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ABSTRAK 

Nama : Yuliana Saputri 

NIM : 20100119014 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Karakter 

Religius Peserta Didik di MA Madani Alauddin Paopao 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan bentuk pelaksanaan 

kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta didik di MA 
Madani Alauddin Paopao. 2) mendeskripsikan peran madrasah terkait 
pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta didik 
di MA Madani Alauddin Paopao. 3) mendeskripsikan faktor penghambat dan 
pendukung madrasah terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan 
karakter religius peserta didik di MA Madani Alauddin Paopao. 4) 
mendeskripsikan solusi madrasah terkait faktor penghambat pelaksanaan kegiatan 
keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta didik di MA Madani 
Alauddin Paopao. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif  bersifat deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berlokasi di MA 
Madani Alauddin Paopao di Jl. Bontotangnga No. 36, Paccinongang, Kec. Somba 
Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah pedoman 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan 
analisis data ada tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi 
teknik, sumber, dan waktu. 

Hasil penelitian menunjukkan banyak bentuk kegiatan keagamaan di MA 
Madani Alauddin Paopao dalam pembinaan karakter religius peserta didik, 
kegiatan keagamaan tersebut memberikan pengaruh positif kepada peserta didik. 
Peran madrasah terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan 
karakter religius peserta didik sangat penting terutama peran dari pendidik, karena 
pendidik merupakan teladan baik bagi peserta didik. Faktor penghambat yaitu 
kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik dan kebiasaan peserta didik datang 
terlambat. Sedangkan faktor pendukung ada tiga faktor, yaitu pendidik, fasilitas, 
dan antusias dan semangat dari peserta didik. Solusi yang dilakukan madrasah ada 
tiga yaitu memberikan motivasi, memberikan reward (hadiah), dan memberikan  
punishment (hukuman) kepada peserta didik yang tidak melaksanakan kegiatan 
keagamaan. 

Implikasi penelitian ini diharapkan kepada seluruh pendidik serta 
komponen yang berada di lingkungan MA Madani Alauddin Paopao tetap ikut 
serta dan membina peserta didik untuk tetap terbiasa melakukan kegiatan 
keagamaan guna melahirkan peserta didik yang berkarakter religius bukan saja 
melahirkan peserta didik yang aktif, kreatif, dan berprestasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Para founding fathers Indonesia tidak pernah melupakan pentingnya nilai-

nilai moral sebagai salah satu tujuan utamanya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia 

patut berbangga sekalipun bangsa ini tidak menyatakan diri sebagai bangsa yang 

agamis. Untuk menjalani kehidupan modern seperti saat ini, negara Indonesia 

perlu memiliki karakter yang baik. Kebutuhan manusia akan pangan, papan, dan 

sandang setara dengan kebutuhan akan pendidikan pada saat ini. Manusia tidak 

akan berusaha mengembangkan dimensi spiritual jika tidak memiliki akses 

pendidikan. 

Manusia sangat diuntungkan dengan ilmu yang diperolehnya melalui 

pendidikan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhannya. Allah swt menjelaskan 

dalam QS al-Mujādilah/58: 11, 

ۖۡ وَإِ  ٌۡ ُ ىنَُ يِشِ فَٲفۡضَحُىاْ ٌَفۡضَحِ ٱللََّّ جَٰ ََ ٌۡ حفََضَّحُىاْ فًِ ٱىۡ اْ إِراَ قٍِوَ ىنَُ ْىَُٰٓ ٍَ َِ ءَا زٌِ
َٰٓأٌَُّهَا ٱىَّ راَ قٍِوَ ٌَٰ

َِ أوُحىُاْ ٱىۡعِ  ٌۡ وَٱىَّزٌِ ْنُ ٍِ ْىُاْ  ٍَ َِ ءَا ُ ٱىَّزٌِ  ٌشَۡفَعِ ٱللََّّ
ا ٱّشُزُواْ فَٲّشُزُواْ ََ ُ بِ ج ٖۚ وَٱللََّّ ٌَ دسََجَٰ يۡ

َُ خَبٍِشٞ   يىُ ََ  حعَۡ
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 
kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.1 

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas tidak menyebutkan secara tegas 

bahwa Allah swt akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan 

bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari yang sekedar 

beriman. Tidak disebutnya kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa 

                                                           
1Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, h. 803. 
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sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian 

derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu.2 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manusia membutuhkan 

ilmu, modal manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia yaitu ilmu 

pengetahuan. Manusia tidak dapat memperoleh pengetahuan tanpa melalui proses 

belajar, pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui belajar. 

Pendidikan memiliki pengaruh karena pendidikan merupakan sarana 

peningkatan kualitas hidup manusia di berbagai bidang, tidak ada yang tidak 

membutuhkannya. Pendidikan bertujuan untuk menggeser perkembangan manusia 

dari arah negatif ke arah positif. Negara Indonesia merupakan bangsa yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral untuk menumbuhkan karakter yang kuat pada 

setiap individu. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.3 

 Pendidikan karakter sudah lama diimplementasikan di sekolah-sekolah 

atau madrasah di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan agama dan 

pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan karakter, di sisi lain masih kurang 

dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena pendidikan karakter tidak memerlukan 

hafalan, informasi, soal ujian, atau jawaban. Namun, kebiasaan selalu berbuat 

                                                           
2Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 14. 
3
Republik Indonesia, “ Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,” dalam 

Soedijarto, Mereka Bicara Pendidikan Islam: Beberapa Catatan terhadap pendidikan Moral 
dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional (Cet. I; Jakarta Utara: PT. Rajagrafindo Persada, 
2009), h. 84. 
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baik, bertanggung jawab, jujur, malu menyontek, dan lain sebagainya diperlukan 

untuk pendidikan karakter. Karakter tidak akan langsung terbentuk karena harus 

dibutuhkan pelatihan yang serius untuk menjadi bugar dan menjadi kuat. 

Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia 

melupakan pendidikan  karakter bangsa. Padahal, pendidikan karakter merupakan 

suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada 

anak-anak. 

Anak-anak merupakan harta kita yang paling berharga, berada di pusat 

krisis moral yang nyata dan meresahkan dalam masyarakat kita saat ini. 

Kemerosotan akhlak anak-anak terutama mereka yang masih bersekolah menjadi 

sumber krisis moral selanjutnya. Kita sering mengamati peserta didik yang sering 

datang terlambat, bolos pada jam pelajaran, bolos salat berjama’ah, dan lain 

sebagainya, dampaknya sangat parah dan tidak bisa dianggap enteng. 

Dengan fakta yang menunjukkan bahwa karakter bangsa pada zaman 

globalisasi ini merosot dengan tajam, masa remaja sering dikenal dengan istilah 

zaman pemberontakan. Pada masa ini, seorang anak yang mengalami pubertas 

sering kali menampilkan beragam gejolak emosi, menarik diri dari keluarga, serta 

mengalami banyak masalah, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan 

pertemanannya. Selain itu kemajuan teknologi pun juga tidak luput dari kejahatan 

seperti kejahatan melalui handphone, komputer, internet, maupun kurangnya 

sopan santun terhadap yang lebih tua, hal inilah yang melatar belakangi 

munculnya pendidikan karakter. 

Pola pembentukan karakter bertujuan untuk menunjang perkembangan 

mental dan fisik peserta didik serta sifat yang melekat pada dirinya membawa ke 

arah yang lebih baik. Misalnya disiplin waktu, anjuran agar mencium tangan 
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orang tua sebelum menyapa, ini merupakan proses pendidikan dan pembangunan 

karakter pada peserta didik. 

Dalam perspektif Islam, akhlak atau budi pekerti luhur dibangun di atas 

landasan keimanan yang kokoh. Moral atau karakter merupakan produk akhir dari 

fondasi dan bangunan yang kuat, seperti halnya sebuah bangunan. Oleh karena 

itu, seseorang tidak dapat menunjukkan akhlak yang mulia jika tidak berpegang 

pada syari’at dan akidah yang benar.  

 Karakter merupakan tingkah laku. Berbicara mengenai karakter, 

pendidikan karakter di Indonesia sangat perlu ditingkatkan karena dengan seiring 

perkembangan zaman banyak masalah moralitas yang dialami di kalangan remaja, 

lebih khususnya mahasiswa dan pelajar sudah menjadi problematika karena 

banyaknya penyelenggaraan norma-norma agama, seperti banyaknya tindakan 

kekerasan dan penganiayaan, pemakaian obat-obatan, pemakaian dan peredaran 

narkoba, pergaulan bebas, film porno, hamil di luar nikah sehingga menimbulkan 

aborsi. Hal ini sudah menggambarkan bahwa generasi anak bangsa mulai 

terancam keutuhan pribadinya. Dari beberapa masalah moralitas yang merosot 

inilah pendidik menjadi tiang yang dapat mengubah pola pikir dan mencegah 

peserta didik dalam melakukan perbuatan tidak terpuji. 

 Melalui lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat, karakter dapat 

diubah, dibentuk, dan dibina sedini mungkin. Karena peserta didik menghabiskan 

hampir setengah hari mereka di lingkungan madrasah yang dapat membantu 

peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan kepribadian 

keagamaannya untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

swt. Kegiatan keagamaan di madrasah seharusnya menjadi sangat penting untuk 

dilaksanakan. 
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Kegiatan keagamaan dimaksudkan sebagai pandangan hidup atau sikap 

yang mencerminkan nilai-nilai baik dan buruk berdasarkan agama. Karena agama 

diasosiasikan dengan nilai-nilai positif dan negatif, maka semua tindakan 

seseorang sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai agama. 

Semua kegiatan keagamaan yang direncanakan oleh individu atau 

kelompok bertujuan untuk taat serta mengharapkan ridha dari Allah swt. Oleh 

karena itu, dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di 

lingkungan madrasah atau di lingkungan masyarakat. Seperti membaca al-Quran, 

mengikuti salat dhuha berjama’ah, mengikuti salat dzuhur berjama’ah, dan 

kegiatan lainnya. Kegiatan keagamaan di madrasah menjadi pokok pembahasan 

pada penelitian ini. Kegiatan keagamaan merupakan salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler. Adapun kegiatan keagamaan yang ada di MA Madani Alauddin 

Paopao diantaranya salat dhuha berjama’ah, tilawah, salat dzuhur berjama’ah, 

salat jum’at bagi laki-laki pada hari Jum’at, muhadharah bagi perempuan pada 

saat salat jum’at dimulai, dan kultum atau ceramah. 

Pembinaan karakter religius peserta didik sangat penting karena akan 

menentukan kelangsungan hidupnya di masa depan. Masa depan peserta didik 

akan cerah jika mereka memiliki karakter moral. Oleh karena itu, pembentukan 

karakter religius merupakan upaya sengaja agar peserta didik mampu memahami 

nilai-nilai sebagai haknya sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatannya 

seiring dengan tahapan memahami pilihan dan mengamalkan nilai-nilai yang 

berkaitan dengan Allah swt. Lembaga pendidikan khususnya madrasah 

diharapkan dapat melaksanakan kegiatan keagamaan secara efektif untuk 

menumbuhkan karakter religius peserta didik yang baik. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memiliki motivasi untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dalam 

Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik di MA Madani Alauddin 

Paopao”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan 

dalam Pembinaan Karakter Religius 

Peserta Didik di MA Madani Alauddin 

Paopao. 

1. Pelaksanaan kegiatan keagamaan 

merupakan pelaksanaan aktivitas 

atau kegiatan mengenai 

keagamaan. Dalam penelitian ini, 

kegiatan keagamaan mencakup 

bentuk-bentuk kegiatan 

keagamaan peserta didik di MA 

Madani Alauddin Paopao. 

Sehingga dalam penelitian ini, 

peneliti akan mengamati bentuk 

kegiatan keagamaan peserta didik 

di MA Madani Alauddin Paopao.  

2. Memfokuskan penelitian ini pada 

peran madrasah terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan keagamaan 

dalam pembinaan karakter 

religius peserta didik di MA 

Madani Alauddin Paopao. 

3. Memfokuskan penelitian ini pada 
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faktor penghambat dan 

pendukung madrasah terkait 

pelaksanaan kegiatan keagamaan 

dalam pembinaan karakter 

religius peserta didik di MA 

Madani Alauddin Paopao. 

4. Memfokuskan penelitian ini pada 

solusi madrasah terkait faktor 

penghambat pelaksanaan kegiatan 

keagamaan dalam pembinaan 

karakter religius peserta didik di 

MA Madani Alauddin Paopao. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius 

peserta didik di MA Madani Alauddin Paopao? 

2. Bagaimana peran madrasah terkait dengan pelaksanaan kegiatan 

keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta didik di MA 

Madani Alauddin Paopao? 

3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung madrasah terkait 

pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius 

peserta didik di MA Madani Alauddin Paopao? 
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4. Bagaimana solusi madrasah terkait faktor penghambat pelaksanaan 

kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta didik di 

MA Madani Alauddin Paopao? 

D. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasib Muhammad yang berjudul 

“Pembentukan Karakter Religius Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Batu Tahun 2020. Dengan hasil 

penelitian menjelaskan bahwa konsep pembentukan karakter religius siswa 

melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 

batu dilaksanakan dengan melalui proses bimbingan dari semua guru dan 

mengikuti tata tertib sekolah, kemudian juga diwujudkan dalam berbagai 

kegiatan, diantaranya kegiatan keagamaan yang kegiatan kegiatan 

pembelajarannya dikelas dan diluar kelas meliputi salat dhuha, salat 

dzuhur berjama’ah, kegiatan membaca al-Qur’an, kegiatan PHBI, program 

bulanan dan tahunan.4 

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu sama-sama meneliti tentang karakter religius peserta didik. Adapun 

perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembentukan 

karakter religius sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus 

pada pembinaan karakter religius peserta didik. 

                                                           
4Nur Hasib Muhammad, Pembentukan Karakter Religius Sisswa Melalui Kegiatan 

Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Batu, Skripsi (Malang: Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2020), h. 151. 



9 
 

 
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Itsna Fauziyah yang berjudul “Pelaksanaan 

Kegiatan Keagamaan Bagi Lansia di Pondok Pesantren Darud Dzikri 

Sa’adah Desa Joyotakan Kecamatan Serengan Surakarta Tahun 2020”. 

Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan 

keagamaan dilaksanakan sejak tahun 2006, kegiatan berlangsung 4 kali 

dalam satu minggu. Kegiatan tersebut diikuti oleh santri lansia mukim 

maupun non mukim. Kegiatan keagamaan yang diikuti oleh santri lansia 

antara lain sebagai berikut: 1) Belajar membaca al-Qur’an dengan metode 

tsaqifa. 2) Salat berjama’ah 5 waktu bagi santri mukim. 3) Menambah 

amalan salat sunnah: tasbih, dhuha, taubat. 4) Dzikir dan shalawat. 

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu sama-sama meneliti tentang kegiatan keagamaan. Adapun 

perbedaanya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada santri lansia 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada peserta 

didik tingkat MA.5 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Luthfi Azizah yang berjudul 

“Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Keagamaan di MI 

Muhammadiyah Braja Asri Kecamatan Jepara Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2019”. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi 

pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di MI Muhammadiyah 

Braja Asri sudah berjalan baik. Kegiatan keagamaan yang ada di MI 

Muhammadiyah Braja Asri menggunakan metode pembiasaan, sehingga 

peserta didik terbiasa melakukan kegiatannya. Kegiatan keagamaan 

diantaranya yakni kegiatan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), 

                                                           
5Itsna Fauziyah, Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Bagi Lansia di Pondok Pesantren 

Darud Dzikri Sa’adah Desa Joyotakan Kecamatan Serengan Surakarta, Skripsi (Surakarta: Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), h. 
11. 
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berbaris, membaca janji pelajar dan berjabat tangan, berdo’a bersama, salat 

dhuha dan salat dzuhur berjamaah, muraja’ah hafalan, dan manasikh haji. 

Nilai karakter yang ditanamkan melalui kegiatan keagamaan yaitu nilai 

religius, disiplin, dan tanggung jawab.6 

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu sama-sama menggunakan metode pembiasaan. Adapun 

perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada peserta didik 

tingkat MI/SD sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus 

pada peserta didik tingkat MA/SMA. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Fahira yang berjudul” Pelaksanaan 

Kegiatan Keagamaan Rohani Islam dalam Upaya Mengembangkan 

Lingkungan Pendidikan Yang Religius di SMA Negeri 1 Ampibabo Tahun 

2020”. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan 

keagamaan Rohani Islam di SMA Negeri 1 Ampibabo awalnya dilakukan 

rutin tiap minggu yang mana program kegiatan yang terdiri dari kajian 

umum, salat dzuhur, pembersihan mushalah, pesantren kilat, penyetoran 

hafalan, mentoring, kotak infaq, latihan khutbah jum’at, kultum, 

penerbitan poster, dan dzikir akbar. Akan tetapi pada saat pandemi Covid-

19 kegiatan tersebut terhambat, hanya ada beberapa program kegiatan 

yang berjalan seperti kajian umum, mentoring dan pembersihan mushalah. 

Kegiatan kajian umum dan mentoring dilakukan secara via online melalui 

aplikasi zoom sedangkan pembersihan mushalah dilaksanakan saat 

ditetapkannya New Normal untuk daerah zona hijau. Kegiatan keagamaan 

Rohani Islam di SMA Negeri 1 Ampibabo juga bertujuan untuk 

                                                           
6Maulida Luthfi Azizah, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan 

Keagamaan di MI Muhammadiyah Braja Asri Kecamatan Jepara Kabupaten Lampung Timur, 
Skripsi (Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 69. 
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mengembangkan dan meningkatkan akhlak dan kepribadian peserta didik 

menjadi lebih baik sehingga tercapainya suatu lingkungan pendidikan yang 

religius.7   

Relevansi penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan datang 

yaitu sama-sama meneliti tentang kegiatan keagamaan. Adapun 

perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada kegiatan 

keagamaan dalam mengembangkan lingkungan pendidikan religius 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada kegiatan 

keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta didik. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yullia yang berjudul “Penanaman Nilai 

Karakter Melalui Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada Siswa Kelas 

VIII SMPN 4 Kumai Kota Waringin Barat Tahun 2020”. Dengan hasil 

penelitian menjelaskan bahwa nilai karakter siswa kelas VIII SMPN 4 

Kumai Kota Waringin  Barat ada tiga yaitu: Pertama, karakter religius 

seperti baca do’a sebelum dan sesudah  pembelajaran, salat dzuhur 

berjama’ah dan baca yasin bersama. Kedua disiplin, memakai pakaian 

yang sesuai aturan sekolah, saat diskusi bisa bergantian dengan tertib, 

mengikuti upacara, mengikuti kegiatan olahraga, dan tepat waktu. Ketiga 

peduli lingkungan, yakni gotong royong, membersihkan kelas, dan 

membuang sampah pada tempatnya. Penamaman nilai karakter siswa kelas 

VIII SMPN 4 Kumai Kota Waringin Barat juga menggunakan metode 

keteladanan, pembiasaan dan diskusi.8  

                                                           
7Indah Fahira, Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Rohani Islam dalam Upaya 

Mengembangkan Lingkungan Pendidikan yang Religius di SMA Negeri 1 Ampibabo, Skripsi 
(Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah  dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Palu, 2020), h. 62. 
 

8Yullia, Penanaman Nilai Karakter Melalui Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada 
Siswa Kelas VIII SMPN 4 Kumai Kota Waringin Barat, Skripsi (Jurusan  Pendidikan Agama 
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Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu sama-sama meneliti tentang karakter. Adapun perbedaannya yaitu 

penelitian terdahulu lebih berfokus pada penanaman nilai katakter 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada 

implementasi nilai-nilai religius melalui kegiatan keagamaan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan bentuk kegiatan keagamaan dalam pembinaan 

karakter religius peserta didik di MA Madani Alauddin Paopao. 

b. Untuk mendeskripsikan peran madrasah terkait pelaksanaan kegiatan 

keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta didik di MA 

Madani Alauddin Paopao. 

c. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung madrasah 

terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter 

religius peserta didik di MA Madani Alauddin Paopao. 

d. Untuk mendeskripsikan solusi madrasah terkait faktor penghambat 

pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius 

peserta didik di MA Madani Alauddin Paopao. 

 

 

 

                                                                                                                                                               
Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020), h. 
77. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Kajian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana 

kegiatan keagamaan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik di 

MA Madani Alauddin Paopao. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Manfaat Bagi Peneliti 

Selama penulis melakukan penelitian ini tentu akan menambah 

wawasan tentang pelakasanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter 

religius peserta didik dan menambah pengalaman belajar dalam penerapan 

pengetahuan yang sudah diperoleh dari perguruan tinggi yaitu UIN Alauddin 

Makassar. 

2) Manfaat Bagi Madrasah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi MA Madani 

Alauddin Paopao dalam meningkatkan mutu sekolah sejalan dengan fokus karya 

tulis ilmiah ini. 

3) Manfaat Bagi peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peserta didik 

untuk lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan keagamaan agar 

meningkatkan karakter religiusnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Kegiatan Keagamaan 
 

1. Pengertian Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan dapat diartikan sebagai kesibukkan atau sebuah aktivitas. 

Kegiatan juga dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari seperti ucapan dan perbuatan. 

Sedangkan keagamaan merupakan segala sesuatu yang mempunyai sifat yang ada 

dalam agama dan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Jadi kegiatan 

keagamaan merupakan aktivas atau kegiatan manusia yang berkaitan dengan 

agama. 

Sangat penting bagi manusia untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan 

karena dengan melakukan itu akan membantu kita menumbuhkan keimanan dan 

ketakwaan kita serta membawa keridhaan Allah swt, kita dapat mengikuti 

kegiatan keagamaan secara mandiri atau berkelompok. Allah swt menjelaskan 

dalam QS al-Rūm/30: 30, 

ِٖۚ رَٰ  هَاٖۚ لََ حبَۡذٌِوَ ىِخَيۡقِ ٱللََّّ ٍۡ ِ ٱىَّخًِ فطََشَ ٱىَّْاسَ عَيَ ِِ حٍَِْفٗاٖۚ فِطۡشَثَ ٱللََّّ ٌ ٌۡ وَجۡهَلَ ىِيذِّ ىِلَ فَأقَِ

  َُ ى َُ ٌَعۡيَ َِّ أمَۡثشََ ٱىَّْاسِ لََ  نِ
ٌُ وَىَٰ ُِ ٱىۡقٍَِّ ٌ  ٱىذِّ

Terjemahnya: 

  Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) 
fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. 
Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.1 

 Menurut Quraish Shihab melalui QS Ar-Rūm ayat 30, Allah swt 

mengarahkan kalam-Nya kepada Nabi Muhammad saw dalam kedudukan beliau 

sebagai pemimpin umat agar beliau bersama semua umat beliau mencamkan 

perintah Allah swt berikut ini. Ayat di atas bagaikan menyatakan: “setelah jelas 

                                                           
1Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, h. 586. 
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bagimu-wahai Nabi-duduk persoalan, maka pertahankanlah apa yang selama ini 

telah engkau lakukan, hadapkanlah wajahmu serta arahkan semua perhatianmu, 

kepada agama yang disyariatkan Allah yaitu agama Islam dalam keadaan lurus. 

Tetaplah mempertahankan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya 

yakni menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan yakni fitrah Allah itu, 

itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui yakni tidak 

memiliki pengetahuan yang benar.2 

Kegiatan keagamaan dimaksudkan sebagai suatu pola atau sikap hidup 

yang pelaksanaannya berkaitan dengan nilai baik dan buruk berdasarkan agama. 

Dalam hal ini, gaya atau pola hidup seseorang didasarkan segala sesuatunya 

menurut agama yang dipeganginya itu.3 

Dari pengertian di atas bisa dipahami bahwa kegiatan keagamaan 

mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, baik berupa 

keyakinan agama dengan Allah swt, pengajian, istighosah, dan kegiatan 

keagamaan lainnya yang dapat membantu mendekatkan manusia kepada Allah 

swt menjadi pokok pada pembahasan ini. Dengan kata lain, aktivitas keagamaan 

mengacu pada aktivitas apapun yang melibatkan iman kepada Allah swt yang 

terjadi dalam lingkungan pendidikan, yakni ditingkat pendidikan apapun. Dalam 

implementasi kegiatan keagamaan di lembaga pendidikan, seorang pendidik tidak 

hanya fokus pada kegiatan proses belajar mengajar di kelas, akan tetapi juga harus 

mengarahkan peserta didiknya dalam bentuk penerapan keagamaan, misalnya 

peserta didik diajak untuk mau memperingati hari-hari besar keagamaan dan 

mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah diselenggarakan oleh sekolah. 

 

                                                           
2Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2005), h. 52. 
3
Imam Fu’adi, Menuju Kehidupan Sufi (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 73. 
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2. Bentuk-bentuk Kegiatan Keagamaan 

Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan memiliki banyak variasi dari 

madrasah satu dengan madrasah yang lain. Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan 

harus dikembangkan dengan melihat tingkat pemahaman dan kemampuan dari 

diri peserta didik. Sehingga melalui program kegiatan keagamaan yang diikutinya, 

peserta didik mampu belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang 

berkembang dilingkungannya. 

Kegiatan keagamaan pula dapat membantu peserta didik dalam 

berkembang menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertakwa 

kepada Allah swt. Dengan membantu mereka memahami, menghayati, dan 

menerapkan ajaran Islam. Adapun beberapa bentuk program kegiatan keagamaan, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Salat dhuha berjama’ah 

 Salat dhuha merupakan salat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari pada 

waktu matahari telah terbit dan mulai meninggi, yaitu minimal matahari telah 

meninggi satu tumbak atau sepenggalan sampai menjelang waktu dzuhur.  

Tujuan diadakannya salat dhuha berjama’ah adalah untuk mengenalkan 

peserta didik pada salat dhuha dan supaya mencetak peserta didik yang beriman, 

bertakwa yang berlandaskan spiritual di lingkungan pendidikan sekolah.  

2. Membaca al-Qur’an  

 Membaca dan mengamalkan al-Qur’an merupakan hal terpenting selain 

melaksanakan ibadah salat. al-Qur'an mengandung obat (syifa) yang merupakan 

obat spiritual dan dapat membantu kita pulih dari berbagai penyakit dan 

membawa kedamaian dan ketenangan bagi pembaca dan pendengar, serta di hari 

kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Allah swt. 
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Kemampuan seseorang untuk melafalkan kata-kata abjad al-Qur'an 

berubah sebagai hasil dari proses interaktif membaca al-Qur'an. Dengan 

melakukan beberapa hal, seseorang akan melihat perubahan dan mengingatnya. 

Kita tidak boleh mengabaikan al-Qur'an ketika membacanya, kita harus 

membacanya dengan lancar dan tidak boleh sembarangan karena jika masih 

banyak kesalahan, maka makna dari ayat-ayat al-Qur’an tersebut akan berubah. 

Peserta didik perlu dibiasakan dengan amalan membaca al-Qur’an sejak 

dini. Peserta didik akan selalu membaca al-Qur’an jika mereka sering 

membacanya dan mengalami kegembiraan dan cinta. Sekalipun peserta didik 

belum memahami semua isi dari al-Qur'an, jika tidak membacanya setiap hari, 

setidaknya mereka akan merasa kehilangan dan seperti ada yang kurang. Sehingga 

mereka akan berusaha untuk membacanya setiap hari. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa umat Islam diwajibkan untuk membaca al-Qur'an. Dalam membaca al-

Qur’an tidak boleh sembarangan karena hal itu akan mengubah makna dari ayat-

ayat al-Qur’an, jadi kita harus membacanya dengan benar dan lancar. 

3. Salat dzuhur berjama’ah 

Salat dzuhur merupakan salat yang dilakukan sesudah lewat setengah harui 

dan berakhir menjelang waktu ashar.4 Pada zaman dahulu, orang menandai 

masuknya salat dzuhur adalah dengan mengamati bayang-bayang suatu benda. 

Jika bayang suatu benda sudah tidak tegak lurus dengan posisinya, maka itu 

menandakan telah masuk waktu dzuhur. Namun saat bayangan suatu benda sudah 

lebih panjang dari pada benda aslinya, maka dari itu menandakan telah masuk 

waktu ashar dan waktu dzuhur berakhir. 

                                                           
4M. Ali Hasan, Hikmah Salat dan Tuntunannya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1996), h. 36. 
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Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menanamkan kebiasakan 

melaksanakan salat adalah mengajak peserta didik untuk salat berjama’ah. 

Termasuk manfaat salat berjama’ah yaitu menjadi pendorong untuk berlomba-

lomba dalam keta’atan kepada Allah swt dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. 

4. Peringatan Hari Besar Islam 

Peringatan Hari Besar Islam merupakan kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan untuk memperingati dan merayakan hari-hari besar Islam 

sebagaimana yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam di seluruh dunia, 

seperti Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw, Nuzulul Qur’an, Isra’Mi’raj, I 

Muharram, Lailatul Qadar dan lain sebagainya. 

Tujuan diadakannya peringatan dan perayaan hari besar Islam adalah 

melatih peserta didik untuk selalu berperan penting serta upaya-upaya 

menyemarakkan syiar Islam dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan-

kegiatan yang positif dan bernilai baik bagi perkembangan internal ke dalam 

lingkungan masyarakat yang lebih luas. 

3. Manfaat Kegiatan Keagamaan 

 Setiap sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki manfaat, adapun manfaat 

kegiatan keagamaan yakni: 

a. Membangun pribadi peserta didik yang lebih baik karena sudah terbiasa 

dalam melaksanakan ibadah. 

b. Menciptakan generasi yang cerdas . 

c. Memberi kesadaran kepada peserta didik bahwa kegiatan keagamaan 

sangat penting dan dapat memotivasi dirinya sendiri. 

d. Dengan adanya kegiatan keagamaan dapat menciptakan peserta didik 

sebagai generasi muda yang religius. 
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e. Dengan adanya kegiatan keagamaan di sekolah dapat membentuk dan 

membina karakter peserta didik. 

f. Meningkatkan akhlak yang mulia kepada peserta didik. 

4. Tujuan Kegiatan Keagamaan 

Pembentukan kepribadian muslim di kalangan peserta didik melalui 

kegiatan keagamaan merupakan salah satu tujuan utama. Tujuan kegiatan 

keagamaan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, menjalankan segala 

perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah swt menyuruh umatnya 

untuk selalu berbaik sangka, sabar, dan amanah. Semua itu merupakan suatu 

pengakuan bahwa masih ada seseorang yang memegang kendali di atas kita untuk 

selalu bersyukur kepada Allah swt atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan 

kepada kita. 

Pasti ada alasan untuk setiap hal yang kita lakukan. Kegiatan keagamaan 

dimaksudkan untuk menuntaskan upaya mengembangkan manusia seutuhnya, 

mengenal keterkaitan, serta memperdalam pengetahuan peserta didik terhadap 

materi yang dipelajarinya di dalam ruangan kelas. 

Adapun tujuan adanya kegiatan keagamaan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan intensitas dakwah islamiyah kepada peserta didik dalam 

rangka membangun peserta didik sebagai generasi muda yang religius, 

sebagai implementasi Islam adalah rahmatalillalamin. 

b. Membangun kesadaran peserta didik bahwa kegiatan keagamaan akan 

memotivasi setiap beragama yang baik dan continue. 

c. Membangun pribadi peserta didik yang terbiasa dalam melaksanakan 

ibadah. 
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d. Menciptakan generasi dengan tingkat kecerdasan spiritual (SQ) yang baik, 

sehingga akan melahirkan generasi yang menjunjung tinggi etika, moral, 

dan nilai religius. 

e. Meningkatkan kemampuan peserta didik, beraspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

f. Pengembangan minat dan bakat peserta didik dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

g. Dapat mengetahui, mengenang serta membedakan hubungan satu 

pelajaran dengan pelajaran lainnya.5 

Ghairah Islamiah diri peserta didik harus ditumbuhkan, untuk itu 

diperlukan upaya alternatif supaya mereka bersemangat untuk mengamalkan 

ajaran agamanya. Kegiatan keagamaan merupakan salah satu sub dari 

pembelajaran agama Islam yang diharuskan mampu memberikan kontribusi 

terhadap religiusitas seseorang. 

 Diharapkan peserta didik akan berkembang menjadi generasi muda yang 

cerdas, bermoral, dan berakhlak mulia sebagai hasil dari adanya kegiatan 

keagamaan. Pendidik dapat memperoleh manfaat besar dari kegiatan keagamaan 

ini dengan mengajarkan peserta didik bagaimana menjadi orang yang beriman dan 

bertakwa serta mendorong untuk selalu berperilaku yang baik. Kegiatan 

keagamaan ini diupayakan agar peserta didik bisa lebih menambah wawasan 

mengenai agama dan menjadi peserta didik yang berakhlak mulia. 

 

 

 

 

                                                           
5Muclas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Cet. III; 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 41. 
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5. Fungsi Kegiatan Keagamaan 

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah atau madrasah berfungsi sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

Karena sebenarnya yang berkewajiban menanamkan keimanan dan 

ketakwaan adalah orang tua atau keluarga. Sedangkan sekolah atau 

madrasah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri 

peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan 

dan ketakwaan yang sudah ada dalam diri peserta didik dapat berkembang 

secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

2. Penanaman nilai, yaitu sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

3. Penyesuain mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai 

dengan ajaran agama Islam. 

4. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan 

kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman 

ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia seutuhnya. 

6. Pengajaran, yaitu tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, 

sistem dan fungsionalnya. 

7. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang 
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secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi 

orang lain.6 

B. Pembinaan Karakter Religius 
 

1. Pengertian Pembinaan 

Masdar Helmy menegaskan bahwa pembinaan meliputi segala usaha dan 

perbuatan. Pembinaan merupakan pekerjaan yang selalu mengikuti aturan atau 

tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pengembangan karakter 

manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang dilaksanakan secara praktis 

melalui pembinaan sesuai dengan pengertian istilahnya.7   

 Pembinaan dan pengembangan bagi peserta didik yang minat dan 

kemampuannya yang luar biasa belum diakui oleh sekolah. Oleh karena itu, salah 

satu tanggung jawab sekolah yaitu mengidentifikasi dan membina agar peserta 

didik dapat mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki serta diharapkan 

dapat membantu pembentukan moral dan karakter peserta didik. 

 Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, 

terarah, dan konsisten dalam rangka meningkatkan karakter individu dan sosial 

melalui pendidikan. Pembinaan dapat diberikan di luar lingkungan keluarga atau 

sekolah, khususnya melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler berbasis 

sekolah dan masyarakat. 

Jadi pembinaan karakter religius peserta didik melalui kegiatan keagamaan 

adalah proses menanamkan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai agama Islam 

dalam diri peserta didik seperti sikap sopan santun.  

 

 

                                                           
6Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 15-16. 
7Masdar Helmy, Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat (Semarang: Dies Natalies, 

IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 31. 



23 
 

 
 

2. Pengertian Karakter 

Karakter merupakan tingkah laku seseorang, ada perilaku baik dan 

perilaku buruk. Karakter merupakan sifat seseorang yang dicontohkan dengan 

tindakan seperti jujur, bertanggung jawab, menunjukkan rasa hormat, dan 

bersikap baik kepada orang lain. Dalam bahasa Indonesia, karakter dapat 

dipahami sebagai budi pekerti, sedangkan dalam Islam, karakter dapat dipahami 

sebagai akhlak. Karena akhlak kita akan menentukan apakah kita dianggap baik 

atau buruk sebagai manusia, maka Islam sangat menjunjung tinggi akhlak. Oleh 

karena itu Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw sebagai perwujudan akhlak 

manusia.  

Menurut Akhmad Muamimin Azzet, karakter merupakan cara berpikir dan 

bertindak yang memungkinkan hidup berdampingan dalam keluarga, masyarakat, 

bangsa, dan negara. Orang yang berkarakter mampu mengambil keputusan dan 

bertanggung jawab atas keputusan tersebut.8 

 Karakter seseorang dapat dilihat dari cara berpikir dan berperilaku untuk 

bekerja dan hidup bersama dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kapasitas 

untuk membuat pilihan dan kemauan untuk bertanggung jawab atas pilihan-

pilihan itu merupakan ciri-ciri dari karakter. Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan Allah swt, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 

Berdasarkan norma agama, karma, hukum, estetika, budaya, dan adat istiadat. 

Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pikiran, perkataan, sikap, perasaan, dan 

tindakan seseorang.  

 Berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

terwujudnya suatu tujuan dapat dilihat dari perubahan internal seseorang, tidak 

hanya dari segi pengetahuan tetapi juga dari perilaku yang positif. Upaya yang 

                                                           
8Akhmad Muamimin Azzet, Urgensi Pendidikan di Indonesia (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), h. 16. 
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dilakukan madrasah untuk membentuk kepribadian peserta didik disebut sebagai 

pengembangan karakter moral, dan etika. Karakter seseorang merupakan 

seperangkat nilai yang telah tertanam dalam dirinya dari waktu ke waktu, seperti 

kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, dan dedikasi. Kualitas pribadi seseorang 

dapat dievaluasi dan diukur dengan menggunakan karakter. Identitas seseorang, 

cara berpikir, dan perilaku (sikap dan tindakan) semua dapat dikaitkan dengan 

karakter mereka.  

a. Metode Pembinaan Karakter 

Dalam proses pendidikan, termasuk dalam pendidikan karakter diperlukan 

metode-motode pendidikan yang mampu menekankan nilai-nilai karakter baik 

kepada peserta didik, sehingga peserta didik bukan hanya tahu tentang karaktrer.9 

1) Metode Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-

ulang agar sesuatu itu menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan (habituation) ini 

berintikan pengalaman, karena yang dibiasakan itu merupakan sesuatu yang 

diamalkan. Inti kebiasaaan merupakan pengulangan. Pembiasaan menempatkan 

manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan karena 

akan menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kegiatan itu dapat 

dilakukan dalam setiap pekerjaan. Oleh karena itu, metode ini sangat efektif 

dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian anak.10 

Pembiasaan yang baik akan mempengaruhi pembentukan karakter anak 

dan terus menerus memengaruhi mereka hingga dewasa. Memang menantang dan 

terkadang butuh waktu yang lama untuk menanamkan kebiasaan pada anak. 

Namun, kita harus mengubah segala sesuatu yang sudah menjadi rutinitas. 

                                                           
9Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi (Cet. III; CV. Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 24. 
10Moh. Ahaanulkhaq, “Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode 

Pembiasaan”, Jurnal Prakarsa Paedagogja 2, No.1 (2019): h. 25. 
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Akibatnya, lebih baik mengembangkan kebiasaan positif dari pada kebiasaan 

negatif. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

metode pembiasaan merupakan cara yang konsisten dalam jangka waktu yang 

lama sehingga sesuatu yang kita inginkan menjadi kebiasaan dan tetap tertanam 

dalam jiwa dan perbuatan kita. Tujuan penggunaan metode pembiasaan ini yaitu 

agar anak-anak terbiasa melakukan hal baik setiap hari. Jadi, anak-anak akan 

melakukannya dengan sendiri tanpa disuruh lagi atau tanpa ada unsur paksaaan 

dari kita sebagai orang tua. 

2) Metode Keteladanan 

Metode keteladanan ini diterapkan melalui penggunaan contoh-contoh. 

Segala perbuatan mulia dan baik yang dilakukan oleh para senior, kyai, ustadz, 

dan ustadzah.11 Perilaku teladan merupakan komponen penting dari strategi 

pengembangan karakter terutama bagi peserta didik, karena dapat membantu 

mereka menjadi terbiasa dengan contoh-contoh positif. Peserta didik akan sulit 

melupakan perilaku dan gaya mengajar guru. Karena seorang pendidik merupakan 

cerminan bagi peserta didiknya. Allah swt menjelaskan dalam QS al-Ahzāb/33: 

21, 

 َ ًَ ٱلۡأَٰٓخِشَ وَرمََشَ ٱللََّّ ٍَىۡ َ وَٱىۡ ٌَشۡجُىاْ ٱللََّّ  َُ ِ مَا ََ ِ أصُۡىَةٌ حَضََْتٞ ىِّ ٌۡ فًِ سَصُىهِ ٱللََّّ َُ ىَنُ  ىَّقَذۡ مَا
 مَثٍِشٗا 

Terjemahnya: 

 Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat Allah.12 

Dapat dipahami bahwa metode keteladanan merupakan cara yang efektif 

dalam membentuk dan membina sikap religius peserta didik dan juga merupakan 

                                                           
11

Rahmawati, “Metode-Metode Pembinaan Akhlak di Pondok Modern Darussalam 
Gontor Putri IV”, Jurnal Al-Izzah 9, No.1 (2014): h. 158. 

12Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, h. 606. 
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cara pendidik memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik. Seperti 

ketika pendidik berpakaian, pendidik yang berpakain rapi maka peserta didik juga 

akan berpakain rapi. 

3) Metode Nasihat 

 Karena sebagian orang lebih suka mendengarkan nasihat dari orang yang 

disukainya dan menggunakannya sebagai tempat mengadukan segala 

permasalahan yang dihadapinya, maka cara ini memberikan dampak yang cukup 

signifikan bagi jiwa dan emosi peserta didik. Luqman menyuruh anaknya untuk 

tidak menyekutukan Allah. Allah swt menjelaskan dalam QS Luqmān/31: 13, 

 ٌٞ ٌٌ عَظٍِ شۡكَ ىظَُيۡ َُّ ٱىشِّ ِۖۡ إِ ًَّ لََ حشُۡشِكۡ بِٲللََّّ َْ بُ ٌَٰ ٌَعِظُهُۥ  ُِ لِِبِْۡهۦِ وَهُىَ  ََٰ  وَإِرۡ قَاهَ ىقُۡ
Terjemahnya: 

 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia 
memberikan pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau 
menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-
benar kezaliman yang besar.”13 

Menurut Sayyid Quthb tentang QS Luqman ayat 13 menjelaskan bahwa 

Nasihat Luqman kepada anaknya merupakan nasihat tidak menggurui tidak 

mengandung tuduhan, karena orang tua tidak menginginkan kecuali kebaikan, dan 

orang tua hanya menjadi penasihat bagi anaknya. Luqman melarang anaknya dari 

perbuatan syirik, dia juga memberikan alasan atas larangan tersebut bahwa 

kemusyrikan itu adalah kedhaliman yang besar. Pernyataan Luqman tentang 

hakikat itu diperkuat dengan dua tekanan, yang pertama mengawalinya dengan 

larangan berbuat syirik dan alasannya yang kedua dengan menggunakan huruf 

inna yang berarti sesungguhnya dan huruf la yang bermakna benar-benar.14 

 

 

                                                           
13Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, h. 593. 
14Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 173. 
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4) Metode Ibrah dan Mau’izah 

 Heri Gunawan menegaskan ibrah merupakan kondisi psikis di mana orang 

mampu memahami hakikat sesuatu yang dilihatnya dan diterimanya dengan akal. 

Sedangkan mau'izah merupakan nasehat baik yang dapat diambil hati dengan 

menggambarkan pahala atau bahaya.15 

5) Metode Kisah atau Cerita  

 Metode dilakukan dengan menceritakan  kisah para nabi maupunorang 

bijak. Motode cerita ini dilakukan karena anak senang mendengar kisah. Selain itu 

kisah berfungsi sebagai berikut: 

1. Kisah senantiasa memikat karena mengundang pembicara atau 

pendengar untuk mengikuti peristiwanya dan merenungkan maknanya. 

2. Kisah dapat menyentuh dihati manusia, karena kisah itu menampilkan 

tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga pembaca yang 

pendengar dapat menghayati dan merasakan isi kisah tersebut, seolah-

olah dia sendiri yang menjadi tokohnya. 

3. Kisah qurani mendidik keimanan dengan cara; membangkitkan 

berbagai perasaan, seperti khauf, ridho dan cinta; mengarahkan seluruh 

perasaan sehingga bertumpuk pada suatu puncak, yaitu kesimpulan 

kisah; melibatkan pembaca atau pendengar ke dalam kisah itu sehingga 

ia terlibat secara emosional.16 

6) Metode Perumpamaan (Amtsal) 

Perumpamaan mereka merupakan seperti orang yang menyalakan api, 

maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang 

menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat 

melihat. 

                                                           
15Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, h. 96. 
16Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, h. 89. 
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Metode perumpamaan ini juga baik digunakan oleh para pendidik dalam 

mengajari peserta didik terutama dalam menanamkan karakter dari dalam diri 

mereka. Heri Gunawan menegaskan bahwa metode perumpamaan mempunyai 

tujuan antara lain sebagai berikut: 

a. Pesan dan kesan inspiratif terkait dengan makna perumpamaan, yang 

mendorong berkembangnya berbagai perasaan ketuhanan. 

b. Membuat makna lebih mudah dipahami. 

c. Melatih akal menggunakan qiyas yang logis dan sehat serta berpikir logis. 

d. Perumpamaan merupakan konsep yang membangkitkan emosi, 

menghidupkan naluri, dan menginspirasi kita untuk melakukan segala 

sesuatu dengan benar dan menghindari segala sesuatu yang salah.17 

7) Metode Targhib dan Tarhib 

Targhib merupakan ajakan kenikmatan akhirat dan janji kenikmatan. 

sedangkan tarhib merupakan ancaman dosa. Tujuan targhib dan tarhib yaitu agar 

manusia mengikuti semua aturan dari Allah swt.18 

Dari berbagai metode pendidikan yang digunakan diharapkan mampu 

menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada peserta didik, sehingga peserta didik 

bukan hanya tahu tentang moral (karakter), akan tetapi juga diharapkan mereka 

mampu melaksanakan moral yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. 

b. Tahapan Pembinaan Karakter 

 Landasan pelaksanaan pendidikan di sekolah atau madrasah merupakan 

pembinaan karakter yang harus dilakukan oleh pihak sekolah atau madrasah. 

Secara umum, perkembangan  peserta didik yang baik. Peserta didik akan tumbuh 

dengan baik sebagai hasil dari pengembangan karakter yang baik yaitu akan 

                                                           
17Heri Gunawan, Pendidikan Karakter dan Implementasi, h. 91. 
18Heri Gunawan, Pendidikan Karakter dan Implementasi, h. 96. 
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mendorong mereka untuk bekerja keras, melakukan hal yang benar, dan 

menetapkan tujuan yang tinggi, antara lain orang tua, masyarakat, dan lingkungan. 

Pembinaan merupakan cara dan proses dalam membina karakter menuju 

terbentuknya akhlak dalam diri peserta didik, ada tiga tahapan yang harus 

dilakukan, antara lain sebagai berikut: 

a. Moral Knowing 

 Tahapan ini merupakan langkah awal dalam mempraktekkan pendidikan 

karakter. Peserta didik diharapkan sudah menguasai pengetahuan tentang nilai dan 

mampu membedakan antara akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela pada 

tahap awal ini, memiliki pemahaman yang logis tentang makna akhlak mulia, dan 

mampu mengidentifikasi sosok-sosok yang baik serta dapat dijadikan contoh 

akhlak mulia, seperti Nabi Muhammad saw.19 

b. Moral Feeling atau Moral Loving 

Tahapan ini merupakan tahapan kedua, yaitu menumbuhkan kecintaan. 

Pada tahap ini sasarannya yaitu pendidik yang mewakili sisi emosional, jiwa, dan 

hati peserta didik. Agar peserta didik memahami bahwa dirinya perlu berakhlak 

mulia, maka pendidik harus mampu menyentuh emosi peserta didik. Peserta didik 

diharapkan mampu mengevaluasi dirinya sendiri pada tahapan ini.20 

c. Moral Doing atau Moral Action 

Tahapan ini merupakan tahapan ketiga, yang merupakan puncak 

keberhasilan internalisasi pendidikan karakter. Ketika peserta didik mampu 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti meningkatnya 

dalam hal ibadah, kejujuran, kedisiplinan, keramahan, kasih sayang, rasa hormat, 

kesopanan, keadilan, dan ketekunan. Hal ini menunjukkan bahwa menentukan 

                                                           
19Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 31. 
20Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 112-113 
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tingkat pengajaran di mana peserta didik berpartisipasi dalam ketiga tahap 

tersebut merupakan tantangan pertama bagi para pendidik: pertama, belajar 

mengetahui dan memahami berarti menerima instruksi yang mencakup fakta dan 

konsep. Kedua, melalui refleksi, sikap dan nilai, dan ketiga, penerapan 

keterampilan untuk tampil.21 

3. Pengertian Religius  

Religius merupakan proses mengikat kembali atau bisa dikatakan tradisi, 

sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia 

serta lingkungannya.22 

Religius merupakan sikap dan perilaku yang berpegang teguh pada ajaran 

agamanya sendiri, toleran terhadap praktik agama lain, dan hidup berdampingan 

dengannya. Masalah spiritual terkait dengan sikap dan tindakan keagamaan. 

Seseorang dikatakan religius jika dia terus menerus berusaha untuk lebih dekat 

dengan Tuhan dan berpegang teguh pada ajarannya. 

Religius merupakan nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia 

menunjukan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan 

selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan ajaran agamanya. Sebenarnya 

dalam jiwa manusia itu sendiri sudah tertanam benih keyakinan yang dapat 

merasakan adanya Tuhan. Rasa semacam itu sudah merupakan fitrah (naluri 

insani), inilah yang disebut naluri keagamaan.23 

                                                           
21Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 113 
22Ulil Amri Safri, Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur’an (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 11. 
23Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 1. 
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Menurut Zayadi, ada dua jenis sumber nilai-nilai agama dalam kehidupan 

manusia:24 

a. Nilai Ilahiyah 

 Nilai-nilai ketuhanan merupakan yang berlaku dalam kehidupan manusia 

dan berhubungan dengan ketuhanan atau hablu minallah. Forum-forum 

keagamaan dapat digunakan untuk belajar tentang nilai-nilai ketuhanan. 

1. Iman, atau sikap batin yang sempurna kepada Allah. 

2. Islam, khusunya sikap berserah diri kepada Allah swt melalui iman kepada 

kebijaksanaan dan kebaikan Allah swt dalam segala hal. 

3. Ihsan, atau kesadaran bahwa Allah swt akan selalu bersama kita di 

manapun kita berada. 

4. Taqwa, atau sikap menaati segala perintah dan menjauhi segala 

larangannya. 

5. Ikhlas, yaitu sikap dan perilaku murni yang hanya bertujuan untuk 

mengharapkan ridha Allah swt. 

6. Tawakal, yaitu pola pikir yang menaruh segala harapan seseorang dan 

selalu bersandar hanya kepada Allah swt. 

7. Syukur, khususnya keadaan diliputi dengan rasa syukur atas nikmat yang 

Allah berikan. 

8. Sabar, yaitu sikap sabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah 

berikan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan tentang nilai-nilai 

ketuhanan, khususnya nilai-nilai yang terkait dengan ketuhanan atau hablu 

minallah dalam beberapa hal. Sebagai makhluk Allah swt kita wajib untuk 

menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita juga peserta didik karena akan 

                                                           
24Zayadi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2001), h. 73. 
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membantu peserta didik mengembangkan karakternya. Oleh karena itu, sekolah 

atau madrasah dituntut untuk mengimplementasikannya agar peserta didik dapat 

mengembangkan karakter yang baik. 

b. Nilai Insaniyah 

 Nilai-nilai yang berlaku secara universal dengan sesama manusia atau 

hablu minannas. Konsep perilaku, perangai, akhlak, dan budi pekerti disebut 

sebagai nilai-nilai insaniyah. Nilai-nilai insaniyah mengandung nilai-nilai sebagai 

berikut: 
1. Silaturahmi, atau memperkokoh semangat persaudaraan, atau kasih sayang 

antar sesama manusia (Al-Ukhuwah). 

2. Al-Musawah, atau gagasan bahwa setiap orang memiliki harkat dan 

martabat yang sama. 

3. Al-'Adalah, yaitu sudut pandang yang seimbang. 

4. Husnudzan, yaitu prasangka baik terhadap orang lain. 

5. Tawadhu, yaitu kerendahan hati. 

6. Al-Wafa', yaitu menepati janji. 

7. Insyirah, yaitu lapang dada. 

8. Amanah, yaitu dapat dipercaya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai 

insaniyah yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan sesama manusia atau hablu 

minannas juga sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik. Karena 

telah diajarkan nilai-nilai tersebut, maka tidak hanya nilai-nilai ketuhanan saja 

yang peserta didik ketahui akan tetapi nilai-nilai yang berhubungan dengan 

sesama juga harus seimbang agar karakter religiusnya berkembang dengan baik 

dan dapat diimbangi dengan kehidupan sosial dan tata krama. Oleh karena itu, 

peserta didik sangat penting diterapkan dengan dua nilai tersebut. 
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C. Karakter Religius 
 

1. Pengertian Karakter Religius 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu 

yang mampu membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan akibat 

setiap keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, 

perasaan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, budaya, adat 

istiadat dan estetika.25 

Religius dapat dikatakan sebagai sebuah proses tradisi yang mengatur 

kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungan. Religius merupakan 

nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan agar menunjukkan bahwa 

pikiran, perkataan, perilaku, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya.26 

 Karakter religius merupakan salah satu pelajaran penting yang diajarkan 

kepada peserta didik. Manusia yang berkarakter baik merupakan manusia yang 

religius. Karakter religius menurut Kemendiknas merupakan sikap dan perilaku 

yang berpegang teguh pada ajaran agama seseorang, toleran terhadap praktik 

keagamaan orang lain, dan hidup berdampingan dengan agama lain secara rukun. 

Agus Wibowo mendefinisikan menunjukkan ketaatan seseorang terhadap 

ajaran agama, toleransi terhadap praktik keagamaan lain, dan kerukunan dengan 

                                                           
25Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 41-42. 
26Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014), h.1. 
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orang lain. Sifat paling krusial yang harus dimiliki anak sedini mungkin yaitu 

karakter religius. Karakter religius bukan hanya tentang bagaimana manusia 

berinteraksi dengan Tuhannya, ini juga tentang bagaimana mereka berinteraksi 

dengan orang lain. Karakter religius merupakan sifat manusia yang selalu 

mengacu pada agama dalam segala aspek kehidupan, menjadikan agama sebagai 

teladan dalam perbuatan, perkataan, dan sikap yang baik, serta untuk mengikuti 

perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya.27 

Menurut Mohammad Mustari, seseorang dikatakan memiliki karakter 

religius apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:28 

a. Berketuhanan, manusia religius berkeyakinan bahwa semua yang berada 

di alam semesta ini merupakan bukti yang jelas terhadap adanya tuhan. 

Unsur-unsur perwujudan bumi serta benda-benda alam ini pun 

mengukuhkan keyakinan  bahwa di situ ada Maha Pencipta dan Maha 

Pengatur. 

b. Pluralitas, dalam kehidupan di dunia ini tidak semua orang satu agama 

dengan kita, untuk itu menghormati dan menghargai perbedaan mutlak 

adanya. 

c. Internalisasi Nilai, sesuatu yang telah meresap dan menjadi milik sendiri 

dalam proses penanaman unsur agama. 

d. Buah Iman, apabila seseorang telah mengenal Tuhannya dengan segenap 

akal dan sepenuh hatinya, maka akan menimbulkan rasa nyaman dan 

bahagia dalam dirinya. 

e. Pendidikan Agama, pendidikan agama harus dilakukan secara multi 

dimensi, berupa rumah, sekolah, masyarakat dan kelompok majlis. 

                                                           
27Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Berperadaban (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 26. 
28Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 15. 
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 Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

karakter religius harus diimplementasikan ke dalam pendidikan. Karena agama 

meliputi seluruh perilaku manusia yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah 

swt, maka semua perilaku manusia akan mengembangkan karakter religius yang 

akan mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari.  

a. Nilai-Nilai Karakter Religius 

Nilai merupakan hal-hal yang menurut orang berguna dan penting. 

Sebaliknya, karakter mengacu pada sesuatu atau kualitas seseorang. Kualitas ini, 

yang murni dan tertanam kuat dalam kepribadian seseorang, merupakan kekuatan 

pendorong di balik bagaimana seseorang bertindak, berperilaku, dan menanggapi 

orang lain. 

Karakter religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.29 

Nilai karakter yang hubungannya dengan Allah swt merupakan nilai 

religius. Nilai religius merupakan salah satu dari 18 nilai ada pada pendidikan 

karakter di Indonesia. Dengan itu nilai karakter dapat diartikan sebagai nilai yang 

berhubungan dengan Tuhan. Landasan religius dalam pendidikan merupakan 

dasar yang bersumber dari agama. Adapun tujuan dari landasan religius dalam 

pendidikan yaitu seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai 

manfaat dan makna yang hakiki. 

Dengan itu dapat dipahami bahwa nilai karakter religius dalam kehidupan  

seorang insan sangat penting sebagai pondasi dalam bertopang untuk beribadah. 

Maka dari itu penanaman karakter religius sangat dibutuhkan terutama 

diimplementasikan kepada peserta didik agar mampu menopang kehidupan di 

                                                           
29Daryanto, Suryatri Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 70. 
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masa depannya kelak. Dalam pengimplementasian karakter religius diharapkan 

dapat menjalankan amar ma’ruf dan menjauhi yang munkar dalam artian 

meninggalkan suatu hal yang dilarang oleh ajaran agama. 

b. Sumber Karakter Religius 

Landasan Islam yaitu al-Qur'an yang memuat wahyu-wahyu Allah swt dan 

hadis yang memuat sunnah Nabi. Komponen utama Islam, serta komponen utama 

ajaran agama Islam yaitu akhlak, syari'at, dan iman. Komponen-komponen ini 

dikembangkan oleh pikiran manusia sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. 

Sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa Allah swt merupakan 

sumber kehidupan, maka tujuan hidup bukan hanya dunia saja tetapi akhirat juga. 

Karakter religius seorang muslim didasarkan pada tauhid yang bersumber kepada 

al-Qur’an dan hadis. 



 
 

37 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 

yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan metode statistik untuk mendapatkan 

hasilnya disebut penelitian kualitatif. Perilaku, kehidupan masyarakat, sejarah, 

organisasi, dan kekerabatan semua bisa mendapatkan keuntungan dari penelitian ini. 

Peristiwa, sikap, fenomena, dan pemikiran seseorang secara utuh dalam kaitannya 

dengan dikaji dan dideskripsikan dalam penelitian ini, baik secara individu maupun 

kelompok.1 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di MA Madani Alauddin Paopao, di Jl. Bontotangnga 

No. 36, Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi 

Selatan. MA Madani Alauddin Paopao dipilih sebagai lokasi penelitian karena belum 

ada penelitian serupa yang dilakukan di MA Madani Alauddin Paopao. Sehingga 

peneliti memilih MA Madani Alauddin Paopao sebagai tempat untuk melakukan 

penelitian sesuai dengan judul penelitian penulis. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan fenomenologi. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu 

untuk terlebih dahulu memahami signifikansi fenomena tersebut dan kemudian 

memberikan penjelasan yang komprehensif. Dalam penelitian ini, pendekatan 

                                                           

1Evi Martha, Metode Kualitatif (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1. 
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fenomenologi bertujuan untuk memahami fenomena kegiatan keagamaan peserta 

didik yang dilaksanakan. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam melakukan proses 

penelitian, karena sumber data merupakan komponen yang dijadikan sebagai sumber 

informasi sehingga bisa menggambarkan hasil dari suatu penelitian. Sumber data 

yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

dari objek penelitian di lapangan. Dalam memperoleh data, secara langsung peneliti 

berhadapan langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat. Data 

primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian.2 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala MA Madani Alauddin 

Paopao, Wakil Kepala Madrasah bidang Kesiswaan, Guru Pembina, Guru Aqidah 

Akhlak, Guru Bimbingan Konseling, Wali Kelas XI MIA I, dan Peserta Didik. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap dalam suatu 

penelitian. Pencantuman data yang tidak benar dalam hasil penelitian dicegah dengan 

data sekunder. Data sekunder dapat dikumpulkan dari bahan pendukung seperti profil 

sekolah, arsip, dan dokumentasi lain yang relevan. 

 

 

                                                           
2Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 

5. 



39 
 

 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.3 Guna 

memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai fokus pada sesuatu, seperti 

peristiwa, gejala, atau sesuatu yang lain. Dengan memperhatikan gejala dari objek 

tertentu, observasi juga dapat diartikan sebagai tinjauan. Pengamatan ilmiah berfokus 

pada gejala, peristiwa, atau hal lain dengan tujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip 

yang mendasarinya dan menentukan apa yang menyebabkannya.  

Dalam penelitian ini, observasi digunakan ntuk mengumpulkan data secara 

langsung di lokasi penelitian di MA Madani Alauddin di Jl. Bontotangnga No. 36, 

Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Peneliti dapat terjun langsung mengamati gejala-gejala yang terjadi di lingkungan 

tempat penelitian dilakukan pada saat observasi. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu cara dimana dua orang atau lebih, yang disebut 

sebagai pewawancara, dan narasumber atau informan, saling bertukar tanya jawab 

untuk mengumpulkan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

Pewawancara merupakan orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber 

atau informan, informan merupakan orang yang mengetahui dan memahami data, 

informasi, dan fakta dari suatu objek. 

                                                           
3Endang, Widi Winarti, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Cet. I; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2018), h. 158. 
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 Orang yang melakukan penelitian dalam penelitian ini yaitu pewawancara, 

dan mereka melakukannya dengan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan yang telah 

ditentukan sebelumnya kepada narasumber atau informan. Dalam pelaksanaannya, 

peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para narasumber atau informan 

mengenai pokok bahasan penelitian yang direncanakan. 

3. Dokumentasi 

 Catatan, buku, transkrip, dan surat majalah yaitu metode untuk menemukan 

data yang sebelumnya tidak diketahui oleh peneliti. Jika riwayat pribadi seseorang 

didokumentasikan, maka temuan penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih 

dipercaya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang profil 

sekolah, nama pendidik, nama peserta didik, dan fakta lain yang relevan dengan 

masalah yang diteliti oleh peneliti. 

 Metode dokumentasi juga merupakan metode yang sangat penting karena 

beberapa data diperlukan tetapi tidak dapat ditemukan dengan menggunakan metode 

observasi dan wawancara, maka metode dokumentasi harus digunakan. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

 Alat untuk mengumpulkan data yaitu instrumen pengumpulan data. Peneliti 

mengumpulkan data dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi  

 Dengan menggunakan panca indera penglihatan dan pendengaran, seorang 

peneliti mengamati kegiatan dengan menggunakan pedoman observasi. Peneliti 

mengamati kegiatan yang berkaitan dalam pembinaan karakter religius peserta didik 

di MA Madani Alauddin Paopao, serta mencatat dan mengumpulkan data untuk 

penelitian ini. 
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2. Pedoman Wawancara 

 Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber atau informan, peneliti 

akan menyiapkan pedoman wawancara yaitu karangan singkat. Peneliti akan lebih 

mudah melakukan wawancara dengan informan apabila pedoman wawancara sudah 

dipersiapkan sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa tujuan melakukan wawancara 

berjalan lancar. Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mencari informasi 

dan data tentang bagaimana kegiatan keagamaan digunakan untuk membangun 

karakter religius peserta didik di MA Madani Alauddin Paopao. 

3. Format Dokumentasi 

 Peneliti menggunakan format dokumentasi untuk mengumpulkan semua 

informasi, termasuk profil madrasah, data guru, dan jumlah peserta didik di lokasi 

penelitian. Dengan menggunakan berbagai alat, antara lain telepon seluler, kamera 

video untuk merekam hasil wawancara dan kamera foto untuk mengabadikan 

pengamatan peneliti dalam mengumpulkan data di lokasi penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Huberman dan Miles sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Idrus 

berpendapat bahwa ada tiga langkah-langkah dalam analisis data  adalah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.4 Adapun penjelasan 

mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi 

data mentah dalam catatan lapangan tertulis disebut sebagai reduksi data. Semakin 

banyak waktu yang dihabiskan peneliti di lapangan, semakin banyak data yang 

                                                           
4Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 

2009), h. 147. 
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dikumpulkan, dan semakin kompleks datanya. Hal ini membuat jumlah data yang 

dikumpulkan di lapangan cukup besar. Akibatnya, data dalam penelitian ini harus 

direduksi dengan memilih dan meringkas informasi yang paling penting. 

 Tujuan dari reduksi data yaitu untuk memisahkan data yang tidak diperlukan 

untuk penelitian. Agar data dapat menghasilkan informasi dan memudahkan peneliti 

untuk menarik kesimpulan, reduksi data mencakup meringkas, memilih informasi 

terpenting yang diperoleh. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan melalui deskripsi ringkas, bagan, 

dan hubungan antar kategori. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif  penyajian 

data dilakukan dengan bentuk singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian 

data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang 

dikumpulkan dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan temuan di 

lapangan. 

3. Verifikasi dan Kesimpulan 

 Langkah selanjutnya dalam analisis data yaitu verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, dilanjutkan dengan reduksi data dan penyajian. Untuk menarik 

kesimpulan yang lebih objektif, verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa data 

yang diperoleh didukung oleh bukti-bukti yang valid. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, pengujian data menggunakan dua bentuk pengujian antara 

lain sebagai berikut: 

1. Triangulasi 

 Triangulasi merupakan proses membandingkan satu data dengan data dari 

sumber lain pada berbagai tahapan penelitian lapangan pada waktu yang berbeda 

untuk memverifikasi atau membuktikan bahwa satu data itu akurat. Triangulasi juga 

berfungsi sebagai konfirmasi bukti dari berbagai individu (seperti kepala sekolah dan 

peserta didik) dan tipe data (seperti catatan lapangan observasi dan wawancara) 

dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, triangulasi digunakan dalam penelitian 

ini untuk menjamin keandalan dan keakuratan hasil. 

 Untuk menentukan keandalan data, triangulasi menggunakan berbagai sumber 

data dan metode pengumpulan. Ada tiga jenis triangulasi, yaitu sebagai berikut:  

a. Triangulasi Teknik  

Pengumpulan data dengan bermacam-macam cara tetapi dengan sumber yang 

sama, misalnya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi tetapi berasal 

dari sumber yang sama. 

b. Triangulasi Sumber 

Satu teknik tetapi berasal dari sumber yang berbeda, misalnya dengan cara 

wawancara tetapi dari sumber yang berbeda, contohnya peneliti melakukan 

wawancara kepada si A, si B, dan si C. 
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c. Triangulasi Waktu 

Suatu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda untuk mengetahui apakah 

tidak ada perubahan data pada waktu yang berbeda.5 

2. Member Checking 

 Prosedur pengecekan data peneliti terhadap penyedia data dikenal dengan 

member checking. Member checking dilakukan untuk melihat seberapa jauh data 

yang diperoleh. Jika penyedia data telah menyetujui data tersebut, maka data tersebut 

sudah dapat dinyatakan valid, sehingga dapat dipercaya atau digunakan secara 

kredibel.6 

 Setelah pengumpulan data selesai dilakukan member checking. Member 

checking bertujuan untuk menilai kembali kebenaran informasi yang diperoleh 

peneliti dari narasumber atau informan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

data yang diperoleh akurat sehingga terjamin validitasnya. 

                                                           
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. h. 345. 
6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. h. 276. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PEMBINAAN 

KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK DI MA  

MADANI ALAUDDIN PAOPAO 

A. Bentuk Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Karakter Religius Peserta 

Didik di MA Madani Alauddin Paopao 

Membentuk dan membina manusia menjadi religius diwujudkan dalam 

berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan saja terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual, tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang 

didorong oleh kekuatan supranatural. Kegiatan keagamaan dapat diartikan sebagai 

hal-hal yang dilakukan oleh manusia mengenai keagamaan, maka segala aktivitas 

yang dilakukan oleh seseorang sesungguhnya berada dalam nilai-nilai keagamaan itu 

sendiri. 

Kegiatan keagamaan di MA Madani Alauddin Paopao dirancang dan 

dilaksanakan dengan tujuan membentuk serta membina karakter peserta didik yang 

religius. Pembinaan karakter peserta didik di madrasah berarti berbagai upaya yang 

dilakukan oleh pihak madrasah dalam rangka pembentukan karakter religius peserta 

didik. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Alim selaku Kepala MA 

Madani Alauddin Paopao sebagai berikut: 

Di MA Madani Alauddin Paopao ini sendiri terdapat banyak kegiatan 
keagamaan. Diantara lain salat dhuha berjama’ah, disini peserta didik setelah 
masuk atau datang dilingkungan madrasah pada pagi hari mereka langsung 
diarahkan untuk pergi ke masjid guna melaksanakan salat dhuha berjama’ah, 
salat dhuha ini dilaksanakan pada pagi hari dan dimulai pada jam 07:10 setiap 
hari selasa, rabu, jum’at, mengapa hanya 3 hari saja karena hari senin kami 
melaksanakan upacara bendera, selanjutnya hari kamis kami memiliki program 
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Adiwiyata disini kami melaksanakan kamis bersih, selanjutnya hari sabtu kami 
tidak melaksanakan salat dhuha karena diganti dengan sabtu sehat atau kegiatan 
olahraga bersama di lapangan. Selanjutnya ada kegiatan salat dzuhur 
berjama’ah, tadarusan, kultum atau ceramah, salat jum’at bagi laki-laki ketika 
hari Jum’at, dan muhadharah dimana kegiatan ini diperuntukan bagi peserta 
didik perempuan yang dimana mereka dikumpulkan disuatu ruangan untuk 
melakukan muhadharah, adapun kegiatan muhadharah ini sudah dibagi tugas 
siapa yang akan tampil, yaitu ada pembukaan, pembacaan kalam ilahi, ceramah 
tiga orang menggunakan tiga bahasa yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan 
bahasa Indonesia kemudian mereka simpulkan. Ini adalah kegiatan keagamaan 
yang dilaksanakan setiap hari atau kegiatan rutin dan masih banyak lagi 
kegiatan keagamaan lainnya yang dapat membina karakter religius peserta 
didik. Kemudian hari sabtu itu ada namanya kegiatan tadarusan bersama yang 
dilakukan setelah salat dzuhur, peserta didik harus membaca atau tadarusan satu 
halaman jadi setiap hari sabtu peserta didik harus membaca satu halaman secara 
bersamaan dan begitu terus selanjutnya.1 

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Samrawati Tacong selaku Wakil Kepala 

MA Madani Alauddin Paopao bidang Kesiswaan bahwa: 

Ada banyak kegiatan keagamaan yang ada di MA Madani ini sendiri dek, ada 
kegiatan rutin yaitu yang dilakukan setiap hari, ada kegiatan ekstrakurikuler, 
dan ada juga kegiatan tahunan. Nah, adapun kegiatan rutin disini dek yaitu salat 
dhuha, salat dzuhur berjama’ah, disini peserta didik wajib mengikuti kegiatan 
tersebut dan apabila ada peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan tersebut 
maka akan mendapatkan sanksi dan adapun sanksinya yaitu disuruh 
membersihkan atau memungut sampah, disuruh salat dhuha dulu jika peserta 
didik tersebut terlambat datang, dan ada juga disuruh mengaji atau tadarusan 
sebanyak satu lembar tergantung dari guru atau wali kelas yang memberikan 
sanksi. Selanjutnya di madrasah ini sendiri ada namanya kegiatan baru yang 
baru saja diprogramkan oleh madrasah yaitu kegiatan Adiwiyata, kegiatan ini 
sudah kami jalankan dengan baik meskipun belum semaksimal yang kami 
harapkan yaitu kamis bersih dimana para pendidik, peserta didik dan semua 
yang ada di lingkungan Madani ini melakukan bersih-bersih yaitu 
membersihkan semua lingkungan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar 
dimulai. Jadi hari kamis pagi kami gunakan untuk kegiatan Adiwiyata sehingga 
salat dhuha ditiadakan.2 

 

 

                                                           
1Zainal Alim (41), Kepala MA Madani Alauddin Paopao, Wawancara, di Ruangan Kepala 

MTS/MA,  25 Mei 2023. 
2Samrawati Tacong (36), Wakil Kepala MA Madani Alauddin Paopao Bidang Kesiswaan, 

Wawancara, di Kantor, 26 Mei 2023. 
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Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Hery selaku Guru Pembina 

bahwa: 

Di MA Madani ini sejak dulu ada beberapa kegiatan pagi, kalau kegiatan 
paginya itu anak-anak dimulai dengan kegiatan salat dhuha, jadi salat dhuha itu 
dimulai pukul 07:10 kemudian sekitar 5 menit dilanjutkan kegiatan tadarusan 
bersama kemudian disela-sela tadarusan beberapa peserta didik dipanggil ke 
depan untuk menghafalkan surah di juz 30 saja sekitar 2 sampai 3 orang atau 
biasa diistilahkan menyetor hafalan. Setelah itu peserta didik masuk ke ruangan 
kelas masing-masing guna mengikuti kegiatan proses pembelajaran, yang kedua 
kegiatan ibadah di siang hari yaitu salat dzuhur  tetapi khusus hari Jum’at laki-
lakinya pergi salat jum’at kemudian untuk perempuannya diberikan kegiatan 
muhadharah. Muhadharah itu pertama diberikan bimbingan berupa masalah 
akhlak kemudian di kegiatan itu dilihat juga apa yang menjadi bakat anak-anak 
dan dikembangkan disitu apakah dari segi bahasa, ceramah dan lain sebagainya 
ini khusus untuk perempuan. Di samping kegiatan itu, ada namanya kegiatan-
kegiatan Hari Besar Islam jadi disini anak-anak memperingati hari-hari tersebut 
yang menjadi panitianya adalah OSIM dan dibantu oleh dewan guru.3 

Kemudian Ibu Andi Nurul Awaliah selaku guru Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak mengungkapkan bahwa: 

Disini untuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam pembinaan karakter 
religius peserta didik, yang pertama itu ada kegiatan salat dhuha yang 
dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, jadi jam 07:10 itu anak-
anak sudah mulai mengambil tempat untuk melaksanakan salat dhuha dan salat 
dhuhanya itu biasanya dilaksanakan di asrama kemudian kegiatan keagamaan 
lainnya itu ada tahsin dan tahsin ini masuk di kegiatan ekstrakurikuler, jadi ada 
beberapa peserta didik yang mengikuti tahsin, biasanya tahsin itu dilaksanakan 
setiap hari selasa dan kamis sore. Kemudian ada kegiatan khusus tahfidz yaitu 
pembinaan bakat anak-anak yang berkeinginan untuk menjadi hafidz dan 
hafidzah. Kemudian salat dhuha dan salat dzuhur khusus Aliyah yang menjadi 
imam salat kadang guru kadang juga peserta didik, nah kalau yang sebelum 
ramadhan ini ada memang dijadwalkan setiap kelas, jadi tiap kelas itu ada yang 
bertugas untuk adzan, ada yang imam disamping itu imam juga bertugas 
memimpin dzikir karena ada memang dzikir khusus yang diberikan untuk 
dihafal kemudian ada juga yang kultum.4 

 

                                                           
3Hery (32), Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis dan Guru Pembina Kegiatan Keagamaan, 

Wawancara, di Kantor, 26 Mei 2023. 
4Andi Nurul Awaliah (24), Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak, Wawancara, di Ruangan 

Perpustakaan, 27 Mei 2023. 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Fitriani selaku guru bahasa Indonesia 

sekaligus Wali Kelas XI MIA 1 sebagai berikut: 

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan kalau pagi itu melaksanakan salat 
dhuha berjama’ah setelah itu membaca atau tadarusan al-Qur’an secara 
bersama. Kemudian siang dilakukan salat dzuhur berjama’ah, kemudian 
kegiatan yang lainnya seperti tahfidz tetapi itu dilaksanakan dihari-hari tertentu. 
Ada juga kegiatan keagamaan dilakukan setahun sekali seperti Peringatan 
Maulid Nabi dan Isra’Mi’raj.

5 

Sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurlaila selaku guru Bimbingan 

Konseling sebagai berikut: 

Kalau disini pagi-pagi sekitar jam 07:00 salat dhuha berjama’ah, kalau siang 
salat dhuhur berjama’ah, kalau hari jum’at yang laki-lakinya salat jum’at di 
masjid, sedangkan yang perempuannya melakukan muhadharah pada hari 
jum’at. Masih banyak kegiatan keagamaan disini tetapi saya belum mengetahui 
apa saja kegiatan keagamaanya karena saya baru tiga bulan disini.6 

Hal serupa diungkapkan oleh Suci Nurul Ramadhani peserta didik kelas XI 

MIA I sebagai berikut: 

Ada salat dhuha, salat dzuhur berjama’ah, muhadharah bagi perempuan kalau 
hari Jum’at, mufradat dilakukan setiap hari selasa dan hari rabu, kegiatan 
Maulid Nabi, Peringatan Hari Santri. Kalau salat dhuha ada memang 
dijadwalkan setiap kelasnya begitu juga dengan kegiatan muhadharah bagi 
perempuan dijadwalkan setiap kelas.7 

Senada diungkapkan oleh Habibah Bahtiar Peserta didik kelas XI MIA I 

sebagai berikut: 

Yang pertama itu ada kegiata salat dhuha, salat dzuhur berjama’ah, mufradat, 
muhadharah. Kalau mufradat itu kegiatannya 2x dalam sepekan setiap hari 
Selasa dan Rabu, hari Selasa itu bahasa Inggris dibina oleh guru bahasa Inggris 
sedangkan hari Rabu itu bahasa Arab dibina oleh guru bahasa Arab, disini juga 
gurunya memberikan materi dan kami yang ikuti dan adapun jadwalnya itu 
selesai salat dzuhur dan tempatnya dilaksanakan di Asrama. Kemudian ada 

                                                           
5Fitriani (44), Guru Bahasa Indonesia Selaku Wali kelas XI MIA I, Wawancara, di Ruangan 

BK, 3 Juni 2023.  
6Nurlaila (30), Guru Bimbingan Konseling, Wawancara, di Ruangan BK, 3 Juni 2023. 
7Suci Nurul Ramadhani (16), Peserta Didik Kelas XI MIA I, Wawancara, di Ruangan 

Perpustakaan, 27 Mei 2023. 
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kegiatan Maulid Nabi, peringatan Isra’ Mi’raj dan Upacara untuk memperingati 
Hari Santri.8 

Salat dhuha dan salat dzuhur berjama’ah merupakan kegiatan rutin yang 

dilaksanakan di MA Madani Alauddin Paopao. Kegiatan keagamaan ini dapat 

membina serta menanamkan pendidikan karakter yang mengandung nilai religius, 

disiplin, dan tanggung jawab. Salat dhuha dan salat dzuhur berjama’ah mengandung 

nilai tanggung jawab karena peserta didik bertanggung jawab melaksanakan salat 

yang sudah menjadi kewajiban dari madrasah.  

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di MA Madani Alauddin Paopao 

dalam pembinaan karakter religius peserta didik. Ada kegiatan rutin yaitu kegiatan 

yang dilaksanakan setiap hari dan itu sudah menjadi kegiatan wajib bagi peserta yang 

bersekolah di MA Madani Alauddin Paopao, ada kegiatan rutin pagi yaitu salat dhuha 

berjama’ah dan ada kegiatan rutin siang yaitu salat dzuhur berjama’ah. Selanjutnya 

ada juga kegiatan tahunan seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad saw, kegiatan 

Isra’ Mi’raj dan Upacara untuk memperingati Hari Santri.  

B. Peran Madrasah Terkait Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Karakter 

Religius Peserta Didik di MA Madani Alauddin Paopao 

Kegiatan keagamaan merupakan bentuk usaha sadar yang dilakukan manusia 

untuk mewujudkan iman ke dalam suatu bentuk perilaku keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam mengimplementasikan kegiatan keagamaan kepada 

peserta didik, peran madrasah tidak hanya fokuskan peserta didik pada kegiatan 

belajar mengajar di kelas saja akan tetapi madrasah juga harus mengarahkan peserta 

                                                           
8Habibah Bahtiar (16), Peserta Didik Kelas XI MIA I, Wawancara, di Ruangan Perpustakaan, 

27 Mei 2023. 
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didik pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Dengan adanya kegiatan keagamaan, 

madrasah mempunyai peran yang sangat penting agar kegiatan berjalan sesuai yang 

diharapkan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Alim selaku Kepala MA 

Madani Alauddin Paopao sebagai berikut: 

Dalam sebuah lembaga pendidikan, madrasah memiliki tanggung jawab serta 
peran yang penting dalam keberhasilan dan kesuksesan peserta didik. Disini 
banyak tingkatan pendidikan yaitu mulai dari lembaga pendidikan TK/RA, MI, 
MTS, dan MA. Nah adapun peran madrasah mengenai kegiatan keagamaan 
khususnya ditingkat MA, peran madrasah sangatlah penting terkait kegiatan 
keagamaan tersebut karena selain tujuan kami untuk membentuk peserta didik 
yang cerdas, kompetitif, berkarakter, dan memiliki integritas, kami juga 
memiliki tujuan yang lebih penting yaitu terciptanya serta lahirnya peserta didik 
maupun alumni peserta didik MA Madani Alauddin Paopao yang memiliki 
akhlakul karimah dan kebiasaan melakukan ibadah supaya mereka bisa 
memberikan contoh yang baik ketika sudah keluar dari MA Madani Alauddin 
Paopao ini.9 

Kemudian Bapak Hery selaku guru pembina mengungkapkan mengenai peran 

sekolah terkait kegiatan keagamaan sebagai berikut: 

Tentunya bahwa kegiatan keagamaan ini berjalan karena program yang sudah 
dibuat oleh madrasah karena madrasah memang berkeinginan bahwa peserta 
didik disini tidak sekedar cerdas, pintar dan punya pengetahuan tinggi, tetapi 
bagaimana dia terlahir sebagai peserta didik yang punya moral dan akhlak yang 
bagus. Nah, bagaimana caranya yaitu kebiasaan-kebiasaan berlaku baik, 
kebiasaan-kebiasaan ibadah dipagi hari. Madrasah berharap bisa membentuk 
karakter religius itu, madrasah juga mendukung dan memberikan fasilitas, 
kemudian pendidik juga diajak untuk membantu dan membimbing anak-anak 
ketika ibadah salat itu dimulai.10 

Hal serupa Ibu fitriani selaku guru bahasa Indonesia sekaligus Wali Kelas XI 

MIA I mengatakan bahwa: 

Madrasah sangat memberikan peran penting dan memberikan dukungan kepada 
para pembina untuk melaksanakan kegiatan tersebut selain memberikan 

                                                           
9Zainal Alim (41), Kepala MA Madani Alauddin Paopao, Wawancara, di Ruangan Kepala 

MTS/MA,  25 Mei 2023. 
10Hery (32), Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis dan Guru Pembina Kegiatan Keagamaan, 

Wawancara, di Kantor, 26 Mei 2023. 
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dukungan juga memberikan fasilitas terkait kegiatan yang dilaksanakan. 
Fasilitas yang saya maksud contohnya memberikan waktu-waktu tertentu 
seperti kegiatan yang dilaksanakan di masjid setiap hari yaitu salat, kegiatan 
tadarusan memberikan al-Qur’an atau menfasilitasi anak-anak begitu pula 
dengan kegiatan tahfidz, madrasah juga menfasilitasi al-Qur’an.11 

Senada yang diungkapkan oleh Ibu Nurlaila selaku guru Bimbingan 

Konseling sebagai berikut: 

Wah kalau itu sih adalah point utama, etika dan akhlak adalah yang paling 
utama disini, pendidikan karakter juga yang berperan penting disini. Di Madani 
kan dibayar perbulan untuk SPP nya, jadi betul-betul anak-anak disini harus 
kita tuntun ke jalan yang lebih baik jadi kami sebagai pendidik sangat berperan 
penting dalam kegiatan keagamaan.12 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti mengenai 

peran madrasah terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter 

religius peserta didik. Peran madrasah dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di 

madrasah sangatlah didukung karena peran madrasah sangat penting dibutuhkan 

dalam proses pelaksanaan. Peran madrasah bukan saja untuk melahirkan peserta didik 

yang cerdas dan kompetitif tetapi juga melahirkan peserta didik yang memiliki akhlak 

terpuji. Peran madrasah dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan disekolah juga bisa 

dilihat dari dukungan fasilitas yang lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 

peserta didik. Seperti masjid yang digunakan untuk salat, al-Qur’an yang digunakan 

untuk tadarusan, dan asrama yang digunakan untuk melaksanakan muhadharah bagi 

perempuan. 

 

                                                           
11Fitriani (44), Guru Bahasa Indonesia Selaku Wali kelas XI MIA I, Wawancara, di Ruangan 

BK, 3 Juni 2023.  
12Nurlaila (30), Guru Bimbingan Konseling, Wawancara, di Ruangan BK, 3 Juni 2023. 
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C. Faktor Penghambat dan Pendukung Madrasah Terkait Pelaksanaan Kegiatan 

Keagamaan dalam Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik di MA Madani 

Alauddin Paopao 

1. Faktor Penghambat 

Setiap menjalankan sebuah program maupun kegiatan pasti akan menemui di 

mana penghambat itu muncul, seperti MA Madani Alauddin Paopao, madrasah ini 

memiliki beberapa faktor pengambat yang menghambat kegiatan keagamaan dalam 

pembinaan karakter religius peserta didik, seperti kurangnya kesadaran dari dalam 

diri peserta didik dan kebiasaan datang terlambat. Kedua aspek penghambat tersebut 

sangat memengaruhi kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta 

didik.  

a. Kurangnya Kesadaran Dari dalam Diri Peserta Didik 

Menurut penuturan Bapak Hery selaku Pembina Kegiatan Keagamaan, yang 

menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di MA Madani 

Alauddin Paopao yakni masih kurangnya kesadaran dari dalam diri peserta didik 

sehingga masih butuh kerja keras bagi kami pendidik untuk mengarahkan peserta 

didik ketika kegiatan ibadah dimulai. Di sini kami sebagai pendidik harus lebih sabar 

memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik agar mereka mau 

melaksanakan kegiatan keagamaan tanpa ada unsur paksaan atau harus disuruh-suruh 

lagi.13 

 

 

                                                           
13Hery (32), Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis dan Guru Pembina Kegiatan Keagamaan, 

Wawancara, di Kantor, 26 Mei 2023. 
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b. Kebiasaan Peserta Didik yang Terlambat Datang Ke Sekolah 

Menurut Ibu Nurlaila selaku Bimbingan Konseling ada beberapa hal yang 

menjadi faktor penghambat atau kendala-kendala dalam kegiatan keagamaan ini 

yakni kurangnya kesadaran serta kemauan dari dalam diri peserta didik. Mengapa 

saya bisa mengatakan seperti itu karena buktinya sampai sekarang ini masih ada 

beberapa peserta didik ketika kegiatan keagamaan dimulai seperti salat dhuha dan 

salat dzuhur berjama’ah, kami sebagai guru harus memanggil dan menegur beberapa 

kali sampai-sampai kami menggunakan cara yang sedikit keras seperti memukul 

dengan menggunakan sajadah tetapi cara ini kami peruntukkan bagi peserta didik 

yang laki-laki. Faktor penghambat selanjutnya yaitu kebiasaan peserta didik yang 

terlambat datang karena kegiatan ibadah salat dhuha dimulai jam 07:10 tetapi masih 

ada beberapa peserta didik yang terlambat datang ke sekolah sehingga mereka tidak 

melaksanakan salat dhuha berjama’ah di sekolah.14 

Ibu Fitriani guru bahasa Indonesia selaku wali kelas XI MIA I 

mengungkapkan sebagai berikut: 
Kalau kendalanya mungkin tidak ada karena anak-anak sudah diwajibkan disini 
shalat dhuha berjama’ah, tadarus, dan itu biasa dilaksanakan didalam kelas atau 
setelah salat. Kemudian berbicara tahfidz kita tidak memaksakan anak-anak 
bagi yang mau ikut boleh dan bagi yang tidak mau tidak menjadi masalah, kan 
tidak semua anak-anak memiliki kemampuan untuk menghafal jadi itu 
diberikan kebijaksanaan kepada peserta didik mau ikut atau tidak intinya tidak 
ada unsur paksaan.15 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh informasi tentang faktor 

penghambat madrasah terkait kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius 

peserta didik memiliki dua faktor yang menghambat kegiatan keagamaan, yaitu 

                                                           
14Nurlaila (30), Guru Bimbingan Konseling, Wawancara, di Ruangan BK, 3 Juni 2023. 
15Fitriani (44), Guru Bahasa Indonesia Selaku Wali Kelas XI MIA I, Wawancara, di Ruangan 

BK, 3 Juni 2023. 
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kurangnya kesadaran dari dalam diri peserta didik dan kebiasaan peserta didik yang 

terlambat datang ke sekolah. 

1. Faktor Pendukung 

Dalam menjalankan kegiatan keagamaan sebagai pembinaan karakter religius 

peserta didik, memang memiliki faktor yang menjadi pendukung. Berdasarkan 

wawancara dengan beberapa pendidik yang ada di MA Madani Alauddin Paopao ada 

beberapa faktor pendukung mengenai kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter 

religius peserta didik.  

a. Pendidik 

Ibu Samrawati Tacong selaku Wakil Kepala MA Madani Alauddin Paopao 

bidang Kesiswaan mengungkapkan selain faktor penghambat ada juga faktor 

pendukung, adapun faktor pendukung madrasah terkait kegiatan keagamaan dalam 

pembinaan karakter religius peserta didik yaitu, Faktor pendukung yang pertama 

yaitu pendidik, karena jika suatu kegiatan berjalan dengan bagus atau lancar ketika 

para pendidik ikut bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan keagamaan itu 

sendiri.16 

b. Fasilitas  

Bapak Hery selaku Guru Pembina Kegiatan Keagamaan mengungkapkan 

bahwa faktor pendukung yaitu fasilitas yang disediakan oleh madrasah, alhamdulillah 

fasilitas itu sudah disediakan oleh pihak madrasah seperti masjid dan asrama sehingga 

kegiatan ini berjalan dengan lancar.17 

 

                                                           
16Samrawati Tacong (36), Wakil Kepala MA Madani Alauddin Paopao Bidang Kesiswaan, 

Wawancara, di Kantor, 26 Mei 2023. 
17Hery (32), Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis dan Guru Pembina Kegiatan Keagamaan, 

Wawancara, di Kantor, 26 Mei 2023. 
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c. Antusias dan Semangat Dari Peserta Didik 

Senada yang disampaikan oleh ibu Andi Nurul Awaliah Selaku Guru Mata 

Pelajaran Aqidah Akhlak mengenai faktor pendukung kegiatan keagamaan dalam 

pembinaan karakter religius peserta didik. Faktor pendukungnya yaitu antusias dan 

semangat dari peserta didik. Peserta didik yang rajin dan aktif melaksanakan kegiatan 

keagamaan seperti salat, tadarusan di asrama atau di masjid itu berbeda dengan 

peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan, terlambat dan lain 

sebagainya, yang kedua motivasi anak-anak yang datang salat dhuha dengan yang 

tidak datang salat dhuha itu berbeda yaitu beda semangatnya dengan anak yang salat 

dhuha dan yang tidak salat dhuha, cara bicara, tingkah laku dan lain sebagainya. 

Ternyata kegiatan keagamaan itu sendiri sangat berpengaruh besar terhadap mereka 

sebagai peserta didik.18 

Hal serupa yang diungkapkan oleh Ibu Fitriani selaku guru bahasa Indonesia 

sekaligus Wali Kelas XI MIA I sebagai berikut: 

Faktor pendukungnya itu otomatis harus disediakan ahli-ahli pada bidangnya 
seperti kegiatan tahfidz berarti kita harus mempersiapkan pendidik atau pelatih 
yang ahli pada bidang tersebut, tidak mungkin kita yang tidak hafal yang 
menjadi pelatihnya. Intinya harus sediakan pelatih yang berkualitas dengan 
memberikan sarana yang memadai untuk digunakan dalam kegiatan tersebut.19 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari beberapa 

narasumber tentang faktor pendukung kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter 

religius peserta didik, ada tiga faktor pendukungnya, yakni pendidik, fasilitas yang 

memadai serta antusias dan semangat dari peserta didik.  

                                                           
18Andi Nurul Awaliah (25), Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak, Wawancara, di Ruangan 

Perpustakaan, 27 Mei 2023. 
19Fitriani (44), Guru Bahasa Indonesia Selaku Wali Kelas XI MIA I, Wawancara, di Ruangan 

BK, 3 Juni 2023. 
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D. Solusi Madrasah Terkait Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan 

Keagamaan dalam Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik di MA Madani 

Alauddin Paopao 

Solusi merupakan jawaban untuk mengatasi hambatan dalam proses 

pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta didik di 

MA Madani Alauddin Paopao. Solusi yang diberikan madrasah terkait yang menjadi 

faktor penghambat di madrasah yaitu sebagaimana Bapak Hery selaku guru pembina 

mengatakan bahwa: 

Setiap sesuatu yang menjadi penghambat pasti memiliki solusi ataupun jalan 
keluarnya, adapun solusi yang dilakukan madrasah yaitu memberikan motivasi 
kepada peserta didik untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
positif, contohnya kegiatan keagamaan di madrasah. Dengan adanya pemberian 
motivasi, peserta didik pasti akan tambah bersemangat dalam melakukannya. 
Selain memberikan motivasi, kami juga memberikan reward (hadiah) kepada 
peserta didik yang memiliki prestasi, hadiah yang dimaksud yaitu memberikan 
penghargaan berupa piagam.20 

Hal ini juga sejalan dengan ungkapan ibu Nurlaila selaku guru Bimbingan 

Konseling bahwa: 

Sudah saya sebutkan tadi beberapa faktor penghambat pelaksanaan kegiatan 
keagamaan, nah adapun solusi yang dilakukan di madrasah ini terutama solusi 
dari saya sebagai guru Bimbingan Konseling yaitu, jika ada salah satu peserta 
didik yang tidak melaksanakan kegiatan keagamaan seperti salat dhuha, salat 
dzuhur dan lain sebagainya, saya memanggil peserta didik tersebut ke ruangan 
BK dan  menanyakan apa yang menjadi alasan kenapa tidak mengikuti kegiatan 
tersebut, setelah itu memberikan hukuman seperti memungut sampah.21 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan 

bahwa di MA Madani Alauddin Paopao memiliki beberapa faktor penghambat dalam 

pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembinaan karakter religius peserta didik di 

                                                           
20Hery (32), Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis dan Guru Pembina Kegiatan Keagamaan, 

Wawancara, di Kantor, 26 Mei 2023. 
21Nurlaila (30), Guru Bimbingan Konseling, Wawancara, di Ruangan BK, 3 Juni 2023. 
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MA Madani Alauddin Paopao. Maka dari itu madrasah memberikan solusi yang 

digunakan sebagai sarana keberhasilan menjadi teladan baik bagi peserta didik, yaitu 

memberikan tiga solusi yakni memberikan motivasi, memberikan reward (hadiah), 

dan memberikan punishment (hukuman). Tiga cara itu diberikan kepada peserta didik 

agar mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama ini mengenai Pelaksanaan 

Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Karakter Religius Peserta didik di MA 

Madani Alauddin Paopao, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan: 

1. Bentuk Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Karakter Religius Peserta 

Didik di MA Madani Alauddin Paopao cukup banyak. Ada kegiatan 

keagamaan yang dilakukan setiap hari, kegiatan keagamaan yang dilakukan 

setiap setahun sekali dan kegiatan keagamaan ekstrakurikuler. Adapun 

kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap hari yaitu salat dhuha berjama’ah, 

tadarusan, salat dzuhur berjama’ah, ceramah atau kultum, salat jum’at bagi 

laki-laki pada hari jum’at, muhadharah bagi perempuan, adapun kegiatan 

ekstrakurikuler mengenai keagamaan yaitu tahfidz, sedangkan kegiatan 

keagamaan yang dilakukan setiap setahun sekali yaitu peringatan Hari Santri, 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) seperti Peringatan Isra’ Mi’raj dan 

Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. 

2. Peran Madrasah Terkait Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Karakter 

Religius Peserta Didik di MA Madani Paopao sangatlah penting, dengan itu 

madrasah menyediakan pembina yang berkualitas untuk membimbing serta 

mengarahkan peserta didik agar melahirkan peserta didik yang berakhlakul 

karimah. 

3. Faktor Penghambat Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Karakter Religius 

Peserta Didik di MA Madani Alauddin Paopao adalah kurangnya kesadaran 
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dari dalam diri peserta didik, sering datang terlambat datang ke sekolah 

sehingga tidak mengikuti kegiatan keagamaan seperti kegiatan pada pagi hari 

yaitu salat dhuha berjama’ah. Sedangkan faktor pendukungnya sendiri ada 

tiga faktor, yaitu pendidik, fasilitas yang memadai, dan antusias serta 

semangat dari peserta didik.  

4. Solusi yang diterapkan madrasah terkait faktor penghambat pelaksanaan 

kegiatan keagamaan di sekolah yaitu memberikan motivasi, memberikan 

reward (hadiah), dan memberikan punishment (hukuman) kepada peserta 

didik yang tidak melaksanakan kegiatan keagamaan seperi kegiatan rutin pagi 

yaitu salat dhuha dan kegiatan rutin siang yaitu salat dzuhur berjama’ah di 

masjid. 

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Pelaksanaan Kegiatan 

dalam Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik, maka penulis memberika saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada madrasah agar dapat meningkatkan dan melancarkan 

program kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk membiasakan diri peserta 

didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif khususnya di MA 

Madani Alauddin Paopao. 

2. Kepada pendidik dan orang tua peserta didik lebih memperhatikan potensi 

yang dimiliki dan memberikan dukungan serta motivasi kepada anak. 

3. Kepada peserta didik diharapkan untuk memanfaatkan fasilitas yang telah 

disediakan oleh madrasah yang dapat menunjang kegiatan keagamaan. 
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