kurang tertarik untuk 
mengenal kearifan lokal di wilayah Wajo khususnya Maniangpajo.12 

Dengan penerapan strategi guru PAI dalam pengembangan 

kurikulum yang berwawasan nilai kearifan lokal yang telah disebutkan di 

atas tadi, ternyata dapat mengoptimalkan pembelajaran PAI yang di 

dalamnya terdapat penanaman nilai-nilai kearifan lokal budaya setempat. 

Seperti yang diungkapkan bapak Panangiang: 

Dengan adanya pengembangan kurikulum berwawasan kearifan 
lokal, peserta didik banyak mengetahui tentang budaya adat istiadat 
yang ada di kampungnya sehingga dapat mempertahankan kekayaan 
budaya dan memperbaiki karakter peserta didik dalam pelajaran 
agama islam.13 

Hal serupa juga diungkapkan ibu Hasnawati: 

Dengan kurikulum PAI berwawasan kearifan lokal peserta didik 
maupun saya selaku guru PAI dapat mempertahankan kearifan lokal 
daerah tanpa meninggalkan syariat Islam, sehingga kekayaan budaya 
tetap dilestarikan dalam membina karakter peserta didik. Setelah 

                                                             
11 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
12 Panangiang, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
13 Panangiang, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
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malakukan berbagai strategi tidak hanya dari pengetahuan dan sikap 
tapi juga dalam kehidupan sehari-hari.14 

Yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum PAI 

di SMAN 4 Wajo bukan hanya guru PAI tapi juga semua pihak. Proses 

monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dilakukan oleh kepala sekolah 

melalui laporan kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Tang: 

Yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum PAI 
adalah guru PAI tentunya, tapi selain itu wakasek, kepala sekolah, 
serta seluruh dewan guru ikut bertanggung jawab. Sedangkan proses 
monitoring dalam pelaksanaan tersebut adalah melalui laporan 
kegiatan dan pelaksanaan.15 

C. Kurikulum Yang Digunakan Guru PAI dalam Mengembangkan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Berwawasan Nilai Kearifan Lokal di 

SMAN 4 Wajo 

Dalam pengembangan kurikulum berwawasan nilai kearifan lokal di 

SMAN 4 Wajo menggunakan Kurikulum Merdeka Belajar di kelas X dan XI, 

sedangkan di kelas XII masih menggunakan kurikulum 2013. Di mana dalam 

kurikulum merdeka pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik, sedangkan dalam pembelajaran 

kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran 

sehingga pada umumnya pembelajaran terfokus pada intrakurikuler. 

Sebagaimana yang diungkapkan bapak Yasser Arafat: 

Kelas X dan XI menggunakan kurikulum merdeka dalam 
pembelajaran PAI sementara kelas XII menggunakan kurikulum 
2013.16 

 

 

                                                             
14 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
15 Muhammad Tang, Kepala Sekolah SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 

2023. 
16 Yasser Arafat,Wakasek Kurikulum SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 

2023. 
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D. Faktor Penghambat dan Pendukung yang Dihadapi Guru PAI dalam 

Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Berwawasan 

Nilai Kearifan Lokal di SMAN 4 Wajo 

Faktor yang paling berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum 

peserta didik adalah lingkungan, yang meliputi: 

1. Lingkungan Individu 

Lingkungan ini merupakan lingkungan diri sendiri. Unsur yang terdapat 

pada individu terdiri dari tiga aspek: 

1) Aspek Jasmaniah, meliputi tingkah laku luar yang tampak dan terlihat 

dari luar misalnya cara berbuat, cara berbicara. 

2) Aspek Rohaniah, meliputi aspek kejiwaan yang lebih abstrak yaitu 

filsafat hidup dan kepercayaan. 

3) Aspek Kejiwaaan meliputi aspek yang tidak dapat di lihat dari luar 

misalnya cara berfikir, sikap dan minat. 

Dari ke tiga aspek tersebut manusia dapat di katakan sebagai individu 

yang berkepribadian muslim, yang memilik tingkah laku dan kejiwaan yang 

sesuai dengan ajaran Islam. 

2. Lingkungan Keluarga 

Lingkungan ini merupakan lingkungan pertama yang di alami peserta 

didik. Pendidikan dalam keluarga sangat penting, sebab apa yang terjadi 

dalam lingkungan tersebut membawa pengaruh terhadap peserta didik baik di 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

3. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah memegang peranan penting untuk memenuhi 

kebutuhan dan merupakan kelanjutan dari pendidikan yang di terima di 

lingkungan keluarga. 
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4. Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan ini juga sangat berpengaruh, lingkungan masyarakat yang 

menghargai ajaran Islam akan menjadikan anak cinta dan rajin untuk 

mengamalkan ajaran Islam. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru PAI di SMAN 4 Wajo 

menyatakan bahwa di dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam berwawasan nilai kearifan lokal terdapat beberapa faktor antara lain: 

1. Faktor Penghambat 

a. Peserta didik yang kurang tertarik/malas mengikuti pembelajaran 

PAI terutama pengenalan kearifan lokal karena menganggap kurang 

modern. 

b. Lingkungan pergaulan yang kurang baik. 

c. Kurangnya perhatian orang tua. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Hasnawati dalam wawancara, 

bahwa: 
 

Tidak semua peserta didik tertarik dengan pembelajaran PAI yang 
mengenal kearifan lokal karena menganggap kurang modern, 
kurangnya pemahaman tentang makna kearifan lokal dan adanya 
sebagian peserta didik yang berpemahaman bahwa kearifan lokal 
mengandung unsur kemusryikan.17 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Panangiang: 
 

Selain peserta didik yang kurang tertarik dengan pembelajaran 
agama Islam juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan 
yang kurang baik serta kurangnya pemahaman agama orang tua 
peserta didik.18 

Sebuah strategi yang dilakukan oleh guru PAI dalam 

mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan 

nilai kearifan lokal pasti terdapat faktor penghambat didalamnya, dalam 

                                                             
17 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023 
18 Panangiang, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 



67 
 

 
 

upaya mengatasi kendala yang terjadi maka ada solusi dari guru PAI 

dalam menghadapi faktor penghambat yang dihadapi guru PAI dalam 

mengembangkan kurikulum PAI yang berwawasan nilai kearifan lokal. 

2. Faktor Pendukung 

Hasil wawancara dengan bapak Panangiang tentang faktor 

pendukung yang dihadapi guru PAI dalam mengembangkan kurikulum 

PAI berwawasan nilai kearifan lokal. Informan mengatakan: 
 
Yang menjadi faktor pendukung dalam mengembangkan kurikulum 
Pendidikan Agama Islam berwawasan nilai kearifan lokal yakni guru 
PAI sangat kompeten dalam mengembangkan kurikulum kemudian 
adanya sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan dalam 
melakukan praktik serta lingkungan sekolah yang mendukung.19 

Hal serupa juga diungkapkan melalui hasil wawancara dengan ibu 

Hasnawati: 
 
Hal yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan 
kurikulum Pendidikan Agama Islam berwawasan nilai kearifan lokal 
yaiu visi misi sekolah yang mengandung unsur kearifan lokal, 
lingkungan sekolah yang mendukung serta sarana dan prasarana 
sekolah yang memadai.20 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpuulkan bahwa 

yang menjadi faktor pendukung dalam strategi guru PAI dalam 

mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 

berewawasan nilai kearifan lokal, yaitu: 

a. Guru agama sangat berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. 

b. Sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai. 

c. Visi-misi sekolah yang mengandung unsur kearifan lokal. 

d. Lingkungan dan suasana sekolah yang mendukung. 

 

                                                             
19 Panangiang, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
20 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023 
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E. Solusi dalam Mengatasi Faktor Penghambat yang dihadapi Guru PAI 

dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Berwawasan Nilai Kearifan Lokal di SMAN 4 Wajo 

Setiap masalah yang dihadapi sudah pasti akan ada solusi untuk mencari 

jalan keluar dari masalah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengaan guru 

PAI Ibu Hasnawati menyatakan solusinya yaitu: 
 

Saya selaku guru PAI harus pandai untuk memancing minat belajar 
peserta didik karena itu sangat penting untuk pencapaian 
pembelajaran kemudian memberikan motivasi membaca atau 
mencari tau tentang budaya-budaya Islam yang berkaitan dengan 
pembelajaran PAI.21 

Selain itu apabila peserta didik masih kurang tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran PAI yang berwawasan nilai kearifan lokal maka tugas guru PAI 

untuk mencari tahu solusi yang selanjutnya. 

Adapun solusi yang disampaikan oleh bapak Panangiang yaitu : 
 

Menggunakan metode yang dapat merangsang keinginan peserta 
didik untuk belajar lebih lanjut dan menggunakan strategi belajar 
sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha sendiri 
sehingga peserta didik mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi 
untuk mempelajari mata pelajaran PAI agar tidak membosankan atau 
menarik.22 

Itulah solusi yang diterapkan oleh guru PAI di SMAN 4 Wajo apabila 

ada peserta didik yang tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang berwawasan nilai kearifan lokal agar pembelajaran PAI 

berjalan secara kondusif dan mencapai tujuan pembelajaran. 

                                                             
21 Hasnawati, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023 
22 Panangiang, Guru PAI SMAN 4 Wajo, Wawancara, Maniangpajo, 30 Mei 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait strategi guru 

PAI dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 

berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 Wajo, dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Strategi guru PAI dalam mengembangkan kurikulum PAI berwawasan nilai 

kearifan lokal di SMAN 4 Wajo: 

a. Strategi pengorganisasian materi, materi-materi yang diajarkan berasal 

dari berbagai buku yang di rangkum tidak hanya mengacu pada buku 

paket dan LKS, yang lebih diutamakan adalah materi yang membutuhkan 

banyak praktik. 

b. Strategi penyampaian materi, penyampaian materi PAI yang dilakukan 

oleh guru PAI mneggunakan bahasa Bugis dalam pembelajaran serta 

menggunakan praktik ceramah Bugis dan praktik lainnya yang 

didalamnya terdapat kearifan lokal wilayah setempat yang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 

c. Strategi pengelolaan pembelajaran, dikarenakan jam pembelajaran PAI di 

SMAN 4 Wajo sangat singkat sedangkan materinya sangat padat maka 

dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran PAI SMAN 4 Wajo 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang Islami yaitu mulok PAI, 

literasi Qur’an dan kegiatan rohis. 

2. Kurikulum yang digunakan oleh guru PAI dalam mengembangkan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 

Wajo yaitu menggunakan kurikulum merdeka belajar di kelas X dan XI 
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sedangkan di kelas XII masih menggunakan kurikulum 2013. 

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam mengembangkan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan nilai kearifan lokal di SMAN 4 

Wajo yaitu: 

a. Faktor Penghambat, yakni peserta didik yang kurang tertarik untuk 

mengenal kearifan lokal karena menganggap kurang modern, lingkungan 

pergaulan yang kurang baik dan kurangnya perhatian orang tua. 

b. Faktor pendukung, yakni guru agama yang sangat berpartisipasi dalam 

pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan yang 

memadai, lingkungan dan suasana sekolah yang mendukung. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi penelitian ini adalah 

diharapkan : 

1. Kepada guru PAI di SMAN 4 Wajo, diharapkan agar selalu 

memperhatikan dan meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap 

minat belajar agama yang berkaitan dengan kearifan lokal yang ada 

dilingkungannya, karena peserta didik merupakan generasi dalam 

mempertahankan kekayaan budaya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran PAI harus lebih 

diperhatikan, terutama yang berhubungan langusng dengan proses 

pembelajaran misalnya kelengkapan sumber belajar, pemanfaatan dan 

pemberdayaannya. Selain itu juga perlu penanaman nilai keagamaan dan 

nilai kebudayaan lokal untuk menciptakan suasana relijius di lingkungan 

sekolah. 
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