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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

Zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

Es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

Ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

El 
 م 

 
mim 
 

m 
 

Em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

En 
 و 

 
wau 
 

w 
 

We 
 ه  

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 

 

 



 
 

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

  

 

Contoh: 

 kaifa : كَيحفَ  

 haula : هَوحلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 
a a  َا 

 
kasrah 
 

i i  َا 
 

d}ammah 
 

u u  َا 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan 
ya>’ 
 

ai a dan i  ىَح  
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

  وَح 

 

Nama Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

 ...َ  ا | ...َ  ى
 

d}ammah dan wau 

 
 و ُ 

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

  ى
 



 
 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيحلَ 

 yamu>tu : يََوُحتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوحضَةُ  الَأطحفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ُالَحمَدِي حنَةُ  الَحفَاضِلَة

مَة كح  al-h}ikmah :  ُ اَلْحِ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّيحناَ 

ق    al-h}aqq :  ُاَلْحَ

 nu“ima : نُ عِ مَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

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

Contoh: 

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

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

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 



 
 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمحسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  ُ الَزَّلحزلََة

 al-falsafah :  ُالَحفَلحسَفَة

 al-bila>du : الَحبلَادُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

مُرُوحنَ تَح   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَن َّوحعُ 

ء    syai’un : شَيح

 umirtu : أمُِرحتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 



 
 

   billa>h بِِللهِ   di>nulla>h دِيحنُ اللهِ 

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

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

 hum fi> rah}matilla>h    هُمح فِح رَحْحَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 
 

 

 

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

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



 
 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

 



 
 

 

ABSTRAK 

Nama : Muh. Nurjihad 
NIM : 80200219044 
Judul : Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Membentuk Self Efficacy 

Peserta Didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Proses internalisasi 

nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 
13 Takalar, 2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi internalisasi nilai-nilai 
Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 13 
Takalar, 3) Bagaimana hasil internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self 
efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan peserta didik 
di sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam 
melakukan penelitian, yang dibantu dengan pertanyaan penelitian, pedoman 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah 
display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi yang 
dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan sumber dan 
metode.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses internalisasi nilai-nilai 
Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 13 
Takalar terpusat pada kegiatan yaitu (a) dalam proses pembelajaran. (b) dalam 
organisasi Rohani Islam. (c) dalam kegiatan Jumat ibadah. (d) dalam salat zuhur 
berjemaah di mushallah. 2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi internalisasi 
nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 
13 Takalar terbagi atas dua faktor yaitu (a) faktor pendukung meliputi; Pertama, 
dukungan dari sekolah selaku lembaga dan sumber daya manusia (Guru). Kedua, 
dukungan dari orang tua. Ketiga, kebijakan sekolah. (b) faktor penghambatnya 
meliputi; Pertama, keterbatasan waktu. Kedua, lingkungan. 3) Hasil internalisasi 
nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 
13 Takalar meliputi; Pertama, bertanggung jawab. Kedua, optimis. Ketiga, 
mandiri. Keempat, hidup bersosial. 

Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya upaya UPT SMA 
Negeri 13 Takalar dalam memajukan pendidikan, diharapkan dapat dipahami dan 
disadari akan keberadaan sekolah, sebagai wadah yang menanamkan nilai-nilai 
ke-Islaman dan membentuk individu yang unggul serta membangun kualitas 
hidup masyarakat menjadi lebih baik. Apabila melihat tantangan kedepan yang 
semakin berat, diharapkan sekolah lebih memantapkan pengelolaan pendidikan 
baik sistem maupun tenaga pendidik yang tertuju pada peningkatan kualitas para 
peserta didik. Agar kelak ketika terjun di masyarakat mempunyai mental yang 
kokoh yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah swt. dan pada gilirannya akan 
menjadi generasi bagi pembagunan negara, bangsa dan agama. 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama merupakan suatu sistem pendidikan yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam rangka 

meningkatkan penghayatan dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, 

berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, karena 

ia merupakan salah satu aspek sosial budaya dalam membina suatu keluarga, 

masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu ikhtiar 

atau usaha yang dilaksanakan secara sadar, terencana, sistematis, terarah dan 

terpadu untuk memanusiakan peserta didik serta menjadikan mereka sebagai 

khalifah di muka bumi.1 

Pendidikan diakui sebagai suatu kekuatan yang dapat membantu manusia 

mencapai kualitas diri, perubahan dan kemajuan sehingga dengannya dapat 

tercapai kemajuan peradaban. Proses meningkatkan kesejahteraan hidup, setiap 

orang harus siap belajar secara terus menerus sepanjang hidup karena itu 

merupakan konsekuensi logis sebagai khalifah di bumi.2 

Hal ini berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II Pasal 3 bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa, yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

                                                 

1Lihat Muljono Damopolii, Pesantren IMMIM Pencetak Muslim Modern (Cet. I; Jakarta: 

Rajawali Press, 2011), h. 8.  

2Lihat Andi Marjuni, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 2-4. 



 

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 

Sesuai dengan tujuan pendidikan, maka untuk mewujudkannya yaitu 

menanamkan nilai-nilai dan pembiasaan akhlak al-karimah pada peserta didik 

yang salah satunya dapat diberikan melalui pembelajaran pendidikan agama 

Islam dengan didukung oleh upaya proses pembelajaran yang dilakukan secara 

efektif agar nantinya dapat membangun karakter yang baik kepada peserta didik. 

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, 

pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki 

dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan 

merupakan ssesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-‘Aḥzāb/33:21 : 

                                

Terjemahnya:  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.4 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah 

menjadi modal utama beliau untuk menjadi seorang maha guru, pendidik, dan 

suri teladan sehingga risalah yang diamanahkan kepadanya dapat disampaikan 

dengan baik. Seorang muslim seharusnya meniru akhlak Rasulullah saw. yang 

menjadi teladan dalam bertindak untuk dapat memperoleh ridha Allah swt.5 

Ingatlah bahwa manusia dapat masuk surga hanya karena ridha Allah swt. Jika 

                                                 
3Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 

2003), h. 5.   

4Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah (Bandung: Penerbit J-Art, 2004), h. 

420. 

5M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Alqur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2005, Vol. 11), h. 243. 



 

Allah swt. Tidak ridha maka seorang yang senantiasa berbuat baik tidak akan 

masuk surga, terutama jika orang tersebut syirik atau menyekutukan Allah swt. 

Pendidikan pada dasarnya adalah hak semua orang/kalangan, tidak 

memandang status sosial seseorang. Pendidikan sangat adil kepada siapapun, 

pendidikan tidak memberikan diskriminasi bahkan sebaliknya sangat egaliter dan 

terbuka kepada siapapun. Sebab pendidikan Islam adalah sifatnya inklusif 

(terbuka) bukan ekslusif (tertutup). Setiap orang diperbolehkan mempelajari 

segala sesuatu yang bersifat global. Hal itulah yang sangat diapresiasi oleh Islam 

sejatinya menyadarkan seseorang untuk senantiasa memerhatikan apa yang 

dinamakan long life education (pendidikan sepanjang hayat).6 

Ahmad D. Marimba mengatakan pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani yang berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Pengertian yang 

lain, kepribadian utama tersebut disebut dengan istilah kepribadian muslim, yaitu 

kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan 

nilai-nilai Islam.7 

 Internalisasi nilai-nilai agama yang diberikan dalam lembaga pendidikan 

di pihak lain tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada. Pembelajar menjadi 

bingung ketika nilai dan norma yang diterima di lembaga pendidikan sangat jauh 

berbeda dengan perilaku masyarakat. Krisis keteladanan di dalam masyarakat 

menjadikan peserta didik kehilangan kepercayaan diri akibat kurang efektifnya 

proses internalisasi sikap-sikap dan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran 

akibat dipisahkannya urusan agama dan dunia. 

                                                 
6Lihat Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 103. 

7Lihat Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: CV> Pustaka Setia, 1998), h. 9. 



 

Pemisahan urusan agama dan dunia ini diakibatkan oleh perkembangan 

media massa maupun media sosial yang sangat pesat. Perkembangan media sosial 

saat ini, di satu sisi merupakan gejala yang cukup positif untuk mendukung 

tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat. Namun, di sisi lain 

perkembangan media sosial saat ini juga dapat membahayakan perkembangan 

kepribadian, sikap dan perilaku moral anak-anak bangsa.  

Hal-hal yang membahayakan perkembangan seseorang (peserta didik) 

diperoleh dari tayangan yang kurang mendidik dari berbagai macam media sosial 

telah berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

masyarakat. Tayangan-tayangan yang tidak mendidik dan jauh dari nilai-nilai 

moral Islam tersebut dengan mudahnya dapat dilihat, diakses, dan dinikmati oleh 

siapa saja terutama peserta didik.  

Banyaknya suguhan yang tidak mendidik oleh media massa maupun 

media sosial baik cetak maupun elektronik yang tidak pantas dan belum saatnya 

diterima oleh anak-anak, secara perlahan tapi pasti telah mulai berdampak pada 

rusaknya moral dan kepribadian anak-anak bangsa. 

Akibatnya, terjadilah sejumlah krisis yang berakibat pada rapuhnya sendi-

sendi kehidupan manusia baik individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. 

Ketimpangan akibat kemiskinan spiritual telah merasuk ke dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia sebagaimana terlihat secara jelas pada kemerosotan bahkan 

kebangkrutan moral. Kegalauan kehidupan spiritual ini telah menjadi persoalan 

besar yang perlu diatasi. Manusia (peserta didik) perlahan menyadari pentingnya 

memenuhi kebutuhan spiritual yang selama ini terabaikan akibat pandangan 

keliru yang ditebarkan oleh paham materialisme.8  

                                                 
8Saprin, “Tasawuf Sebagai Etika Pembebasan: Memosisikan Islam Sebagai Agama 

Moralitas”, Jurnal (Kuriositas, Vol 11. No 1, 2017), h. 84. 



 

Rusaknya moral dan kepribadian ditandai dengan kasus kenakalan yang 

dilakukan oleh remaja (peserta didik) sudah merambah ke seluruh wilayah 

Indonesia, mulai dari perkotaan hingga daerah pedesaan yang terpencil. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pendidikan saat ini seolah hanya mengajar angka 

kelulusan dan kurang memperhatikan nilai-nilai agama yang menyentuh spiritual 

peserta didik, setiap materi yang diajarkan seolah tidak membekas di hati dan 

tidak tercermin dalam tingkah laku keseharian mereka (peserta didik). 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan di Indonesia khususnya 

pendidikan agama yang menanamkan nilai-nilai Islam belum dikatakan 

maksimal, oleh sebab itu peran pendidikan dalam menyikapi permasalahan ini 

sangat penting sekali. Bagaimana lembaga pendidikan memberikan pemahaman 

kepada para peserta didik, bagaimana memanfaatkan media yang semakin 

canggih, bagaimana menyikapi informasi-informasi miring baik dalam media 

cetak maupun media sosial (audiovisual). Justru ini membutuhkan perhatian 

serius dari lembaga pendidikan dalam membina peserta didik utamanya 

membentuk self efficacy yang dimilikinya agar bisa bertindak secara positif. 

Self efficacy didefinisikan sebagai keyakinan orang tentang kemampuan 

dirinya. Keyakinan self efficacy menentukan bagaimana orang merasa, berpikir, 

memotivasi diri dan perilakunya. Self efficacy adalah penilaian diri. Apakah 

dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak 

bisa dalam mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan.9 

Agar nilai-nilai agama Islam menjadi nilai-nilai yang tahan lama dan 

dapat membantuk self efficacy peserta didik maka diperlukan suatu proses dalam 

mendukung keberhasilan di setiap kegiatannya yaitu dengan proses internalisasi 

nilai-nilai agama Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, internalisasi 

                                                 
9John W. Santrock, Educational Psychology, terj. Diana Angelica, Psikologi Pendidikan 

(Cet. I; Jakarta: Prenamamedia Group, 2015), h. 523-524. 



 

diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang 

berlangsung melalui bimbingan, binaan, pengarahan dan lain sebagainya.10 Dalam 

bahasa Inggris, internalized berarti to incorporate in one self (memasukkan atau 

menggabungkan dalam satu jiwa). 

Jadi, internalisasi adalah proses menanamkan dan mengembangkan suatu 

nilai atau budaya menjadi bagian diri orang yang bersangkutan. Sedangkan, nilai-

nilai agama Islam adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh-

kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu akidah, 

ibadah dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan 

Ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat.11 

Penanaman dan perkembangan nilai tersebut dilakukan melalui berbagai 

didaktik metodik pendidikan dan pengajaran. Proses perubahan tingkah laku 

dalam konteks pembelajaran agama Islam bukanlah kekuasaan manusia (guru), 

tetapi perubahan itu datang dari dalam diri peserta didik untuk berubah, 

memilih, dan menentukan jalan hidupnya atas izin Allah.12 

Berdasarkan konsep internalisasi nilai-nilai agama Islam di atas, salah 

satu tujuan terpentingnya adalah untuk meningkatkan, mengembangkan dan 

membentuk self efficacy yang dimiliki oleh peserta didik. Internalisasi nilai-nilai 

agama Islam juga mengajarkan pentingnya religiusitas dan menajamkan kualitas 

kecerdasan spiritual dengan meng-internalisasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, 

                                                 
10

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

Balai Pustaka, 1989), h. 336. 

11Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah Upaya Mengembangkan PAI 

dariTeori ke Aksi, (Malang: UIN Maliki Press, 2009), h. 71. 

12Lihat Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Cet. IX; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 11. 



 

kebajikan, kebersamaan, kesetiakawanan dan sebagainya yang diperoleh melalui 

sikap keteladanan dalam setiap proses pendidikan.13 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta 

didik yang mengambil lokasi penelitian di UPT SMA Negeri 13 Takalar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Setiap penelitian berangkat dari masalah yang dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat kompleks dan dinamis sesuai gejala yang bersifat holistik 

(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) meliputi aspek tempat (place), 

pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.14 

Sehubungan dengan itu, peneliti membatasi masalah yang menjadi fokus 

penelitian, yaitu internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar yang secara rinci diuraikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian 

 

No Fokus Deskripsi Fokus 

1. Proses internalisasi nilai-nilai 

Islam dalam membentuk self 

efficacy peserta didik di UPT SMA 

1. Tahapan internalisasi nilai-nilai 

Islam dalam membentuk self 

efficacy peserta didik di UPT 

                                                 
13Lihat Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah Upaya 

Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi, h. 33 

14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 207. 



 

Negeri 13 Takalar SMA Negeri 13 Takalar meliputi, 

transaksi nilai, transformasi nilai, 

dan trans-internalisasi. 

2. Faktor-faktor yang memengaruhi 

internalisasi nilai-nilai Islam 

dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di UPT SMA Negeri 

13 Takalar 

3. Hasil internalisasi nilai-nilai Islam 

dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di UPT SMA Negeri 

13 Takalar 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini difokuskan pada internalisasi nilai-nilai Islam dalam 

membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar. Oleh 

karena itu, perlu dideskripsikan untuk menghindari kesalahan penafsiran 

pembaca terhadap fokus penelitian tersebut. 

Internalisasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang 

secara berkesinambungan untuk mengembangkan kepribadiannya sebagai upaya 

penyesuaian keyakinan, sikap, praktek, nilai dan aturan-aturan baku dalam diri 

seseorang. 

Nilai-nilai agama Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, 

ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia dalam menjalankan 

kehidupannya di dunia ini. Prinsip yang satu dengan prinsip yang lainnya saling 

terkait dalam membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. 



 

Nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam sangatlah luas, namun pada 

intinya semua itu dikategorikan menjadi tiga pokok, yaitu nilai akidah, nilai 

syariah dan nilai akhlak.  

Nilai akidah yaitu kepercayaan yang meresap ke dalam hati seseorang 

dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan keraguan serta memberikan 

pengaruh terhadap pandangan hidup seseorang. Nilai syariah adalah panduan 

yang diberikan Allah swt. dalam membimbing manusia untuk mengikuti ajaran-

ajaran-Nya yang telah ditetapkan dalam hal beribadah. Nilai akhlak yaitu apabila 

seorang hamba beribadah kepada Allah seakan ia melihat Allah dan jika tidak 

dapat melihat-Nya maka ia meyakininya bahwa Allah-lah yang dapat melihatnya. 

Sedangkan self efficacy adalah keyakinan bahwa seseorang bisa 

menguasai situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Self efficacy 

didefinisikan sebagai keyakinan orang tentang kemampuan dirinya. Keyakinan 

self efficacy menentukan bagaimana orang merasa, berpikir, memotivasi diri dan 

perilakunya. Self efficacy adalah penilaian diri. Apakah dapat melakukan 

tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa dalam 

mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Bandura mengatakan bahwa 

self efficacy berpengaruh besar terhadap perilaku bahkan Bandura sangat percaya 

bahwa self efficacy adalah faktor yang memengaruhi prestasi peserta didik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan masalah 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self 

efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar? 



 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi internalisasi nilai-nilai Islam 

dalam membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 13 

Takalar? 

3. Bagaimana hasil internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self 

efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Penelusuran pada berbagai sumber dalam banyak literatur, jurnal, hasil 

studi dan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa variabel yang diteliti telah 

mendapat perhatian oleh banyak kalangan. Beberapa di antaranya dikemukakan 

relevansinya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim tentang “Internalisasi 

Nilai-nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku Siswa Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Al–Muttaqin Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kurikulum SDIT Al-Muttaqin menggunakan kurikulum 

Depdiknas, kurikulum dari Kementerian Agama dan kurikulum institusional. 

Proses internalisaasi nilai-nilai Islam terhadap sikap peserta didik dan perilaku 

menggunakan pendekatan membujuk dan membiasakan, menumbuhkan 

kesadaran, dan menunjukkan disiplin dan menjunjung tinggi aturan sekolah. 

Metode pengajarannya mencakup pemodelan, ibrah dengan bercerita, ucapan dan 

mau’zah (saran), tanya jawab, demonstrasi, habbit formasi, lapangan/pengalaman 

nyata, tugas, outbound, bernyanyi. Penggunaan model kurikulum dan 

internalisasi nilai-nilai agama Islam terbukti dapat membentuk sikap peserta 

didik dan perilaku yang taat kepada Allah, baik untuk sesama makhluk dan alam, 

kepribadian yang baik, tanggung jawab, braveman, dan bersikap kritis.15 

                                                 
15Lukman Hakim “Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan 

Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al–Muttaqin Kota Tasikmalaya”, Jurnal (Jurnal 

Pendidikan Agama Islam Ta’lim, Vol 10. No 1, 2012), h. 67. 



 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid tentang “Metode 

Internalisasi Nilai-nilai Akhlak dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 17 Kota Palu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa 

kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembentukan 

akhlak al-karimah di antaranya adalah akhlak terhadap Allah swt. dengan cara 

menjalankan ibadah sesuai dengan syariat, akhlak terhadap Nabi Muhammad 

saw. dengan cara banyak membaca salawat dan meneladani akhlak Rasulullah, 

akhlak terhadap diri sendiri dilakukan dengan cara menanamkan kesopanan 

dalam kehidupan sehari-hari, akhlak terhadap sesama peserta didik dilakukan 

dengan membangun interaksi yang baik yang didasarkan pada sikap saling 

menghormati, akhlak terhadap alam dilakukan dengan cara menjaga kebersihan 

lingkungan. Proses internalisasi  nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMP 

Negeri 17 Kota Palu dilakukan dengan dua cara yaitu melalui materi-materi 

akhlak dan metode-metode pembentukan akhlak peserta didik.16 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anas Ma’arif tentang 

“Internalisasi Nilai Multikultural dalam Mengembangkan Sikap Toleransi (Studi 

di Pesantren Mahasiswa Universitas Islam Malang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural di Unisma didasarkan pada beberapa prinsip yaitu keterbukaan 

(openness), toleransi (tolerance), bersatu dalam perbedaan (unity in diversity), 

dan Islam rahmat al-‘alamin sebagai leader. Implementasi penanaman nilai-nilai 

pendidikan multikultural di Unisma terpolakan menjadi dua yaitu multicultural 

knowing dan multicultural feeling. Multicultural knowing diberikan melalui 

beberapa kegiatan orientasi kehidupan kampus mahasiswa baru (Oshika Maba), 

                                                 
16Abdul Hamid “Metode Internalisasi Nilai-nilai Akhlak dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 17 Kota Palu”, Jurnal (Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim, Vol 

14. No 2, 2016), h. 195. 



 

halaqah diniyah, dan mata kuliah agama Islam 1-5. Adapun multicultural feeling 

ditanamkan melalui student day. Sedangkan penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural di Unisma memiliki implikasi yang positif terhadap sikap toleransi 

para mahasiswa Unisma.17 

Penelitian yang dilakukan oleh Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa’diyah 

Ma’rifataini, Ridwan Fauzi tentang “Internalisasi Nilai Moderasi Melalui 

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pola internalisasi nilai-nilai moderasi melalui mata kuliah 

PAI di UPI Bandung. Materinya disesuaikan dengan input mahasiswa, 

kompetensi dosen pengampu mata kuliah dan dukungan dari lingkungan kampus 

UPI. Kurikulum yang dirancang sesuai ketentuan Perguruan Tinggi (PT). Metode 

internalisasi dilakukan melalui tatap muka dalam perkuliahan, tutorial, seminar, 

dan semisalnya. Evaluasinya dilakukan melalui screening wawasan ke-Islaman 

secara lisan dan tertulis secara laporan berkala dari dosen dan tutor.18 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Secara operasional 

tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Menganalisis bagaimana proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam 

membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMAN 13 Takalar. 
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b. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi internalisasi nilai-

nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMAN 13 

Takalar. 

c. Menganalisis bagaimana hasil internalisasi nilai-nilai Islam dalam 

membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMAN 13 Takalar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini: 

a. Kegunaan ilmiah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangsih bagi proses pengembangan pembelajaran pendidikan agama 

Islam. 

b. Kegunaan praktis 

1) Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru dalam proses pengembangan 

pembelajaran agama Islam di sekolah. 

2) Peserta didik 

Sebagai pengembangan wawasan, pengetahuan, meningkatkan 

kemampuan menganalisis dan membentuk kepercayaan diri. 

3) Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin 

mengambil manfaat pada karya tulis ilmiah ini. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Self Efficacy 

1. Pengertian Self Efficacy 

Istilah self efficacy diperkenalkan oleh Albert Bandura. Self efficacy ini 

masuk dalam lingkup teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial berpandangan 

bahwa manusia tidak hanya didorong oleh kekuatan dari dalam dirinya sendiri, 

atau dibentuk dan dikendalikan oleh rangsangan eksternal, melainkan manusia 

dijelaskan dalam hubungan timbal balik antara perilaku dan faktor kognitif 

(personal) dan lingkungan. Efikasi diri diyakini sebagai kunci untuk pekerjaan 

yang sukses. Selain itu, self efficacy juga dapat memengaruhi pola berpikir dan 

perilaku dalam membuat keputusan.19 

Self efficacy adalah keyakinan bahwa seseorang bisa menguasai situasi 

dan menghasilkan hasil yang positif. Bandura mengatakan bahwa self efficacy 

berpengaruh besar terhadap perilaku bahkan Bandura sangat percaya bahwa self 

efficacy adalah faktor yang memengaruhi prestasi peserta didik. Peserta didik 

dengan self efficacy rendah mungkin akan menghindari banyak tugas belajar, 

khususnya tugas yang menantang dan sulit, sedangkan peserta didik dengan level 

self efficacy tinggi akan mengerjakan tugas-tugas seperti itu.20 

Self efficacy didefinisikan sebagai keyakinan orang tentang kemampuan 

dirinya. Keyakinan self efficacy menentukan bagaimana orang merasa, berpikir, 

memotivasi diri dan perilakunya. Self efficacy adalah penilaian diri. Apakah 
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dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak 

bisa dalam mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Hal ini berkaitan 

dengan situasi yang dihadapi oleh individu dan tempat sebagai bagian dari proses 

belajar kognitif. Oleh karena itu, Baron dan Greenberg juga menegaskan bahwa 

self efficacy adalah kemampuan individu untuk melakukan tugas-tugas tertentu. 

 Bandura dan Wood menyatakan bahwa self efficacy memiliki peran 

utama dalam motivasi individu dan pencapaian kerja yang sudah ditetapkan. 

Pertimbangan dalam self efficacy juga menentukan bagaimana usaha yang 

dilakukan orang dalam melaksanakan tugasnya dan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk  menyelesaikan tugas tersebut.21 

 Berdasarkan pernyataan tersebut, self efficacy adalah perasaan yakin atas 

kemampuan yang dimiliki diri sendiri dalam membuat suatu tindakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa individu dapat merasakan kebebasan dalam kegiatan yang 

disenangi dan bertanggung jawab terhadap tindakannya, kehangatan dan 

kesopanan dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Selain itu, individu 

mampu menerima dan menghargai orang lain, memiliki dorongan untuk berhasil 

dan mampu memahami kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat menghadapi 

masalah yang dihadapi.22 

 Allah swt., berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 286, yaitu: 
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Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 
(mereka berdoa), "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika 
kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 
Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah 
pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir".23 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia yang beriman hendaklah 

mempunyai keyakinan bahwasanya Allah swt., tidak akan memberikan ujian atau 

cobaan kepada hamba-Nya di luar kemampuan para hamba-Nya. Terhadap segala 

hal yang diluar rencana yang diinginkan, setiap manusia harus yakin bahwa dapat 

mengatasinya. Ayat tersebut di atas memberi isyarat bahwa setiap individu 

(peserta didik) harus selalu yakin bahwa dirinya mampu menghadapi tugas dan 

permasalahan yang ada, sebab setiap permasalahan yang dihadapi pasti masih 

berada dalam batas kemampuan manusia. Tegasnya, tidak ada sesuatu yang 

diciptakan oleh Allah yang tidak memiliki penawar.24  

Ayat lain mengenai self efficacy yaitu terdapat dalam QS al-Insyiqa>q/84: 

6, yaitu: 

                     

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan-
mu, maka kamu akan menemuinya.25 

Ayat ini memberikan penjelasan akan janji Allah swt. kepada orang-orang 

yang mempunyai kesungguhan pasti akan menemui Allah. Artinya bahwa, 
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dengan kesungguhan niat dan kerja keras maka seseorang akan sanggup 

memenuhi apa yang diinginkannya. Termasuk dalam hal ini menanamkan nilai-

nilai Islam dalam dirinya kaitannya dengan pembentukan self efficacy yang 

dimiliki. 

Oleh karena itu, dengan konsep berpikir seperti ini individu (peserta 

didik) akan selalu mengambil tindakan untuk langkah penyelesaian masalah dan 

diperlukan keyakinan yang kuat pada diri individu bahwa dapat mengatasi 

berbagai kesulitan yang ada.  

Setiap individu (peserta didik) dalam menyikapi berbagai hal yang di luar 

dugaan dan di luar rencana hendaknya setiap individu tetap tenang dan 

berpikiran positif. Peserta didik yang berpikir positif akan senantiasa berpikir 

jernih dan mengedepankan akal sehatnya. Jika individu yakin dapat mengatasi 

berbagai permasalahan yang ada, pikiran bawah sadarnya akan menggerakkan dia 

agar berpikir untuk mencari solusi. Hal tersebut merupakan penilaian individu 

terhadap diri yang akan membentuk penerimaan terhadap diri serta harga diri.26 

Peserta didik lebih mungkin terlibat dalam perilaku tertentu ketika 

mereka yakin bahwa mereka akan mampu menjalankan perilaku tersebut dengan 

sukses. Seorang guru berharap peserta didik mampu memahami pelajaran yang 

disampaikan. Dengan kata lain bahwa, guru berharap peserta didik memiliki self 

efficacy yang tinggi untuk mempelajari mata pelajaran.27 

Perasaan self efficacy peserta didik memengaruhi pilihan aktifitas 

mereka, tujuan mereka, dan usaha serta persistensi mereka dalam aktifitas-
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aktifitas kelas. Dengan demikian, self efficacy pun akhirnya memengaruhi 

pembelajaran, prestasi, serta sikap dan tingkah laku mereka. 

Self efficacy memiliki dampak pada perilaku dalam beberapa hal penting 

yaitu:28 

a. Self efficacy dapat memengaruhi pilihan-pilhan yang dibuat dan tindakan 

yang dilakukan individu atau peserta didik dalam melaksanakan tugas-tugas 

di mana individu atau peserta didik tersebut merasa berkompeten dan yakin. 

Keyakinan diri yang memengaruhi pilihan-pilihan tersebut akan menentukan 

pengalaman dan memberi kesempatan bagi individu atau peserta didik untuk 

mengendalikan kehidupannya. 

b. Self efficacy menentukan seberapa besar usaha yang dilakukan oleh individu 

atau peserta didik, seberapa lama individu atau peserta didik bertahan 

menghadapi rintangan yang dihadapi dan seberapa tabah dalam menghadapi 

situasi yang tidak menguntungkan. 

c. Self efficacy dapat mempengaruhi tingkat stres dan kegelisahan yang 

dialami individu atau peserta didik ketika sedang melaksanakan tugas dan 

mempengaruhi tingkat pencapaian prestasi individu atau peserta didik. 

Self efficacy individu yang tinggi cenderung lebih banyak belajar dan 

berprestasi dari pada mereka yang self efficacy nya rendah. Hal ini benar bahkan 

ketika tingkat kemampuan aktual sama. Dengan kata lain, ketika beberapa 

individu memiliki kemampuan yang sama, mereka yang yakin dapat melakukan 

suatu tugas lebih mungkin menyelesaikan tugas secara sukses dari pada mereka 

yang tidak yakin mampu mencapai keberhasilan.29  
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Seseorang dengan efikasi diri tinggi percaya bahwa mereka mampu 

melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya. Seseorang 

dengan efikasi diri yang rendah dalam situasi-situasi yang sulit cenderung akan 

mudah menyerah. Sementara orang dengan efikasi diri yang tinggi akan berusaha 

keras untuk mengatasi tantangan yang ada. 

Peserta didik dengan self efficacy yang tinggi bisa mencapai tingkatan 

yang luar biasa sebagian karena mereka terlibat dalam proses-proses kognitif 

yang meningkatkan pembelajaran diantaranya, menaruh perhatian, 

mengelaborasi, dan seterusnya. 

Idealnya, peserta didik (pembelajar) memiliki pemahaman yang akurat 

dan masuk akal akan apa yang dapat dan tidak dapat mereka capai, sehingga bisa 

dimaksimalkan (kekuatan) dan diatasi (kelemahan). Meski demikian, 

kepercayaan diri yang berlebihan seringkali dapat membawa manfaat, karena hal 

itu mendorong peserta didik melakukan aktifitas-aktifitas menantang yang akan 

membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru. 

Terkadang peserta didik, terutama perempuan, meremehkan peluangnya 

sendiri untuk meraih kesuksesan, barangkali karena beberapa pengalaman buruk 

di masa lalu. Sebagai contoh, anak perempuan yang mendapatkan nilai rendah 

untuk mata pelajajan pendidikan agama Islam dari guru yang terkenal killer bisa 

secara keliru yakin bahwa dia tidak cakap di bidang agama. Atau seorang anak 

baru di sekolah yang usahanya untuk bersiap ramah ditolak oleh dua atau tiga 

teman sekelasnya yang cuek bisa menjadi keliru yakin bahwa tidak seorang pun 

menyukainya. Dalam kondisi seperti ini, peserta didik lalu menetapkan tujuan 

yang rendah bagi diri mereka sendiri dan menyerah dengan mudah saat 

menghadapi rintangan-rintangan kecil.30 
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Walaupun demikian, peserta didik bisa juga bersikap terlalu percaya diri. 

Ketika peserta didik terlalu percaya diri, mereka potensial mengalami kegagalan 

karena ekspektasi yang tidak realistis atau berusaha setengah hati untuk 

mencapai kesuksesan dan mereka hampir tidak terdorong untuk menyikapi 

kelemahan-kelemahan yang tidak mereka sadari. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, self efficacy merupakan persepsi diri 

mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu dan efikasi 

diri mempunyai pengaruh yang kuat pada perilaku peserta didik.   

2. Aspek-aspek Self Efficacy 

Self efficacy pada tiap individu akan berbeda antara satu individu dengan 

individu lainnya berdasarkan tiga dimensi, yaitu:31 

a. Tingkat (level) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat tugas ketika individu merasa 

mampu untuk melakukannya. Apabila individu (peserta didik) dihadapkan pada 

tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, efikasi diri individu 

mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang atau bahkan sampai 

pada tugas-tugas yang sulit. Sikap yang diberikan sesuai dengan batas 

kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan 

pada masing-masing tingkat. 

b. Kekuatan (strength) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau 

pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah akan 

mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. 

Sebaliknya, pengharapan yang baik dan mantap akan mendorong individu untuk 

tetap bertahan dalam usahanya. Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang 
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kurang menunjang. Dimensi ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi 

level, yaitu makin tinggi taraf level kesulitan tugas, makin lemah kayakinan yang 

dirasakan untuk menyelesaikannya. Dimensi ini mencakup pada derajat 

kemantapan individu terhadap keyakinannya. Kemantapan inilah yang 

menentukan ketahanan dan keuletan individu. 

c. Generalisasi (generality) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkah laku yang mana individu merasa 

yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa yakin akan kemampuan 

dirinya. Apakah terbatas pada suatu aktifitas dan situasi tertentu atau pada 

serangkaian aktifitas dan situasi yang bervariasi. Dimensi generality mengacu 

pada situasi di mana penilaian tentang self efficacy dapat diterapkan. Seseorang 

dapat menilai dirinya memiliki efikasi dibanyak aktifitas atau aktifitas tertentu 

saja. Semakin banyak self efficacy yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi, 

semakin tinggi pula self efficacy seseorang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin seseorang bersikap positif pada 

setiap aktifitas-aktifitas yang dilakukan diberbagi kesempatan, semakin tinggi 

pula self efficacy-nya. 

1. Indikator Self Efficacy 

Indikator dari self efficacy menurut Brown mengacu pada dimensi self 

efficacy yaitu level, strength, dan generality. Melihat ketiga dimensi ini, penulis 

mendapat beberapa indikator self efficacy yaitu:32 

a. Yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu 

Individu atau peserta didik yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas 

tertentu, di mana individu sendirilah yang menetapkan tugas (target) apa yang 

harus diselesaikan. 
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b. Yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas 

Individu atau peserta didik mampu menumbuhkan motivasi atau memotivasi 

dirinya untuk melakukan sejumlah tindakan yang diperlukan dalam rangka 

menyelesaikan tugas. 

c. Yakin bahwa diri mampu untuk berusaha keras, gigih, dan tekun 

Individu atau peserta didik mempunyai ketekunan dalam menyelesaikan tugas 

dengan penuh semangat dan menggunakan segala daya yang dimiliki. 

d. Yakin bahwa diri mampu bertahan menghadapi hambatan dan kesulitan 

Individu atau peserta didik mampu bertahan dengan segala kondisi saat 

menghadapi kesulitan dan hambatan yang muncul serta mampu bangkit dari 

kegagalan. 

e. Yakin dapat menyelesaikan permasalahan diberbagai situasi 

Individu atau peserta didik mempunyai keyakinan diri mampu menyelesaikan 

segala permasalahan tidak terbatas pada kondisi atau situasi tertentu saja. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 

individu atau peserta didik harus sadar dan melibatkan dirinya dalam situasi 

untuk menyelesaikan tugas yang hendak dicapai atau diselesaikan. 

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan Self Efficacy 

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan self efficacy 

yaitu:33 

a. Keberhasilan dan kegagalan pembelajaran sebelumnya 

Peserta didik lebih mungkin untuk yakin bahwa mereka dapat berhasil 

pada suatu tugas ketika mereka telah berhasil pada tugas tersebut atau tugas lain 

yang mirip di masa lalu. Sebagai contoh si A lebih mungkin yakin bahwa dia 
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mampu mempelajari tajwid jika dia telah menguasai huruf hijaiyah. Si B akan 

lebih percaya diri terhadap kemampuannya membaca al-Quran didepan kelas jika 

dia telah mengembangkan keterampilan di tempatnya mengaji. Meski demikian, 

perbedaan perkembangan dalam hal seberapa jauh ke belakang peserta didik 

melihat ketika mereka mempertimbangkan kesuksesan dan kegagalan mereka 

sebelumnya.34 

  Strategi yang penting untuk meningkatkan self efficacy peserta didik 

adalah dengan membantu mereka berhasil dalam beragam tugas dengan contens 

domains (bidang) yang berbeda. Idealnya, guru menyesuaikan tugas yang sulit 

dengan tingkat self efficacy yang dimiliki peserta didik. 35 

 Peserta didik yang keyakinan akan kemampuannya melakukan suatu 

tugas kecil atau tidak ada sama sekali mungkin awalnya merespon lebih baik 

ketika kita memberi mereka tugas yang akan mereka kerjakan dengan baik. 

Namun akhirnya, peserta didik mengembangkan self efficacy yang lebih tinggi 

ketika mereka dapat menyelesaikan secara sukses tugas-tugas yang menantang. 

b. Pesan dari orang lain 

Kesuksesan peserta didik dalam permbelajaran terkadang tidak jelas. 

Situasi-situasi semacam itu, self efficacy peserta didik dapat ditingkatkan 

dengan cara menunjukkan secara eksplisit hal-hal yang telah mereka lakukan 

dengan baik sebelumnya atau hal-hal yang sekarang mereka telah lakukan dengan 

mahir. 

Self efficacy peserta didik juga mampu ditingkatkan dengan memberi 

mereka pesan-pesan untuk percaya bahwa mereka dapat sukses di masa depan. 

                                                 
34Lihat Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan 

Berkembang, h. 24. 

35Lihat Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan 

Berkembang, h. 24. 



 

Pesan-pesan membangun yang diberikan kepada peserta didik akan mendongkrak 

kepercayaan diri mereka. Namun, terkadang pesan yang diberikan bersifat 

tersirat alih-alih dinyatakan secara langsung, namun tetap dapat memiliki 

dampak yang sama pada self efficacy mereka.36 

c. Kesuksesan dan kegagalan orang lain 

Peserta didik atau bahkan semua orang sering membentuk opini mengenai 

kemampuan diri sendiri dengan mengamati kesuksesan dan kegagalan orang lain. 

Ketika peserta didik mendapati teman-temannya mengalami kegagalan peserta 

didik akan berpikir bahwa kesempatan untuk sukses dalam mata pembelajaran 

yang sama pun tipis. 

Peserta didik sering memertimbangkan kesuksesan dan kegagalan teman-

teman kelasnya, terutama yang kemampuannya setara, ketika menilai peluang 

sukses mereka sendiri. Ketika peserta didik melihat teman-teman yang 

kemampuannya setara dengannya sukses, mereka lalu memiliki alasan untuk 

optimis akan kesuksesan mereka sendiri. Namun jika mereka melihat teman-

teman sebaya gagal, mereka akan kurang optimis. 

Dengan demikian, cara lain untuk meningkatkan self efficacy peserta 

didik adalah menunjukkan bahwa orang lain seperti mereka menguasai 

pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan. Namun, lebih dari sekadar 

memberitahukan kepada peserta didik kesuksesan orang lain, mengamati 

kesuksesan orang lain itu menjadikan mereka yakin.  

Ketika peserta didik secara nyata mengamati orang lain dengan usia dan 

kemampuan yang setara mencapai suatu tujuan secara sukses, mereka 

kemungkinan yakin bahwa mereka juga dapat mencapai tujuan itu. Sebagai 

akibatnya, peserta didik terkadang mengembangkan self efficacy yang lebih besar 
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ketika mereka menyaksikan rekan mereka mencontohkan suatu perilaku 

dibandingkan menyaksikan guru mereka yang mencontohkan perilaku tersebut.37 

d. Kesuksesan dan kegagalan dalam kelompok yang lebih besar 

Peserta didik dapat berpikir secara intelegen dan mendapatkan 

pemahaman yang lebih kompleks tentang sebuah topik ketika mereka 

berkolaborasi dengan teman-teman sebaya dalam rangka menguasai dan 

menerapkan materi di kelas. Kolaborasi dengan teman-teman sebaya ini memiliki 

manfaat potensial lain kepada peserta didik, yaitu peserta didik mungkin 

memiliki self efficacy kolektif yang lebih besar ketika bekerja dalam kelompok 

mereka sendiri. Self efficacy kolektif ini tergantung tidak hanya pada persepsi 

peserta didik akan kapabilitasnya sendiri dan orang lain, melainkan juga pada 

persepsi mereka mengenai bagaimana cara bekerja bersama-sama secara efektif 

dan mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab secara bersama. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, untuk meminimalisir hal-hal di atas, 

peserta didik tidak boleh dibanding-bandingkan dengan orang lain karena itu 

akan memengaruhi perkembangan motivasi peserta didik. Kebanyakan peserta 

didik akan memiliki self efficacy yang lebih tinggi dan akan terus meningkat jika 

mereka tidak mengevaluasi kemampuan mereka sendiri menurut bagaimana 

mereka dibandingkan dengan orang lain.38 

Self efficacy sangat memengaruhi perilaku seseorang dibanyak area 

kehidupan, diantaranya mulai dari hubungan baik antar guru dan peserta didik, 

peserta didik dengan peserta didik lain. Self efficacy memengaruhi apakah 

peserta didik mencoba untuk membangun kebiasaan dan komunikasi yang baik 
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dengan orang-orang, berapa lama mereka dapat bertahan menghadapi rintangan 

dan sebanyak apa usaha peserta didik untuk mendapatkan nilai yang bagus.39 

B. Kajian tentang Nilai-nilai Islam 

1. Pengertian Nilai-nilai Agama Islam 

Islam pada hakikatnya adalah aturan atau undang-undang Allah yang 

terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya yang meliputi perintah-

perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk menjadi pedoman 

hidup manusia baik kehidupan di dunia dan akhirat. Secara garis besar, ruang 

lingkup ajaran Islam meliputi tiga hal pokok, yaitu akidah, syariah dan akhlak.  

Islam merupakan ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan. Agama 

Islam merupakan kekuatan yang pokok dalam perkembangan umat manusia, 

termasuk di dalamnya perkembangan moral dan etika manusia hingga dewasa ini. 

Olehnya itu, kesempurnaan seseorang dalam beragama terletak pada 

kemampuannya memahami ajaran Islam secara mendalam sehingga dia bersifat 

arif dalam menjalankan syariat dan nilai-nilai Islam.40 

Nilai adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi 

seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya atau menilai 

sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. 

Webster menjelaskan bahwa nilai adalah prinsip, standar atau kualitas 

yang dipandang bermanfaat dan sangat diperlukan yang membuat seseorang 

bertindak atas dasar pilihannya. 
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Allport seorang ahli psikologi memandang bahwa nilai ini terjadi pada 

wilayah psikologis (kejiwaan) yang disebut keyakinan. Keyakinan di tempatkan 

sebagai psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, 

sikap, keinginan dan kebutuhan.  

Nilai bukan saja dijadikan rujukan untuk bersikap dan berbuat dalam 

masyarakat, akan tetapi dijadikan pula sebagai ukuran benar tidaknya suatu 

fenomena perbuatan dalam masyarakat itu sendiri. Apabila ada suatu fenomena 

sosial yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, maka 

perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh 

masyarakat, dan akan mendapatkan penolakan dari masyarakat tersebut. 

Oleh karena itu, keputusan benar atau salah, baik atau buruk, indah atau 

jelek pada wilayah ini merupakan rangkaian proses psikologis yang kemudian 

mengarahkan seseorang pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan 

pilihannya. 

Sedangkan nilai dalam pandangan Zakiyah Darajat adalah suatu 

perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas dan 

memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun 

perilaku seseorang. 

Oleh karena itu, dari beberapa pengertian nilai di atas, dapat disimpulkan 

bahwa nilai adalah suatu prinsip yang diyakini seseorang dalam kehidupan untuk 

memilih suatu tindakan yang memberi makna dan identitas sebagai corak khusus 

pada pola pemikiran, perasaan maupun tingkah laku pada seseorang. Nilai yang 

dijadikan sebagai barometer atau pedoman hidup bagi manusia terutama bagi 

seorang muslim khususnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari adalah 

nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. 



 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

merupakan sesuatu yang abstrak, ideal yang diyakini kebenarannya dan dianut 

serta dijadikan sebagai acuan dasar individu dan masyarakat dalam menentukan 

sesuatu yang dipandang baik, benar, bernilai maupun berharga. Nilai merupakan 

bagian dari kepribadian individu yang berpengaruh terhadap pemilihan cara 

maupun tujuan tindakan dari beberapa alternatif serta mengarahkan kepada 

tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan daya 

pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan 

seseorang. Oleh karena itu, nilai dalam setiap individu dapat mewarnai 

kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa. 

Memahami agama Islam secara keseluruhan merupakan hal sangat 

penting dalam pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Islam yang dapat memberikan 

pengaruh pada kecerdasan spiritual seseorang. Sehingga proses internalisasi nilai-

nilai Islam dapat lebih mudah diwujudkan dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual pada peserta didik dengan baik. 

Nilai-nilai Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran 

tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya di dunia ini, 

prinsip yang satu dengan prinsip yang lainnya saling terkait dalam membentuk 

satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.41 Islam memiliki ajaran 

yang lengkap, menyeluruh dan sempurna yang mengatur tata cara kehidupan 

manusia, baik ketika dalam beribadah maupun ketika berinteraksi dengan 

lingkungannya. Nilai-nilai itu disebut dengan nilai agama. 

Oleh sebab itu, nilai-nilai agama merupakan seperangkat standar 

kebenaran dan kebaikan dan menjadi seperangkat ajaran nilai-nilai kehidupan 

yang harus dijadikan barometer bagi pemeluknya dalam menentukan pilihan dan 

                                                 
41Amsyari Fuad, Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: 

Gema Insani, 1995), h. 22. 



 

tindakan dalam kehidupannya.42 Jadi, nilai-nilai Islam adalah peraturan Allah 

yang diberikan kepada manusia yang berisi ajaran-ajaran meliputi sistem 

kepercayaan, sistem peribadatan dan sistem kehidupan manusia dengan tujuan 

untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Nilai-nilai Islam atau nilai-nilai ke-Islaman adalah bagian dari nilai 

material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-

nilai agama Islam merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai 

tingkat budi (insan kamil). Nilai-nilai Islam besifat mutlak kebenarannya, 

universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, 

keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui subjektifitas golongan, 

ras, bangsa dan stratifikasi sosial.43 

Nilai-nilai agama Islam memuat Aturan-aturan Allah yang antara lain 

meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, 

hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara 

keseluruhan. Manusia akan mengalami ketidak-nyamanan, ketidak-harmonisan, 

ketidak-tentraman, atau pun mengalami permasalahan dalam hidupnya, jika 

dalam menjalin hubungan-hubungan tersebut terjadi ketimpangan atau tidak 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.44 

Nilai-nilai agama Islam bagi seorang muslim menurut pemikiran imam al-

Ghazali ialah al-ikhlas (keikhlasan), al-sidq (jujur), al-amanah (amanah) serta al-

mas’uliyyah (bertanggung jawab) dan al-kamal (kesempurnaan).45 
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Nilai-nilai agama Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi nilai 

normatif dan segi nilai operatif. Segi nilai normatif dalam pandangan Kupperman 

adalah standar atau pedoman aturan yang memengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif yang 

menitikberatkan pada pertimbangan, benar-salah, baik-buruk hak dan batil, 

diridhoi ataupun dimurkai. Pengertian nilai normatif ini mencerminkan 

pandangan dari sosiolog yang memiliki penekanan utamanya pada norma sebagai 

faktor eksternal yang memengaruhi tingkah laku manusia.46  

Sedangkan segi nilai operatif adalah suatu tindakan yang mengandung 

lima kategori yang menjadi prinsip standarisasi tingkah laku manusia yaitu 

sangat baik, baik, netral, kurang baik dan buruk yang dapat dijelaskan lebih 

lengkap sebagai berikut: 

a. Wajib (sangat baik), nilai yang sangat baik dilakukan oleh manusia, ketaatan 

akan memperoleh imbalan jasa (pahala) dan kedurhakaan akan mendapat 

sanksi (dosa). 

b. Sunnah (baik), nilai yang baik dilakukan oleh manusia, sebagai 

penyempurnaan terhadap nilai yang sangat baik atau wajib sehingga 

ketaatannya diberi imbalan jasa dan kedurhakaannya tanpa mendapat sanksi. 

c. Mubah (netral), nilai yang bersifat netral, mengerjakan atau maninggalkan, 

tidak akan berdampak imbalan jasa atau sanksi. 

d. Makruh (kurang baik), nilai yang sepatutnya untuk ditinggalkan. Disamping 

kurang baik, juga memungkinkan untuk terjadinya kebiasaan buruk yang 

pada akhirnya akan menimbulkan keharaman. 

e. Haram (buruk), nilai yang buruk karena membawa kemudharatan dan 

merugikan diri sendiri maupun ketentraman pada umumnya, sehingga 
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apabila subjek yang melakukan akan mendapatkan sanksi, baik langsung (di 

dunia) atau tidak langsung (di akhirat).47 

Kelima nilai di atas, cakupannya menyangkut seluruh bidang nilai yaitu 

nilai ilahiyah ubudiyah, ilahiyah muamalah dan nilai etik insani yang terdiri dari 

nilai sosial, rasional, individual, biofisik, ekonomi, politik dan estetik.  

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai agama 

Islam adalah seperangkat ajaran nilai-nilai luhur yang ditransfer dan diadopsi ke 

dalam diri untuk mengetahui cara menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan ajaran-ajaran agama Islam dalam membentuk kepribadian yang utuh. 

Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang 

akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan 

keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di 

akhirat kelak. 

Oleh karena itu, seberapa banyak dan seberapa jauh nilai-nilai agama 

Islam tersebut dapat memengaruhi dan membentuk sikap serta tingkah laku 

seseorang sangat tergantung dari seberapa dalam nilai-nilai agama yang ter-

internalisasi dalam diri seseorang, maka kepribadian dan sikap religiusnya akan 

muncul dan terbentuk. 

2. Macam-macam Nilai Agama Islam 

Peran agama memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan hidup 

dan pembentukan karakter islami khususnya bagi peserta didik yang masih 

membutuhkan pembinaan ajaran agama Islam. Nilai-nilai agama Islam yang 

terkandung dalam ajaran agama Islam menjadi patokan atau standarisasi bagi 

tercapainya karakter islami dalam diri peserta didik. 

                                                 
47Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan 

Kerangka Dasar Operasionalnya, (Bandung: Triganda Karya, 1993), h. 117. 



 

Macam-macam nilai agama Islam yang dapat memberikan pengaruh 

dalam meningkatkan karakter islami peserta didik diantaranya terdiri dari nilai 

akidah, syariah dan akhlak.  

Menurut Nurcholis Madjid, dalam ajaran Islam ada nilai Rabbaniyah dan 

nilai insaniyah. Nilai rabbaniyah diantaranya adalah iman, Islam, ihsan, taqwa, 

ikhlas, tawakal, syukur dan sabar. Sedangkan nilai insaniyah adalah silatuirahim, 

persaudaraan, persamaan, adil, baik sangka, rendah hati, tepat janji, lapang dada, 

perwira, hemat, dermawan. Nilai-nilai itu dapat diinternalisasikan melalui teknik 

dan pendidikan nilai yang sasarannya pada pemilikan nilai yang menyatu dalan 

kepribadian dan perilaku peserta didik. Internalisasi nilai-nilai Islam adalah 

sesuatu proses memasukkan nilai agama secara penuh ke dalam hati peserta 

didik, sehingga mereka bersikap dan berperilaku berdasarkan ajaran agama Islam, 

selanjutnya dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.48  

Nilai-nilai agama Islam tersebut perlu ditanamkan terhadap diri seseorang 

untuk lebih mudah dalam meningkatkan karakter islami sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Sebelum menanamkan nilai-nilai agama Islam, terlebih dahulu 

yang dilakukan adalah memahami ajaran-ajaran agama Islam yang mencakup tiga 

hal pokok, meliputi: 

a. Iman (akidah), yaitu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh 

keyakinan, tidak bercampur dengan keraguan serta memberikan pengaruh 

terhadap pandangan hidup seseorang, yang meliputi rukun iman, yaitu iman 

kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, Rasul-Nya, hari akhir, qadha dan 

qadar Allah. 

                                                 
48Muhammad Munif, “Strategi Internalisasi Nilai-nilai PAI dalam Membentuk Karakter 

Siswa”, h. 3. 

 



 

b. Islam (syariah), adalah panduan yang diberikan Allah dalam membimbing 

manusia untuk mengikuti ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dalam hal 

beribadah, yang meliputi rukun Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat 

syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan 

dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. 

c. Ihsan (akhlak), adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah seolah-

olah ia melihat Allah dan jika tidak dapat melihat-Nya maka ia meyakininya 

bahwa Allah-lah yang dapat melihatnya. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam tersebut sangat luas, 

namun pada intinya semua itu dikategorikan menjadi tiga pokok, yaitu:  

1) Nilai Akidah 

Akidah memiliki peranan penting dalam ajaran Islam, sehingga 

penempatannya diletakkan pada posisi pertama. Akidah secara etimologis berarti 

yang terikat atau perjanjian yang teguh, kuat dan tertanam di dalam hati yang 

paling dalam. Secara terminologis akidah berarti credo, creed yaitu keyakinan 

hidup iman dalam arti khas, yaitu pengikraran yang bertolak dari hati.  

Dengan demikian akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya 

oleh hati, menentramkan jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur 

dengan keraguan.49 

Akidah atau keimanan merupakan landasan atau pondasi dalam 

kehidupan umat Islam, sebab akidah dalam Islam mengandung arti adanya 

keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan 

dalam lisan bentuk kalimat syahadat dan perbuatan dengan bentuk amal shalih. 
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Oleh karena itu, seseorang agar bisa disebut muslim adalah mengucapkan 

dua kalimat syahadat. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak sekedar ucapan 

lisan saja, tetapi harus disertai keyakinan dalam hati dan dibuktikan dengan 

amal. Untuk itu, antara akidah, syariah dan akhlak memiliki hubungan yang 

saling mengisi, sehingga praktik ketiga bidang tersebut tidak mungkin dapat 

dipisahkan.50 Akidah sebagai keyakinan akan dapat meningkatkan kecerdasan 

spiritual seseorang, bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. 

Aspek nilai akidah tertanam sejak manusia dilahirkan, telaah tersebut 

tertuang dalam QS al-A’raf/7: 172 : 

                            

                               

    

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 
(seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: 
"Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang 
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya 
Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 
Tuhan)".51 

Menurut Abu A’la al-Maududi, pengaruh akidah dalam kehidupan sehari-

hari sebagai berikut: 

a) Menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik. 

b) Menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap 

persoalan dan situasi. 

c) Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tau harga diri. 
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d) Menanamkan sifat ksatria, semangat dan berani serta tidak gentar 

menghadapi risiko. 

e) Membentuk manusia menjadi jujur dan adil. 

f) Membentuk pendirian yang teguh, sabar, taat dan disiplin dalam 

menjalankan peraturan Ilahi. 

g) Menciptakan sikap hidup damai dan ridha.52 

2) Nilai Syariah 

Syariah menurut bahasa berarti tempat jalannya air atau secara maknawi 

syariah artinya sebuah jalan hidup yang ditentukan oleh Allah sebagai panduan 

dalam menjalankan kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan di akhirat. 

Panduan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dalam membimbing 

manusia harus berdasarkan kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-Quran 

dan al-Sunnah serta sumber kedua yaitu akal manusia dalam ijtihad para ulama 

atau sarjana Islam.53 

Kata syari’ah menurut pengertian hukum Islam adalah hukum-hukum 

atau aturan yang diciptakan oleh Allah untuk semua hamba-Nya agar diamalkan 

demi kebahagiaan dunia akhirat.54 Syariah juga bisa diartikan sebagai salah satu 

sistem Ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan 

manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.  

Menurut Muhammad Syaltout dalam Muhammad Alim, syariah sebagai 

peraturan-peraturan atau pokok-pokoknya digariskan oleh Allah agar manusia 
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berpegang kepadanya, dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, 

sesama manusia dan alam. 

Menurut Taufik Abdullah, syariah mengandung nilai-nilai baik dari aspek 

ibadah maupun muamalah. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah: 

a) Kedisiplinan, dalam beraktifitas untuk beribadah. Hal ini dapatdilihat dari 

perintah salat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. 

b) Sosial dan kemanusiaan, meliputi, zakat mengandung nilai sosial, puasa 

menumbuhkan rasa kemanusiaan dengan menghayati kesusahan dan rasa 

lapar yang dialami oleh fakir miskin. 

c) Keadilan, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Hal ini bisa dilihat 

dalam hal warisan, jual beli, maupun pahala dan dosa. 

d) Persatuan, hal ini terlihat pada salat berjamaah, anjuran pengambilan 

keputusan dan musyawarah serta anjuran untuk saling mengenal. 

e) Tanggung jawab, dengan adanya aturan-aturan kewajiban manusia sebagai 

hamba kepada Tuhannya dapat melatih manusia untuk bertanggung jawab 

atas segala hal yang telah dilakukan.55 

Bila syariat Islam dikaji secara utuh, terlihat bahwa di dalamnya terdapat 

norma-norma dan nilai-nilai luhur dalam ajaran agama Islam yang ditetapkan 

oleh Tuhan bagi segenap manusia yang akan dapat mengantarkannya pada makna 

hidup yang hakiki.  

Hidup yang dibimbing dengan berpegang pada syariah (aturan Allah) 

akan melahirkan kesadaran hidup untuk menjalankan kehidupan dengan 

ketentuan dan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sejalan dengan hal tersebut, 

kualitas iman seseorang dapat juga dibuktikan dengan pelaksanaan ibadah secara 
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sempurna dan terealisasinya nilai-nilai syari’ah dalam menjalankan kehidupannya 

sehari-hari. 

3) Nilai Akhlak                                                              

Akhlak atau perilaku seorang muslim dapat memberikan suatu gambaran 

akan pemahamannya terhadap agama Islam. Maka, nilai-nilai yang mengandung 

akhlak sangat penting bagi agama Islam untuk diketahui dan diaktualisasikan 

oleh seorang muslim atau seseorang yang dalam proses pembinaan untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritualnya sehingga mencerminkan sebagai seorang 

muslim sejati. 

Secara etimologi, pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti 

budi pekerti, perangai, tingkah laku, kejadian, tabi’at, buatan dan ciptaan. 

Adapun pengertian akhlak secara terminologi yang mengutip pendapat dari 

ulama Ibnu Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq yang mendefinisikan 

bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan 

pertimbangan.56 

Selanjutnya dari Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulum al-Din 

menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang dari 

padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan.57 Menurut Muhammad Alim akhlak dalam ajaran Islam 

mencakup berbagai aspek, yaitu: 

a) Akhlak terhadap Allah 

Di antara nilai-nilai ke-Tuhanan yang mendasar yaitu: 

                                                 
56Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, h. 139. 
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(1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh keyakinan terhadap Allah bahwasanya 

selalu hadir atau bersama manusia di manapun manusia itu berada. 

(2) Ihsan, yaitu kesadaran yang tinggi akan kehadiran Allah bersama manusia 

dan di manapun manusia itu berada. 

(3) Taqwa, yaitu berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhoi Allah dengan 

menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhai-Nya. 

(4) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan semata-mata 

demi memperoleh keridhoan Allah dan bebas dari pamrih. 

(5) Tawakal, yaitu sikap senantia bersandar kepada Allah denga penuh 

harapan dan keyakinan bahwa Allah yang akan menolong manusia. 

(6) Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan pengharapan atas segala 

nikmat dan karunia yang tidak terhitung. 

(7) Sabar, yaitu sikap tabah dalam menghadapi segala kepahitan hidup yang 

tumbuh karena kesadaran akan asal dan tujuan hidup, yaitu Allah swt. 

b) Akhlak terhadap manusia 

Di antara nilai-nilai akhlak terhadap manusia yang patut 

dipertimbangkan: 

(1) Silaturahmi, yaitu sikap menyambung rasa cinta kasih sesama manusia. 

(2) Persaudaraan, yaitu semangat persaudaraan antar sesama manusia untuk 

saling menjaga dan tidak muda menganggap dirinya paling baik. 

(3) Persamaan, yaitu pandangan bahwa semua manusia itu sama harkat dan 

martabatnya. 

(4) Adil, yaitu, wawasan seimbang dalam memandang, menilai, atau 

menyikapi sesuatu atau seseoramg. 

(5) Baik sangka, yaitu sikap penuh baik sangka kepada orang lain. 

c) Akhlak terhadap lingkungan 



 

Nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan ini bersumber dari fungsi manusia 

sebagai khalifah. Sikap kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi manusia 

dengan sesamanya dan juga kepada alam sekitar. Kekhalifahan mengandung arti 

pengayom, memelihara, serta membimbing agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptannya. Oleh karenanya manusia bertanggung jawab atas semua yang 

dilakukannya dan tidak diperbolehkan merusak lingkungan. 

Oleh karena itu, apabila ketiga aspek nilai-nilai ke-Islaman yang terdiri 

dari akidah, syariah, dan akhlak ditanamkan pada peserta didik, maka peserta 

didik akan menjadi lebih kuat keimanannya dan berakhlak mulia (insan al-kamil). 

 Islam sebagai suatu perangkat ajaran dan nilai, meletakkan konsep dan 

doktrin yang merupakan rahmat li al-alamin. Sebagai ajaran yang memuat nilai-

nilai normatif, maka Islan sarat dengan ajaran yang menghargai dimensi prulars-

multikultural. Betapa indahnya Islam delam memandang dan menempatkan 

harkat dan martabat manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai 

anggota sosial kemasyarakatan. 

Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk enjadi 

juru dami, yaitu senantiasa menjaga kedamaian dan ketentraman hidup dalam 

lingkungannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Nisa>/4: 114: 

                             

                               

Terjemahnya: 

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali 
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, 
atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan 
barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka 
kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.58 
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Demikian agungnya ajaran Islam, sehingga sebenarnya jika seseorang 

muslim mau bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan mengamalkannya 

secara utuh (kaffah), maka keberadaan umat Islam akan benar-benar menjadi 

rahmat bagi lingkungannya (rahmat li al-alamin). 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akhlak 

adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Oleh karena itu, suatu 

perbuatan tidak dapat disebut akhlak kecuali memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

a) Perbuatan tersebut telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah 

menjadi kepribadian. 

b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini bukan 

berarti perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, 

tidur, mabuk atau gila. 

c) Perbuatan tersebut timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa 

ada paksaan atau tekanan dari luar. 

d) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, pura-

pura atau sandiwara. 

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Akhlak 

diibaratkan sebagai “buah” pohon Islam yang berakarkan akidah, bercabang dan 

berdaun syariah.59 

Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dalam al-Quran  dan hadis 

yang berkaitan dengan akhlak. Dalam QS al-Qalam/68: 4, yaitu: 

 

           

Terjemahnya: 
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.60 

Ruang lingkup ajaran akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran 

Islam itu sendiri, khususnya berkaitan dengan pola hubungan antara Tuhan dan 

sesama manusia. Akhlak dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek, dimulai 

akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk. 

Menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah. Diantara nilai-nilai 

ketuhanan yang sangat mendasar dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada 

Allah swt. bisa meliputi iman, ihsan, takwa, tawakal dsb. Sedangkan nilai-nilai 

akhlak terhadap sesama manusia di antaranya adalah silaturrahim, persaudaraan, 

rendah hati, dsb. 

Dari uraian di atas, memperlihatkan bahwa akhlak Islam sangat 

komprehensif, menyeluruh dan mencakup berbagai makhluk yang diciptakan 

Allah swt. Hal yang demikian dilakukan karena seluruh makhluk satu sama lain 

saling membutuhkan dan berfungsi sebagai pelindung yang memberikan 

keteduhan dan kesejukan serta ketentraman hidup. 

C. Internalisasi Nilai-nilai Islam 

1. Pengertian Internalisasi 

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah 

bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, kata internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman 

atau proses penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pelatihan, 

binaan, bimbingan, penyuluhan atau penataran.61 Internalisasi (internalization) 
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diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, 

pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian.62 

Internalisasi didefinisikan sebagai menyatunya nilai ke dalam diri 

seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, 

sikap, praktek dan aturan-aturan baku pada diri seseorang.63 Pengertian ini 

mengisyaratkan bahwa pemahaman nilai yang diperoleh harus dapat 

dipraktekkan dan berimplikasi pada sikap dan akan bersifat permanen dalam diri 

seseorang. Internalisasi adalah upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai-

nilai ke dalam jiwa sehingga menjadi miliknya.64 Jadi masalah internalisasi tidak 

hanya berlaku pada pendidikan agama saja, tetapi pada semua aspek pendidikan, 

baik pendidikan pra-sekolah, pendidikan sekolah, pendidikan tinggi, pendidikan 

latihan dan lain sebagainya.  

Internalisasi nilai-nilai Islam menurut Muhammad Alim adalah sesuatu 

proses memasukkan nilai agama secara penuh ke dalam hati sehingga ruh dan 

jiwa bergerak berdasarkan ajaran agama. Internalisasi nilai-nilai agama terjadi 

melalui pemahaman ajaran agama secara utuh dan diteruskan dengan kesadaran 

akan pentingnya ajaran agama serta ditemukannya posibilitas untuk 

merealisasikan dalam kehidupan nyata. 

Internalisasi adalah sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara 

mendalam melalui binaan, bimbingan dan sebagainya. Teknik pembinaan yang 

dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan 

menghayati nilai-nilai agama yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan 
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secara utuh yang sasarannya menyatu dengan kepribadian peserta didik, sehingga 

akan menjadi karakter perilaku peserta didik. Dengan demikian internalisasi 

merupakan suatu proses penanaman pola pikir, sikap dan perilaku ke dalam diri 

pribadi seseorang melalui pembinaan, bimbingan dan sebagainya agar menguasai 

secara mendalam suatu nilai sesuai dengan standar yang diharapkan.65 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann berpendapat bahwa internalisasi 

adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas 

obyektif atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan 

mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam 

struktur-struktur dunia subyektif.  

Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat 

obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini 

berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada 

proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. 

Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap 

bagian intern. Selain itu, proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui 

proses sosialisasi primer dan sekunder.  

Sosialisasi primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa 

kecil, di saat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi 

sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia 

pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya 

sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar 
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dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur 

dasar sosialisasi primer.66 

Sosialisasi dalam prosesnya, terdapat adanya significant others dan juga 

generalized others. Significant others begitu signifikan perannya dalam 

mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-

orang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk 

mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu 

menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan. Selain itu, 

proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi. 

Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. Peserta 

didik merespon peranan dan sikap orang-orang yang memengaruhinya. Artinya 

seorang (peserta didik) menginternalisasi dan menjadikannya peranan atas 

sikapnya sendiri. Dalam akumulasi proses pengenalan dunianya, peserta didik 

akan menemukan akumulasi respon orang lain terhadap tindakan yang 

dilakukannya. Dimana peserta didik mulai menggeneralisasi nilai dan norma atas 

akumulasi respon orang lain. Abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-

orang yang secara konkrit berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya 

(generalized others).67 

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya 

identitas. Identitas dianggap sebagai kunci dari kenyataan subyektif, yang 

merupakan hubungan secara dialektis antara individu (peserta didik) dengan 

masyarakat. Identitas ini dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu identitas 

telah memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau bahkan dibentuk 

ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi 
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memengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu 

dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan 

suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.68  

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan 

satu sama yang lain, sehingga pada prosesnya semua akan kembali ke tahap 

internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna 

dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat di dalamnya dan 

dapat mendorong manusia untuk terlibat dalam proses mengubah kehidupannya 

ke arah yang lebih baik dan mengembangkan kepercayaan diri sendiri.69 

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. 

Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta 

pranata sosial yang dihasilkan dan membuat sistem norma ataupun aturan-aturan 

dalam aktifitas-aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui aktifitas 

kreatifnya tersebut, manusia mengonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek 

lainnya dari kenyataan sosial yang meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang 

dengan cara tertentu memengaruhi tingkah laku, pertumbuhan dan 

perkembangan.70 Kenyataan sosial yang diciptakan individu atau masyarakat itu 

lalu diperhadapkan sebagai kenyataan eksternal dan obyektif.  

Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir 

melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan di saat 

mereka dewasa mereka akan tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang 

mereka temui dalam dunia sosialnya. Individu lalu menginternalisasikan 

kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya atau 
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bagian dari dirinya sendiri. Hal tersebut akan menyadarkan individu bahwa di 

luar sana terdapat dunia sosial obyektif yang dapat membentuk diri, baik itu 

pemikiran dan kejiwaan seseorang dalam arti manusia adalah produk dari 

masyarakatnya.71 

Oleh karena itu, dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga 

tahapan penting yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Dalam 

kaitannya dengan nilai, pengertian-pengertian yang diajukan oleh beberapa ahli 

tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Dengan demikian penulis 

menyimpulkan bahwa internalisasi sebagai proses penanaman nilai ke dalam jiwa 

seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku yang 

ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari (menyatu dengan pribadi). Suatu nilai 

yang telah terinternalisasi pada diri seseorang memang dapat diketahui ciri-

cirinya dari tingkah laku. Peserta didik dalam prosesnya menjadi manusia yang 

utuh, mandiri dan bebas dari belenggu penindasan. Atau dengan kata lain adalah 

pendidikan yang memerdekakan manusia. 

Sebenarnya tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan merealisasi 

identitas Islam, dan identitas islami itu sendiri pada hakikatnya mengandung 

nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada 

Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.72 Senada dengan 

yang diungkapkan oleh Prof. H. M. Arifin. M.ED. bahwa tujuan akhir dari 

pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu 

sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba 

Allah baik lahir dan batin.73 
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Jika melihat ekembali pengrtian pendidikan Islam, akan terlihat dengan 

jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan 

Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi 

“insan kamil” artinya manusia utuh rohani dan jasmani. Hal ini mengandung arti 

bahwa pendidikan Islam itu diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi 

dirinya dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan 

mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan 

manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat untuk kepentingan hidup di dunia 

dan di akhirat.74 

Abuddin Nata dalam bukunya ilmu pendidikan Islam menyatakan 

pendidikan Islam dilihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya dibagi dalam 

enam tahapan sebagai berikut:75 

a. Tujuan pendidikan Islam secara universal 

b. Tujuan pendidikan Islam secara nasional 

c. Tujuan pendidikan Islam secara institusional 

d. Tujuan pendidikan Islam pada tingkat program studi 

e. Tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran 

f. Tujuan pendidikan Islam pada tingkat pokok bahasan 

Tujuan pendidikan secara universal dapat kita lihat pada hasil kongres 

sedunia tentang pendidikan Islam yang menyatakan bahwa pendidikan Islam 

harus ditujukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian 

manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan dan 

fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan timbulnya 

seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, 
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fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan maupun 

kelompok, dan mendorong tumbuhnya aspek tersebut, tujuan pendidikan terletak 

pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Allah, baik pada tingkat 

perorangan, kelompok maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya. 

Al-Attas, menghendaki tujuan pendidikan Islam yaitu manusia yang baik, 

beda halnya dengan Muhammad Fadhil al-Jamali yang merumuskan tujuan 

pendidikan Islam dengan empat macam, yaitu; 1) mengenalkan manusia akan 

peranannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawabnya dalam hidup ini, 

2) mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata 

hidup bermasyarakat, 3) mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka 

untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan kepada 

mereka untuk mengambil manfaat darinya, 4) mengenalkan manusia akan 

pencipta Allah dan beribadah kepada-Nya.76 

Tujuan akhir pendidikan Islam terletak dalam perwujudan ketertundukan 

yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas atau kelompok, 

maupun seluruh umat manusia. Secara analitis bahwa tujuan pendidikan Islam 

yang ingin diwujudkan tampak pada tujuan akhir (ultimate aims of educatiaon).77 

Pada tataran konseptual normatif, nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam 

tujuan pendidikan Islam adalah nilai-nilai yang bersifat fundamental, seperti 

nilai-nilai sosial, ilmiah, moral, dan agama. Karena pendidikan memiliki 

kekuatan yang sangat besar untuk menciptakan keseluruhan aspek. 

Sementara al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh Djamaluddin dalam 

Kapita Selekta Pendidikan Islam, menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam 
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adalah untuk membentuk manusia menjadi insan yang paripurna, baik di dunia 

dan di akhirat.78 

Ibnu Taimiyah lebih menyederhanakan tujuan pendidikan Islam dalam 

tujuan pokok: pertama, membentuk individu muslim. Kedua, membentuk umat 

muslim. Ketiga, dakwah Islam sedunia.79 Kemudian ditegaskan oleh Abbas 

Mahjub bahwa pendidikan Islam adalah harus mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan budaya serta aplikasinya dalam realitas kehidupan yang bertujuan 

menciptakan suatu sikap tanggung jawab untuk menghadapi berbagai tantangan 

dunia nyata. 

Pengembangan ilmu pengetahuan tersebut sebagai suatu kepedulian 

pendidikan Islam agar manusia mampu menghadapi kondisi dan situasi sosial 

budaya yang terus berubah. Begitu juga dengan Syaibani, bahwa tujuan 

pendidikan Islam harus dalam bentuk yang bersifat fisik, yang bersifat mental, 

dan juga spiritual. Ketiganya harus mendapat perhatian yang sama.  

Sedangkan menurut Adbul Fatah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam 

ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Pendidikan haruslah 

menjadikan manusia menghambakan diri kepada Allah. Yang dimaksud 

menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar 

manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana 

yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah 

beribadah kepada-Nya.  

Sebagaimana di dalam QS al-Dzariyat/51: 56, yaitu: 
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Terjemahnya: 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.80 

Ayat di atas dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa 

Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali 

kepada-Nya, tetapi mereka Dia ciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Dan 

ibadah itu sangat bermanfaat untuk manusia sendiri.81 Aspek ibadah merupakan 

kewajiban orang Islam untuk mempelajarinya agar ia dapat mengamalkannya 

dengan cara yang benar. Ibadah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek 

kehidupan serta segala yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, 

perasaan, pemikiran yang disangkutkan kepada Allh swt. 

Dari perbebaan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

Islam adalah bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada terdidik dalam 

masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. 

2. Tahapan Internalisasi 

Pelaksanaan pendidikan nilai melalui beberapa tahapan, sekaligus menjadi 

tahap terbentuknya internalisasi yaitu: 

a. Tahap Transformasi Nilai 

Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam 

menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik. Pada tahap ini 

hanya terjadi komunikasi verbal antara guru dan peserta didik, yaitu suatu bentuk 

komunikasi yang menggunakan tulisan maupun lisan. Pada tahap transformasi 

nilai ini, sifatnya sebatas pemindahan pengetahuan dari guru dan peserta 
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didiknya. Nilai-nilai agama Islam yang diberikan dan disampaikan oleh guru 

masih berada pada ranah kognitif peserta didik saja, secara tidak langsung 

pengetahuan ini dimungkinkan hilang jika ingatan seseorang tidak kuat. 

b. Tahap Transaksi Nilai 

Pada tahap ini pendidikan nilai dilakukan melalui komunikasi dua arah 

yang terjadi antara guru dan peserta didik yang bersifat timbal balik sehingga 

terjadi proses interaksi. Dengan adanya transaksi nilai tersebut, guru dapat 

memberikan pengaruh pada peserta didiknya melalui contoh nilai yang telah ia 

jalankan. Di sisi lain, peserta didik akan menentukan nilai yang sesuai dengan 

dirinya.  

c. Tahap Trans-Internalisasi 

Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan 

hanya dilakukan dengan komunikasi verbal (lisan atau tulisan) saja, tapi juga 

sikap mental dan kepribadian. Jadi, pada tahap ini komunikasi kepribadian yang 

berperan aktif. Dalam tahap ini, guru harus betul-betul memerhatikan sikap dan 

perilakunya agar tidak bertentangan dangan yang diberikan kepada peserta didik. 

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan peserta didik untuk meniru apa yang 

menjadi sikap mental dan kepribadian gurunya.  

Secara garis besar tujuan pembelajaran memuat tiga aspek pokok, yaitu: 

knowing, doing, dan being atau dalam istilah yang umum dikenal aspek kognitif, 

psikomotor, dan afektif. Internalisasi merupakan pencapaian aspek yang terakhir 

(being).  

Konsep being ini seharusnya tidak sekedar menjadi miliknya tetapi 

menjadi satu dengan kepribadiannya. Di sinilah bagian yang paling sulit dalam 

proses pendidikan sebab pada aspek ini tidak dapat diukur dengan cara yang 

diterapkan pada aspek knowing dan doing. Aspek ini lebih menekankan pada 



 

kesadaran peserta didik untuk mengamalkan atau mengimplementasikan 

perbuatan dan hal-hal yang telah dipelajarinya. Sehingga ilmu yang dipelajarinya 

dapat bersifat praktis artinya baru dapat dikatakan sempurna jika sudah 

dipraktekkan.82 

Aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dengan segala bidang keilmuan, 

sebab merupakan satu kesatuan antara ilmu dan amal. Oleh sebab itu, dalam 

menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam diri, seseorang harus menghayati dan 

menjungjung tinggi nilai, sebab mengandung makna keluhuran, kebaikan dan 

kemuliaan.83 

Tahap tersebut perlu diketahui dan dipahami dengan baik oleh seseorang 

(peserta didik), setelah paham terhadap ilmu tersebut, selanjutnya tidak akan 

terjadi mall function atau salah kaprah dalam pengamalannya. Oleh kerena itu, 

peran orang tua, guru dan lingkungan di sekitar peserta didik sangat berpengaruh 

dalam proses pengamalan hal tersebut agar apa yang dilakukan tetap dalam ranah 

kesadaran. Dalam kajian psikologi, kesadaran seseorang dalam melakukan suatu 

tindakan tertentu akan muncul tatkala tindakan tersebut telah dihayati 

(terinternalisasi). 

3. Metode Internalisasi 

Internalisasi dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, di antaranya 

sebagai berikut: 

a. Peneladanan 

Metode peneladanan dapat dilakukan pendidik dalam hal meneledankan 

kepribadian muslim dalam segala aspeknya, baik pelaksanaan ibadah khusus 

maupun yang umum. Pendidik adalah figur yang terbaik dalam pandangan 
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peserta didik. Peneladanan sangat efektif untuk internalisasi nilai, karena peserta 

didik secara psikologis senang meniru, mengikuti hal-hal yang dirasa baik untuk 

dirinya. Metode peneladanan dalam Islam bahkan sangat diistimewakan dengan 

menyebut bahwa Nabi itu tauladan yang baik (uswah al-hasanah).  

Metode keteladanan (uswah al-hasanah) yaitu yang diterapkan dengan 

cara memberikan contoh-contoh teladan yang baik berupa tingkah laku nyata, 

khususnya ibadah dan akhlak bagi setiap umat manusia. 

Keteladanan merupakan sebuah metode pendidikan Islam yang sangat 

efektif yang diterapkan oleh seorang guru dalam proses pendidikan. Karena 

dengan adanya pendidikan keteladanan akan mempengaruhi individu pada 

kebiasaan, tingkah laku dan sikap.  

Al-Quran kata teladan di proyeksikan dengan kata uswah yang kemudian 

diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah yang berati baik. Sehingga 

terdapat ungkapan uswah al hasanat yang berati teladan yang baik. Kata-kata 

uswah ini dalam al-Quran diulang sebanyak tiga kali dengan mengambil sampel 

pada diri para nabi yaitu Nabi Muhammad saw., Nabi Ibrahim, dan kaum yang 

beriman teguh kepada Allah.84 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-‘Aḥzāb/33:21 : 

                                   

Terjemahnya:  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.85 

Ayat di atas  jelas bahwa kehidupan Nabi Muhammad adalah contoh 

sempurna bagi kehidupan umat manusia. Tetapi, rahmat (keuntungan) yang 
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seutuhnya hanya untuk mereka yang kecintaannya kepada Tuhan begitu besar, 

yang harapan dan aspirasinya terpusat semata-mata kepada yang maha Kuasa . 

hanya pada-Nya menggantungkan harapan untuk kebahagiaan akhirat dan benar-

benar merindukan-Nya disegenap pori-pori tubuh yang mampu mencontoh 

kehidupan Nabi.86 

Anak-anak (peserta didik) adalah makhluk yang senang meniru. Orang 

tuanya (guru) merupakan figur dan idolanya. Bila mereka melihat kebiasaan baik 

dari ayah ibunya atau gurunya, mereka pun akan dengan cepat mencontohnya. 

Orang tua yang berprilaku buruk akan ditiru prilakunya oleh anak-anak. Anak-

anak pun paling mudah mengikuti kata-kata yang keluar dari mulut orang tua. 

Rasulullah saw. pun terkadang memberikan nasihat secara langsung kepada anak-

anak.87 

Manusia cenderung memerlukan sosok teladan dan panutan yang mampu 

mengarahkan pada jalan yang benar dan sekaligus menjadi perumpamaan dinamis 

yang menjelaskan cara mengamalkan syariat Allah. Oleh karena itu, Allah 

mengutus Rasul-rasul-Nya untuk menjelaskan berbagai syariat melalui 

keteladanan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan tindakan 

keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya mereka peroleh dari 

meniru. Berdoa, salat misalnya mereka laksanakan hasil melihat perbuatan di 

lingkungannya, baik berupa pembiasaan ataupun pengajaran yang intensif. Sifat 

meniru ini merupakan metode yang positif dalam pendidikan keagamaan anak 

(peserta didik).88 
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Jadi keteladanan guru adalah suatu yang patut ditiru oleh peserta didik 

yang ada pada gurunya, guru di sini juga dapat disebut sebagai subjek teladan 

atau orang yang diteladani oleh peserta didik. Maka menjadi teladan merupakan 

bagian dari seorang guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung 

jawab untuk menjadi teladan. Tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru 

akan mendapat sorotan oleh siswa dan orang di sekitar lingkungannya, maka dari 

itu guru harus menunjukkan teladan terbaik dan moral yang sempurna. 

Metode keteladanan dalam pendidikan Islam adalah metode yang paling 

efektif dan efisien dalam membentuk kepribadian anak. Posisi pendidik sebagai 

teladan yang baik pada anak-anaknya  akan ditirunya dalam berbagai ucapan dan 

prilaku. Keteladanan menjadi faktor menentukan baik buruknya sifat anak. Jika 

pendidik jujur, dapat dipercaya berakhlak mulia, berani, menjauhkan diri dari 

perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka si anak akan tumbuh 

kejujuran, terbentuk dengan akhlak yang mulia dan lain-lain.89 

Berdasarkan pengamatan penulis, metode keteladanan adalah suatu 

metode pendidikan Islam dengan cara pendidik memberikan contoh-contoh 

teladan yang baik kepada peserta didik, agar ditiru dan dilaksanakan, sebab 

keteladanan yang baik akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru 

atau mengikutinya. Dengan adanya contoh ucapan, perbuatan dan tingkah laku 

yang baik dalam hal apapun, maka hal itu merupakan amaliah yang paling 

berkesan, baik bagi peserta didik maupun dalam kehidupan pergaulan manusia. 

b. Pembiasaan 

Metode pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pembinaan dan 

pembentukan kepribadian peserta didik. Upaya ini dilakukan mengingat manusia 

mempunyai sifat lupa dan lemah. Pembiasaan merupakan stabilitas dan 
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pelembagaan nilai-nilai keimanan dalam diri peserta didik yang bisa diawali 

dengan aksi ruhani dan aksi jasmani. Pembiasaan bisa dilakukan dengan 

terprogram dalam pembelajaran dan tidak terprogram dalam kegiatan sehari-hari. 

Menurut Sapendi metode pembiasaan sendiri merupakan suatu kegiatan 

untuk melakukan hal yang sama, berulang-ulang secara bersungguh-sungguh 

dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu 

ketrampilan agar menjadi terbiasa. Dengan kata lain metode pembiasaan 

merupakan cara mendidik anak dengan penanaman proses kebiasaan.90 

Menurut Dindin Jamaluddin pembiasaan merupakan metode yang terbaik. 

Anak harus dibiasakan mandi, makan, dan berpakaian dengan bersih dan teratur 

mendirikan shalat setiap waktu, meskipun dengan cara yang belum sempurna, 

hormat kepada orang tua, guru, dan tamu berkata dengan sopan, rajin belajar 

(bagi anak yang sudah sekolah) dan sebagainya.91 Itulah sebabnya pembiasaan 

menjadi cara yang efektif dalam mengoptimalkan perkembangan moral dan 

agama pada anak usia dini. Pada pembiasaan tersebut ditanamkan nilai-nilai 

moral yang sesuai dengan ajaran agama anak.92  

Menurut Abdullah Nashih Ulwan metode pembiasaan merupakan upaya 

praktis dan pembentukan (pembinaan) dan persiapan. Karenanya setelah 

diketahui bahwa kecenderungan dan naluri anak-anak dalam pengajaran dan 

pembiasaan adalah sangat besar dibanding usia lainnya, maka hendaklah para 

pendidik, ayah, ibu dan pengajar, untuk memusatkan perhatian pada pengajaran 
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anak-anak tentang kebaikan dan upaya membiasakannya sejak ia mulai 

memahami realita kehidupan ini.93 

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat disimpulkan bahwa tujuan 

diadakanya metode pembiasaan di sekolah adalah untuk melatih serta 

membiasakan anak didik konsisten dan kontinu dengan sebuah tujuan, sehingga 

benar-benar tertanam pada diri anak dan akhirnya menjadi kebiasan yang sulit 

ditinggalkan di kemudian hari. 

c. Pergaulan 

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu 

dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan 

mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. 

Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya. 

Pendidikan dalam pergaulan sangat penting. Melalui pergaulan, pendidik 

dan peserta didik akan saling berinteraksi, saling menerima dan saling memberi. 

Melalui pergaulan, pendidik mengomunikasikan nilai-nilai luhur agama, baik 

dengan jalan berdiskusi maupun tanya jawab. Sebaliknya peserta didik dalam 

pergaulan ini mempunyai kesempatan banyak untuk menanyakan hal-hal yang 

kurang jelas baginya. Dengan demikian, wawasan mereka mengenai nilai-nilai 

agama Islam itu akan terinternalisasi dengan baik, karena pergaulan yang erat 

akan menjadikan keduanya tidak merasakan adanya jurang. 

d. Penegak Aturan 

Penegak disiplin biasanya dikaitkan penerapan aturan (rule enforcement). 

Idealnya dalam menegakan aturan hendaknya diarahkan pada seseorang (peserta 

didik yang takut pada aturan bukan pada orang. Orang melakukan sesuatu karena 

taat pada aturan bukan karena taat pada orang yang memerintah. Jika hal 

                                                 
93Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam (Semarang: CV Asy-

Syifa, 1981), h. 59. 



 

tersebut ini tumbuh menjadi suatu kesadaran maka akan menciptakan kondisi 

yang nyaman dan aman. 

e. Pemotivasian 

Motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan atau mendorong 

orang untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, motivasi merupakan suatu 

landasan psikologis (kejiwaan) yang sangat penting bagi setiap orang dalam 

melaksanakan sesuatu aktifitas. Apalagi aktifitas itu berupa tugas yang menuntut 

tanggung jawab yang tinggi. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik 

dan motivasi instrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari 

luar diri peserta didik, sedangkan motivasi instrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari dalam diri peserta didik. Teknik untuk menimbulkan motivasi 

peserta didik di antaranya adalah hadiah dan hukuman. Dalam pembinaan akhlak 

pemotivasian bisa dilakukan dengan cara targhib, tarhib, perumpamaan, 

maudhiah (nasehat), dan kisah. 



 

D. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang menyeluruh untuk mencari 

dan mengumpulkan data yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini 

mengkaji tentang internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di SMAN 13 Takalar. 

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research), dimana untuk memperoleh data atau informasi yang berasal dari 

informan diperoleh secara langsung dengan cara peneliti terjun ke lapangan.94 

Menurut Abuddin Nata, tujuan dari pada penelitian lapangan adalah untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan, unit penelitian ini mengenai internalisasi nilai-nilai Islam 

dalam membentuk self efficacy peserta didik di SMAN 13 Takalar. Serta studi 

lapangan yang fokus perhatiannya mengenai internalisasi nilai-nilai Islam dalam 

pembentukan self efficacy peserta didik di SMAN 13 Takalar. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif  berfokus 

pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian 

dilakukan. Selanjutnya, data yang telah terkumpulkan kemudian diolah, 

dianalisis dan dinarasikan sebagaimana layaknya laporan penelitian.95 Dimana 

                                                 
94Rosady Ruslan,Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi (Jakarta; PT. Raja 

Grafindo Persada,2004) h. 32. 

95Moh Nazir, Metode Pendekatan (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1988) h. 63. 



 

hasil data yang telah dianalisis bukan dalam bentuk angka statistik melainkan 

dinyatakan dalam fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut bisa berupa bentuk, aktifitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan yang lainnya.96 Jadi dalam penelitian ini penulis akan 

memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal 

dari subjek atau objek penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah 

SMAN 13 Takalar, yang terletak di Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong 

Selatan, Kabupaten Takalar. Alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih 

lokasi tersebut karena peserta didik dalam prosesnya sangat kurang dalam 

mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam bertingkah laku sehari-hari. Hal itu 

terjadi karena kurangnya pemahaman peserta didik mengenai nilai-nilai Islam 

yang harus dan perlu dilakukan dalam keseharian mereka. Agar nilai-nilai agama 

Islam menjadi nilai-nilai yang tahan lama dan dapat membentuk self efficacy 

peserta didik maka diperlukan suatu proses dalam mendukung keberhasilan di 

setiap kegiatannya yaitu dengan proses internalisasi nilai-nilai agama Islam. 

Selain itu lokasi tersebut mudah dijangkau, diakses dan ekonomis, serta 

memberikan sumbangan kepustakaan bagi sekolah secara khusus dan masyarakat 

secara umum, sehingga dapat termotivasi dalam meningkatkan kesadaran 

beragama melalui jalur pendidikan dalam hal ini adalah sekolah. 

 

                                                 
96Sukmaninata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. 1; Bandung; Rosdakarya, 2006), h. 72. 



 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan 

antara lain: 

a. Pendekatan studi kasus, yaitu menelisik sebuah kasus tertentu dalam konteks dan 

aturan kehidupan nyata kontemporer. Prosedur utamanya menggunakan sampling 

purposeful (untuk memilih kasus yang dianggap penting), yang kemudian dilanjutkan 

dengan analisis holistik atas kasus tersebut melalui deskripsi detail atas pola-pola, 

konteks dan aturan dimana kasus itu terjadi. 

C. Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, agar data yang 

terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak menimbulkan 

kekeliruan dalam penyusunan interpretasi dan kesimpulan. Sumber data dalam 

penelitian ini diperolah dari dua sumber data, meliputi: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dijadikan informan 

kunci karena dianggap mengetahui dengan baik permasalahan yang diteliti. 

seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, dan staf-staf sekolah. 

2. Sumber Data Sekunder 

Merupakan sumber data yang diperolah secara tidak langsung, data 

tersebut dapat berupa dokumen, arsip, buku-buku literatur, brosur dan media 

lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 

 



 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mencapai hasil penelitian yang valid dan reliabel, maka harus 

sesuai dan bisa dipercaya kebenarannya serta menggunakan metode yang sesuai 

pula. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan cara pengumpulan data melalui proses pengamatan perilaku 

subjek, objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.97 Dengan kata lain observasi 

hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera seperti 

penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktifitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu dan keadaan emosi 

seseorang.98 

2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

menggunakan instrumen berupa pertanyaan langsung kepada subjek penelitian 

secara lisan.99 Pengumpulan data dengan menggunakan teknik seperti ini dapat 

melalui catatan-catatan di lapangan ataupun direkam melalui penggunaan alat 

perekam. 

 

                                                 
97Mulyana dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 

2008) h. 143 

98Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. 1; Makassar Alauddin 
University Press, 2013), h. 187. 

99Mulyana dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 146. 



 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan 

mengambil keterangan secara tertulis dari tempat penelitian.100 Metode ini dapat 

berupa catatan, transkrip, notulen, profil, agenda dan sebagainya. Data-data 

tersebut dapat berupa arsip-arsip yang berhubungan dengan kondisi sekolah 

SMAN 13 Takalar. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah 

peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.101 Jadi yang menjadi alat dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, 

yang dituntut peka, aktif dan dapat menyesuaikan dengan situasi di lapangan. 

Dan maka dari itu sebagai peneliti haruslah mempersiapkan tenaga, mental, 

maupun materi sebaik-baiknya sebelum terjun di tempat penelitian. Penelitian 

yang dilakukan peneliti menggunakan instrumen yaitu sebagai berikut:  

1. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi digunakan untuk mempermudah peneliti melakukan 

pengamatan terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Pedoman observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk check list. Dalam proses 

observasi, peneliti tinggal memberikan tanda check list (√) pada kolom ya/tidak. 

                                                 
100Winarno Surahmat,Dasar-Dasar dan Tehnik Research (Bandung; Tarsito, 1972), h. 132. 

101Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Cet. 22; Bandung; Alfabeta,  2015), h. 306. 



 

Bila kejadian yang diamati lebih dari 1 kali, maka pemberian tanda cukup 1 kali 

dalam setiap pengamatan. Pengamatan yang dilakukan meliputi:  

a. Aktivitas peserta didik dalam keseharian terkait internalisasi nilai-nilai Islam di 

lingkungan sekolah. 

b. Bentuk-bentuk kegiatan sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan self efficacy. 

2. Pedoman Wawancara 

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara kepada kepala 

sekolah, guru-guru, peserta didik dan staf sekolah yang peneliti anggap 

mengetahui hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, pedoman 

wawancara yang disediakan peneliti menjadi acuan selama wawancara sekaligus 

memberi batasan dan alur pembicaraan. Wawancara ini lebih bersifat terbuka, 

fleksibel tetapi tetap terkontrol.  

3. Dokumentasi  

Data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi adalah profil sekolah, 

dan aktifitas keseharian peserta didik dalam pembentukan self efficacy terkait 

dengan nilai-nilai Islam di sekolah. Untuk mendokumentasikan penelitian ini, 

peneliti menggunakan kamera smart phone untuk memotret aktifitas di 

lingkungan sekolah dan untuk merekam pembicaraan saat proses wawancara.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur 

suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Dengan demikian data atau 

informasi yang telah terkumpul yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian 

akan dianalisis berupa pengelompokan dan pengkategorian data dalam aspek-



 

aspek yang telah ditentukan, hasil pengelompokan tersebut dihubungkan dengan 

data yang lain untuk mendapatkan suatu kebenaran. Analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan analisis Model Miles dan Huberman.102 Dalam 

analisis ini, analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah 

berikut ini : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Maknanya pada tahap ini, 

peneliti harus mampu merekam data yang relevan dengan fokus masalah yang 

diteliti. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Data display berarti men-display data yaitu menyajikan data dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dsb. Menyajikan data 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini 

dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau 

                                                 
102Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 341. 



 

gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan 

kausal/interaktif dan hipotesis/teori. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

1. Triangulasi  

Dalam penelitian ini yang dicari adalah kata-kata dalam penggambaran 

hasil penelitian, maka mustahil tidak ada kata-kata yang keliru atau tidak sesuai 

antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini, dipengaruhi 

oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan 

sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga dalam penelitian 

ini ada tiga macam triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi waktu, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi sumber. 

a. Triangulasi waktu, dimana peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan 

ketepatan/kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. Menguji 

kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data pada waktu berbeda. Peneliti yang melakukan wawancara di sore hari, bisa 

mengulang di pagi hari dan mengecek kembali di siang hari atau sebaliknya dimulai 

pagi dicek siang dan dikontrol lagi sore atau malam.  

b. Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang 

dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik 

yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.  



 

c. Triangulasi sumber, mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu 

sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari 

berbagai sumber.103 

2. Member Chek  

Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang 

diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data sudah menyepakati data 

yang diberikan data. 

3. Perpanjangan Pengamatan  

Peneliti mesti memperpanjang pengamatan karena apabila hanya datang 

sekali sulit memperoleh link atau hubungan dan chemistry/engagement dengan 

informan. Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara 

peneliti dengan narasumber menjadi akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka 

saling memercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan 

peneliti dapat memperoleh data secara lengkap. Lama perpanjangan pengamatan 

tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data.104 Untuk itu, peneliti 

akan berusaha menggunakan kesempatan dalam penelitaian ini sebaik mungkin. 

                                                 
103Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV 

Alfabeta, 2012), h. 171.   

104Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 172. 



 

 

BAB IV 

INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM MEMBENTUK SELF 
EFFICACY PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 13 TAKALAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di UPT SMA Negeri 13 Takalar yang berlokasi di 

Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi 

Sulawesi Selatan, kode Pos 92252. Didirikan pada 22 Juni 2013 dengan NPSN 

69771378, SK pendirian sekolah 4993/DPPO-SEK/2013. 

Keadaan lokasi penelitian dari segi sarana dan prasarana pendidikan, visi 

dan misi, pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik, digambarkan 

secara umum berikut ini: 

1. Visi dan Misi  

a. Visi 

Menghasilkan lulusan yang memiliki iman dan taqwa yang kuat, 

menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu 

mengimplementasikan nilai-nilai moral, etika dan budaya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

b. Misi  

1) Mengimplementasikan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan agar tercipta lulusan yang memiliki daya saing. 

2)  Mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis karakter bangsa agar 

tercipta lulusan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. 

3) Menumbuhkembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan administrasi sekolah. 

4) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan kearifan 

budaya lokal dan mencerminkan karakter sekolah. 



 

5) Memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan administrasi 

sekolah. 

6) Meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan rasa aman di lingkungan 

sekolah nagi seluruh warga sekolah. 

2. Indikator dan Tujuan Sekolah 

a. Indikator 

1) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, 

dan menyenangkan yang senantiasa mengedepankan budaya mutu. 

2) Mengoptimalkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan 

keterampilan peserta didik supaya mereka memiliki prestasi yang dapat 

dibanggakan. 

3) Melaksanakan bimbingan dan pendampingan secara berkesinambungan 

untuk memberikan layanan maksimal bagi bakat dan minat peserta 

didik. 

4) Tanggap terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

5) Menanamkan budaya cinta kebersihan dan keindahan kepada seluruh 

warga sekolah. 

6) Ter-implementasinya budaya religi dan nilai-nilai etika dan moral dalam 

pergaulan di lingkungan sekolah. 

b. Tujuan 

1) Meningkatkan perolehan rata-rata nilai ujian nasional yang memenuhi 

standar kelulusan. 

2) Memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang maju dan berprestasi di segala 

bidang. 



 

3) Terwujudnya disiplin yang tinggi dan konsisten dari seluruh warga 

sekolah. 

4) Terwujudnya kehidupan persekolahan yang kondusif, berlandaskan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

5) Terwujudnya manajeman sekolah yang transparan dan partisipatif, 

melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan yang 

terkait. 

6) Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, indah, asri, dan 

berwawasan lingkungan hidup. 

3. Tenaga Pendidik 

Tabel 4.1 Jumlah tenaga pendidik di SMA Negeri 13 Takalar 

NO NAMA GURU JABATAN JENJANG 

PENDIDIKAN 

1 Arnawati, S.Pd. Kepala Sekolah Strata 1 (S1) 

2 Drs. Abd. Thalib Guru PKN Strata 1 (S1) 

3 Nur Samsi, S.Pd. Guru Ekonomi Strata 1  (S1) 

4 St. Rahmadani, S.Sos., M.Pd. Guru Sosiologi Strata 2 (S2) 

5 Borahima, S.Ag. Guru PAI Strata 1 (S1) 

6 Hasmawati, S.Pd. Guru Biologi Strata 1 (S1) 

7 Hj. Asrawati, S.Pd. Guru Seni Budaya Strata 1 (S1) 

8 Nurlelah, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia Strata 1 (S1) 

9 Windriyani Alle, S.Pd. Guru Fisika Strata 1 (S1) 

10 Andi Mulawarman, S.Pd., 

M.Pd. 

Guru Penjaskes Strata 2 (S2) 

11 Abd. Rahman, S.Pd. Guru Matematika Wajib Strata 1 (S1) 

12 Muh. Taskaharuddin, S.Pd. Guru SBK Strata 1 (S1) 



 

13 Nursiah, S.Pd.I. Guru PAI Strata 1 (S1) 

14 Junaedi, S.Pd. Guru Matematika Strata 1 (S1) 

15 Ayu Wahyuni, S.Pd. Guru PKN Strata 1 (S1) 

16 Kamaria, S.Pd. Guru Geografi Strata 1 (S1) 

17 Era Jumriani Kamal, S.Pd. Guru Matematika Strata 1 (S1) 

18 Kasmawati, S.Pd. Guru Sosiologi Strata 1 (S1) 

19 Muh. Hamzah, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia Strata 1 (S1) 

20 Nurbaya, S.Pd. Guru Matematika Wajib Strata 1 (S1) 

21 Darmawati, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia Strata 1 (S1) 

22 Nurrahmi Ratmeilia, S.Pd. Guru Bahasa Inggris Strata 1 (S1) 

24 Sri Jumrah Quraeni, S.Pd. Guru Bahasa Inggris Strata 1 (S1) 

25 Saharuni, S.Pd. Guru PKN Strata 1 (S1) 

26 Dewanthikumala, S.Pd., M.Pd. Guru Kimia Strata 2 (S2) 

27 Nur Inzan, S.Pd. Guru Kimia Strata 1 (S1) 

28 Sumita, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia Strata 1 (S1) 

29 Barmawati, S.Pd. Guru Bahasa Inggris Strata 1 (S1) 

30 Ikhwan Kurniawan, S.Pd. Guru PJOK Strata 1 (S1) 

31 Hamsiah, S.Pd. Guru Sejarah Strata 1 (S1) 

32 Syahriani, S.Pd. Guru Matematika Minat Strata 1 (S1) 

33 Hasbiah, S.Pd. Guru Sejarah Peminatan Strata 1 (S1) 

34 Yudistira Rahmadani, S.Pd. Guru Sejarah Peminatan Strata 1 (S1) 

35 Riswan, S.Pd. Guru Prakarya Strata 1 (S1) 

36 Firdaus, S.Pd. Guru PJOK Strata 1 (S1) 

37 Putri Nur Awalul, S.Pd. Bahasa Indonesia Strata 1 (S1) 

Sumber : Operator UPT SMA Negeri 13 Takalar 



 

Berdasarkan pada tabel 4.2 pendidik atau pengajar yang berpartisipasi 

dalam penyelenggaraan pendidikan pada UPT SMA Negeri 13 Takalar secara 

keseluruhan adalah 37 orang yang terbagi dalam tugas mata pelajaran yang 

diampuh sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. 

Faktor yang membentuk berhasil tidaknya suatu pendidikan dan 

pembelajaran adalah kemampuan dan kualitas guru sebagai tenaga pengajar. 

Guru merupakan tenaga pencapai informasi atau ilmu pengetahuan. Keadaan 

peserta didik sekaligus bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Atas dasar itulah UPT SMA Negeri 13 

Takalar sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, merasa mempunyai 

tanggung jawab untuk menyediakan guru-guru yang berkualitas sebagai tenaga 

pengajar demi terlaksananya pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan 

berkualitas. 

4. Peserta Didik 

Tabel 4.2 Jumlah peserta didik UPT SMA Negeri 13 Takalar 

KELAS JURUSAN JUMLAH 

X IPA 1 36 

 IPA 2 36 

 IPA 3 36 

 IPS 1 36 

 IPS 2 36 

Total  180 

XI IPA 1 32 

 IPA 2 32 

 IPA 3 27 



 

 IPA 4 29 

 IPS 1 33 

 IPS 2 30 

Total  183 

XII IPA 1 29 

 IPA 2 29 

 IPA 3 23 

 IPS 1 26 

 IPS 2 26 

 IPS 3 25 

Total  158 

Jumlah  521 

Sumber : Operator UPT SMA Negeri 13 Takalar 

5. Fasilitas Sarana dan Prasarana 

a. Ruang kepala sekolah 

b. Ruang guru 

c. Ruang kelas masing-masing jurusan 

d. Mushallah 

e. Laboratorium komputer 

f. Laboratorium IPA 

g. Perpustakaan 

h. Kantin 

i. Toilet / WC 

j. Sekretariat ekstrakulikuler 

k. Lapangan olahraga 



 

B. Proses Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Membentuk Self Efficacy 

Peserta Didik 

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. 

Nilai-nilai tersebut selanjutnya diinstitusikan. Institusional yang terbaik adalah 

melalui upaya pendidikan. Nilai-nilai tersebut kemudian akan diaktualkan dan 

secara terus menerus dikembangkan dan dilatih melalui proses pendidikan. 

Begitupun dalam upaya internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self 

efficacy peserta didik. Setiap lembaga pendidikan memiliki berbagai nilai-nilai 

pendidikan agama sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas lembaga tersebut, 

demikian juga yang dikembangkan di UPT SMA Negeri 13 Takalar. 

Setelah melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara 

dengan guru, kepala sekolah dan peserta didik, serta berdasarkan sejarah singkat, 

visi, misi dan motto sekolah ini, peneliti mendapatkan data tentang proses 

internalisasi nilai-nilai agama Islam. Secara garis besar proses internalisasi nilai-

nilai Islam di SMA Negeri 13 Takalar ini terpusat pada kegiatan, yaitu proses 

pembelajaran, rohani Islam, Jumat ibadah dan salat zuhur berjemaah di 

mushallah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SMA 

Negeri 13 Takalar, ada beberapa proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam 

membentuk self efficacy peserta didik adalah: 

1. Proses pembelajaran dimulai dengan membaca doa  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan guru 

pendidikan agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2021 selama proses 

pembelajaran berlangsung di kelas peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar 

melakukan doa bersama sebelum memulai proses pembelajaran di kelas. Doa 

bersama ini dilakukan agar proses pembelajaran di kelas lebih tenang dan islami 



 

yang membiasaan peserta didik lebih meyakini ajaran agama yang dianutnya. 

Doa bersama ini merupakan salah satu proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam 

membentuk self efficacy peserta didik dikarenakan pembiasaan berdoa akan 

berdampak pada sikap dan keyakinan seseorang kepada Allah swt. meningkat. 

Keyakinan kepada Allah swt. ini akan menumbuhkan sikap optimis dalam diri 

peserta didik sebagai individu untuk tetap optimis dalam menjalankan kehidupan 

keseharian, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Sesuai dari 

hasil wawancara yang didapatkan dari guru pendidikan agama Islam di UPT 

SMA Negeri 13 Takalar: 

Jadi, untuk proses internalisasi sendiri menurut saya salah satunya adalah 

tentunya dalam kegiatan pembelajarannya, yaitu mereka membaca doa 

secara bersama-sama sebelum memulai pembelajaran. Hal itu dilakukan 

untuk membiasakan peserta didik mengingat Allah dalam setiap waktu, 

utamanya dalam proses pembelajaran di kelas. Inilah salah satu proses 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik 

yang kami lakukan di sekolah SMA Negeri 13 Takalar ini.105 

Hal yang sama pula diterangkan oleh guru pendidikan agama Islam di 

UPT SMA Negeri 13 Takalar yang lain: 

Iya, sebelum memulai pembelajaran itu peserta didik membaca doa dulu 
sebelum memulai proses pembelajaran di kelas hal itu wajib dilakukan 
sebelum masuk pada materi pelajaran.106 

Berdoa merupakan cara komunikasi yang baik antara manusia dengan 

Tuhannya. Menurut bahasa merupakan permintaan dan permohonan. Sedangkan, 

menurut istilah doa adalah penyerahan diri kepada Allah swt. dalam memohon 

keinginan dan meminta dihindarkan dari hal yang dibenci. Berdoa kepada Allah 

swt. membuat setiap makhluk dicintai-Nya. Doa merupakan ibadah, dengan 

berdoa maka segala urusan ke duniaan akan lebih mudah dan terasa ringan sebab 

segala urusan yang dilakukan diserahkan kepada Allah swt. sebagai Pencipta dan 
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Pemilik alam semesta. Setiap makhluk yang berdoa akan dikabulkan oleh Sang 

Pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia yang hidup di bumi untuk 

bisa senantiasa beribadah kepada Allah disaat sempit maupun lapang. Oleh 

karena itu, berdoa sangatlah penting bagi setiap manusia, sebab sejatinya 

manusia itu lemah dan membutuhkan bantuan dari Allah swt. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu proses 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy yang dilakukan oleh 

guru di UPT SMA Negeri 13 Takalar dalam pembentukan self efficacy dengan 

cara sebelum memulai proses pembelajaran peserta didik melakukan doa bersama 

sebelum memulai proses pembelajaran di kelas. Doa bersama ini dilakukan agar 

proses pembelajaran di kelas lebih tenang, aman, nyaman dan islami yang 

membiasaan peserta didik lebih meyakini ajaran agama yang dianutnya dan 

menyerahkan urusannya kepada Allah. 

2. Salat zuhur dilaksanakan berjemaah di mushallah 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Agustus 2021 

dengan guru di UPT SMA Negeri 13 Takalar bahwa setiap waktu salat zuhur 

para guru mengarahkan para peserta didiknya untuk bergegas melakukan salat 

secara berjemaah di mushallah, inilah proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam 

membentuk self efficacy yang dilakukan oleh guru di UPT SMA Negeri 13 

Takalar adalah melaksanakan salat zuhur berjemaah. Hal itu merupakan salah 

satu program sekolah dalam rangka internalisasi nilai-nilai Islam. Sebagaimana 

yang dituturkan oleh kepala sekolah UPT SMA Negeri 13 Takalar: 

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai Islam, sekolah mengeluarkan 
peraturan wajib salat berjemaah zuhur di Mushallah. Seluruh peraturan 
harus diterima oleh semua warga sekolah. Hal ini dilakukan agar semua 
warga membiasakan diri disiplin dalam hidupnya melalui salat berjemaah 
yang dilakukan.107 
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Hal yang senada diutarakan oleh Bapak Borahima guru pendidikan agama 

Islam. Sesuai dari hasil wawancara yang didapatkan dari guru di UPT SMA 

Negeri 13 Takalar:  

Prosesnya itu adalah salat zuhur berjamaah di mushallah. Semua peserta 
didik diwajibkan untuk ikut salat berjemaah. Walaupun guru sementara 
masih mengajar di kelas, dan azan sudah berkumandang, maka aktifitas 
pembelajaran harus segera dihentikan dan saya selaku guru langsung 
mengarahkan peserta didik untuk segera ke mushallah. Tapi bukan hanya 
peserta didik yang salat melainkan semua guru di sini pun juga ikut salat 
berjemaah dan dipimpin oleh guru itu sendiri.108 

Kebiasaan salat zuhur berjemaah di mushallah ini dipertegas oleh salah 

seorang peserta didik: 

Iye kak, kalau sudah masuk waktu salat, kami semua disuruh langsung ke 
mushallah untuk salat berjemaah. Dan sebenarnya tanpa diinstruksikan oleh 
guru saya biasa langsung ke sana untuk salat.109 

Para fuqaha (ahli fiqih) merumuskan bahwa salat adalah beberapa ucapan 

dan beberapa perbuatan (gerakan tubuh) yang dimulai dengan takbir diakhiri 

dengan salam yang dengannya manusia beribadah kepada Allah swt. Ahli hakikat 

mendefinisikan salat sebagai berharap jiwa kepada Allah yang menimbulkan rasa 

takut kepada-Nya, serta menumbuhkan di jalan jiwa rasa keagungan kebesaran-

Nya, kesempurnaan dan kekuasaan-Nya. Sedangkan ahli makrifah memaknai 

salat sebagai berharap kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya jiwa dan khusyuk 

di hadapan-Nya, ikhlas bagi-Nya serta menghadirkan-Nya dalam hati dengan 

berzikir, berdoa, dan memuji.  

Salat menurut arti harfiahnya berasal dari kata “shilah” yang berarti 

hubungan antara seseorang manusia dengan Tuhannya.110 Dalam istilah ilmu 

fiqih, salat adalah salah satu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan dengan 
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melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan tertentu 

dan dengan syarat-syarat tertentu.111 

Selanjutnya salat secara terminologis berarti bentuk ibadah mahdah  yang 

terdiri dari getaran jiwa, ucapan dan gerakan badan tertentu yang diawali dengan 

takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan dilaksanakan untuk mendekatkan 

diri secara khusu’ yang ditujukan dalam rangka pencapaian keridhaan dan 

kecintaan ilahi.112 

Dengan demikian ibadah salat adalah suatu penghambaan manusia kepada 

khaliq, yang dilaksanakan karena iman dan taqwa dan dinyatakan dengan 

perbuatan serta mengikuti aturan-aturan yang telah disyaratkan. 

Dari berbagai sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa salat 

merupakan sikap berharap hati (jiwa) kepada Allah menimbulkan rasa takut, 

menumbuhkan rasa kebesaran dan kekuasaan-Nya dengan khusyuk dan ikhlas 

didalam seluruh ucapan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam. Sedangkan jemaah berasal dari kata al-jam’u yaitu mengumpulkan 

sesuatu yang berserakan dan menyatukan sesuatu dengan mendekatkan 

sebagiannya kepada sebagian yang lain.  

Jadi, salat jemaah adalah apabila ada dua orang salat bersama-sama dan 

salah seseorang diantara mereka mengikuti yang lain, maka keduanya dinamakan 

salat berjemaah. Orang yang diikuti dinamakan imam, sedangkan orang yang 

mengikuti dibelakang imam dinamakan makmum. Orang yang melaksanakan 

salat berjemaah akan diberikan pahala yang besar dibandingkan pahala orang 

yang melaksanakan salat sendirian. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa salat 

merupakan hubungan manusia dengan Allah swt. secara terus menerus, 

senantiasa diperbaharui dan teratur antara orang mukmin dan yang maha 

pencipta, hubungan yang terjalin di atas segala keadaan dan tak pernah terputus 

oleh segala kemungkinan, baik dalam segala kehidupan seseorang. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu proses 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy yang dilakukan di 

UPT SMA Negeri 13 Takalar dalam pembentukan self efficacy adalah dengan 

cara melakukan salat duhur berjemaah di musallah ketika sudah memasuki 

waktunya. 

3. Tadarrus al-Quran dilaksanakan setiap Jumat 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Agustus 2021 

dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar maka pihak sekolah setiap hari jumat 

melakukan tadarus al-Quran bersama dengan semua peserta didik pada waktu 

pagi hari. Sebagaimana hasil wawancara yang didapatkan dari guru di SMA 

Negeri 13 Takalar: 

Di antara proses internalisasi nilai-nilai Islam di SMA Negeri 13 Takalar 
ini juga adalah Jumat ibadah yang isinya atau yang dilakukan adalah 
tadarus al-Quran bersama dengan peserta didik di pagi hari sebelum masuk 
pada mata pelajaran pertama. Tadarus al-Quran ini dilakukan selain untuk 
menumbuhkan semangat keagamaan dalam diri peserta didik, juga untuk 
menerapkan visi dan misi sekolah yaitu menghasilkan lulusan yang 
memiliki iman dan taqwa yang kuat, menguasai dasar-dasar ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai 
moral, etika dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.113 

Penyataan guru di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh peserta 

didik UPT SMA Negeri 13 Takalar: 
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Setiap jumat pagi itu kak diadakan tadarus al-Quran bersama-sama dengan 
semua teman-teman.114 

Pernyataan peserta didik tersebut di atas diperkuat oleh Syamsani, salah 

satu peserta didik yang lain: 

Ada kak, yaitu Jumat ibadah yang di dalamnya ada tadarus al-Quran. Juga 
di terdapat di dalamnya sedekah dan jumat bersih.115 

Allah swt. menurunkan al-Quran sebagai kitab suci yang penuh 

keberkahan, sebagai cahaya, hidayah, penyembuh, dan sebagai pengingat. Al-

Quran diturunkan untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Walaupun sekedar 

membacanya sudah menghasilkan pahala besar, apalagi jika dibaca sesuai kaidah 

ilmu tajwid, tetapi tujuan utama al-Quran diturunkan untuk ditadaburi ayat-

ayatnya. Bertadarus al-Quran secara berjamaah merupakan salah satu amalan 

yang dapat mendatangkan ketenangan jiwa (sakinah), bahkan akan dinaungi 

rahmat Allah. Lebih dari itu, yang menyibukkan dirinya dengan bertadarus akan 

disebutkan nama-nama mereka di sisi Allah Swt. Hal ini tentu saja keutamaan 

yang agung. 

Kata “tadarus” yang berwazan “tafa’ul” mengandung makna suatu 

pekerjaan dilakukan dua pihak atau lebih sehingga terkandung di dalamnya 

makna partisipasi. Dengan kata lain, kata “tadarasa” artinya saling membaca 

dengan berulang-ulang, disertai saling membantu memahami makna ayat, hingga 

akhirnya saling memudahkan hafalan objek yang dibaca. Dari pengertian singkat 

di atas, dapat dipahami bahwa tadarus al-Quran minimal harus dilakukan oleh 

dua orang atau lebih. Jika hanya dilakukan seseorang saja, maka tidak dapat 

disebut tadarus, karena istilah ini menuntut adanya partisipasi lebih dari satu 

orang dalam mengkaji al-Quran. 

Ada beberapa keutamaan dari tadarus al-Quran antara lain:  
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a. Bertadarus al-Quran secara berjemaah di masjid merupakan salah satu 

amalan yang dapat mendatangkan ketenangan jiwa (sakinah), bahkan akan 

dinaungi rahmat Allah. Lebih dari itu, yang menyibukkan dirinya dengan 

bertadarus akan disebutkan nama-nama mereka di sisi Allah swt. Hal ini 

tentu saja keutamaan yang agung. Sungguh merugi, mereka yang menyia- 

nyiakan kesempatan tersebut. 

b. Bertadarus al-Quran merupakan salah satu cara yang paling ampuh dan 

paling afdhal dalam menjaga hafalan serta pemahaman seseorang terhadap 

al-Quran. Walaupun Allah berjanji menjadikan al-Quran ini mudah untuk 

dihafal, namun apabila tidak dijaga, dengan cara bertadarus, diulang 

bacaannya, dipahami maknanya, sehingga ringan hafalannya, maka surah dan 

ayat yang telah dihafal akan lebih mudah lepas daripada lepasnya unta dari 

ikatannya. 

c. Bertadarus al-Quran merupakan amalan rutin Rasulullah saw. setiap 

tahunnya terkhusus di ulan Ramadan. Karena dimomen istimewa ini, Nabi 

tidak bertadarus dengan para sahabatnya, melainkan bertadarus bersama 

malaikat Jibril. Momen tadarus ini, bukan hanya sekedar bagaimana Jibril 

dan Rasulullah saling mengulang bacaan al-Quran, namun keduanya juga 

saling mengkaji makna kandungan al-Quran, sehingga hafalan Rasulullah 

terhadap al-Quran semakin mantap. Momen tersebut dirasa sangat istimewa 

oleh Rasulullah. Ini tercermin dari bagaimana Rasulullah menunjukkan 

puncak kedermawanannya setiap kali beli bertadarus al-Quran bersama 

Jibril, hingga disifati kedermawanannya seperti angin yang berhembus. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu proses 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy yang dilakukan di 



 

UPT SMA Negeri 13 Takalar dalam pembentukan self efficacy adalah dengan 

cara melakukan tadarus al-Quran setiap hari jumat di sekolah. 

4. Ekstrakurikuler Rohani Islam 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Agustus 2021 

dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar yaitu membentuk organisasi Rohani 

Islam yang didalamnya terdapat peserta didik yang berminat mengembangkan 

bakat dan minatnya di bidang keagamaan Islam. Berdasarkan wawancara dengan 

peserta didik SMA Negeri 13 Takalar: 

Salah satunya itu Rohis kak, nilai-nilai Islam itu di kembangkan di sana, 
seperti diajari berceramah, membaca al-Quran, kajian-kajian ke-Islaman, 
dan lain sebagainya.116 

Pernyataan peserta didik diatas dipertegas oleh guru pendidikan Agama 

Islam: 

Di sini itu ada Rohis, nah di sana peserta didik akan mengembangkan 
kegiatan-kegiatan keagamaan dan aktifitas dakwah.117 

Fungsi Rohis yang sebenarnya adalah forum, pengajaran, dakwah, dan 

berbagi pengetahuan Islam. Rohis mampu membantu mengembangkan ilmu 

tentang Islam yang diajarkan di sekolah. Melalui organisasi ini mereka 

memperoleh lingkungan yang islami dan dapat mengembangkan kreatifitas 

karena peserta didik merupakan generasi penerus bangsa yang akan berkembang 

beberapa tahun yang akan datang. Organisasi Rohis dalam suatu sekolah 

memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta 

didik selain dari pihak keluarga dan masyarakat. 
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Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu proses 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy yang dilakukan di 

UPT SMA Negeri 13 Takalar dalam pembentukan self efficacy adalah melalui 

organisasi rohani Islam yang di dalanya memuat kegiatan-kegiatan keagamaan 

Islam. 

Adapun proses internalisasinya dilakukan melalui beberapa tahapan 

sebagai berikut:  

a. Tahap Transformasi Nilai  

Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam 

menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik. Pada tahap ini, 

hanya terjadi komunikasi verbal antara guru dengan peserta didik. Transformasi 

nilai ini sifatnya hanya pemindahan pengetahuan dari guru ke peserta didiknya. 

Nilai-nilai yang diberikan masih berada pada ranah kognitif peserta didik dan 

pengetahuan ini dimungkinkan hilang jika ingatan seseorang tidak kuat. 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama di SMA Negeri 13 Takalar guru  

adalah sosok yang sangat berperan dalam melakukan proses internalisasi nilai-

nilai Islam. 

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk melaksanakan proses internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam 

membentuk self efficacy peserta didik. 

b. Tahap Transaksi Nilai 

Tahap ini pendidikan nilai dilakukan melalui komunikasi dua arah yang 

terjadi antara guru dengan peserta didik yang bersifat timbal balik sehingga 

terjadi proses interaksi. Dengan adanya transaksi nilai, guru dapat memberikan 

pengaruh pada peserta didiknya melalui contoh nilai yang telah dijalankan. Di 

sisi lain, peserta didik akan menentukan nilai yang sesuai dengan dirinya.  



 

c. Tahap Trans-Internalisasi  

Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap tahap-tahap sebelumnya. Pada 

tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap 

mental dan kepribadian. Jadi, pada tahap ini komunikasi kepribadian yang 

berperan aktif. Dalam tahap ini, guru sangat memperhatikan sikap dan 

perilakunya agar tidak bertentangan dengan apa yang telah ia berikan atau 

sampaikan kepada peserta didik. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan 

peserta didik untuk meniru apa yang menjadi sikap mental dan kepribadian dari 

gurunya. 

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam 

Membentuk Self Efficacy Peserta Didik di UPT SMAN 13 Takalar 

Setelah melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara 

peneliti mendapatkan data tentang faktor-faktor yang memengaruhi internalisasi 

nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik. Secara garis besar 

adalah faktor pendukung dan penghambat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di UPT SMA 

Negeri 13 Takalar, ada beberapa faktor yang memengaruhi internalisasi nilai-

nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik adalah: 

1. Faktor Pendukung 

a. Dukungan dari sekolah selaku lembaga dan sumber daya manusia (Guru) 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah UPT SMA 

Negeri 13 Takalar pada tanggal 20 Agustus 2021 bahwa salah satu faktor yang 

memengaruhi internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar adalah dukungan sekolah berupa 

penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung terkait peng-



 

internalisasian nilai-nilai Islam dan adanya sumber daya manusia (guru) yang 

berkompeten. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 13 

Takalar: 

Menurut saya, faktor pendukung utama proses internalisasi nilai-nilai Islam 
dalam membentuk self efficacy peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar ini 
adalah berupa dukungan dari sekolah selaku lembaga dan sumber daya 
manusia yaitu guru. Dukungan dari sekolah berupa sarana dan prasarana 
dari SMA Negeri 13 Takalar yang sangat mendukung untuk kegiatan 
tersebut. Kami sediakan fasilitas berupa mushallah yang bagus dari 
sekolah, selain itu adanya dukungan berupa buku-buku ke-Islaman yang 
sangat membantu kami dalam meng-internalisasi nilai-nilai Islam kepada 
peserta didik. Dukungan lain adalah berupa sumber daya (guru) yang 
mumpuni. Pihak sekolah juga mempersiapkan guru-guru untuk menguasai 
nilai-nilai ke-Islaman yang dilakukan melalui pembinaan.118 

Lebih lanjut Kepala Sekolah menjelaskan: 

Selain ketersediaan sarana dan prasarana, juga dukungan dari guru-guru di 
sini utamanya guru PAI. Dalam pengamatan Saya selaku Kepala Sekolah, 
guru PAI mempunyai kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran di 
kelas dalam hal internalisasi nilai-nilai Islam, mereka mengalokasikan 
waktu pelajaran dengan sangat baik. Di dalam kelas Saya lihat guru-guru 
memberi teladan yang baik bagi peserta didik. Hal itu tentu sangat baik 
untuk menanamkan nilai religius bagi peserta didik.119 

Guru sebagai panutan bagi peserta didik di sekolah, bertanggung jawab 

menananmkan nilai-nilai Islam dalam hal pembentukan self efficacy peserta didik 

hal itu disadari oleh guru PAI, beliau menuturkan: 

Yang tidak mkalah penting adalah peran guru-guru dalam memberi teladan 
bagi peserta didik di sekolah terkait penanaman nilai-nilai Islam yang 
mencontohkan sikap optimis, percaya diri, dan persepsi diri bahwa kita ini 
mampu melakukan sesuatu hal yang positif. Apa yang dilihat dari kami 
dapat mereka jadikan sebagai patokan. Jika kami memberi contoh yang 
baik peserta didik akan berperilaku sesuai yang dicontohkan gurunya, 
begitupun sebaliknya.120 
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Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor 

pendukung internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy yang 

dilakukan di UPT SMA Negeri 13 Takalar dalam pembentukan self efficacy 

adalah dukungan penuh dari sekolah dengan tersedianya sumber daya manusia 

(guru) yang memadai untuk dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan ke-Islaman 

dalam rangka internalisaisi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik. Selian itu, sekolah juga memfasilitasi peserta didik dengan sarana 

dan prasarana yang baik dalam mendukung kegiatan-kegiatan sekolah khususnya 

peserta didik. 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu aspek dari 

Delapan Standar Nasional Pendidikan sebagai penunjang untuk menjamin 

lancarnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Pentingnya sarana dan 

prasarana pendidikan dalam suatu lembaga sekolah dan penunjang untuk 

kegiatan belajar mengajar 

Sarana pendidikan, yaitu perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi dan media pengajaran, 

sedangkan prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman. 

Sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses 

kegiatan dalam organisasi apa saja termasuk di dalamnya adalah satuan 

pendidikan atau sekolah. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen sarana 

prasarana pendidikan agar perencanaan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi, 

pemeliharaan, penyimpanan dan penghapusan sarana dan prasarana dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

b. Dukungan dari orang tua 



 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah UPT SMA 

Negeri 13 Takalar pada tanggal 20 Agustus 2021 bahwa salah satu faktor yang 

memengaruhi internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar adalah dukungan dari orang tua peserta 

didik dalam hal memberikan izin kepada anak-anaknya dalam mengikuti 

organisasi ke-Islaman yaitu rohani Islam. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 13 

Takalar: 

Faktor lain adalah yang mendukung proses internalisasi nilai-nilai Islam 
dalam membentuk self efficacy peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar 
adalah berupa dukungan orang tua peserta didik. Sebagai contoh, saat 
sekolah meminta orang tua siswa untuk mendorong putra-putri mereka 
mengikuti kegiatan Rohani Islam, para orang tua memberi izin kepada 
anak-anak mereka untuk ikut masuk di dalamnya. Hal ini memudahkan 
kami dalam menyelaraskan program pendidikan karakter ke-Islaman dalam 
setiap bidang studi yang kami lakukan. Apalagi dengan adanya program 
pembiasaan berupa melatih kemampuan anak berbicara di depan umum 
melalui di Rohis dalam kegiatan kultum.121 

 Menurut Slameto keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama. Orang tua (ayah dan ibu), menjadi pendidik utama dan pertama bagi 

anak-anaknya. Oleh karena itu sebagai orang tua harus dapat membantu dan 

mendukung segala usaha yang dilakukan oleh anak dalam proses belajar dan 

memberikan pendidikan informal untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Orang tua memberi peranan penting dalam tahap belajar 

anak dan prestasi belajar anak, yaitu berupa dukungan atau support. Perhatian 

orang tua dapat memberikan dorongan dam motivasi sehingga anak dapat belajar 

dengan tekun, karena anak memerlukan waktu maupun tempat dan keadaan yang 

baik untuk belajar. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan orang tua adalah 

kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus 

menerus dengan memberikan bantuan oleh orang tua terhadap anak untuk 

memenuhi kebutuhan dasar anak dalam wujud pemberian perhatian, perasaan 

aman dan nyaman, serta rasa kasih sayang. 

c. Kebijakan sekolah 

Berasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 13 Takalar 

beliau menyadari betul bahwa kondisi peserta didik di lingkungan sekolah yang 

heterogen menuntut kepala sekolah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat 

membantu memberikan kenyamanan dan stabilitas kepada seluruh warga 

sekolah. Kepala sekolah mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh warga 

sekolah terkait internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik. Kebijakan-kebijakan ini terwujud melalui peraturan yang jelas 

mengenai internalisasi nilai-nilai Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala 

sekolah SMA Negeri 13 Takalar: 

Jika ditanya faktor pendukung dalam hal internalisasi nilai-nliai Islam 
dalam membentuk self efficacy peserta didik yah bisa dilihat dari 
kebijakan-kebijaka sekolah. Dimana sekolah telah memberikan lingkungan 
yang aman dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan 
ekstrakulikuler, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam hal 
kegiatan-kegiatan ke-Islaman seperti adanya mushallah yang bisa dijadikan 
sebagai pusat kegiatan keagamaan. Guru bisa mengajarkan ke-Islaman 
disana berupa diskusi, belajar khotbah dan praktek-praktek keagamaan 
yang lain.122 

Kebijakan-kebijakan sekolah yang mengatur tentang internalisasi nilai-

nilai Islam juga disadari betul oleh guru PAI beliau menuturkan: 

Kebijakan-kebijakan sekolah aturan-aturannya sudah jelas mengenai 
internalisasi nilai-nilai Islam, sarana dan prasarana yang juga sudah 
mendukung, buku-buku materi yang sudah disediakan sudah sangat 
mendukung untuk hal itu.123 
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Faktor yang menentukan perubahan dan pengembangan sekolah adalah 

terlaksananya kebijakan-kebijakan sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan 

tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa 

keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Kebijakan 

diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. 

Kepala sekolah dengan otonomi yang lebih luas, memiliki kewenangan 

untuk membuat kebijakan pengembangan sekolah. Karena itu, kebijakan 

pengembangan sekolah perlu dipahami agar formulasi kebijakan dapat diarahkan 

untuk mencapai kualitas unggul dalam proses, kegiatan dan lulusan yang sesuai 

harapan masyarakat. 

Penerapan kebijakan di sekolah sangat terkait dengan pengembangan 

kultur sekolah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan nilai-

nilai Islam di sekolah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penting berikut ini:  

a. Sekolah atau lembaga pendidikan seharusnya dapat membentuk para peserta 

didik menjadi orang-orang yang sukses dari segi akademik dan non-

akademik. Adapun nilai-nilai non-akademik menyangkut sikap dan perilaku 

sehingga para lulusan tidak hanya cerdas pikiran, tetapi juga cerdas emosi 

dan spiritual. 

b. Sekolah sebaiknya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang secara 

tegas menyebutkan keinginan terwujudnya nilai-nilai Islam di sekolah. Visi 

dan misi ini menjadi acuan sekaligus cita-cita yang ingin dicapai sekolah 

dengan program-programnya. 

c. Membiasakan untuk saling bekerja sama, saling tegur, sapa, salam, dan 

senyum; baik pimpinan sekolah, guru, karyawan, maupun para peserta didik. 



 

d. Mengajak peserta didik untuk mencintai al-Quran. Setiap hari jumat siswa 

sebaiknya masuk lebih awal untuk melakasanakan tadarrus al- Quran 

bersama selama lima belas menit. 

e. Sekolah secara khusus menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah 

kepada nilai-nilai Islam, terutama bagi para siswanya, seperti wajib 

melaksanakan shalat wajib lima waktu (khusus di sekolah shalat zuhur 

berjamaah), salat jumat, salat dhuha, serta peringatan hari besar agama  

dengan pola dan variasi yang berbeda.124 

Prinsip-prinsip yang sudah di jelaskan di atas sangatlah penting dilakukan 

karena jika hal tersebut terlaksana dengan baik maka sekolah tersebut akan 

menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia. Oleh karena itu pihak sekolah 

harus memperhatikan prinsip-prinsip pembinaan karakter peserta didik di 

sekolah. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahawa kebijakan kepala sekolah 

adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh 

kepala sekolah dengan kemampuan menggerakkan segala sumber yang ada pada 

suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk seseorang 

atau sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan 

ditetapkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan. 

2. Faktor Penghambat 

a. Keterbatasan waktu 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Agustus 2021 

tentang faktor-faktor penghambat dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai 

Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar 

yaitu keterbatasan waktu peng-internalisasian nilai-nilai Islam di sekolah 
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khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut berdampak pada 

kurang optimalnya internalisasi nilai-nilai Islam tersebut yang dapat dilakukan. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh guru PAI beliau menuturkan: 

Menurut Saya faktor penghambat utama dalam proses internalisasi nilai-
nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik adalah 
keterbatasan waktu yang dimiliki untuk memberikan pemahaman tentang 
nilai-nilai Islam bagi peserta didik. Sebagaimana diketahui di sekolah 
pelajaran PAI alokasi waktunya adalah 4 jam per-pekan. Alokasi waktu 
yang sedikit tersebut menjadikan internalisasi nilai-nilai Islam akan kurang 
maksimal dilakukan. Namun untuk menyiasati hal itu, pihak sekolah 
membuat kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam internalisasi nilai-nilai 
Islam berupa jumat ibadah dan ekstrakulikuler Rohis.125 

Terbatasnya waktu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi 

faktor utama dalam menghambat proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam 

membentuk self efficacy peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar. Namun dalam 

prosesnya guru- guru di SMA Negeri 13 Takalar mensiasati hal itu dengan 

kegiatan-kegiatan yang mendukung dengan kegiatan-kegiatan ke-Islaman di 

sekolah. 

b. Lingkungan 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Agustus 2021 

tentang faktor-faktor penghambat yang lain dalam rangka menginternalisasi 

nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di SMA Negeri 13 

Takalar yaitu lingkungan dari peserta didik. Lingkungan memberi pengaruh yang 

besar bagi peserta didik terhadap internalisasi nilai-nilai Islam yang dialami. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh guru PAI dari hasil wawancara beliau 

menuturkan: 

Kalau untuk internalisasinya tidak ada masalah, mungkin dari lingkungan 
meraka saja dek, lingkungan tempat tinggal mereka. Pemantauan guru kan 
terbatas, yang mungkin ada peserta didik yang masih kurang dalam hal 
penanaman nilai-nilai Islam di sekitar mereka. Intinya kita kembali pada 
peserta didik itu, bagaimana ia bisa memasukkan nilai-nilai ke-Islaman 
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dalam diri mereka. Sedangkan dalam proses kegiatan keagamaan masih ada 
peserta didik yang bermalas-malasan walaupun tidak terlalau banyak.126 

Upaya internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar masih mengalami kendala akibat 

lingkungan sekitar peserta didik. Sebab lingkungan merupakan bagian terpenting 

dan mendasar dari kehidupan manusia. Dari lingkungan inilah sifat dan perilaku 

individu akan terbentuk dengan sendirinya. Lingkungan yang baik akan 

membentuk pribadi yang baik. Lingkungan memberi pengaruh besar terhadap 

proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik. 

D. Hasil Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Membentuk Self Efficacy Peserta 

Didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar 

Sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap orang pasti akan 

menghasilkan suatu hal baru bagi kedua belah pihak yang melakukan kegiatan 

tersebut, baik itu hasil positif atau hasil negatif. Internalisasi nilai-nilai Islam 

yang dilakukan oleh UPT SMA Negeri 13 Takalar akan meghasilkan sesuatu 

pada sikap sosial peserta didik. Sikap sosial adalah kesadaran individu yang 

menentukan perbuatan nyata untuk bertingkah laku dengan cara tertentu 

terhadap orang lain dan mementingkan tujuan-tujuan sosial daripada tujuan 

pribadi.  

Hasil dari adanya internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self 

efficacy peserta didik tentunya cenderung pada keberadaan hasil positif yang 

ditimbulkan, karena nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang baik, penting 

dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang secara asumtif hasil positif 

merupakan wujud dari adanya tahapan-tahapan dalam internalisasi nilai-nilai 

agama Islam tersebut.  
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Mengenai hasil internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk 

membentuk self efficacy peserta didik, dapat dipaparkan di bawah ini 

berdasarkan data-data yang diperoleh dari sekolah. Setelah melakukan penelitian, 

peneliti menemukan pola tingkah laku yang sangat baik dan menarik untuk 

diamati yang menjadi self efficacy dari peserta didik di SMA Negeri 13 Takalar 

yang terbentuk. Adapun gambaran tentang hasil dari internalisasi nilai-nilai 

agama Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik sebagai berikut:  

1. Bertanggung jawab 

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah 

menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia akan memikul suatu 

tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung 

jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk melakukan tindakan 

tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab 

(berbudaya).  

Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau 

buruk dari perbuatan dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan 

pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan 

kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, 

penyuluhan, keteladanan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Sikap tanggung jawab ter-internalisasi kepada seluruh peserta didik di 

UPT SMA Negeri 13 Takalar melalui materi-materi agama Islam yang diajarkan 

di setiap proses pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan keagamaan seperti salat 

berjemaah, jumat ibadah, membaca doa sebelum memulai pembelajaran, dan 

organisasi Rohani Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peserta didik di 

SMA Negeri 13 Takalar yaitu:  

Hasil yang saya dapatkan dari internalisasi nilai-nilai Islam itu bagaimana 
kita memiliki rasa yang namanya rasa tanggung jawab, rasa memiliki 
organisasi, dan juga sekolah ini. Kita selalu diajarkan untuk tetap berpikir 



 

positif terhadap hal-hal yang kita lakukan. Selain itu menurut saya dalam 
kegiatan seperti tadarus al-Quran yang dilakukan setiap hari jumat di 
sekolah ini, itu kita diajarkan untuk mengembangkan diri kita dalam hal 
mengurangi rasa malu kita berbicara didepan umum karena pada saat 
mengaji kita disaksikan oleh semua teman-teman dan juga guru. Juga di 
organisasi Rohis juga kita diajarkan khotbah atau kultum untuk mengasah 
kemampauan kita berbicara di depan umum.127 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil internalisasi nilai-

nilai Islam yang didapatkan sebagaimana yang dijelaskan oleh peserta didik di 

atas adalah penanaman rasa tanggung jawab pada diri peserta didik berupa rasa 

kepemilikan terhadap organisasi yang mereka geluti atau masuki dan kepada 

sekolah mereka sendiri. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan 

kesadaran akan kewajiban. Sebab tanggung jawab merupakan kesadaran manusia 

akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja. 

2. Optimis 

Optimis adalah sikap berbaik sangka dan berpikiran positif atas apa yang 

akan terjadi pada masa yang akan datang. Meski sedang menghadapi kesulitan, 

individu yang optimis tetap yakin bahwa kesulitan adalah baik bagi 

pengembangan diri, dan dibalik itu pasti ada kesempatan untuk mencapai 

harapan. Optimisme adalah keyakinan diri atas suatu peristiwa atau kejadian 

masa depan yang akan berjalan dengan baik dan merupakan inti pribadi yang 

penting dalam menjalani kehidupan. 

Optimisme akan masa depan dapat memberikan harapan positif dan 

meningkatkan motivasi untuk belajar dan berlatih seseorang. Motivasi 

berprestasi merupakan motif yang mendorong seseorang berpacu dengan 

keunggulan orang lain dandiri sendiri. Motivasi belajar dapat memberikan gairah 
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dan semangat belajar, sehingga tumbuh keinginan dan usaha untuk memperoleh 

hasil belajar yang lebih baik.  

Sikap optimisme tertanam pada peserta didik dengan tujuan untuk 

memberikan keyakinan pada diri atas apa yang telah mereka lakukan dalam 

proses pemecahan masalah. Sikap optimisme diketahui berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peserta didik di UPT SMA 

Negeri 13 Takalar, sebagai berikut: 

Ya baik terima kasih, terkhusus saya sendiri kak bagaimana proses tersebut 
bisa membentuk self efficacy saya. Bagaimana nilai-nilai Islam yang 
ditanamkan atau dilakukan tersebut dapat membuat diri saya menjadi 
optimis dalam bertindak dan bertingkah laku. Kalau kita sudah paham 
tentang nilai-nilai Islam yang mau dilakukan maka akan sangat bagus 
untuk membuat kita optimis.128 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat yang 

ter-internalisasi kepada peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar adalah 

sifat optimis. Sifat ini tidak serta merta langsung menancap di dalam sanubari 

peserta didik, perlu adanya latihan dan pembiasaan serta penyesuaian terhadap 

hati masing-masing peserta didik, semuanya dapat diwujudkan melalui kegiatan-

kegiatan yang telah menjadi hal wajib bagi seluruh peserta didik di UPT SMA 

Negeri 13 Takalar. 

3. Mandiri 

Mandiri merupakan sikap yang tidak bergantung kepada orang lain, ia 

melaksanakan suatu tugas atau sikap atau pekerjaan tanpa intervensi maupun 

ketergantungan kepada orang lain. Mandiri adalah sikap (perilaku) dan mental 

yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat; 

berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya 
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sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan 

kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapinya; serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah 

diambilnya melalui berbagai pertimbangan sebelumnya.  

Peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar memiliki indikator sikap 

kemandirian yaitu tingkat kepercayaan diri peserta didik yang tinggi, memiliki 

sikap amanah pada diri sendiri maupun terhadap sekolah, dapat mengontrol diri 

baik dalam kondisi marah maupun terhadap larangan sekolah, dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan maupun kegiatan 

sekolah, memiliki sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan sekolah. 

Sebagaimana yang telah dituturkan oleh guru UPT SMA Negeri 13 Takalar, 

yaitu:  

Jadi insyaallah sebagian sudah ada yang berubah dari self efficacy dari 
peserta didik, sebab mereka sudah rajin ke Musallah untuk salat berjemaah 
pada waktunya tanpa disuruh lagi dan itu merupakan bentuk kemandirian 
yang sudah tertanam atau ter-internalisasi dalam diri mereka. Hal itu 
seperti sudah menyatu dengan diri mereka sebagai bagian dari dirinya.129 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa peserta didik di UPT SMA 

Negeri 13 Takalar dituntut agar berproses menjadi pribadi yang mandiri dan 

tidak selalu bergantung dengan orang lain. Sebagai salah satu contoh dalam hal 

ibadah, tanpa menunggu arahan dari guru-guru peserta didik sudah berangkat 

dengan sendirinya untuk salat berjemaah, turutama pada jemaah zuhur.  

4. Hidup bersosial 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Agustus 2021 

tentang hasil internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar yaitu hidup bersosial. Peserta didik 

di lingkungan sekolah akan menanamkan dan membiasakan hidup yang 

                                                 
129Borahima (45 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam UPT SMAN 13 Takalar, 

Wawancara, Bontokassi - Takalar, 20 Agustus 2021. 



 

bermasyarakat dan saling menghargai. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh 

guru UPT SMA Negeri 13 Takalar, yaitu: 

Salah satu hasil dari internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self 
efficacy peserta didik di sini adalah terciptanya lingkungan sekolah yang 
toleran, tolong menolong, saling bekerja sama. Anda bisa lihat sendiri 
bagaimana peserta didik kelas IPA dan IPS saling menghargai, membantu 
teman yang tertimpa musibah dan saling bercengkerama satu dengan yang 
lainnya di sekolah kita ini.130 

Hal tersebut di atas dipertegas oleh Muhammad Rehan Ramdani ketua 

Rohani Islam UPT SMA Negeri 13 Takalar: 

Iya kak, di SMA Negeri 13 Takalar ini kita saling menghargai, saling 
membantu. Misalnya ada masalah apa, mereka biasanya tanya-tanya, 
sharing begitu kak. Apalagi ketika ada teman yang sakit atau keluarganya 
meninggal dunia maka kita semua bersama-sama membantunya. Jadi kita 
sudah paham apa yang musti kita lakukan kalau terjadi sesuatu.131 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Borahima guru pendidikan 

agama Islam salah satu hasil dari internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk 

self efficacy peserta didik yang telah terjadi di UPT SMA Negeri 13 Takalar 

adalah terciptanya pribadi peserta didik yang hidup bersosial yaitu 

mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling tolong menolong antar sesama, dan 

saling bekerja sama di lingkungan sekolah yang memungkinkan peserta didik 

saling berbaur dan bersosialisasi dengan teman sebaya atau orang lain satu sama 

lain dan menghargai perbedaan.  

                                                 
130Borahima (45 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam UPT SMAN 13 Takalar, 

Wawancara, Bontokassi - Takalar, 20 Agustus 2021. 

131Muh. Rehan Ramdani, (18 tahun) Peserta Didik Kelas XII IPS I UPT SMAN 13 

Takalar, Wawancara, Sawakong - Takalar, 20 Agustus 2021. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa internalisasi nilai-

nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 13 

Takalar adalah sebagai berikut: 

1. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik 

di UPT SMA Negeri 13 Takalar pada prosesnya terpusat pada kegiatan 

meliputi; Pertama, sebelum proses pembelajaran berlangsung di kelas 

peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar melakukan doa bersama 

sebelum memulai proses pembelajaran di kelas. Doa bersama ini 

dilakukan agar proses pembelajaran di kelas lebih tenang dan islami yang 

membiasaan peserta didik lebih meyakini ajaran agama yang 

dianutnyadalam proses pembelajaran. Kedua, setiap waktu salat zuhur 

para guru mengarahkan para peserta didiknya untuk bergegas melakukan 

salat secara berjemaah di mushallah. Ketiga, pihak sekolah setiap hari 

jumat melakukan tadarus al-Quran bersama dengan semua peserta didik 

pada waktu pagi hari dalam kegiatan jumat ibadah. Keempat, membentuk 

organisasi Rohani Islam yang didalamnya terdapat peserta didik yang 

berminat mengembangkan bakat dan minatnya di bidang keagamaan 

Islam 

2. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik 

di UPT SMA Negeri 13 Takalar terdapat faktor pendukung dan 

penghambatnya. Faktor-faktor pendukungnya meliputi; Pertama, 

dukungan sekolah berupa penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang 



 

mendukung terkait peng-internalisasian nilai-nilai Islam dan adanya 

sumber daya manusia (guru) yang berkompeten. Kedua, dukungan dari 

orang tua peserta didik dalam hal memberikan izin kepada anak-anaknya 

dalam mengikuti organisasi ke-Islaman yaitu rohani Islam. Ketiga, 

Kepala sekolah mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh warga 

sekolah terkait internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self 

efficacy peserta didik. Kebijakan-kebijakan ini terwujud melalui 

peraturan yang jelas mengenai internalisasi nilai-nilai Islam. Adapun 

faktor-faktor penghambatnya meliputi; Pertama, keterbatasan waktu 

dalam peng-internalisasian nilai-nilai Islam di sekolah khususnya dalam 

proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut berdampak pada kurang 

optimalnya internalisasi nilai-nilai Islam yang dapat dilakukan. Kedua, 

Lingkungan memberi pengaruh yang besar bagi peserta didik terhadap 

internalisasi nilai-nilai Islam yang dialami. Lingkungan yang baik akan 

membentuk pribadi yang baik. Lingkungan memberi pengaruh besar 

terhadap proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik 

3. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik 

di UPT SMA Negeri 13 Takalar memiliki hasil yaitu; Pertama, 

bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab ter-internalisasi kepada 

seluruh peserta didik di UPT SMA Negeri 13 Takalar melalui materi-

materi agama Islam yang diajarkan di setiap proses pembelajaran maupun 

kegiatan-kegiatan keagamaan seperti salat berjemaah, jumat ibadah, 

membaca doa sebelum memulai pembelajaran, dan organisasi Rohani 

Islam. Kedua, optimis. Sikap optimisme tertanam pada peserta didik 

dengan tujuan untuk memberikan keyakinan pada diri atas apa yang telah 

mereka lakukan dalam proses pemecahan masalah Ketiga, mandiri. 



 

Mandiri merupakan sikap yang tidak bergantung kepada orang lain, ia 

melaksanakan suatu tugas atau sikap atau pekerjaan tanpa intervensi 

maupun ketergantungan kepada orang lain. Peserta didik 

menginternalisasi sifat menjadi pribadi yang mandiri dan tidak selalu 

bergantung dengan orang lain Keempat, hidup bersosial. Peserta didik di 

lingkungan sekolah akan menanamkan dan membiasakan hidup yang 

mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling tolong menolong antar 

sesama, dan saling bekerja sama di lingkungan sekolah yang 

memungkinkan peserta didik saling berbaur dan bersosialisasi dengan 

teman sebaya atau orang lain satu sama lain dan menghargai perbedaan. 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini tentang internalisasi nilai-nilai 

Islam dalam membentuk self efficacy peserta didik di UPT SMA Negeri 13 

Takalar terkait proses, faktor-faktor pendukung dan penghambat, hingga hasil 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk self efficacy dari peserta didik. 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan 

maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bentuk saran 

dan rekomendasi penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal 

tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya upaya UPT SMA Negeri 13 Takalar dalam memajukan 

pendidikan, diharapkan dapat dipahami dan disadari akan keberadaan 

sekolah, sebagai wadah yang menanamkan nilai-nilai keislaman dan 

membentuk individu yang unggul serta membangun kualitas hidup 

masyarakat menjadi lebih baik. 

2. Apabila melihat tantangan kedepan yang semakin berat, diharapkan 

sekolah lebih memantapkan pengelolaan pendidikan baik sistem maupun 



 

tenaga pendidik yang tertuju pada peningkatan kualitas para peserta didik. 

Agar kelak ketika terjun di masyarakat mempunyai mental yang kokoh 

yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah swt. dan pada gilirannya akan 

menjadi generasi bagi pembagunan negara, bangsa dan agama. 

3. Aspek-aspek yang diteliti dan penelitian ini dilakukan dengan metode 

deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif, maka untuk lebih mendalami 

maka untuk mendalami internalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk 

self efficacy, perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

1. Nilai-nilai agama Islam apa saja yang dikembangkan di SMA Negeri 13 

Takalar? 

2. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk 

self efficacy peserta didik? 

3. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dalam rangka 

menginternalisasi nilai-nilai agama Islam tersebut? 

4. Siapa saja yang terlibat dalam menginternalisasi nilai-nilai agama Islam 

tersebut? 

5. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dengan adanya 

internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk self efficacy 

peserta didik? 

6. Apa ada dampak dari internalisasi nilai-nilai agama Islam terhadap 

pembentukan self efficacy peserta didik? 

7. Bagaimana hasil yang telah dicapai (apakah sudah berhasil atau kurang 

maksimal atau gagal)? Bagaimana tanggapan anda tentang nilai-nilai 

agama Islam? 
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Informan 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PESERTA DIDIK 

1. Nilai-nilai agama Islam apa saja yang dikembangkan di SMA Negeri 13 

Takalar? 

2. Bagaimana cara seorang guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam 

terhadap peserta didik? 

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meng-internalisasikan nilai-nilai 

agama Islam di SMAN 13 Takalar? 

4. Apa dampak yang anda rasakan dari internalisasi nilai-nilai islam dalam 

membentuk self efficacy anda? 

5. Bagaimana cara Anda melaksanakan nilai-nilai Islam yang sudah 

disampaikan oleh guru ketika Anda di luar lingkungan sekolah? 

 

 

                                … 

Informan 



 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

Informan : Muh. Rehan Ramdani 

Hari/tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021 

Tempat : Sawakong - Takalar 

No Transkrip Wawancara Jawaban 

1.  
Nilai-nilai agama Islam apa 

saja yang dikembangkan di 

SMA Negeri 13 Takalar? 

 

SMA Negeri 13 Takalar telah 

menerapkan nilai-nilai agama Islam 

sejak saya pertama kali masuk di sekolah 

ini, nilai-nilai itu yang  pertama ialah  

nilai ketakwaan.  Nilai ketakwaan di  

SMA Negeri 13 Takalar ini sangat 

dikuatkan terutama dalam hal salat 

berjemaah yang  diwajibkan bagi semua 

peserta didik yang menempuh 

pendidikan di sekolah ini. Pembiasaan 

salat berjemaah itu diharapkan dapat 

menjadi kebiasaan bagi  seluruh peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga nantinya ketika lulus dari sini 

bisa  menjadi manusia yang bertakwa 

kepada Allah takwa dalam artian 

menjalankan segala perintah dan 

menjauhi segala larangan Allah swt. 

Yang kedua yaitu nilai-nilai akhlak, 

setiap peserta didik dilatih dan 

dibiasakan untuk menjunjung akhlakul 

Karimah seperti: mengucapkan salam 

ketika bertemu, menghormati orang yang 

lebih tua, membantu ketika ada teman 

yang butuh pertolongan  dan peserta 

didik dituntut untuk menjaga kebersihan 

sekolah.  

2. 
Bagaimana cara seorang guru 

dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai Islam terhadap 

peserta didik? 

 

Sebelum itu menginternalisasikan ada 

beberapa tahapan, nah tahapan 

internalisasi sendiri awal yang pertama 

yaitu mengajarkan, memberitahu kepada 

siswa bagaimana mengajarkan ilmu 

tersebut. Mulai dari awal sebagai contoh 

kita ambil dalam bidang syari’at 

mungkin kita namanya sholat bagaimana 

guru menjelaskan teori ataupun 

menjelaskan tata cara sholat, tata cara 

sholat dengan benar, baik dari takbirotul 



 

ihrom sampai salam itu dijelaskan secara 
rinci, secara jelas bagaimana 

pelaksanaannya. Nah untuk setelah itu 

kan diadakan percontohan oleh guru 

tersebut sendiri bagaimana caranya 

bukan hanya teori bagaimana juga 

caranya dengan benar mungkin salah 

satu kalau ada ilmu dan mungkin salah 

satu contoh ada sunnah-sunnah ketika 

mengangkat tangan, mungkin kalau di 

kitab atau buku hanya bertulis sebelum 

rukuk setelah rukuk, berdiri setelah 

duduk tahiyat awal. Kalau hanya 

langsung masuk teori saja mungkin 

siswa juga akan membayangkan saja dan 

tidak paham. Nah disitu guru langsung 

mencontohkan bagaimana cara 

pelaksanaan syari’at itu. Mungkin disisi 

lain dalam hal wudhu juga menjelaskan 

tentang rukun-rukunnya dan sunnah-

sunnahnya, beliau juga langsung ataupun 

kalau tidak langsung beliau mengisi 

ataupun semacam video interaksi 

ataupun media yang lain yang digunakan 

untuk memperjelas bagaimana setelah 

melakukan pemahaman teori juga harus 

pemahaman praktek yang dilakukan oleh 

guru tersebut 

3. 
Kegiatan apa saja yang 

dilakukan untuk meng-

internalisasikan nilai-nilai 

agama Islam di SMAN 13 

Takalar? 

 

 Yaitu; Salah satunya itu Rohis kak, 

nilai-nilai Islam itu di kembangkan di 

sana, seperti diajari berceramah, 

membaca al-Quran, kajian-kajian ke-

Islaman, dan lain sebagainya. Setiap 

jumat pagi itu kak diadakan tadarus al-

Quran bersama-sama dengan semua 

teman-teman. Juga membiasakan kami 

salat berjemaah di mesjid. Dan membaca 

doa sebelum memulai proses 

pembelajaran. 

4. 
Apa dampak yang anda Hasil yang saya dapatkan dari 

internalisasi nilai-nilai Islam itu 



 

rasakan dari internalisasi 

nilai-nilai islam dalam 

membentuk self efficacy 

anda? 

 

bagaimana kita memiliki rasa yang 
namanya rasa tanggung jawab, rasa 

memiliki organisasi, dan juga sekolah 

ini. Kita selalu diajarkan untuk tetap 

berpikir positif terhadap hal-hal yang 

kita lakukan. Selain itu menurut saya 

dalam kegiatan seperti tadarus al-Quran 

yang dilakukan setiap hari jumat di 

sekolah ini, itu kita diajarkan untuk 

mengembangkan diri kita dalam hal 

mengurangi rasa malu kita berbicara 

didepan umum karena pada saat mengaji 

kita disaksikan oleh semua teman-teman 

dan juga guru. Juga di organisasi Rohis 

juga kita diajarkan khotbah atau kultum 

untuk mengasah kemampauan kita 

berbicara di depan umum. 

Iya kak, dan di SMA Negeri 13 Takalar 

ini kita saling menghargai, saling 

membantu. Misalnya ada masalah apa, 

mereka biasanya tanya-tanya, sharing 

begitu kak. Apalagi ketika ada teman 

yang sakit atau keluarganya meninggal 

dunia maka kita semua bersama-sama 

membantunya. Jadi kita sudah paham 

apa yang musti kita lakukan kalau terjadi 

sesuatu. 

5. 
Bagaimana cara Anda 

melaksanakan nilai-nilai 

Islam yang sudah 

disampaikan oleh guru ketika 

Anda di luar lingkungan 

sekolah? 

 

Setiap ajaran agama pasti mangajarkan 

kepada kita untuk mengamalkan apa 

yang telah kita pelajari di sekolah agar 

dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Begitupun di tempat saya 

belajar (SMA Negeri 13 Takalar)  juga 

menuntut agar para peserta didiknya bisa 

mengaplikasikan pelajaran yang di 

terima di sekolah, sabagai salah satu 

peserta didik saya melaksanakan nilai-

nilai agama di luar sekolah, yang 

pertama saya berusaha keras agar diri 

saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan 

yang ada di sekolah bisa saya terapkan di 

luar sekolah, contohnya ketika jamaah 

salat, di sini dilatih untuk jemaah 

minimal salat zuhur, kalau bisa ya 

seluruh lima waktu salat kita bisa 



 

berjemaah. Alhamdulillah setelah saya 
berusaha dan membiasakan lebih dari 

satu tahun saya bisa merubah diri saya 

dan bisa melakukan salat lima waktu 

berjameah di masjid. Kedua kegiatan-

kegiatan yang positif seperti tadarus Al-

Quran, dan lain-lain, itu bisa diterapkan 

diluar sekolah seperti mengikuti 

kegiatan-kegiatan taklim seperti 

mengikuti kegiatan pengajian, majelis 

sholawat dan lain-lain. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

Informan : Syamsani 

Hari/tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021 

Tempat : Sawakong - Takalar 

No Transkrip Wawancara Jawaban 

1.  
Nilai-nilai agama Islam apa 

saja yang dikembangkan di 

SMA Negeri 13 Takalar? 

 

Nilai-nilai Islam yang dikembangkan di 

sekolah ini yaitu membiasakan shalat 

berjemaah di musallah, tadarus al-Quran, 

tolong menolong sesame teman Ketika 

sedang mengalami kesusahan, dan 

bersedekah. 

2. 
Bagaimana cara seorang guru 

dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai Islam terhadap 

peserta didik? 

 

Yaitu, penyampaian baik secara teori 

dalam buku kemudian ada juga dengan 

teladan karena beberapa guru di sekolah 

ini juga teman-teman sehingga 

kehidupan sehari-harinya pun kita juga 

ikut berbaur sehingga peneladanan juga 

sangat berpengaruh terhadap 

internalisasi nilai-nilai Islam tersebut. 

Kemudian mereka juga sering 

mengarahkan siswanya misal ketika kita 

ada yang salah langsung dibenarkan dan 

seperti itu juga. 

3. 
Kegiatan apa saja yang 

dilakukan untuk meng-

internalisasikan nilai-nilai 

agama Islam di SMAN 13 

 Yaitu; Ada kak, yaitu Jumat ibadah 

yang di dalamnya ada tadarus al-Quran. 

Juga di terdapat di dalamnya sedekah 

dan jumat bersih. 



 

Takalar? 

 

4. 
Apa dampak yang anda 

rasakan dari internalisasi 

nilai-nilai islam dalam 

membentuk self efficacy 

anda? 

 

Dampak yang saya rasakan selama saya 

menjadi peserta didik  di SMA Negeri 13 

Takalar ini, yaitu yang pertama banyak 

sekali pengetahuan-pengetahuan yang 

belum saya dapatkan di bangku SMP 

karena di sini mempelajari berbagai 

macam ilmu agama dan langsung 

mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari seperti salat berjemaah, 

membaca al-Quran, menghargai antar 

sesama dan menghormati yang lebih tua 

dari pada kita.   

5. 
Bagaimana cara Anda 

melaksanakan nilai-nilai 

Islam yang sudah 

disampaikan oleh guru ketika 

Anda di luar lingkungan 

sekolah? 

 

Sekali lagi kita kembali ke akhlak, jadi 

saya sangat setuju sekali ketika di 

sekolah ini salah satu hal yang 

ditekankan adalah akhlak. Bagaimana 

ketika kita di masyarakat, kepintaran kita 

itu nomor dua, yang lebih penting itu 

akhlak. Jadi, meskipun kita pintar tapi 

ketika akhlak kita tidak baik dengan 

tetangga-tetangga kita, maka kita akan 

dipandang rendah sehingga akhlak itu 

benar sekali ketika ditekankan di sini. 

Jadi cara saya yaitu lebih kepada 

tanggung jawab terhadap diri saya. 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

Informan : Syamsul 

Hari/tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021 

Tempat : Sawakong - Takalar 

No Transkrip Wawancara Jawaban 

1.  
Nilai-nilai agama Islam apa 

saja yang dikembangkan di 

SMA Negeri 13 Takalar? 

 

Nilai-nilai Islam yang dikembangkan di 

sekolah ini mencakup segala hal, mulai 

dari nilai akidah, nilai syariat dan nilai 

akhlaknya. Kalau nilai akidah mungkin 

bagaimana kita dibiasakan slat 

berjemaah untuk mendkatkan diri kita 

kepada Allah. Kemudian nilai syariatnya 



 

bagaiman kita diajarkan tentang ibadah-
ibadah. Kemudian akhlak bagaimana 

kita diajarkan tentang perilaku-perilaku 

yang baik. 

2. 
Bagaimana cara seorang guru 

dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai Islam terhadap 

peserta didik? 

 

Pertama cara guru untuk mengajarkan 

kepada siswanya yaitu yang pertama 

adalah uswatun hasanah, nah biasanya 

itu guru selain memberi tausiyah, beliau 

juga memberi contoh yang baik dulu. 

Seperti nilai ketakwaan ya beliau 

menunjukkan bagaimana seorang 

muslim yang taqwa kepada Allah itu 

seperti apa. Kemudian nilai akhlak, 

bagaimana akhlak beliau kepada sesama 

teman, kepada orang yang lebih tua, dan 

kepada orang yang lebih muda itu seperti 

apa, itu mungkin 

3. 
Kegiatan apa saja yang 

dilakukan untuk meng-

internalisasikan nilai-nilai 

agama Islam di SMAN 13 

Takalar? 

 

 Yaitu; Iye kak, kalau sudah masuk 

waktu salat, kami semua disuruh 

langsung ke mushallah untuk salat 

berjemaah. Dan sebenarnya tanpa 

diinstruksikan oleh guru saya biasa 

langsung ke sana untuk salat. 

4. 
Apa dampak yang anda 

rasakan dari internalisasi 

nilai-nilai islam dalam 

membentuk self efficacy 

anda? 

 

Dampak yang saya rasakan Ya baik 

terima kasih, terkhusus saya sendiri kak 

bagaimana proses tersebut bisa 

membentuk self efficacy saya. 

Bagaimana nilai-nilai Islam yang 

ditanamkan atau dilakukan tersebut 

dapat membuat diri saya menjadi optimis 

dalam bertindak dan bertingkah laku. 

Kalau kita sudah paham tentang nilai-

nilai Islam yang mau dilakukan maka 

akan sangat bagus untuk membuat kita 

optimis 

5. 
Bagaimana cara Anda 

melaksanakan nilai-nilai 

Islam yang sudah 

Saya tentu akan berusaha keras untuk 

melaksanakan apa yang telah saya 

pelajari di sekolah untuk diterapkan di 

luar sekolah atau di sekitar tempat 

tinggal. Seperti shalat berjemaah yang 

harus dimaksimalkan lagi. Juga kegiatan 



 

disampaikan oleh guru ketika 

Anda di luar lingkungan 

sekolah? 

 

tadarus al-quran yang telah dilakukan di 
sekolah agar bisa diterapkan dengan 

rajin mengikuti taklim atau kegiatan 

keagaam lainnya.  

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN GURU 

Informan : Bpk. Borahima / Guru Pendidikan Agama Islam 

Hari/tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021 

Tempat : Bontokassi - Takalar 

No Transkrip Wawancara Jawaban 

1. Nilai-nilai agama Islam apa 

saja yang dikembangkan di 

SMA Negeri 13 Takalar? 

Nilai agama Islam yang dikembangkan 

disini yang pertama yakni nilai akidah. 

Nilai yang kedua yakni nilai syari’ah, 

Kemudian yang ketiga adalah nilai 

akhlak 

2. Bagaimana proses internalisasi 

nilai-nilai agama Islam dalam 

membentuk self efficacy 

peserta didik? 

Proses internalisasi itu sendiri menurut 
saya salah satunya adalah tentunya 
dalam kegiatan pembelajarannya, yaitu 
mereka membaca doa secara bersama-
sama sebelum memulai pembelajaran. 
Hal itu dilakukan untuk membiasakan 
peserta didik mengingat Allah dalam 
setiap waktu, utamanya dalam proses 
pembelajaran di kelas. Inilah salah satu 
proses internalisasi nilai-nilai Islam 
dalam membentuk self efficacy peserta 
didik yang kami lakukan di sekolah 
SMA Negeri 13 Takalar ini.  

Prosesnya itu adalah salat zuhur 
berjamaah di mushallah. Semua peserta 
didik diwajibkan untuk ikut salat 
berjemaah. Walaupun guru sementara 
masih mengajar di kelas, dan azan 
sudah berkumandang, maka aktifitas 
pembelajaran harus segera dihentikan 
dan saya selaku guru langsung 
mengarahkan peserta didik untuk 
segera ke mushallah. Tapi bukan hanya 
peserta didik yang salat melainkan 
semua guru di sini pun juga ikut salat 
berjemaah dan dipimpin oleh guru itu 



 

sendiri. 
Di antara proses internalisasi nilai-nilai 
Islam di SMA Negeri 13 Takalar ini 
juga adalah Jumat ibadah yang isinya 
atau yang dilakukan adalah tadarus al-
Quran bersama dengan peserta didik di 
pagi hari sebelum masuk pada mata 
pelajaran pertama. Tadarus al-Quran ini 
dilakukan selain untuk menumbuhkan 
semangat keagamaan dalam diri peserta 
didik, juga untuk menerapkan visi dan 
misi sekolah yaitu menghasilkan 
lulusan yang memiliki iman dan taqwa 
yang kuat, menguasai dasar-dasar ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta 
mampu mengimplementasikan nilai-
nilai moral, etika dan budaya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Di sini itu ada Rohis, nah di sana 
peserta didik akan mengembangkan 
kegiatan-kegiatan keagamaan dan 
aktifitas dakwah. 

3. Apakah ada kegiatan-kegiatan 

yang diprogramkan dalam 

rangka menginternalisasi nilai-

nilai agama Islam tersebut? 

 

Ada. Dalam hal ini, yang menjadi 

koordinator kegiatan peserta didik 

adalah guru dan peserta didik yang 

menjalankan kegiatan di sekolah ini. 

Sebagai contoh organisasi rohis yang 

mengurus terkait pengajian dan juga 

kegiatan keagamaan, dzikir dan lain-

lain.  

4. Siapa saja yang terlibat dalam 

menginternalisasi nilai-nilai 

agama Islam tersebut? 

 

Yang terlibat dalam proses internalisasi 

yaitu kepala sekolah, guru, staf, peserta 

didik dan seluruh warga sekolah. 

5. Apakah ada faktor pendukung 

dan penghambat dengan 

adanya internalisasi nilai-nilai 

agama Islam dalam 

Faktor pendukung : 

a. Yang tidak kalah penting adalah 
peran guru-guru dalam memberi 
teladan bagi peserta didik di sekolah 
terkait penanaman nilai-nilai Islam 
yang mencontohkan sikap optimis, 



 

membentuk self efficacy 

peserta didik? 

 

percaya diri, dan persepsi diri bahwa 
kita ini mampu melakukan sesuatu hal 
yang positif. Apa yang dilihat dari kami 
dapat mereka jadikan sebagai patokan. 
Jika kami memberi contoh yang baik 
peserta didik akan berperilaku sesuai 
yang dicontohkan gurunya, begitupun 
sebaliknya. 

b. Kebijakan-kebijakan sekolah aturan-
aturannya sudah jelas mengenai 
internalisasi nilai-nilai Islam, sarana 
dan prasarana yang juga sudah 
mendukung, buku-buku materi yang 
sudah disediakan sudah sangat 
mendukung untuk hal itu.  

Faktor penghambat:  

a. Menurut Saya faktor penghambat 
utama dalam proses internalisasi nilai-
nilai Islam dalam membentuk self 
efficacy peserta didik adalah 
keterbatasan waktu yang dimiliki untuk 
memberikan pemahaman tentang nilai-
nilai Islam bagi peserta didik. 
Sebagaimana diketahui di sekolah 
pelajaran PAI alokasi waktunya adalah 
4 jam per-pekan. Alokasi waktu yang 
sedikit tersebut menjadikan internalisasi 
nilai-nilai Islam akan kurang maksimal 
dilakukan. Namun untuk menyiasati hal 
itu, pihak sekolah membuat kegiatan-
kegiatan yang mendukung dalam 
internalisasi nilai-nilai Islam berupa 
jumat ibadah dan ekstrakulikuler Rohis. 

b. Kalau untuk internalisasinya tidak 
ada masalah, mungkin dari lingkungan 
meraka saja dek, lingkungan tempat 
tinggal mereka. Pemantauan guru kan 
terbatas, yang mungkin ada peserta 
didik yang masih kurang dalam hal 
penanaman nilai-nilai Islam di sekitar 
mereka. Intinya kita kembali pada 
peserta didik itu, bagaimana ia bisa 
memasukkan nilai-nilai ke-Islaman 
dalam diri mereka. Sedangkan dalam 
proses kegiatan keagamaan masih ada 
peserta didik yang bermalas-malasan 
walaupun tidak terlalau banyak. 

6. Apa ada dampak dari 

internalisasi nilai-nilai agama 

Jelas ada, kenapa saya bilang demikian, 
sebab akan bertambahnya pengetahuan 
agama terhadap peserta didik. Dengan 
bertambahnya pengetahuan agama 



 

Islam terhadap pembentukan 

self efficacy peserta didik? 

 

tersebut, peserta didik  menjadi lebih 
paham bagaimana bersikap kepada 
Allah SWT dan bagaimana bersikap 
kepada sesama manusia. Seperti jadi 
taat dalam menjalankan ibadah kepada 
Allah dengan menjalankan perintahNya 
dan menjauhi laranganNya dan untuk 
bersikap kepada sesama seperti 
menghormati yang lebih tua dan 
menyayangi yang lebih muda, termasuk 
juga taat dalam menjalakankan 
peraturan yang ada di sekolah ini 

7. Bagaimana hasil yang telah 

dicapai (apakah sudah berhasil 

atau kurang maksimal atau 

gagal)? Bagaimana tanggapan 

anda tentang nilai-nilai agama 

Islam? 

Jadi insyaallah sebagian sudah ada yang 
berubah dari self efficacy dari peserta 
didik, sebab mereka sudah rajin ke 
Musallah untuk salat berjemaah pada 
waktunya tanpa disuruh lagi dan itu 
merupakan bentuk kemandirian yang 
sudah tertanam atau ter-internalisasi 
dalam diri mereka. Hal itu seperti sudah 
menyatu dengan diri mereka sebagai 
bagian dari dirinya. 

Salah satu hasil dari internalisasi nilai-
nilai Islam dalam membentuk self 
efficacy peserta didik di sini adalah 
terciptanya lingkungan sekolah yang 
toleran, tolong menolong, saling 
bekerja sama. Anda bisa lihat sendiri 
bagaimana peserta didik kelas IPA dan 
IPS saling menghargai, membantu 
teman yang tertimpa musibah dan 
saling bercengkerama satu dengan yang 
lainnya di sekolah kita ini. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN GURU 

Informan : Ibu Arnawati / Kepala Sekolah 

Hari/tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021 

Tempat : Bontokassi - Takalar 

No Transkrip Wawancara Jawaban 

1. Nilai-nilai agama Islam apa 

saja yang dikembangkan di 

SMA Negeri 13 Takalar? 

Nilai-nilai keislaman yang 

dikembangkan sekolah ini sebenarnya 

atau pada umumnya yang berkaitan 

dengan pokok-pokok islam yang dalam 

hadits, ada istilah iman, islam dan 

ihsan. Kalau iman melambangkan kita 

belajar akidah, islam tentang syari‟ah 

aturan-aturan sehari-hari, ihsan itu 

bagaimana kebaikan kita tata cara 

berperilaku dan lai sebagainya. 



 

2. Bagaimana proses internalisasi 

nilai-nilai agama Islam dalam 

membentuk self efficacy 

peserta didik? 

Prosesnya itu adalah salat zuhur 
berjamaah di mushallah. Semua peserta 
didik diwajibkan untuk ikut salat 
berjemaah. Walaupun guru sementara 
masih mengajar di kelas, dan azan 
sudah berkumandang, maka aktifitas 
pembelajaran harus segera dihentikan 
dan saya selaku guru langsung 
mengarahkan peserta didik untuk 
segera ke mushallah. Tapi bukan hanya 
peserta didik yang salat melainkan 
semua guru di sini pun juga ikut salat 
berjemaah dan dipimpin oleh guru itu 
sendiri 

3. Apakah ada kegiatan-kegiatan 

yang diprogramkan dalam 

rangka menginternalisasi nilai-

nilai Islam tersebut? 

 

Tentunya ada. Yaitu di sekolah para 

peserta didik diwajibkan untuk shalat 

berjemaah di musallah, membentuk 

organisasi Rohani Islam yang 

mewadahi seluruh peserta didik yang 

ingin dan berminat mempelajari Islam, 

belajar mengembangkan dirinya di 

bidang keagamaan misal pengajian, 

dzikir dan lain-lain.  

4. Siapa saja yang terlibat dalam 

menginternalisasi nilai-nilai 

Islam tersebut? 

 

Yah tentu yang terlibat langsung dalam 

proses internalisasi yaitu warga sekolah 

meliputi kepala sekolah, guru, staf, 

peserta didik. 

5. Apakah ada faktor pendukung 

dan penghambat dengan 

adanya internalisasi nilai-nilai 

agama Islam dalam 

membentuk self efficacy 

peserta didik? 

 

Factor pendukung: 

a. Menurut saya, faktor pendukung 
utama proses internalisasi nilai-nilai 
Islam dalam membentuk self efficacy 
peserta didik di SMA Negeri 13 
Takalar ini adalah berupa dukungan 
dari sekolah selaku lembaga dan 
sumber daya manusia yaitu guru. 
Dukungan dari sekolah berupa sarana 
dan prasarana dari SMA Negeri 13 
Takalar yang sangat mendukung untuk 
kegiatan tersebut. Kami sediakan 
fasilitas berupa mushallah yang bagus 



 

dari sekolah, selain itu adanya 
dukungan berupa buku-buku ke-
Islaman yang sangat membantu kami 
dalam meng-internalisasi nilai-nilai 
Islam kepada peserta didik. Dukungan 
lain adalah berupa sumber daya (guru) 
yang mumpuni. Pihak sekolah juga 
mempersiapkan guru-guru untuk 
menguasai nilai-nilai ke-Islaman yang 
dilakukan melalui pembinaan. Selain 
ketersediaan sarana dan prasarana, juga 
dukungan dari guru-guru di sini 
utamanya guru PAI. Dalam pengamatan 
Saya selaku Kepala Sekolah, guru PAI 
mempunyai kemampuan dalam 
mengembangkan pembelajaran di kelas 
dalam hal internalisasi nilai-nilai Islam, 
mereka mengalokasikan waktu 
pelajaran dengan sangat baik. Di dalam 
kelas Saya lihat guru-guru memberi 
teladan yang baik bagi peserta didik. 
Hal itu tentu sangat baik untuk 
menanamkan nilai religius bagi peserta 
didik. 

b. Faktor lain adalah yang mendukung 
proses internalisasi nilai-nilai Islam 
dalam membentuk self efficacy peserta 
didik di SMA Negeri 13 Takalar adalah 
berupa dukungan orang tua peserta 
didik. Sebagai contoh, saat sekolah 
meminta orang tua siswa untuk 
mendorong putra-putri mereka 
mengikuti kegiatan Rohani Islam, para 
orang tua memberi izin kepada anak-
anak mereka untuk ikut masuk di 
dalamnya. Hal ini memudahkan kami 
dalam menyelaraskan program 
pendidikan karakter ke-Islaman dalam 
setiap bidang studi yang kami lakukan. 
Apalagi dengan adanya program 
pembiasaan berupa melatih kemampuan 
anak berbicara di depan umum melalui 
di Rohis dalam kegiatan kultum. 

c. Jika ditanya faktor pendukung dalam 
hal internalisasi nilai-nliai Islam dalam 
membentuk self efficacy peserta didik 
yah bisa dilihat dari kebijakan-kebijaka 
sekolah. Dimana sekolah telah 
memberikan lingkungan yang aman dan 
nyaman dalam kegiatan pembelajaran, 
kegiatan ekstrakulikuler, ketersediaan 
sarana dan prasarana yang memadai 
dalam hal kegiatan-kegiatan ke-Islaman 



 

seperti adanya mushallah yang bisa 
dijadikan sebagai pusat kegiatan 
keagamaan. Guru bisa mengajarkan ke-
Islaman disana berupa diskusi, belajar 
khotbah dan praktek-praktek 
keagamaan yang lain. 

Faktor penghambat: 

Kalau faktor penghambatnya biasa 
berupa lingkungan dari peserta didik 
sendiri. Sebab terkadang apa yang telah 
diajarkan di sini tidak menutup 
kemungkinan tidak mereka lakukan 
Ketika mereka keluar dari lingkungan 
sekolah. 

6. Apa ada dampak dari 

internalisasi nilai-nilai Islam 

terhadap pembentukan self 

efficacy peserta didik? 

 

Jelas ada, kenapa saya bilang demikian,  

Karena peserta didik telah bertambah 
kepercayaan dirinya, mereka sudah 
berani tampil di depan umum, baik itu 
pada saat belajar di kelas, pada saat 
upacara bendera, mengikuti lomba-
lomba yang diadakan di sekolah 
maupun di luar sekolah, dan lain 
sebagainya. 

7. Bagaimana hasil yang telah 

dicapai (apakah sudah berhasil 

atau kurang maksimal atau 

gagal)? Bagaimana tanggapan 

anda tentang nilai-nilai agama 

Islam? 

Jadi tanggapan terkait nilai-nilai islam 
seperti yang bagaimana seperti 

pertanyaan awal itu nilai islam kembali 

ketika tentang iman, islam, ihsan dan 

ketika porsi tersebut kalau bisa itu 

harus imbang kesemuanya, tidak boleh 

ada yang terlalu condong, ekstrim salah 

satunya, misalkan ada orang yang 

terlalu fokus ke masalah syari‟ah fiqih 

tapi tidak mengedepankan masalah 

akhlak dan akidah nanti kan kaku dan 

begitu juga sebaliknya ada orang yang 

fokus ke masalah akhlak dan 

mengabaikan masalah fiqih dan akidah. 

Itu nanti menjadi macam orang yang 

liberal lah. Jadi, kita itu orang islam itu 

ya bahasanya itu moderat tidak terlalu 

ekstrim kanan tidak terlalu ekstrim kiri. 

Kita bisa menerima perubahan, kita 

juga tidak terlalu bebas, tidak terlalu 

kaku berkaitan bagaimana menjalankan 

tujuan kita sebagai orang islam. 
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