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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 
 هـ 

 
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 

(’). 
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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 : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى 

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يمَوُْتُ 

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  ْى  ـَ
 

fath}ah dan wau au a dan u 
 

وْ   ـَ

Nama 
Harakat dan 

Huruf 
 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 

fath}ah dan alif atau ya>’ ا | ... َ ى َ ... 
 

d}ammah dan wau و  ـُ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى



 
 

x 
 

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 : رَوْضَةُ  الأَطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ُ الَْمَدِيْـنَةُ  الَْفَاضِلَة

 al-h}ikmah :  ُاَلحِْكْمَة

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 : نجََّيْناَ 

 al-h}aqq :  ُاَلحَْقّ 

 nu“ima : نُـعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُوٌّ 

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)‘ : عَلِىٌّ 

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

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: 

 



 
 

xi 
 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  ُالَزَّلْزلَةَ

 al-falsafah :  ُ الَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلاَدُ 

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: 

مُْرُوْنَ  َ̂  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنـَّوْعُ 

 syai’un : شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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 ditransli-

terasi 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: 

   di>nulla>h   ِcdِ billa>h دِيْنُ 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    هُمْ فيِْ رَحمْةَِ اللهِ 
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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: 

 

 

 

 

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 

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

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

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia 

MTs. = Madrasah Tsanawiyah 

Kab. = Kabupaten 

KKM = Kriteria Ketuntasan Minimal 

KBM = Ketuntasan Belajar Minimal 

SDN = Sekolah Dasar Negeri 

SMPN           = Sekolah Menengah Pertama Negeri 
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ABSTRAK 
 
Nama   : Sulia 
NIM.   : 80200221098 
Judul  : Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Melalui Metode Keteladanan dan 
Pembiasaan di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) 

Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah 
Aklak berstandar proses di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali, (2) Untuk 
mengetahui penggunaan metode keteladanan dan pembiasaan dalam pendidikan 
Islam pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 
dan (3) Untuk mengetahui penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam pada mata 
pelajaran Akidah Akhlak melalui metode keteladanan dan pembiasaan dalam 
pendidikan Islam di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 
 Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kualitatif yang didasarkan pada upaya peneliti mencari makna, pemahaman, 
pengertian, dan verstehen tentang fenomena, kejadian, dan kehidupan manusia 
dalam latar (setting) yang diteliti secara kontekstual, dan menyeluruh  

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan Pendidikan Islam khususnya 
pada mata pelajaran akidah akhlak dalam di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali  
mengacu pada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)  atau KOM 
(Kurikulum Operasional Madrasah) yang sudah disusun oleh tim pengembang 
kurikulum. (2) Metode keteladanan dan pembiasaan merupakan pedoman dalam 
bertindak, peserta didik cenderung meneladani apa yang dilihat dari gurunya., 
ketika suatu praktek sudah terbiasa dilakukan maka akan menjadi mudah untuk 
melakukannya, kemudian akan menjadi suatu sikap yang otomatis dilaksanakan, 
dan pada waktunya akan menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Hal tersebut 
meliputi semua hal baik maupun hal yang buruk. Penanaman nilai-nilai ajaran Islam  
merupakan salah satu hal penting dalam pembentukan karakter yang dimiliki 
peserta didik. (3) Penanaman nilai-nilai yang di maksud adalah  akidah akhlak yang 
sesuai dengan ajaran agama islam akan membentuk karakter yang baik. 
Pembentukan karakter peserta didik melalui pembelajaran akidah akhlak di MI DDI 
Bungku Kabupaten Morowali disesuaikan dengan materi dan tujuan yang akan 
dicapai. Baik yang dilakukan melalui keteladan maupun melalui pembiasaan 
terhadap pembentukan dan penanaman nilai-nilai ajaran islam 
. Penelitian telah menghasilkan kesimpulan yang berimplikasi Metode 
keteladanan dan pembiasaan dalam pembelajaran akidah akhlak diharapkan kapada 
seluruh stakeholder dapat bekerjasama dalam memberikan spirit dan ruang gerak 
yang luas kepada guru akidah akhlak dalam menerapkan aturan-aturan yang relevan 
dengan kondisi peserta didik serta memberikan daya dukung terhadap segala 
kebutuhan peserta didik terutama yang berkaitan dengan pengadaan buku-buku 
referensi penunjang bidang studi akidah akhlak dan subsidi pendidikan kepada 
pesrta didik untuk mengadakan pembinaan akhlak mulia peserta didik. 
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ABSTRACT 
Name   : Sulia 
Student’s ID : 80200221098 
Title   : Instilling Islamic Education Values in Moral Belief Subjects 

Through Exemplary and Habitual Methods at MI DDI Bungku, 
Morowali Regency 

 
This research aims to carry out with the following objectives: (1) To find out 

the implementation of Islamic education in the Moral Belief subject with standard 

processes at MI DDI Bungku, Morowali Regency, (2) To find out the use of 

exemplary and habituation methods in Islamic education in the Moral Belief subject 

at MI DDI Bungku, Morowali Regency and (3) To find out the instillation of Islamic 

Education values in Moral Belief subjects through exemplary methods and 

habituation in Islamic education at MI DDI Bungku, Morowali Regency. 

This research is a type of qualitative research that is based on the 

researcher's efforts to seek meaning, comprehension, understanding, and insight 

into phenomena, events, and human life in a setting that is studied contextually and 

thoroughly. 

The results of this research are (1) The implementation of Islamic education, 

especially in the subject of moral beliefs at MI DDI Bungku, Morowali Regency, 

refers to the Education Unit Level Curriculum or Madrasah Operational 

Curriculum, which the curriculum development team has prepared. (2) The 

exemplary and habituation method is an action guide that students tend to imitate 

what they see from their teacher. When a practice is used to doing it, it will be easy 

to do it, then it will become an attitude that is automatically implemented, and in 

time, it will become a tradition that is hard to leave behind. This thing includes all 

the good things and the wrong things. Instilling the values of Islamic teachings is 

one of the essential things in forming the student's character. (3) The instillation of 

values, which means moral beliefs that follow the teachings of the Islamic religion, 

will form good character. The formation of student's character through learning 

moral beliefs at MI DDI Bungku, Morowali Regency, is adjusted to the material 

and objectives to be achieved, either through example or through habituation to the 

formation and instillation of Islamic teaching values. 

The research has produced conclusions that have implications for the 

exemplary method and habituation in teaching moral beliefs. It is hoped that all 

stakeholders can work together to provide spirit and expansive space for moral 

belief teachers in applying rules relevant to the students' conditions and providing 

support for all needs for students, especially those related to the provision of 

reference books supporting the field of study of moral beliefs and educational 

subsidies to students to provide development of students' noble morals. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan dalam arti umum dapat merupakan usaha sadar yang dilakukan 

oleh manusia untuk memindahkan nilai-nilai budaya yang berisi akhlak atau etika, 

keindahan atau estetika, ilmu, dan teknologi yang dimiliki kepada orang lain dalam 

masyarakat.1 Pemindahan nilai-nilai tersebut, berlangsung di lingkungan rumah 

tangga sebagai lembaga pendidikan informal, lingkungan sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal, dan lingkungan masyarakat sebagai lembaga pendidikan 

nonformal. Lembaga pendidikan ini sangat berperan dalam perkembangan siswa. 

 Pendidikan secara kultural umumnya ada dalam lingkup peran, fungsi dan 

tujuan yang tidak berbeda. Semuanya hidup dalam upaya untuk mengangkat dan 

menegaskan martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya. Pendidikan 

merupakan proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus 

terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat.2 Budaya dan cita-cita 

masyarakat mengarah pada peningkatan martabat manusia. Hal ini dapat diperoleh 

melalui jalur pendidikan. 

 Pendidikan adalah proses dimana terdapat pengajaran dan pelatihan yang 

ditujukan untuk anak-anak dan remaja, baik di dalam sekolah-sekolah ataupun 

dijenjang kampus-kampus dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan.3Pendidikan karakter secara 

 
1Mohammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1995), h. 137-138. 

2 Toni Ardi. Internalisasi Nilai-nilai Keislaman terhadap perkembangan anak di sekolah 
dasar Muhammadiyah Kriyan Jepara. Jurnal Studi Islam, Vol.20. No.1, Juni 2018. h.2  

3 Saidah. Pengantar Pendidikan Telaah pendidikan secara global dan nasionnal (Jakarta, 
Rajawali Pers. 2016).  h.1  
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akademik merupakan pendidikan yang memiliki nilai, pendidikan moral, 

pendidikan watak dengan bertujuan mampu mengembangkan kemampuan pada 

peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk, serta untuk melatih 

dan membentuk individu menuju kearah kehidupan yang lebih baik. 

 Sehubungan dengan itu, maka pendidikan Islam pada hakikatnya 

merupakan pendidikan nilai, sehingga titik berat pendidikan Islam di lembaga 

pendidikan manapun adalah membentuk kebiasaan yang selaras dengan nilai-nilai 

ajaran Islam.4 Pendidikan Islam dalam konteks ini dimaknai sebagai pembentukan 

kebiasaan melalui pembelajaran, bimbingan, dan latihan untuk mengamalkan nilai-

nilai ajaran Islam. 

 Agar peserta didik terbiasa mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam, 

diperlukan metode latihan pengamalan dan pembiasaan atau tajribi sebagai salah 

satu cara yang digunakan dalam pendidikan Islam yang dimaksudkan untuk 

membiasakan peserta didik melakukan sesuatu sepanjang hidupnya melalui latihan 

penerapan secara terus menerus sehingga merasakan sesuatu yang dilakukan itu 

sebagai kebutuhan hidup, dan tanpa menjadi beban hidup, seperti membiasakan 

salat dengan langsung praktik.5 

 Untuk mendukung pewujudan cita-cita pembangunan karakter di atas, 

maka pemerintah menjadikan pendidikan karakter sebagai salah satu program 

prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, 

pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi 

pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, 

 
4Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 257. 

5Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 137-138. 
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bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”6 

Pewujudan dari pembentukan karakter menjadi hal utama yang harus terpenuhi 

dalam proses Pendidikan sebagai upaya untuk membentuk anak bangsa yang 

beriman dan bertakwa. 

 Salah satu penyebab kewajiban menanamkan nilai-nilai agama adalah 

adanya fenomena bahwa kemerosotan akhlak pada manusia menjadi salah satu 

problem dalam perkembangan pendidikan nasional, dimana terkadang para tokoh 

pendidik sering menyalahkan pada adanya globalisasi kebudayaan. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Ahmad Tafsir dalam bukunya Pendidikan Agama dalam Keluarga 

bahwa “Globalisasi kebudayaan sering dianggap sebagai penyebab kemerosotan 

akhlak tersebut”. 

  Guru sebagai pendidik harus mempersiapkan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan cara berfikir siswa agar dapat menjadi lebih kritis dan kreatif. 

Berbagai upaya-upaya yang dilakukan MI DDI Bungku kecamatan Morowali 

dalam meningkatkan mutu pendidikan antara lain melengkapi buku-buku 

perpustakaan, mendisiplinkan dalam proses belajar mengajar baik siswa maupun 

guru, dan mengikutsertakan guru dalam pelatihan-pelatihan, setiap guru mata 

pelajaran wajib membuat perangkat-perangkat pembelajaran seperti program 

tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada 

proses pembelajaran dikelas yang dilakukan oleh guru yaitu dengan cara pemberian 

materi, tanya jawab, dan pemberian tugas secara mandiri di sekolah dan di rumah.  

 Pada umumnya pengetahuan yang diterima guru hanya bersifat sebagai 

informasi sementara siswa tidak dikondisikan untuk mencoba menemukan sendiri 

pengetahuan atau informasi tersebut. Akhirnya pengetahuan itu tidak bermakna 

dalam kehidupan sehari-hari dan cepat terlupakan. Berdasarkan hal tersebut diatas 
 

6 Abdulloh Hamid. Penanaman nilai-nilai karakteristik siswa. Jurnal Pendidikan Vokasi. 
Vol 3. Nomor 2. Juni 2016  
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dapat di kemukakan bahwa tantangan pembelajaran saat ini adalah perlunya 

penanaman nilai-nilai keislaman dengan pembiasaan praktik keagamaan untuk 

perkembangan anak usia dini sampai akhir zaman. 

 Metode pembiasaan yang juga disebut metode latihan pengamalan (tajribi) 

merupakan salah satu metode pendidikan Islam sebagai pendidikan nilai, sehingga 

metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam di 

lembaga pendidikan formal. 

 Selain itu, dikenal pula metode keteladanan (uswah hasanah) untuk 

menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam di lembaga pendidikan formal, sehingga 

kurikulum pendidikan Islam di sekolah/madrasah berorientasi pada pelestarian 

nilai-nilai melalui penggunaan metode keteladanan, dan metode pembiasaan. 

 Komponen penanaman nilai akhlak (sikap), yang termasuk kedalam 

pembiasaan (habituation) memiliki peran yang sangat penting. Karena nilai-nilai 

tidak dapat diajarkan, nilai-nilai hanya dapat dipraktekkan. Maka dari itu sebagai 

pendidik harus dapat menjadikan keteladanan untuk muridnya. Dengan 

penanaman nilai-nilai keislaman melalui pembiasaan praktik keagamaan 

diharapkan siswa dapat mempraktikkan dan menumbuhkan sikap akidah akhlak 

yang baik menurut ajaran agama Islam. 

 Nilai-nilai yang dilestarikan melalui penggunaan metode keteladanan, dan 

metode pembiasaan di madrasah, mencakup nilai ilahiah sebagai nilai yang turun 

dari Allah berupa wahyu, dan nilai insaniah sebagai nilai yang tumbuh dan 

berkembang dari peradaban manusia.7 Kedua nilai ini seiring sejalan dalam 

membentuk manusia Indondesia seutuhnya. 

 
7Abdul Mujib dan Jusuf  Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. V; Jakarta: Kencana, 

2017), h. 135. 
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 Dihubungkan dengan eksistensi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan 

nasional, baik sebagai lembaga, maupun sebagai mata pelajaran dan nilai,8 maka 

nilai-nilai yang ditanamkan melalui mertode keteladanan dan pembiasaan pada 

rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam yang terdiri atas akidah akhlak, 

fikih, Alquran hadis, dan sejarah kebudayaan Islam di madrasah sebagai lembaga 

pendidikan formal adalah nilai ilahiah, dan nilai insaniah. 

 Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam merupakan 

institusi yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai melalui penggunaan metode 

keteladanan dan metode pembiasaan agar peserta didik terbiasa mencontoh 

pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Keteladanan dan pembiasaan 

pada hal yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. 

 Madrasah dalam konsep ideal tersebut, mengantar peneliti melakukan studi 

pendahuluan di Madrasah Ibtidaiyah DDI Bungku Kabupaten Morowali, dan 

menemukan beberapa masalah, antara lain nilai-nilai yang ditanamkan melalui 

rumpun pendidikan agama Islam masih bervariasi sebagai akibat dari penggunaan 

metode keteladanan dan metode pembiasaan yang juga bervariasi di kalangan 

guru.9 Metode ini diharapkan mampu memperbaiki akhlak siswa dengan maraknya 

pengaruh dari luar yang senantiasa mengancam masa depan siswa yang ada baik di 

sekolah maupun di madrasah. 

 Realitas penanaman nilai-nilai melalui penggunaan metode keteladanan 

dan metode pembiasaan yang bervariasi, merupakan domain penting untuk diteliti, 

sebagaimana penelitian berbentuk tesis yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai 

 
8Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia 

(Cet. III; Jakarta: Kencana, 2012), h. 10. 

9Madrasah Ibtidaiyah DDI Bungku Kabupaten Morowali, Observasi, Bungku - Morowali, 
12 Januari 2023. 
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Pendidikan Islam melalui Metode Keteladanan dan Pembisaan di MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali” ini. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

   Fokus penelitian dalam pandangan Sugiyono adalah batasan masalah 

dengan memilih satu masalah penting dari luasnya masalah untuk penelitian 

kualitatif yang bersifat menyeluruh dalam kesatuan yang tidak terpisahkan 

(holistik).10 

   Berdasar pada konteks fokus penelitian di atas, maka masalah dibatasi 

pada “penggunaan metode keteladanan dan pembiasaan untuk menanamkan nilai-

nilai pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah Akhlak” sebagai fokus 

penelitian dari sejumlah masalah yang diidentifikasi melalui studi pendahuluan. 

Fokus penelitian tersebut, selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 1.1 
Deskripsi Fokus Penelitian 

No. Dimensi Deskripsi 
1. Penyelenggaraan 

pendidikan Islam 
pada mata pelajaran 
Akidah Akhlak 

Perencanaan pendidikan Islam pada mata 
pelajaran Akidah Akhlak 
Pelaksanaan pendidikan Islam pada mata 
pelajaran Akidah Akhlak 
Penilaian pendidikan Islam pada mata pelajaran 
Akidah Akhlak 

2. Penggunaan metode 
ketedanan dan 
pembiasaan dalam 
pendidikan Islam 
pada mata pelajaran 
Akidah Akhlak 

Penggunaan metode ketedanan dalam 
pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak 
Penggunaan metode pembiasaan dalam 
pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak 

3. Penanaman nilai-nilai 
pendidikan Islam 
pada mata pelajaran 
Akidah Akhlak 

Penanaman nilai-nilai akidah melalui metode 
keteladanan dan pembiasaan 
Penanaman nilai-nilai syari’ah melalui metode 
keteladanan dan pembiasaan 

 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 207. 
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melalui metode 
keteladanan dan 
pembiasaan 

Penanaman nilai-nilai akhlak melalui metode 
keteladanan dan pembiasaan 

   Pendidikan Islam yang dimaksud adalah rumpun mata pelajaran 

pendidikan agama Islam yaitu akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah yang 

diselenggarakan menurut standar proses dalam standar nasional pendidikan yang 

melingkupi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 

   Adapun maksud penggunaan metode ketedanan dan pembiasaan dalam 

pendidikan Islam adalah penerapan ragam metode keteladanan dan pembiasaan 

dalam berbagai bentuk pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai akidah, 

syari’ah, dan akhlak sebagai nilai-nilai pendidikan Islam. 

C. Rumusan Masalah 

   Mengacu pada fokus penelitian dan deskripsi fokus, maka masalah pokok 

adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai ajaran Islam melalui penggunaan 

metode keteladanan dan pembiasaan dalam pendidikan Islam di MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali yang selanjutnya dirinci atas beberapa masalah penelitian 

sesuai rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam pada mata pelajaran akidah akhlak 

berstandar proses di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali? 

2. Bagaimana penggunaan metode keteladanan dan pembiasaan dalam 

pendidikan Islam pada mata pelajaran Akdah Akhlak di MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali?  

3. Bagaimana menanamkan nilai-nilai ajaran Islam melalui metode keteladanan 

dan pembiasaan dalam pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali?  
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Jumeri dengan judul “Efektifitas 

Pembinaan Akhlak Remaja di Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap 

Kabupaten Bengkulu Utara”.11 Dari hasil penelitian efektifitas pembinaan akhlak 

remaja dikelurahan lubuk durian kecamatan kerkap kabupaten bengkulu utara 

penulis simpulkan sebagai berikut:(a) Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Remaja di 

Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten bengkulu kurang baik. 

Pemberian materi-materi Agama kepada remaja dengan berbagai metode 

penyampaian yang kurang tepat semakin menyulitkan untuk bisa membina 

akhlak mereka, menjadikan mereka remaja yang berakhlak mulia. Tetapi karena 

beberapa kandala maka pembina akhlak remaja dikeseluruhan kecamatan kerkap 

kabupaten bengkulu utara belum mencapai hasil yang efektif. Tetapi hasil dari 

observasi yang penulis lakukan kecenderungan remaja untuk berubah menuju 

hidup dengan akhlak yang baik sangat tinggi/kuat. (b) Kendala - kandala yang 

mempengaruhi pembina akhlak remaja adalah kurangnya perhatian orang tua, 

kurangnya sarana persarana penunjang seperti bukubuku Islami, sehebat apapun 

para pembina apabila tidak didukung oleh sarana persarana yang memadai sangat 

sulit diharapkan hasil yang baik. Masyarakat lingkungan masjid yang kurang 

mendukung dan sebagainya. (c) Kesimpulan/verifikasi dilakukan sejak ditemukan 

makna dari data berlanjut disempurnakan hingga data akhir diperoleh kemudian 

diverifikasi untuk menguji kebenarannya 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramdani dengan judul 

“Pelaksanaan Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan 

Karakter Religius Siswa Kelas X di SMA Pancasila Bengkulu.12 Dari hasil 
 

11Jumeri, Efektifitas Pembinaan Akhlak Remaja diKelurahan Lubuk Durian Kecamatan 
Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara  tahun 2010. 

12Ramdani, Pelaksanaan Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan 
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penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa: pelaksanaan penanaman nilai-

nilai Agama Islam dalam pembentukan karakter religius siswa kelas X SMA 

Pancasila yang diterapkan oleh para guru yaitu melalui proses pembelajaran, 

bahwa pelaksanaan penanaman nilai-nilai Agama Islam melalui berbagai macam 

kegiatan diantaranya: (a) Santri/siswa melaksanakan sholat tahajud, tahyatul 

masjid dan subuh berjamaah dimasjid. (b) Santri/siswa membaca serta menghafal 

asmaul husna selesai sholat subuh.(c) Santri/siwa belajar kitab kuning, 

menghapal surat-surat pendek, mufrodat dengan ustad/guru setelah sholat 

subuh.(d) Santri/siswa melaksanakan sholat dhuha sebelum berangkat sekolah. 

(e) Santr/siswa belajar pelajaran umum dan pelajaran Agama disekolah (f) 

Santri/siswa belajar mengaji setelah selesai sholat magrib dan mudharat setelah 

sholat Isya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sariati (2015), dengan judul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam Dalam Buku La Tahzan karya Dr. Aidh Al-Qorni”. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Nilainilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam buku La tahzan karya Dr. Aidh Al-Qorni. 13 Tujuan yang ingin 

dicapai dalm penelitian ini adalah: (a) Mengetahui kualitas Nilai-nilai pendidikan 

Islam yang terkandung dalam buku La tahzan karya Dr. Aidh Al-Qorni.(b) 

Mengetahui seberapa pentingnya Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam buku La tahzan karya Dr. Aidh Al-Qorni.(c) mengetahui makna La tahzan 

yang sesungguhnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti yang 

dituangkan oleh Dr. Aidh Al-Qorni dalam karyanya yakni buku LA TAHZAN. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Kemudian hasil dari penelitian ini adalah buku latahzan layak dijadikan 

 
Karakter Religius Siswa Kelas X di SMA Pancasila Bengkulu tahun 2015 

13Ramdani, Pelaksanaan Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan 
Karakter Religius Siswa Kelas X di SMA Pancasila Bengkulu tahun 2015 
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sebagai buku motifasi, pedoman serta arahan. Adapun perbedaan penelitian yang 

dibuat sariati dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada metode penelitian 

sariati menggunakan metode jenis kepustakaan sedangkan penulis menggunakan 

metode kualitatif jenisnya penelitian lapangan. Tempat penelitian sariati di 

perpustakaan sedangkan penulis dimasyarakat. Kemudian saraiti meneliti 

tentang buku sedangkan penulis meneliti tradisi. Jadi meskipun sariati dan 

penulis mempunyai kemiripan judul namun jauh perbedaan dalam segi tujuan dan 

pembahasan.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah 

Aklak berstandar proses di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

b. Untuk mengetahui penggunaan metode keteladanan dan pembiasaan dalam 

pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali  

c. Untuk mengetahui penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak melalui metode keteladanan dan pembiasaan dalam pendidikan 

Islam di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

2. Kegunaan penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

1) Memberikan gambaran tentang konsep penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam 

melalui metode keteladanan dan pembiasaan keagamaan siswa MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali.  
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2)  Menambah dan memperkaya Khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan Agama 

Islam tentang konsep menanamkan nilai-nilai keislaman melalui keteladan dan 

pembiasaan praktik keagamaan siswa di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

b. Kegunaan Praktis  

Mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penanaman 

nilai-nilai agama Islam melalui pembiasaan praktik keagamaan siswa di Manfaat 

Praktis  

1) Mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penanaman 

nilai-nilai keislaman melalui pembiasaan praktik keagamaan siswa MI DDI 

Bungku Kabupaten Morowali.  

2) Tambahan informasi dan rujukan pembaca yang ingin mengembangkan 

penelitian selanjutnya tentang penanaman nilai-nilai keislaman melalui 

pembiasaan praktik keagamaan siswa MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

3)  Tambahan informasi dan rujukan pembaca yang ingin mengembangkan 

penelitian selanjutnya tentang penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam 

melalui keteladan dan pembiasaan praktik keagamaan siswa di MI DDI 

Bungku Kabupaten Morowali. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Penanaman Nilai Pendidikan Islam 

Penanaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses, cara, 

perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Nilai adalah suatu perangkat 

keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang 

memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, 

maupun perilaku. Nilai ialah hasil dari proses pengalaman, dimana seseorang 

mempunyai rasa kagum, pilihan sendiri, dan mengintegrasikan pilihannya ke 

dalam pola kehidupannya sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

nilai didalam kehidupannya.1 Nilai keislaman memiliki arti dua kata yaitu nilai 

dan keislaman. Nilai adalah hakikat suatu hal yang menyebabkan hal itu dikejar 

oleh manusia. Nilai merupakan suatu keyakinan atas dasar pilihannya. Nilai-nilai 

pokok syariat Islam didasarkan pada pokok-pokok ajaran yang ada pada Al-Qur‟an 

dan asSunnah. Nilai-nilai pokok keislaman yaitu nilai akidah, nilai ibadah, nilai 

akhlak, dan nilai kemasyarakatan.2  

Penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam yang penulis maksud di sini ialah 

suatu cara atau tindakan untuk dapat menanamkan pengetahuan yang berharga 

berupa nilai keimanan, ibadah dan akhlak yang berlandaskan pada wahyu Allah 

SWT dengan maksud agar anak mampu mengamalkan pengetahuannya dalam 

kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar dengan kesadaran tanpa paksaan. 
 

1 Ike Riskiyah. Internalisasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan pesantren di pondok 
pesantren nurul qur’an karanganyar paiton probolinggo. Jurnal edukasi dan sains. Vol.2. no.1. juni.  
2020. h. 4  

2 Ike Riskiyah. Internalisasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan pesantren di pondok 
pesantren nurul qur’an karanganyar paiton probolinggo. Jurnal edukasi dan sains. Vol.2. no.1. juni.  
2020. h. 5 
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Pendidikan nilai/moral yang menghasilkan karakter, ada tiga komponen karakter 

yang baik (components of goog character) yaitu moral knowing atau pengetahuan 

tentang moral moral feeling atau perasaan tentang mental dan moral action atau 

perbuatan moral.  

Ilmu pendidikan Islami penerapannya perlu menggunakan akhlak Islam 

untuk kepentingan keselamatan umat manusia di dunia maupu di akhirat. Praktik 

yang baik adalah dengan berdasarkan teori yang baik kemudian dipraktikkan. 

Nilai-nilai Islam pasti menjadi acuan bagi manusia dalam bertindak dan bertingkah 

laku. 

praktis bukan sesuatu yang sulit dipraktikkan. Oleh sebab itu, praktiknya 

ialah justru mengamalkan nilai-nilai Islam dengan sistem pendidikan. Sistem 

pendidikan di Indonesia harus mendapatkan contoh terbaik dari pendidikan Islami 

bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia dunia maupun akhirat yang 

memadukan penggunaan rasio akal sehat dan keyakinan qalbu sehat, membina 

jasmani dan rohani, serta mewujudkan kecerdasan intelektual, emosional, dan 

spiritual. 3  

2. Tujuan Penanaman Pendidikan Islam 

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan dicapai dengan suatu 

kegiatan atau usaha. Suatu kegiatan akan berakhir, bila tujuannya sudah tercapai. 

Kalau tujuan itu bukan tujuan akhir, kegiatan berikutnya akan langsung dimulai 

untuk mencapai tujuan selanjutnya dan terus sampai pada tujuan akhir. Begitu pula 

dengan penanaman nilai-nilai agama Islam juga harus mempunyai tujuan yang 

merupakan suatu faktor yang harus ada dalam setiap aktifitas. Secara umum 

pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, penghayatan, 

 
3 Imam Syafe‟i . Tujuan Pendidikan Islam. ( At-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam. Vol 

6. November 2015). H.151  



14 
 

 

dan pengamalan peserta tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlakul mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Perumusan tujuan pendidikan islam harus bertorientasi kepada dan hakikat 

pendidikan islam itu sendiri meliputi: pertama; tentang tujuan dan tugas hidup 

manusia. Kedua; rumusan tujuan tersebut harus sejalan dan memperhatikan sifat-

sifat dasar atau fitnah manusia tentang nilai, bakat, minat dan sebaginya yang akan 

membentuk karakter peserta didik. Ketiga; tujuan pendidikan islam dengan 

tuntutan masyaraakat dengan tidak menghilangkan nilai-nilai local yang 

bersumber dari budaya dan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari wahyu Tuhan 

Yang Maha Esa demi menjaga keselamatan dan peradaban umat manusia. 

Keempat; pendidikan islam harus sejalan dengan keinginan manusia untuk 

mencapai kegiatan hidup.4  

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan penanaman 

nilainilai keislaman yaitu memberikan bekal bagi anak berupa ajaran-ajaran Islam 

sebagai pedoman dalam hidupnya. Dengan harapan potensi yang dimilikinya dapat 

berkembang dan terbina dengan sempurna sehingga kelak anak akan memilki 

kualitas fondasi agama yang kokoh 

3. Materi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

a. Pengertian Nilai-Nilai Agama  

 Menurut Ensiklopedia Britanica menyebutkan bahwa “nilai itu merupakan 

suatu penerapan atau suatu kualitas suatu objek yang menyangkut suatu jenis 

apresiasi”.5 Nilai terlihat ketika aktivitas diapresiasi dalam kehidupan sebagai 

 
4 Imam Syafe‟i . Tujuan Pendidikan Islam. ( At-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam. Vol 

6. November 2015). H.151  

5 Jalaluddin dan Idi, Filsafat Pendidikan., 136.  
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objek sebagai penerapan yang mewujudkan kualitas dan mutu. Kualitas inilah yang 

perlu diapresiasi. .  

Kemudian menurut Milton dan James Bank sebagaiman yang dikutip oleh 

Syafruddin, “nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup 

sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu 

tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, 

dimiliki, dan dipercayai”.6 Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah konsep, 

sikap, dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang berharga 

olehnya.  

Menurut Horrock pengertian nilai adalah suatu yang memungkinkan 

individu atau kelompok social membuat keputusan mengenai apa yang ingin 

dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Secara dinamis, nilai dipelajari dari 

produk social dan secara perlahan diinternalisasikan oleh individu serta diterima 

sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Nilai adalah standart konseptual 

yang relative setabil, dimana secara explisit maupun implisit membimbing 

individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta aktifitas dalam rangka 

7 memenuhi kebutuhan psikologi.” 

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini 

sebagai identitas yang memberikan ciri khusus pada pemikiran, perasaan, kriteria 

maupun perilaku.8 Menurut Chabib Thoha dalam bukunya Kapita Selekta 

Pendidikan Islam, Penanaman nilai adalah suatu tindakan, perilaku atau proses 

menanamkan suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem 

 
6 Syafruddin, “Orientasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum”, Lentera 

Pendidikan, 16 (Desember, 2013), 232.  

7 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, “Psikologi Remaja (perkembangan Peserta 
Didik), 2010.  

8 .Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Hlm. 59   
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kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau 

mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan.9  

Mengenai arti agama secara etimologi terdapat perbedaan pendapat, di 

antaranya ada yang mengatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa sansekerta 

yang terdiri dari dua suku kata yaitu : “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau, 

jadi berarti tidak kacau. 29Kata agama diambil dari bahasa sangsekerta yaitu dari 

kata a = tidak, dan gama-kacau atau kocar kacir. Dengan demikian, agama berarti 

tidak kacau, tidak kocar kacir, teratur. 10  

Nilai-nilai Agama merupakan salah satu nilai yang ada sebagaimana 

dijelaskan pada uraian terdahulu. Nilai-nilai keagamaan disini dimaksudkan 

sebagai nilai-nilai. Nilai-nilai Islam secara kaffah merupakan pekerjaan yang amat 

benar. Karena nilai-nilai Islam tersebut menyangkut beberapa aspek, memerlukan 

kajian dan seluruh yang luas. Oleh karena itu, kajian nilai-nilai Islam di sini tidak 

menyangkut aspek-aspek tersebut secara teperinci, namun dibatasi pada nilai-nilai 

pokok ajaran Islam yang sewajarnya ada dan dimiliki oleh seseorang muslim. Nilai-

nilai pokok ajaran Islam tersebut meliputi Iman, Islam dan Ihsan, sebagai salah 

satu integral yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Ketekaitan 

ketiga kemampuan diatas digambarkan Allah dalam Al-Qur’an.“Tidak lah 

bagaimana Allah tidak membawa perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon 

yang baik, akarnya teguh dan akarnya (menjulang) kelangit.  

Pohon ini memberi buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Allah 

membawa perumpamaan-perumpamaan untuk manusia supaya mereka selalu 

ingat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan muslim dari 

 
9 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 

h. 61  

10 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 
Kepribadian Muslim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 27  
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Umar bin khatab ra. Yang berbunyi: bahwa nilai-nilai pokok ajaran Agama Islam 

secara keseluruhan mencakup tiga hal: Iman, Islam dan ihsan.11  

b. Jenis-Jenis Nilai Agama  

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam mengandung nilai-nilai pokok yang 

harus di sampaikan kepada peserta didik.  

Menurut Zakiah Derajat mengemukakan tentang nilai-nilai pendidikan 

Agama Islam yang harus ditanamkan melalui pelaksanaannya dilingkungan 

pendidikan ada empat nilai pokok dari pengajaran Agama Islam sebagai berikut: 12  

1) Nilai material  

Nilai material ialah jumlah pengetahuan Agama Islam yang diajarkan. 

Dalam materi pendidikan Agama Islam terdapat materi pengajaran yang 

berisi fakta yang harus dikuasai peserta didik.  

2) Nilai formal  

Nilai formal ialah nilai pembentukan, yang bersangkutan dengan daya 

siswa atas segala bahan yang telah diterimanya. Hal ini berarti sejauh 

manakah daya serap siswa, sehingga ia mampu dengan tenaganya sendiri 

membentuk kepribadian yang utuh, kokoh dan tahan uji.  

3) Nilai fungsional  

Nilai fungsional adalah relevansi bahan pengajaran dengan kehidupan 

sehari-hari. Jika bahan pengajaran itu mengandung kegunaan dapat dipakai 

atau berfungsi dalam kehidupan anak sehari-hari, maka itu berarti 

mempunyai nilai fungsional.  

4) Nilai esensial  

Nilai esensial ialah “nilai hakiki “agama mengajarkan bahwa kehidupan 

 

  11 Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 21-
22  

12 .Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 61 
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hakiki atau hidup yang sebenar-benarnya hidup itu berlangsung di alam 

baqa. Jadi kehidupan itu tidak berhenti hingga dunia saja, melainkan 

kehidupan itu berlangsung terus dalam akhirat.13  

4. Pembentukan Nilai-Nilai Agama  

Dimensi nilai, moral dan norma pada aktivitas pendidikan sekolah, akan 

memberi pegangan hidup yang kuat bagi anak-anak dalam menghadapi perubahan 

sosial. 14 Kemantangan secara moral (morality nature) akan menjadikan seseorang 

anak mampu memperjelas dan menentukan sikap terhadap substansi nilai dan 

norma baru yang muncul dalam proses perubahan demikian pula dengan bekal 

pendidikan budi pekerti secara memadai, akan memperkuatkan kontruksi 

moralitas peserta didik sehingga tidak gampang goyah dalam menghadapi aneka 

macam godaan dan rayuan negative diluar lingkungan sekolah.  

Pendidikan budi pekerti memiliki makna yang sama dengan pendidikan 

moral, pendidikan karakter, pendidikan akhlak dan pendidikan nilai. Pendidikan 

budi pekerti merupakan nilai-nilai luhur yang berakal dari Agama, adat istiadat 

dan budaya bangsa indonesia dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta 

didik agar menjadi manusia yang baik. Secara umum, ruang lingkup pendidikan 

budi pekertian adalah penenaman dan pengembangan nilai, sikap dan prilaku 

peserta didik sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti leluhur. Diantara nilai-nilai 

yang perlu ditanam adalah sopan santun, disiplin, berhati lapang, berhati lembut, 

beriman, bertakwa, berkemauan keras, bersahaja, tanggung jawab, bertenggang 

rasa, jujur, mandiri, manusiawi, mawas diri, mencintai Ilmu, menghargai karya 

orang lain, merasa kasih dan sayang, rasa malu, percaya diri, rela berkorban, rendah 

hati, sabar, semangat kebersamaan, setia, positif, taat azas, takut bersalah, 

 
13 Ahmad Jazuli. Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bengkulu: PPSB, 2006), h. 11  

14 .Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 59   
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tawakal, tegas, tekun, tepat janji, tepat dan ulet. Jika peserta didik telah memiliki 

karakter budi pekerti diatas, maka ia telah menjadi manusia baik, menurut 

pandangan manusia juga menurut Allah SWT.15  

a. Nilai Keimanan  

Iman adalah pengetahuan (knowledge), percaya (belief, faith), dan yakin 

tanpa bayangan keraguan (to be convinced beyond the last shadow of doubt), 

dengan demikian iman adalah kepercayaan yang teguh yang timbul akibat 

pengetahuan dan keyakinan. Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk 

mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah yang Maha Esa dan Maha 

Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan 

memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Merasa sepenuh hati bahwa 

Allah ada dan Maha Kuasa, maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan 

segala sesuatu yang telah diperintahkan Allah dan takut untuk berbuat dhalim atau 

kerusakan di muka bumi ini.16  

Iman adalah keyakinan dalam hati seseorang yang diucapkan oleh lisan dan 

diwujudkan dalam amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi enam rukun iman, 

yaitu: iman kepada Allah, Malaikat, kitab, nabi, dan rasul, hari akhir, qadha dan 

qadar. Keenam rukun iman tersebut merupakan bentuk amal batiniah sebagai 

wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah, yang nantinya akan 

memperngaurhi segala aktifitas yang dilakukan. Manusia merupakan makhluk 

dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Keimanan akan membawa 

manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah yang tunduk di bawah 

kekuasaan Allah. Karena keyakinan terhadap keenam rukun tersebut sudah 

tertanam dalam hati, maka tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan 

 
15 Zubaedi. Pendidikan Berbasis Masyarakat, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2006), h. 3- 

16 Nurhabibah. Penanaman Nilai-nilai Keislaman dalam keluarga di lingkungan. Tadris 
Vol 13. No 2, Desember 2018  
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sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum Allah yang pada akhirnya akan 

membawa ke arah kehidupan yang berkualitas.17  

Ruang lingkup materi keimanan meliputi rukun iman yang enam yaitu :  

1) Iman kepada Allah SWT  

 Beriman kepada Allah artinya beriman bahwa Dia-lah Tuhan yang benar 

yang berhak disembah tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Karena dia-lah pencipta 

manusia sebagai hamba-Nya, yang melimpahkan segala kebaikan kepada mereka, 

mengatur rizki mereka, mengetahui urusan mereka, yang tersembunyi dan yang 

tampak. Dia-lah yang memberikan pahala kepada hambaNya yang taat dan 

menimpakan siksa kepada yang durhaka.  

2) Beriman kepada Malaikat    

Iman kepada Malaikat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa 

Allah Swt. Menciptakan makhluk ghaib yang bernama malaikat yang diberikan 

tugas serta setia pada apa yang diperintahkan Allah padanya. Malaikat adalah 

makhluk Allah yang diciptakan dari Nuur (cahaya), yang disetiap saat hanya 

bertasbih serta memuji kebesaran Allah. Ia diciptakan oleh Allah tanpa memiliki 

nafsu dan keinginan, sehingga Malaikat tidak ada yang ingkar dan kufur kepada 

Allah Swt.18  

3) Beriman kepada Rasul  

 Rasul adalah manusia yang memiliki keistimewaan dengan wahyu berupa 

syariat serta diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dalam al-

Qur‟an Allah telah menjelaskan bahwa untuk masing-masing umati ada Rasul 

yang diutus oleh Allah kepada masing-masing umat. Hal ini disebutkan dalam 

surat yunus ayat 47 yang Artinya :”tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila 

 
17 Asroruddin AlJumhuri. Belajar Aqidah Akhlak. (Yogyakarta,Deepublish, 2015). h. 6  

18 Asroruddin AlJumhuri. Ibid h. 72  
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telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan 

mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.  

4) Beriman kepada kitab-kitab Allah  

 Kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kitab-kitab yang pernah 

diturunkan oleh Allah kepada utusannya.  

5) Beriman kepada hari kiamat  

  Beriman kepada hati kiamat berarti percaya dan yakin akan datang suatu 

masa berakhirnya semua kehidupan di dunia ini.  

6) Beriman kepada qadha dan qadar  

  Qadar adalah sunah-sunah (ketentuan, ketetapan,hukum)yang telah 

digariskan oleh Allah swt atas jagad raya ini, serta merupakan nizham (system) 

yang dijalankan, dan hukum-hukum alam yang diberlakukan sedangkan qadha 

yaitu pelaksanaan dari apa yang telah digariskan oleh Allah swt.  

b. Nilai Akhlak  

Secara etimologis (lughatan) akhlaq (Bahasa Arab) adalah bentuk jamak 

dari khuluq yang berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Menurut Al-

Ghazali, akhlak adalah keadaan jiwa yang mantap dan bisa melahirkan tindakan 

yang mudah, tanpa membutuhkan pemikiran dan perenungan. Akhlak menurut 

bahasa adalah perangai, tingkah laku dan tabiat. Namun secara istilah makna 

akhlak adalah tata cara pergaulan atau bagaimana seorang hamba berhubungan 

dengan Allah sebagai khaliknya, dan bagaimana seorang hamba bergaul dengan 

sesama manusia lainnya. Islam sangat mementingkan akhlak karena dengannya 

manusia dapat melakukan sesuatu tanpa menyakiti atau mendzalimi orang lain 

dalam setiap tindakan kita selama bergaul dengan manusia dan makhluk Allah 

yang lain.19  
 

19 Muhammad Abdurahman. Akhlak menjadi seorang Muslim Berakhlak Mulia. (Jakarta. 
Rajawali Pers. 2016). h. 6  
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Ibn Al-Jauzi penjelaskan bahwa al-khuluq adalah etika yang dipilih seseorang. 

Dinamakan khuluq karena etika bagaikan khalqah (karakter) pada dirinya. Dengan 

demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang.  

Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-khaym. 

Berkaitan dengan pengertian khuluq yang berarti agama, Al-Fairuzzabadi berkata, 

“Ketahuilah, agama pada dasarnya akhlak. Siapa memiliki akhlak mulia, berarti 

kualitas agamanya pun mulia. Agama diletakkan di atas empat landasan akhlak 

utama kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan. Secara sempit 

pengertian akhlak dapat diartikan dengan a) Kumpulan kaidah untuk menempuh 

jalan yang baik, b) Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak dan c) Pandangan akal 

tentang kebaikan dan keburukan  

Kata akhlak lebih luas artinya dari moral atau etika yang sering dipakai 

dalam bahasa Indonesia karena “akhlak” meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah 

laku lahiriah dan batiniah seseorang. Ada pula yang menyamakan antara keduanya. 

Persamaan itu ada karena keduanya membahas masalah baik dan buruk tingkah 

laku manusia. Pengertian tersebut memberi gambaran bahwa tingkah laku 

merupakan bentuk kepribadian seseorang tanpa dibuat-buat atau ada dorongan dari 

luar. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, 

dinamakan akhlak baik (akhlakul karimah/akhlakul mahmudah), sebaliknya jika 

tindakan spontan itu jelek, disebut akhlakul madzmudah.20  

Dari beberapa pendapat mengenai akhlak di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya akhlak merupakan sesuatu perbuatan yang spontan atau refleks, 

tanpa pemikiran dan juga pertimbangan serta dorongan dari luar,yang bertujuan 

untuk beribadah baik hubungannya dengan Allah ataupun hubungannya dengan 

manusia.  

 
20 Muhammad Abdurrahman, Akidah Akhlak. (Bandung. CV Pustaka Setia. 2016). h. 256  
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Usaha menyatukan antara ibadah dan akhlak, dengan bimbingan hati yang 

diridhai Allah dengan keikhlasan, akan terwujud perbuatan yang terpuji yang 

seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat serta terhindar dari perbuatan 

tercela.21  

Pada dasarnya tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi 

pekerti, bertingkah laku, berperangai yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Pada 

dasarnya ibadah-ibadah inti dalam Islam memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia. 

Shalat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan tercela 

disamping bertujuan menyucikan harta, zakat juga bertujuan menyucikan diri 

dengan memupuk kepribadian mulia dengan cara membantu sesama, serta puasa 

bertujuan mendidik untuk menahan diri dari berbagai syahwat serta haji pun 

bertujuan memunculkan tenggang rasa dan kebersamaan dengan sesama. Dengan 

demikian tujuan akhlak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya adalah membentuk kepribadian seorang 

muslim yang memiliki akhlak mulia, baik secara lahiriah maupun batiniah.  

Pembagian akhlak terbagi kepada akhlak terhadap diri sendiri, terhadap 

guru, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap negara. Namun 

peneliti hanya terfokus pada Nilai akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap 

guru.  
 

Tabel 2  

Kisi-Kisi Wawancara Penelitian  

 (Untuk Pendidik)  

Subyek Variabel  Indikator  No. Item  Jumlah 
Item  

 
21Muhammad Abdurrahman, Akidah Akhlak, h. 126  
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Nilai Akhlak  

  
Akhlak terhadap diri sendiri Sabar Amanah  

1-5 5 

  
Ahklak terhadap guru -  Sopan santun  6-10 5 

1) Akhlak terhadap diri sendiri  

a) Sabar  

Menurut Abu Thalib Al-Makky sabar adalah menahan diri dari dorongan 

hawa nafsu demi menggapai keridaan Tuhannya dan menggantinya dengan 

bersungguh-sungguh menjalani cobaan Allah terhadapnya. Sabar dapat 

didefinisikan pula dengan tahan menderita dan menerima cobaan dengan rida hati 

serta menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha. Sabar di sini tidak hanya 

bersabar terhadap ujian dan musibah, tetapi juga dalam hal ketaatan kepada Allah, 

yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.22 Sabar dalam 

pandangan Al-Ghazali merupakan tangga dan jalan yang dilintasi oleh orang-orang 

yang hendak menuju Allah SWT. Sabar terbagi tiga macam, yaitu sabar dari 

maksiat, sabar karena taat kepada Allah dan Sabar karena musibah, artinya sabar 

ketika ditimpa ujian dan cobaan dari Allah.  

   Akhlak terhadap diri sendiri mengenai sabar, contoh akhlak sabar yang 

diterapkan di sekolah oleh guru adalah menunggu giliran masuk saat baris berbaris 

sebelum masuk kelas, menunggu pulang saat diakhir pembelajaran di saat duduk 

paling rapi.  

b) Amanah  

Pengertian amanah menurut arti bahasa adalah kesetiaan, ketulusan hati, 

kepercayaan atau kejujuran, kebalikan dari khianat. Arti amanah di sini adalah 

 
22 .Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Hlm. 59   
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sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu 

yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta benda, rahasia, maupun tugas 

kewajiban. Pelaksanaan amanat dengan baik disebut al-amin yang berarti dapat 

dipercaya, yang jujur, yang setia, yang aman. Menurut Muhammad Al-Ghazali 

amanat adalah berusaha sekeras mungkin melaksanakan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya secara sempurna, termasuk memenuhi hak-hak orang lain 

yang dipercayakan kepadanya untuk ditunaikan. Dari akhlak terhadap diri sendiri 

mengenai amanah, contoh akhlak amanah yang diterapkan di sekolah oleh guru 

adalah ketika ada jadwal piket.  

2) Akhlak terhadap guru  

Metode dalam Ta‟lim bukan hanya dinamakan dalam aktivitas ceramah, 

diskusi, resitasi dan semacamnya yang lebih mengedepankan pencapaian 

“kecerdasan intelektual” sebagaimana sering dipahami dizaman ini. Metode 

dimaknakan lebih jauh, yaitu pada cara pencapaian “kecerdasan emosional yang 

religius”, sehingga dapat membangun watak perspektif ini, maka akhlak baik yang 

dimiliki oleh subyek didik termasuk bagian dari wacana metode.  

3) Akhlak Murid terhadap Guru  

Setiap pelajar sebaiknya mempunyai akhlak terhadap gurunya. Karena 

begitu tinggi penghargaan itu sehingga menerapkan kedudukan guru setingkat di 

bawah kedudukan Nabi. Agar siswa bisa memuliakan gurunya. (Az-Zarnuji: 91). 

Maka sebaiknya seorang murid diperlukan internalisasi sikap wara‟ dalam beretika 

terhadap guru, sikap ini akan menjadikan ilmu yang didapat mempunyai berdaya 

guna lebih banyak. Para peserta didik dinasehatkan dan dibekali dengan petunjuk, 

yang terpenting di antaranya adalah :  
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1) Seorang murid harus membersihkan hatinya dan kotoran sebelum ia 

menuntut ilmu, karena belajar adalah semacam ibadah dan tidak sah ibadah 

kecuali dengan bersih hati.  

2) Hendaklah tujuan belajar itu ditujukan untuk menghiasi ruh dengan sifat 

keutamaan, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan bukan untuk 

bermegahmegahan dan mencari kedudukan.  

3) Dinasehatkan agar para pelajar tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan 

dan supaya merantau.23  

Adapun sikap murid terhadap guru antara lain adalah penghormatan dan 

pengahargaan kepada ilmu dan guru. Az Zarnuji tidak menjadikan keduanya 

analistik, sebagaimana ia juga tidak memisahkan antara intelektualitas pendidikan 

dan spiritualnya. Seorang murid tidak dibenarkan hanya menimba intelektualitas 

seseorang, tetapi hak yang melekat padanya ditelantarkan. Pendidikan mempunyai 

dasar “hak atas karya intelektual” yang pantas dihargai dengan sikap pemuliaan 

dan penghargaan material. Etika murid terhadap guru dalam perilaku taat pada 

perintah dan menjauhi larangan-Nya selama masih dalam koridor kepatuhan 

kepada Allah, bukan sebaliknya. Tampilan rinci lain lebih mengarah pada “budi 

pekerti” yang di masa sekarang perlu ditegakkan, tetapi berangsur luntur. “Barang 

siapa berkeinginan anaknya menjadi ilmuan, maka sebaiknya ia bersedia untuk 

merawat, memuliakan, memberi sesuatu dan mengagungkan ahli”. 24 

 Salah satu cara menghormati ilmu adalah menghormati guru. Sayyidina 

Ali menyatakan: “aku adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajarku, 

walaupun satu huruf saja. Bila ia bermaksud menjualku maka ia bisa menjualku, 

bila ia bermaksud memerdekakanku maka ia bisa memerdekakanku, dan bila ia 

 
23 Anisa Nandya. ETIKA MURID TERHADAP GURU. Jurnal Pendidikan. Mudarrisa. 

Vol 2. No. 1. Juni. 2020. h. 177  

24Muhammad Abdurrahman, Akidah Akhlak, h. 126  
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bermaksud memperbudakku maka ia bisa memperbudakku”. Salah satu cara 

menghormati guru adalah tidak kencang berjalan di depannya, tidak duduk di 

tempatnya, tidak memulai percakapan dengannya kecuali atas izinnya, tidak 

banyak bicara di sisinya, tidak menanyakan sesuatu sesuatu ketika ia sudah bosan, 

menjaga waktu dan tidak mengetuk pintu rumah atau kamarnya, tetapi harus 

menunggu sampai ia keluar. Kesimpulannya seorang murid harus berusaha 

mendapat ridhanya, menghindari kemungkarannya, dan patuh kepadanya selain 

dalam perbuatan maksiat kepada Allah, sebab tidak boleh patuh kepada makhluk 

untuk melakukan perbuatan maksiat kepada sang pencipta.25  

Keberhasilan seseorang tergantung dari penghormatannya, kegagalannya 

adalah karena meremehkannya”. Sesunguhnya bagi seorang murid yang baik, agar 

mendapatkan ilmu dari gurunya hendaknya mempunyai etika yang baik di setiap 

menerima, mendengarkan, mengerjakan apa yang disampaikan gurunya dan jangan 

sekali-kali sebaliknya (meremehkan guru). Selanjutnya seorang pelajar juga harus 

bersikap rendah hati pada ilmu dan guru. Seorang murid juga harus mencari 

kerelaan guru, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia murka, mematuhi 

perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama. Dengan cara demikian ia akan 

tercapai cita-citanya. Ia juga harus menjaga keridhaan gurunya. Ia jangan 

menggunjing gurunya. Dan jika ia tidak sanggup mencegahnya, maka sebaiknya ia 

harus menjauhi orang tersebut. Selanjutnya seorang murid hendaknya tidak 

memasuki ruangan kecuali setelah mendapat izinnya. Seorang pelajar tidak akan 

memperoleh ilmu dan tidak akan mengambil manfaatnya, tanpa mau menghormati 

ilmu dan guru. Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah 

berhasil mereka ketika menuntut ilmu sangat menghoramati tiga hal tersebut. Dan 

orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu, karena mereka tidak mau 
 

        25 Baasith Faturrohman. KONSEP AKHLAK PESERTA DIDIK TERHADAP 
GURU. Artikel Penelitian. 2016. h. 48  
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menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Karena menghormati itu lebih 

baik dari pada mentaati.  

  Dari akhlak terhadap guru contoh akhlak yang diterapkan di sekolah oleh 

guru adalah ketika siswa berhadapan dengan guru hal yang harus dibiasakan 

dengan praktik keagamaan adalah salam dengan guru, berkata baik, serta 

mentataati setiap perkataan guru.  

c. Nilai Ibadah  

Ibadah menurut bahasa artinya taat, tunduk, turut, dan do‟a. Menurut 

ajaran Islam Ibadah dibagi menjadi dua yaitu ibadah khusus (khassah) yang disebut 

juga ibadah mahdah (ibadah yang ketentuan pelaksanaannya sudah pasti 

ditetapkan oleh Allah dan di jelaskan oleh Rasul-Nya), seperti shalat, puasa, zakat 

dan haji sedangkan ibadah umum (ammah) yakni semua perbuatan mendatangkan 

kebaikan pada diri sendiri dan orang lain, dilaksanakan dengan niat ikhlas karena 

Allah, seperti belajar, mencari nafkah, menolong orang susah dan sebagainya.26  

Pendidikan ibadah bagi anak-anak lebih baik apabila diberikan lebih 

mendalam karena materi pendidikan ibadah secra menyeluruh termaktub dalam 

fiqh Islam. Fiqih Islam tidak hanya membicarakan tentang hukum dan tata cara 

shalat saja melainkan juga membahas tentang pengamalan dan pola pembiasaan 

seperti zakat, puasa, haji, tata cara ekonomi Islam, hukum waris, munakahat, tata 

hukum pidana dan lain sebagainya. Tata peribadatan diatas hendaknya 

diperkenalkan sedini mungkin dan sedikitnya dibiasakan dalam diri anak.  

Hal ini dilakukan agar kelak mereka tumbuh menjadi insan yang benar-

benar taqwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat 

pula dalam menjauhi segala larangannya. Ibadah sebagai realisasi dari akidah 

Islamiah harus tetap terpancar dan teramalkan dengan baik oleh setiap anak. 
 

26 Nurhabibah. Penanaman Nilai-nilai Keislaman dalam keluarga di lingkungan. Tadris 
Vol 13. No 2. Desember 2018  
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Bentuk pengamalan ibadah yang diajarkan untuk anak-anak misalnya ditandai 

dengan hafal bacaan-bacaan shalat, gerakan-gerakan shalat yang benar, kemudian 

juga tertanam dalam jiwa anak sikap menghargai dan menikmati bahwasannya 

shalat merupakan kebutuhan rohani bukan semata-mata hanya menggugurkan 

kewajiban saja melainkan juga termasuk dari kewajiban yang harus dilakukan oleh 

setiap muslim.  
Tabel 3  

Kisi-Kisi Wawancara Penelitian  

 (Untuk Pendidik)  

Subyek Variabel Indikator No. 
Item 

Jumlah 
Item 

 
Nilai Ibadah 

Shalat-Shalat Dhuha 
 

1-5 
 

5 

 Pendidikan Islam ialah proses adanya internalisasi dan transformasi ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan 

pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keselarasan dan kesempurnaaan 

hidup dalam segala aspeknya. Pengertian tersebut mempunyai prinsip pokok, yaitu 

:  

a. Proses transformasi dan internalisasi ialah upaya pendidikan Islam harus 

dilakukan dengan bertahap, berjenjang, dengan upaya penanaman, pengarahan, 

pengajaran, pembimbingan sesuatu yang dilakukan secara terencana dan 

terstruktur dengan menggunakan pola dan sistem tertentu.  

b. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai ialah upaya yang diarahkan pada pemberian 

dan penghayatan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Usaha 

yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan seluruh potensi manusia baik 

lahir maupun batin agar terbentuknya pribadi seseorang Muslim seutuhnya. 

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri artinya manusia 
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memerlukan bantuan serta pertolongan orang lain. Pertolongan sejak awal 

kepadanya merupakan bagian dari pendidikan, ketika orang tuanya pertama 

kali memberikan pertolongan kepadanya dan saat itulah awal pendidikan 

baginya setelah manusia lahir.  

Terdapat dua bentuk pertolongan yaitu perawatan fisik dan pertolomgan 

dalam bentuk rohani. Pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan pelatihan. Pendapat lain mengatakan pendidikan islam adalah 

usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak didik yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Menurut seminar Islam se-Indonesia bahwa pendidikan Islam 

adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani, menurut 

ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih mengasuh dan 

mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Jadi pendidikan Islam adalah proses 

bimbingan kepada peserta didik secara sadar dan terrencana dalam rangka 

mengembangkan potensi fitrahnya untuk mencapai kepribadian islam berdasarkan 

nilai-nilai ajaran islam Jika menelaah kembali pengertian pendidikan Islam.  

 Ada dua nilai yang ingin ditanamkan melalui proses pendidikan dalam 

ajaran agama Islam, yaitu nilai tentang ketaatan kepada Allah SWT dan nilai yang 

mengatur hubungan sesama manusia. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, 

aspek-aspek pemerolehan nilai tersebut tidak akan lepas dari sumber dan landasan 

islam, yaitu Al-Qur‟an dal Al-Hadist (landasan nilai naqli). Hal itu disebabkan 

segala yang terkandung dalam kandungannya lahir dalam karakteristik yang 

mengandung nilai yang baik.  

Nilai-nilai pendidikan Islam pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai 

Islam yang meliputi semua aspek kehidupan. Baik itu mengatur tentang hubungan 



31 
 

 

manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan pendidikan disini 

bertugas untuk mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan 

kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam tersebut.  

Menurut Jusuf Amir Feisal, nilai-nilai pendidikan agama Islam setidaknya 

berisi 3 poin utama didalamnya. Ia juga berpendapat bahwa agama Islam sebagai 

supra system mencakup tiga komponen system nilai (norma) yaitu:18  

a. Keimanan atau aqidah, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitabkitab Allah, 

Rosul, hari kiamat dan qodho dan qodar.  

b. Syari’ah yang mencakup Norma ibadah dalam arti khusus maupun arti luas 

yaitu mencakup aspek social seperti perumusan system normanorma 

kemasyarakatan, sisitem organisasi ekonomi, dan system organisasi 

kekuasaana.  

c. Akhlak, baik yang bersifat vertikal (hubungan antara Allah dan manusia) 

maupun yang bersifat horizontal (tatakrama social).  

Adapun nilai-nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka dapat 

digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 27  

1) Nilai Ilahi  

    Adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits. Nilai ilahi dalam aspek 

teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah mengalami perubahan, dan tidak 

berkecenderungan untuk berubah atau mengikuti selera hawa nafsu manusia. 

Sedangkan aspek alamiahnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan 

zaman dan lingkungannnya.  

2) Nilai Insani  

Adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan manusia. Nilai 

insani ini akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Nilai 
 

         27 Muhaimin, Abd. Mujb, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung : Bumi Aksara, 
1991), h 111  
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ini bersumber dari ra’yu, adat istiadat dan kenyataan alam. Nilai dapat dipandang 

sebagai sesuatu yang berharga, memiliki kualitas, baik itu kualitas tinggi atau 

kualitas rendah. Berdasarkan uraian diatas maka Notonegoro menyebutkan adanya 

3 macam nilai. 28 Dari ketiga jenis nilai tersebut ialah sebagai berikut: a)Nilai 

material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau 

kebutuhan material ragawi manusia. b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang 

berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. c) Nilai 

kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani 

dapat dibedakan sebagai berikut: a.)Nilai kebenaran yang bersumber dari akal 

(rasio, budi, dan cipta manusia). b). Nilai keindahan atau estetis, yang bersumber 

pada unsur perasaan emotion manusia. c). Nilai kebaikan atau nilai moral yang 

bersumber pada unsur kehendak manusia  

3) Nilai religious  

yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Pada nilai religious 

ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. a)Nilai kebenaran yang 

bersumber dari akal (rasio, budi, dan cipta manusia). b) Nilai keindahan atau 

estetis, yang bersumber pada unsur perasaan emotion manusia. c) Nilai kebaikan 

atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia dan d) Nilai 

religious yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Pada nilai 

religious ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. 29  

B. Metode Keteladanan  

1. Pengertian Metode keteladanan  

 

         28 Muhaimin, Abd. Mujb, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung : Bumi Aksara, 
1991), h 111  

29 Muhaimin, Abd. Mujb, Pemikiran Pendidikan Islam), h 112 



33 
 

 

Keteladanan berasal dari kata “Teladan yang berati sesuatu yang patut 

ditiru atau baik untuk di contoh. Sedangkan dalam bahasa arab adalah uswan al-

Hasanah. Dilihat dari segi kalimatnya uswatun hasanah terdiri dari dua kata, yaitu 

uswatun dan hasanah. Mahmud Yunus”uswatun sama dengan qudwah yang berarti 

ikutan. Sedangkan hasanah diartikan sebagai perbuatan baik seseorang yang ditiru 

atau diikuti oleh orang lain.30  

Misalnya: Gelar guru teladan atau pelajaran teladan, pastilah orang yang 

menyandangnya tidak dalam semua keadaan bisa dijadikan teladan. Kita tidak 

perlu menuntut terlalu banyak, cukuplah ucapannya sama dengan perbuatannya, 

perbuatannya adalah wujud dari apa yang dikatakannya.
 
Berhubungan dengan guru 

teladan merupakan pribadi guru memiliki adil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan, terutama dalam pendidikan karakter yang sangat 

berperan dalam membentuk pribadi peserta didik .     Dari segi bahasa metode 

berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos, Meta berarti “melalui” dan hodos 

berarti “jalan” atau “cara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 

bahwa “metode” adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.31 Dengan demikian, maka 

metode merupakan sebuah jalan yang hendak ditempuh oleh seseorang supaya 

sampai kepada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan perusahaan atau 

perniagaan, maupun dalam kupasan ilmu pengetahuan dan lainnya.32 Sedangkan 

keteladanan dasar katanya “teladan” yaitu: “(perbuatan atau barang dsb.) yang 
 

30 Akmal, Hawi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam , ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2013 ), h. 93  

31 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-2, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. ke-4, hlm 218.   

32 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 
2002),hlm. 87.     

32 Departemen dan kebudayaan, Kamus Besar..., h. 221.  

33Arief Armai, Pengantar Ilmu..., hlm. 90  
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patut ditiru dan dicontoh.” Oleh karena itu keteladanan adalah hal-hal yang dapat 

ditiru atau dicontoh.32  

Teladan dalam term al-Quran disebut dengan istilah “uswah“ dan “Iswah” 

atau dengan kata “al-qudwah” dan “al qidwah” yang memiliki arti suatu keadaan 

ketika seseorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, dan 

kejelekan.33 Jadi “keteladanan” adalah hal-hal yang ditiru atau dicontoh oleh 

seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud di sini adalah 

keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan 

yang baik, sesuai dengan pengertian “uswatun hasanah”. 

Keteladanan guru sangat besar berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi para peserta didik. Keteladan ini memiliki peran dan fungsi 

yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan 

mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta mensejahterakan 

masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.33  

2.  Bentuk keteladanan  

a. Pengaruh teladan yang tidak di sengaja  

Guru tampil sebagai figur yang dapat memberikan contohcontoh yang baik. 

Keberhasilan lebih banyak tergantung pada kualitas kesungguhan realisasi 

karateristik guru yang diteladani, seperti kualitas kepemimpinanya, kualitas 

kemuliaanya, kualitas keikhlasannya dan sebagainya. Setiap orang yang 

diharapkan menjadi teladan hendaknya memelihara tingkah lakunya serta 

tanggungjawab kepada allah swt34  

b. Pengaruh teladan yang disengaja  

 
33 Mulyasa. Menajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2015), h. 169  

    34 Muhammad Akbdul Qodir Ahmad. Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2008), h. 57-59  
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Guru dengan sengaja memberi contoh yang baik pada siswanya supaya 

mereka dapat menirunya. Contohnya adalah guru sebagi iman ketika 

melaksanakan sholat Dzhuhur berjama’ah di sekolah, membaikkah sholatnya 

dalam mengerjakan sholat yang sempurna kepada makmumnya atau siswa.  

c. . Pendekatan keteladanan  

 Pendekatan keteladanan adalah memperlihatkan keteladanan atau memberi 

contoh yang baik pada peserta didik. Hal ini disebabkan karena guru akan menjadi 

tokoh identifikasi dalam pandangan anak yang akan dijadikan sebagai teladan 

dalam didalam mengidentifikasi diri dalam kehidupannya.  
  

Senada dengan di atas teladan merupakan tingkah laku, cara berbuat dan 

berbicara akan ditiru oleh anak didik. Dengan teladan ini lahirlah gejala 

identifikasi positif, yakni penyamanan diri dengan orang yang ditiru. Identifikasi 

positif itu penting sekali dalam pembentukan kepribadian. Karena itulah teladan 

yang merupakan alat pendidikan yang utama, sebab terikat erat dalam pergaulan 

dan berlangsung secara wajar. Hal yang sangat perlu diperhatikan peserta pendidik 

dalam hal ini adalah tingkah laku mana yang harus ditiru atau yang sebaliknya. 

Teladan dimaksudkan untuk membiasakan anak didik dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan.35  

3. Landasan Psikologi Pengambilan Metode Keteladanan.  

Kebutuhan manusia akan teladan lahir dari gharizah (naluri) yang 

bersemayam dalam jiwa manusia, yaitu taqlid (peniruan). Ghaizah adalah hasrat 

yang mendorong anak, orang lemah, dan orang-orang yang dipimpin untuk meniru 

 
35 Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 

h. 29   
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prilaku orang dewasa, orang kuat, dan pemimpin. Taqlid gharizi (peniruan 

naluriah) dalam pendidikan Islam jika diklasifikasikan terdiri atas :36  

Pertama; Keinginan untuk meniru dan mencontoh. Anak atau pemuda 

terdorong akan keinginan halus yang tidak dirasakannya untuk meniru orang yang 

dikaguminya di dalam hal bicara, cara bergerak, cara bergaul, cara menulis dan 

sebagainya tanpa disengaja. Taqlid yang tidak disengaja ini kadangkala 

mempengaruhi pada tingkah laku mereka bahkan menyerap pada kepribadiannya. 

Oleh sebab itu, betapa bahayanya bila seseorang berbuat tidak baik padahal ada 

orang yang menirukannya, karena dengan demikian orang tersebut akan 

menanggung dosa atas orang yang menirunya  

 Kedua; Kesiapan untuk meniru. Setiap tahap usia mempunyai tahapan dan 

potensi tertentu untuk meniru. Oleh karena itu agama Islam menyuruh anak untuk 

melakukan sholat sebelum mencapai usia tujuh tahun. Akan tetapi tidak melarang 

untuk meniru gerakan-gerakan shalat kedua orang tuanya sebelum berusia tujuh 

tahun, tidak pula menyuruhnya supaya menngucapkan seluruh do‟a-do‟anya.  

Melihat kenyataan tersebut, maka sebagai pendidk hendaknya 

mempetimbangkan kesiapan potensi anak sewaktu kita memintanya untuk menirui 

dan mencontoh seseorang.  

Ketiga; adalah tujuan. Setiap peniruan mempunyai tujuan yang 

kadangkadang diketaui oleh pihak yang meiru dan kadang-kadang tidak. Tujuan 

pertama bersifat biologis. Tujuan ini bersifat naluriah, tidak kita sadari, namun 

kadangkadang pada anak kecil atau hewan. Pengarahan kepada tujuan ini nampak 

pada peniruan akan ketundukan anak-anak dan kelompok masa dalam mencapai 

perlindungan. Peniruan ini berlangsung dengan harapan akan memperoleh 

kekuatan seperti yang dimiliki orang yang dikaguminya. Apabila peniruan itu 
 

36 Muhammad Qutb, Sistem Pendidikan Islam, terj. Salman Harun, (Bandung: PT. Al- 
Ma‟arif, tth),…hlm. 326  
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disadari, maka peniruan tersebut tidak lagi sekedar ikut-ikutan,akan tetapi 

merupakan kegiatan yang diikuti dengan pertimbangan. Dalam istilah dunia 

pendidikan Islam, peniruan itu disebut dengan ittiba‟ (patuh). Macam ittiba‟ yang 

paling tinggi adalah didasarkan atas pengetahuan tentang tujuan dan cara.  

4. Tipe pendidikan dengan Keteladanan  

Pada kenyataannya keteladanan dijadikan sebagai metode pendidikan Islam, 

dipandang mempunyai pengaruh yang sangat positif. Selain itu juga keteladanan 

merupakan pendidikan yang sangat efektif untuk mempengaruhi peserta didik 

menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Dari bentuknya keteladanan memberikan 

pengaruh terhadap psikologi peserta didik, maka pendidikan keteladanan 

dibedakan atas:37  

a. Pengaruh langsung yang tak disengaja  

keberhasilan tipe peneladanan ini banyak bergantung pada kualitas 

kesungguhan realisasi karakteristik yang diteladankan. Seperti; keilmuan, 

kepemimpinan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini keteladanan berjalan secara 

langsung tanpa disengaja. Ini berarti bahwa setiap orang diharpkan mennjadi 

teladan hendaknya memelihara tingkah lakumnya, disertai kesadaran bahwa ia 

bertanggung jawab di hadapan Allah dalam segala hal yang diikuti orang lain.  

b. Pengaruh yang disengaja  

Pada prinsipnya keteladanan yang mempengaruhi secara sengaja dapat 

dilihat dari guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya seperti memberikan 

contoh membaca yang baik dan benar agar para murid-muridnya menirukannya. 

Seperti; imam membaikkan shalatnya untuk mengerjakan shalat secara sempurna 

kepada orang-orang yang mengikutinya, dan komandan maju kedepan barisan 

untuk menanamkan keberanian kepada pasukannya. 

 
37 Muhammad Qutb, Sistem Pendidikan …,h. 238  



38 
 

 

5. Prinsip-prinsip Penggunaan Metode Keteladanan (Uswah hasanah) dalam 

Pendidikan  

Prinsip disebut juga dengan asas atau dasar. Asas adalah kebenaran yang 

menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Dalan hubungannya 

dengan metode keteladanan berarti prinsip yang dimaksud di sini adalah dasar 

pemikiran yang digunakan dalam mengaplikasikan metode keteladanan dalam 

pendidikan Islam. Prinsi-prinsip pelaksanaan metode keteladanan pada dasarnya 

sama dengan prinsip metode pendidikan yakni menegakkan “Uswah Hasanah”. 

Dalam hal ini Muhaimin dan Abdul Mujib mengklasifikasikan prinsisp 

penggunaan metode keteladanan sejalan dengan prinsip pendidikan Islam adalah 

:38  

a. At-Tawassu’ Fil Maqashid la fi Alat (Memperdalam tujuan bukan alat)  

Prinsip ini menganjurkan keteladanan sebagai tujuan bukan sebagai alat. 

Prinsip ini sebagai antisipasi dari berkembangnya asumsi bahwa keteladanan 

pendidik hanyalah sebuah teori atau konsep tetapi keteladanan merupakan tujuan. 

Keteladanan yang dikehendaki di sini adalah bentuk prilaku pendidik atau 

pendidik yang baik. Karena keteladanan itu ada dua yaitu keteladanan baik (uswah 

hasanah) dan keteladanan jelek (Uswah sayyi‟ah). Dengan melaksanakan apa yang 

dikatakan merupakan tujuan pendidikan keteladanan (uswatun hasanah). Tujuan 

pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah serta berilmu pengetahuan, maka media keteladanan merupakan alat untuk 

memperoleh tujuan hal tersebut. Tanpa adanya praktek dari praktisi pendidik 

pendidikan Islam hanyalah akan menjadi sebuah konsep belaka.  

b. Mura’atul Isti’dad Wa Thab’i (Memperhatikan pembawaan dan kecenderungan 

peserta didik)  
 

38 Muhaimin, Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofik dan Kerangka 
Dasar Operasionalnya, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 241.  
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Sebuah prinsip yang sangat memperhatikan pembawaan dan 

kecenderungan peserta didik. Dengan memperhatikan prinsip ini, maka seorang 

pendidik hendaknya memiliki sifat yang terpuji, pandai membimbinng anak-anak, 

taat beragama, cerdas, dan mengerti bahwa memberikan contoh pada mereka akan 

mempengaruhi pembawaan dan tabiatnya.  

Sebuah prinsip yang sangat memperhatikan pembawaan dan 

kecenderungan peserta didik. Dengan memperhatikan prinsip ini, maka seorang 

pendidik hendaknya memiliki sifat yang terpuji, pandai membimbinng anak-anak, 

taat beragama, cerdas, dan mengerti bahwa memberikan contoh pada mereka akan 

mempengaruhi pembawaan dan tabiatnya.39 Atas dasar karakter manusia secara 

fitrah mempunyai naluri untuk meniru, maka metode yang digunakan pun adalah 

metode yang dapat disesuaikan dengan pembawaan dan kecenderungan tersebut. 

Implikasi dalam metode ini adalah keteladanan yang bagaimana untuk diterapkan 

dan disesuaikan serta diselaraskan melalui kecenderungan dan pembawaan anak 

tersebut.  

Al-Farabi dalam bukunya Asy-Syiasi menyatakan bahwa anak adakalanya 

mempunyai bakat jelek, seperti mempunyai kecenderungan jahat dan bodoh, 

sehingga sulit diharapkan kecerdasan dan kecakapan begitu juga ada anak yang 

mempunyai pembawaan luhur sehingga mudah dididik.38 Dengan mengetahui 

watak dan kecenderungan tersebut keteladanan pendidik diharapkan memberikan 

kontribusi pada perubahan prilaku dan kematangan pola pikir pada peserta 

didiknya 

c. Min al-Mahsus Ila al-Ma’qul (sesuatu yang bisa diindra ke rasional)  

 
39 Herry Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 

hlm.180  

38 Muhaimin, Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan...., hlm. 242.  
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   Tidak dapat dibantah bahwa setiap manusia merasa lebih mudah 

memahami sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indranya. Sementara hal-hal 

yang bersifat hissi atau rasioal apalagi hal-hal yang bersifat irasional, kemampuan 

akal sulit untuk menangkapnya. Oleh karena itu prinsip berangsur-angsur 

merupakan prinsip yang sangat perlu diperhatikan untuk memilih dan 

mengaplikasikan sebuah metode dalam proses pendidikan. Inti pemakaian prinsip 

ini dalam metode keteladanan adalah pengenalan yang utuh terhadap peserta didik 

berdasarkan umur, kepribadian, dan tingkat kemampuan mereka. Sehingga prinsip 

tersebut dapat menegakkan “uswah hasanah” (contoh tauladan yang baik) 

terhadap peserta didik. 6Prinsip yang diterapkan dari pembahasan yang indrawi 

menuju pembahasan yang rasional ini dalam kontek keteladanan adalah 

keteladanan merupakan sebuah bentuk prilaku seseorang yang dapat dilihat dan 

ditiru. Bentuk aplikasi dari rasional atas keteladanan adalah menciptakan sebuah 

prilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang menjunjung norma agama. Dengan 

keteladanan dijadikan sebuah metode dalam pendidikan Islam memberi stimulus 

pada peserta didik untuk berbuat setelah mengetahui kenyataan bahwa apa yang 

ajarkan dan dilakukan oleh pendidik memberikan makna yang baik dan patut 

contoh.  

6. Urgensi Keteladanan (Uswah hasanah) dalam Pelaksanaan Pendidikan  

 Metode keteladanan sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan 

tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada peserta 

didik agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki 

akhlak yang baik dan benar. Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat 

besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian dan lain-lain.  

   Suasana lembaga pesantren hendaknya dijadikan sebagai uswah oleh 

dunia pendidikan modern saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari keteladanan kiai. 
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Kelebihan seorang kiai dalam memimpin sebuah pesantren adalah karena ia 

memiliki pamor atau kelebihan yang baik dan terkenal di masyarakat luas. 40 

Kelebihan tersebut ia bangun dengan keteladanan yang selalu ia implementasikan 

dan aplikasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai dengan perkataan 

dan perbuatan.  

   Terciptanya hubungan yang harmonis antara seorang kiai dengan kiai 

lainnya dan hubungan kiai dengan para santrinya, serta hubungan antara santri 

dengan santri lainnya. Mencuatnya kematangan lulusan atau out-put lulusan 

pesantren dalam menjalankan agama ditengah masarakat. Suasana pesantren di 

atas merupakan pendidikan Islam yang melalui keteladanan seorang kiai sangat 

efektif untuk diterapkan oleh para pendidik dan orang tua dalam membentuk 

generasi yang beriman dan bertaqwa serta berilmu pengetahuan. Dengan 

menjadikan kiai sebagai modeling dalam tingkah laku akan terciptanya kehidupan 

yang baik. Jika ditemukan kenakalan remaja hal itu karena terjadinya krisis 

prinsip, qudwah dan lingkungan.41 Untuk menciptakan anak yang shaleh, pendidik 

tidak cukup hanya memberikan prinsip saja, karena yang lebih penting bagi peserta 

didik adalah figur yang memberikan keteladanan dalam menerapkan prinsip 

tersebut. Sehingga sebanyak apapun prinsip yang berikan tanpa disertai dengan 

contoh tauladan hanya akan menjadi kumpulan resep yang tak bermakna.  

7. Jenis-Jenis Pendidikan Keteladanan (Uswah hasanah) dalam Pendidikan 

Islam  

Dalam dunia pendidikan, ketauladanan merupakan cara paling efektif yang 

sangat berpengaruh dalam mempersiapkan akhlak anak, baik secara pribadi 

maupun dalam sosial kemasyarakatan. Hal itu karena seorang pendidik merupakan 
 

         40 Muhaimin, Abd. Mujb, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung : Bumi Aksara, 
1991), h 111  

41 Arief Armai, Pengantar Ilmu..., h. 121  
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contoh nyata dalam pandangan anak. Contoh yang baik itulah yang akan ditiru 

oleh peserta didik dalam prilaku dan akhlak, baik itu ia sadari maupun tidak. 

Bahkan dapat meresap dan mempengaruhi menjadi watak dalam diri mereka.  

Dari sini dapat kita melihat bahwa keteladanan mempunyai peranan 

penting terhadap baik dan buruknya anak. Jika seorang pendidik adalah orang yang 

jujur dan dapat dipercaya, maka si peserta didik akan tumbuh dan berkembang 

menjadi seperti itu pula.Begitu pula sebaliknya. Mudah saja seorang pendidik 

untuk memberikan pendidikan atau mengajarkan sebuah metode yamg baik kepada 

anak, akan tetapi hal itu sulit dipraktekkan oleh si anak jika mereka melihat bahwa 

prilaku orang yang mengajarkannya tersebut tidak sesuai yang ia sampaikan. Hal 

ini telah disindir oleh seorang penyair : Lukman menyuruh  anaknya  untuk 

 melaksanakan shalat, merupakan tamsil (gambaran) dari pelaksanaan 

ibadah shalat tersebut adalah persuasi, mengajak, dan membimbing mereka untuk 

melaksanakan shalat. Namun jika orang tua tidak melaksanakan shalat jangan 

harap mereka akan melaksanakannya.  

Orang tua bagi anak adalah sang idola tempat mereka menumpahkan segala 

permasalahan dan tempat kasih sayang mereka. Namun mereka akan merasa 

kecewa bila melihat orang tuanya berlaku tidak jujur di hadapan mereka. Contoh 

kecil ketika sang ayah berpesan kalau ada telepon untuk ayah bilang saja ayah 

tidak ada. Padahal sang ayah sedang berada di rumah. Tidaklah mungkin seorang 

anak akan mempunyai prilaku baik bila tidak dimulai dengan keteladanan orang 

tuanya dan pendidik mereka.  

Pendidikan keteladanan beribadah hendaknya ditanamkan dan dibiasakan 

semenjak ia kecil oleh orang tua. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil akan 

membentuk kepribadian mereka di masa depannya. Dikatakan bahwa : “Siapa yang 
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membiasakan sesuatu di waktu mudanya, waktu tua akan menjadi kebiasaannya 

juga.” 

a. Qudwah Al-Ibadah  

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak hendaknya dimulai dari keluarga. 

Kegiatan ibadah yang lebih menarik bagi anak yang masih kecil adalah yang 

mengandung gerak. Pengertian terhadap agama belum dapat dipahaminya. Oleh 

karena itu, ajaran agama yang abstrak tidak menarik perhatiannya. Anak-anak suka 

melaksanakan sholat, meniru orang tuanya, kendatipun ia tidak mengerti apa yang 

dia lakukannya. Pengalaman keagamaan yang menarik bagi anak di antaranya 

shalat berjamaah, lebih baik lagi kalau ikut shalat di dalam shaff bersama orang 

dewasa. Disamping itu anak akan senang melihat dan berada di dalam tempat 

ibadah (masjid, surau, mushola, dan sebagainya).  

Suatu pengalaman kegiatan ibadah yang tidak mudah terlupakan oleh anak, 

suasana pada bulan Ramadhan ketika ikut berpuasa dengan orang tuanya walaupun 

ia belum kuat melaksanakannya seharian penuh. Kegembiraan yang dirasakan 

kepada mereka saat mereka berbuka bersama ibu-bapak dan seluruh anggota 

keluarga, kemudian bergegas shalat maghrib, setelah itu pergi ke masjid atau 

mushala bersama temantemannya untuk melaksanakan shalat Tarawih.  

Pemberian contoh teladan yang baik (uswah hasanah) dalam beribadah 

terhadap peserta didik, terutama anak yang belum mampu berfikir kritis akan 

banyak mempengaruhi pola tingkah laku mereka dalam prilaku sehari-hari atau 

dalam mengerjakan sesuatu tugas pekerjaan yang sulit. Orang tua sebagai 

pembawa dan pengamal nilainilai agama akan mempunyai kedayagunaan 

mendidik anak bila menerapkan metode keteladanan.  

b. Qudwah Zuhud  
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Seorang pendidik menduduki tempat yang tinggi dan suci maka ia harus 

tahu kewajiban yang sesuai dengan posisinya sebagai pendidik. Ia haruslah seorang 

yang benar-benar zuhud. Ia pun mengajar dengan maksud mencari keridhaan Allah, 

bukan karena mencari upah, gaji, atau suatu uang balas jasa. Artinya, dengan 

mengajar ia tidak menghendaki selain keridhaan Allah dan menyebarkan ilmu 

pengetahuan. Pada waktu dulu pendidik-pendidik mencari nafkah hidupnya 

dengan jalan menjual buku-buku pelajaran dan menjualnya kepada orangorang 

yang ingin membeli. Dengan jalan demikian mereka dapat hidup. Namun lambat 

laun kemudian didirikan sekolah-sekolah dan ditentukan gaji pendidik. Pada saat 

itu banyak ulama dan sarjana yang menentang hal tersebut dan mengkritiknya. Hal 

ini karena didasarkan kezuhudan dan ketaqwaan mereka terhadap Allah SWT.42  

  Menurut Al Ghazali dalam al Ihya‟ bahwa seorang pendidik hendaknya 

ia meneladani Nabi dalam hal tidak menerima gaji atau meminta imbalan apapun 

atas pelajaran yang ia berikan. Juga tidak bertujuan memperoleh balasan ataupun 

terima kasih dari siapapun. Maka ia mengajarkan ilmunya semata-mata demi 

keridhaan Allah dan sebagai upaya pendekatan diri kepada-Nya. Sedemikian 

sehingga ia sedikitpun tidak merasa menanam budi pada peserta didiknya, 

walaupun memang seharusnya mereka berhutang budi kepadanya bahkan 

seharusnya ia sendiri harus menganggap mereka telah berbuat baik kepadanya atas 

kesediaan mereka untuk bertaqarrub kepada Allah dengan menanamkan ilmu pada 

kalbu mereka.43  

Dengan memahami larangan gaji bagi pendidik yang menjadi pemikiran Al-

Ghazali bisa jadi merupakan salah satu upaya penghambat kecenderungan sifat 

matrealistik yang waktu itu mungkin telah merambah pada profesi pendidik. 

 
42 Ibid. hlm.147.  
43 Al Ghazali, Al Ihya‟ Ulum al-Din,Juz I, (Kairo: Mu‟assah al-Halabi,1967), hlm.80.  
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Namun pendapat tersebut tidak dapat digunakan lagi dalam pengelolaan 

pendidikan sekarang.44 Karena seorang alim atau sarjana betapa pun zuhud dan 

sederhana hidupnya, tetap saja memerlukan uang dan harta untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

Menurut Nashih Ulwan bahwa tujuan zuhud Nabi adalah mendidik generasi 

muslim tentang hidup sederhana dengan cara menerima dan mencukupkan apa 

adanya agar tidak terbujuk dengan gemerlapnya dunia sehingga melupakan 

kewajiban dakwah Islam dan juga supaya tidak terperdaya oleh dunia sebagaimana 

yang terjadi pada orang-orang sebelumnya. Selain itu Nabi juga ingin memberikan 

pemahaman kepada orang-orang munafik dan para musuh-musuhnya bahwa apa 

yang dilakukan oleh orang Islam dalam dawakya bukan untuk mengumpulkan 

harta benda, kenikmatan dan hiasan dunia yang cepat rusak tetapi tujuannya 

hanyalah mencari pahala dari Allah.45  

c. Qudwah Tawadhu’  

Pendidik memegang peranan amat penting, bahkan berada pada garda 

terdepan dalam proses pendidikan . Keberhasilan pendidikan sebagian besar 

tergantung kepada kualitas pendidik baik dari penguasaannya terhadap materi 

pelajaran yang diajarkan maupun cara menyampaikan pelajaran tersebut secara 

kepribadiannya yang baik, yaitu pribadi yang terpadu antara ucapan dan 

perbuatannya secara harmonis.  

Al- Mawardi memandang penting seorang pendidik yang memiliki sifat 

tawadhu‟ (rendah hati) serta menjauhi sikap ujub (besar kepala). Sikap tawadhu‟ 

di sini bukanlah sikap menghinakan diri atau merendahkan diri ketika berhadapan 

dengan orang lain, karena sikap ini akan menyebabkan orang lain meremehkannya. 

 
44Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1994), hlm. 78.   

45 Abdullah Nasih Ulwan, Op.cit., hlm. 176  
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Sikap tawadhu‟ yang dimaksud adalah sikap rendah hati dan merasa sederajat 

dengan orang lain dan saling menghargai. Sikap demikian akan menumbuhkan rasa 

persamaan, menghormati orang lain, toleransi serta rasa senasib dan cinta 

keadilan.46 Dengan sikap tawadhu tersebut seorang pendidik akan menghargai 

peserta didikya sebagai mahluk yang mempunyai potensi, serta melibatkannya 

dalam kegiatan belajar-mengajar.  

  Pada perkembangannya sikap tawadhu‟ tersebut akan menyebabkan 

pendidik bersikap demokratis dalam menghadapi peserta didiknya. Sikap 

demokratis ini mengandung makna bahwa pendidik berusaha mengembangkan 

individu seoptimal mungkin. Pendidik tersebut menempatkan peranannya sebagai 

pemimpin dan pembimbing dalam proses belajar mengajar yang berlangsung 

dengan utuh dan luwes, di mana seluruh peserta didik terlibat di dalamnya. Orang 

yang mampu bersikap rendah hati ini menandakan bahwa dia berjiwa besar dan 

berbudi luhur. Kebesaran jiwa seseorang ini justru terletak pada kesanggupannya 

menghargai orang lain. Karena itu orang seperti ini semakin dihormati dan dihargai 

orang lain. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa orang yang bersikap rendah hati 

dan ikhlas martabatnya akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah.  

  Rasul mempraktekkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Beliau 

senang duduk berkumpul dengan siapa pun, dari kalangan bawah sampai kalangan 

atas. Beliau gemar mendatangi shahabat-sahabatnya yang sakit. Rasul biasa 

berjabat tangan dan mendahului mengucapkan salam kepada sahabat-sahabatnya. 

Bahkan Rasul amat marah kalau seseorang membanggakan keturunannya. Beliau 

 
46 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Seri Kajian Filsafat Pendidikan 

Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 50.  
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biasa membantu pekerjaan istrinya di dapur, bahkan pergi belanja ke pasar. Ahklak 

Rasulullah ini merupakan suri tauladan bagi kaum muslimin.47  

  Orang tua pun dapat melatih anak-anak bersikap tawadhu‟ (rendah hati) 

kepada pembantu rumah tangga, pengemis, teman-temanya yang miskin dan 

kalangan bawah lainnya. Anak-anak dibiasakan berkata baik kepada pembantu, 

tidak menghardik pengemis, tidak mengejek dan menghina teman-temannya yang 

miskin. Didiklah mereka rendah hati atau tawadhu‟ semacam di atas, insya Allah 

dapat menjadikan anak kelak menjunujung tinggi sikap dan terpuji. Namun semua 

itu tidak akan berlangsung lama jika pendidik dan orang tua tidak megerjakan atau 

menempatkan sifat tawadhu‟ dalam jiwa dan mengamalkannya setiap hari.  

d. Qudwah al Karimah  

Tidak diragukan lagi, pendidik mempunyai kedudukan dan martabat yang 

tinggi di mata bangsa Indonesia. Dalam berbagai naskah kuno yang berasal dari 

ratusan tahun lampau, banyak ditemukan yang intinya memberikan kedudukan 

yang tinggi kepada pendidik. Begitu juga dalam pepatah dan ungkapan kata-kata 

hikmah, pendidik adalah orang yang harus “digugu dan ditiru” dan salah satu dari 

tokoh yang harus dijunjung tinggi. Pendidik sebagai orang yang mengembangkan 

kepribadian (akhlak al karimah) anak, tentu saja ia harus mempunyai kepribadian 

pada dirinya sebagai standar pengembang kepribadian anak tersebut. Karena 

kepribadian itulah yang akan meneruskan apakah ia akan menjadi pendidik atau 

pembina yang baik bagi peserta didiknya ataukah ia akan menjadi perusak dan 

penghancur masa depannya, terutama bagi mereka yang masih kecil (tingkat usia 

dasar) dan mereka yang sedang megalami kegoncangan jiwa (usia tingkat 

menegah).  

 
47 M. Thalib,  50 Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shalih, (Bandung: Irsyad Baitus 

Salam, 1996), h. 128.  
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Meskipun kepribadian (akhlak al-karimah) itu masih bersifat abstrak, 

namun hal ini dapat diketahui dalam segi penampilan atau bekasnya dalam segala 

aspek kehidupan. Misal dalam tindakan, sikap dalam bergaul, berpakaian, dan 

dalam menghadapi segala persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun berat.  

Seorang pendidik wajib memiliki kepribadian ilmiah yang tinggi dan baik 

akhlaknya karena anak selalu apa yang ada padanya melalui dorongan ingin 

menirukan dan ingin tahu48. Maka seorang pendidik hendaknya menggunakan 

instink dalam mendidik anak dan membiasakan mereka melakukan kebiasaan-

kebiasaan yang terbaik. Oleh karena itu seorang pendidik wajib memberikan 

contoh perbuatan yang baik dalam segala hal baik dari segi ilmunya, cara 

memanifestasikan pikirannya, dan cara bergaul yang baik serta tauladan yang baik.  

Kita tahu bahwa kebaikan pendidik akan menjadi contoh meskipun dalam 

prakteknya sulit dilaksanakan. Sedangkan kejelekan pendidik akan dengan mudah 

diikuti oleh peserta didik-peserta didiknya. Di sinilah peran pendidik sebagai 

contoh sangat penting dan mengukir bagi tiap-tiap peserta didik. Agar dapat 

menjadi contoh pendidik haruslah mempunyai mentalitas sebagai pendidik dan 

mempunyai keterpanggilan hati nurani untuk menjadi pendidik. Pendidik tidak 

akan berhasil mengajarkan nilai-nilai kebaikan (akhlak Karimah), selama dirinya 

sendiri berprilaku dengan budi pekerti yang jelek (akhlak sayyiah). Pendidik yang 

curang tidak akan berhasil menanamkan sifat kejujuran. Pendidik yang jorok tidak 

akan berhasil mengajarkan kebersihan. Pendidik yang sering terlambat tidak akan 

berhasil nenemkan kedisiplinan. Begitu seterusnya.  

Dari uraian di atas, maka keteladanan pendidik dalam berperilaku atau 

berbudi pekerti yang baik sangatlah diperlukan dalam membentuk jiwa peserta 
 

48Dorongan ingin tahu adalah pengaruh kejiwaan yang mendorong untuk menerima 
pandangan seseorang atau muhakah yakni ingin meniru orang lain dalam bentuk tingkah laku dan 
cara berbuat. Ali Al-Jumbulati, Abdul Futuh At-Tuwaanisi, Perbandingan Pendidikan Islam, 
(Jakarta: Rienika Cipta, 2002), Cet. ke-3, hlm.103.  
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didiknya. Melalui akhlak karimah maka seorang pendidik akan menempatkan 

dirinya pada derajat yang tinggi di sisi Allah SWT dan di hadapan sesamanya. 

Guru adalah contoh tauladan bagi siswanya karena itu itu, segala tingkah laku dan 

ucapan harus menjadi perhatian bagi guru dalam bertindak. 

e. Qudwah Syaja’ah  

 Syaja‟ah (berani) secara etimologi dalam kontek jiwa adalah kekerasan 

hati menghadapi hal yang menakutkan, sedang dalam kontek perbuatan syaja‟ah 

adalah memberanikan diri dalam mengambil kesempatan, dan ia adalah suatu 

kebajikan antara keberanian yaang berlebih dan sangat takut.49  

Dari pengertian di atas, dapat digambarkan bahwa sifat syaja‟ah adalah 

berani melangkahkan kaki untuk maju ke depan, sekiranya hal tersebut memang 

perlu ditempuh. Tetapi juga bernama syaja‟ah sekiranya seorang itu berani 

mundur secara teratur dan mengambil siasat bila hal tersebut dianggap lebih baik. 

Seorang yang mempunyai sifat saja‟ah akan menggunakan caranya sendiri sesuai 

dengan keadaan suasana dan waktu. Oleh sebab itu tidak dapat dikatakan orang 

berani jika seseorang itu akhirnya mati konyol karena kenekatannya, juga belum 

tentu dikatakan licik apabila orang itu menunda usahanya karena keadaan dan 

situasi belum mengijinkan. Tetapi sudah pasti dapat dimaksukkan manusia yang 

berani, jikalau ia berbuat sesuatu setelah didifikirkan masak-masak dan hatinya 

sudah mantap bahwa yang ia lakukan itu akan memberikan hasil.  

Syekh Musthafa Al-Ghalayini membagi syaja‟ah (keberanian) itu ada dua, 

yaitu syaja‟ah adabiyah yakni keberanian dalam hal kesopanan, tatakrama dalam 

pergaulan yaitu apabila seseorang itu suka memberikan teguran atau peringatan 

terhadap penguasa yang berlaku tidak jujur, berbuat salah atau melakukan 

 
49Amril M., Etika Islam, Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raqhib Al-Isfahani, 

(Yogyakarta: LSFK2P (Lembaga studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan) 
berkerja sama dengan Pustaka Belajar, 2002), hlm. 111.  
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kedzaliman terhadap bawahannya, sebagaimana seorang kepala kepada 

pegawainya.50  

Sedangkan syaja‟ah madiyah yaitu keberanian dalam hal mempertahankan 

materi kebendaan, dalam urusan harta benda keduniawiyahan, serta keamanan 

negara dan kesejahteraan bangsa atau mengadakan pembelaan terhadap diri sendiri 

maupun kepentingan keluarganya dari segala macam bahaya yang menimpa dan 

dilakukan oleh mausia atau kelompok yang memang sengaja hendak berbuat jahat 

terhadap tanah air maupun keluarganya.51 

Sifat pemberani Nabi Muhammad yang patut kita teladani adalah pada 

waktu perang Hunain, Nabi berada di atas tunggangannya sedangkan orang-orang 

sama lari menjahuinya. Kemudian beliau berkata: “saya adalah seorang Nabi yang 

tidak patut berbohong Saya adalah cucu Abdul Muthalib” pada waktu itu tidak 

ada seorangpun yang lebih tegar dan lebih dekat dengan musuh dari pada beliau.52  

Dari contoh di atas, maka keteladanan keberanian hendaklah dimiliki oleh 

seorang pendidik atau orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Seorang anak 

akan mempunyai sifat penakut jika melihat orang tuanya takut terhadap orang lain. 

Bahkan seorang anak akan merasa takut bila melihat ibunya menjerit ketika 

melihat seokor ulat kecil di dekatnya.  

Keberanian haruslah ditanamkan pada diri seorang anak. Anak akan 

memiliki jiwa yang kerdil dan pengecut bila tidak diajari keberanian. Dengan 

keberanian anak akan menjadi seorang yang cerdas dan mampu menuangkan 

gagasan atau ide-idenya dalam bentuk prilaku sehari-harinya.  

f. Qudwah al Quwwah al Jasadiyah  
 

50Syekh Mustafa Al Ghalayini, Bimbigan Menuju ke Akhlak yang Luhur, terj. (Semarang: 
CV. Toha Putra, 1976), hlm. 39  

51 Syekh Mustafa Al Ghalayini, Bimbigan Menuju ke Akhlak yang Luhur, terj. (Semarang: 
CV. Toha Putra, 1976), h. 39  

52 Abdullah Nasih Ulwan, h. 176  
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Seorang pendidik yang ideal hendaknya memiliki kelebihan dalam hal 

kekuatan fisik. Seseorang pendidik akan disegani dan bahkan ditakuti oleh 

sebagian peserta didiknya bila melihat akan keperkasaan dan ketangkasan sang 

pendidik. Bagaimana tidak!, Rasulullah sendiri telah berduel tiga kali melawan 

Rukanah sehingga dia menyerah dan pada duel terakrir ia masuk Islam. Begitu juga 

pada perang Uhud Rasulullah berhadapan langsung dengan Ubay Ibnu Khalaf dan 

berhasil melukainya dan akhirnya ia jatuh dari kudanya dan merintih kesakitan. 

Selain itu, ketika para sahabat sedang menggali parit (khandak) terdapat sebuah 

batu yang besar yang tidak bisa dihancurkan dengan kapak. Rasulullah dengan 

kekuatan fisiknya berhasil memecahkan batu besar tesebut. 53 

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka seorang pendidik harus tampil 

sebagai teladan yang baik. Selain pendidik dituntut memiliki akhlak karimah, dan 

pengetahuan yang tinggi („alim) ia juga harus memiliki kekuatan fisik dan tampil 

sebagai sosok yang cakap dan altletis.54 Dalam kontek ini, seorang pendidik (guru) 

jika berpenampilan yang menarik dengan bentuk poster tubuh kuat dan energik 

secara psikologis mendorong peserta didik timbul rasa hormat dan mempunyai rasa 

empati tanpa disuruh untuk menghormati. Lain lagi ceritanya, bila seorang 

pendidik adalah seorang yang berpenampilan kurang menarik dan sering sakit-

sakitan sehingga dalam menyampaikan pelajaran di kelas dengan muka masam.  

Hal tersebut berakibat peserta didik tidak merasa nyaman dan timbul rasa bosan, 

muak, acuh-tak acuh terhadap materi pelajaran yang ia sampaikan. Bagaimana 

mungkin jika seorang pendidik yang sakit saraf mengajar peserta didiknya menjadi 

orang yang cerdas, sedangkan dirinya sendiri tidak waras. Bahkan lebih konyol jika 

seorang pendidik yang berjalan pincang mengajarkan pendidikan ketangkasan, 

 
53 Syekh Mustafa Al Ghalayini, Bimbigan Menuju ke Akhlak yang Luhur, terj. (Semarang: 

CV. Toha Putra, 1976), h. 39  

54 Dedi Supriadi,  h. 29.  



52 
 

 

seperti lari, lompat dan lain-lainya yang berkaitan dengan pendidikan kekuatan 

fisik. Apa jadinya, jika seorang pendidik tidak mampu menjadi sentral figur 

dihadapan peserta didiknya. Ia akan kuwalahan dan tidak akan memperoleh apa 

yang diharapkan dari peserta didiknya. Dalam kondisi seperti ini, di mana dalam 

proses belajar mengajar tidak ada yang dijadikan teladan, usaha pendidikan 

menggali fitrah atau potensi dasar sebagai sumber dasar yang dimiliki manusia 

akan terhambat. Jika ini berlangsung sepanjang proses pendidikan, kegagalanlah 

yang akan diperoleh.  

Dari uraian di atas, tampak bahwa profesi pendidik sangat menentukan 

kelangsungan hidup suatu bangsa. Kejayaan atau kehancuran suatu bangsa boleh 

dikatakan sangat bergantung pada keberadaan pendidik yang membidangi lahirnya 

generasi muda. Alasannya, karena potensi manusia akan mempunyai makna dan 

dapat memanfaatkan sumber daya alam yang selanjutnya berguna bagi kehidupan 

manusia, hanya setelah digali melalui pendidikan, dan subyek yang paling berperan 

secara langsung dalam proses pendidikan adalah pendidik. Oleh karena itu, seorang 

pendidik harus mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dan harus 

senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip mengajar seperti memiliki rasa kasih 

sayang, serta seorang pendidik hendaknya memiliki kekuatan fisik yang energik 

dan tidak sakit-sakitan. Kepandaian apapun yang dimiliki seorang pendidik akan 

tidak sempurna dalam mentransfer ilmunya bila kondisi fisiknya mengalami sakit.  

g. Qudwah al Hasan al Siyasah ( keteladanan dalam berpolitik)  

Secara umum, tarbiyah siyasiyah dipandang sebagai aktivitas pedidikan 

yang terlembagakan, yang secara teratur, sistematik, dan dan intensional 

melakukan segala upaya mendorong warga di sebuah negara atau pendukung di 

sebuah pergerakan untuk berperan lebih aktif dalam membangun institusi 

kemasyarakatan dan siyasah. Dalam jagat siyasah, masalah kekuasaan menjadi 
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fokus gerakan yang karenanya sangat luas dibicarakan. Sementara itu, dalam 

Islam, hirarkhi kekuasaan dipandang sebagai salah satu batasan utama dalam 

kristalisasi kepribadian anak dan prilaku siyasah kelak. Oleh karena itu, menurut 

hibbah Rauf „iza, institusi keluarga merupakan negara mini bagi anak-anak. 

Pengetahuan tentang kekuasaan yang ada dalam institusi keluarganya terhadap 

kekuasaan dan kedudukan dirinya dalam negara.55  

Dalam pendidikan politik Islam, Nabi Muhammad merupakan modeling. 

Hal tersebut dapat kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, bahwa Nabi di Madinah 

berhasil memancangkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru, dengan 

menciptakan kesatuan akidah, politik dan sistem kehidupan di antara orang-orang 

muslim, maka beliau perlu merasa mengatur hubungan dengan selain golongam 

Muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan keamanan, 

kebahagiaan dan kebaikan bagi semua manusia, mengatur kehidupan di daerah itu 

dalam suatu kesepakatan.Untuk itu beliau menerapkan undang-undang yang luwes 

dan penuh tenggang rasa, yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia 

yang selalu di bayangi fanatisme. 56  

  Sesungguhnya bangunan politik yang dikembangkan oleh Nabi 

Muhammad Saw. ketika berada di Madinah, adalah bersifat sangat modern. 

Memang bukan organisasi atau lembaga di luar negara yang berkembang di waktu 

itu, tetapi dimensi-dimensi lain yang ada dalam bangunan konsep masyarakat 

madani. Hal itu tercermin jelas dalam mitsaq Al-Madinah (perjanjian Madinah), 

yang oleh para ilmuan politik dianggap sebagai konstitusi pertama sebuah negara. 

Dalam hal ini, sejumlah persyaratan pokok tumbuhnya kehidupan masyarakat 

 
55 Abu Ridha, Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam, (Bandung: PT. Syamil Cipta 

Media, 2002), h. 41.   

56 Syekh Mustafa Al Ghalayini, Bimbigan Menuju ke Akhlak yang Luhur, terj. (Semarang: 
CV. Toha Putra, 1976), h. 39  
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madani yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad adalah prinsip kesamaan, 

egaliter, keadilan, dan partisipasi.70  

 Adanya aturan-aturan yang tegas dalam perjanjian Madinah itu terdapat 

prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan musyawarah merupakan ciri-ciri awal 

terbentuknya kehidupan politik modern ditandai dengan munculnya semangat 

kemasyarakatan madani yang sekarang dikembangkan dalam nilai-nilai kehidupan 

berbangsa dan bernegara dengan kehidupan . 

Dari Uraian di atas, bila ditarik pada dunia pendidikan maka 

praktisipraktisi pendidikan haruslah mampu menyuguhkan pendidikan politik 

yang demokratis yakni tidak menekankan pada nilai dogmatisme agama sebagai 

ladasannya. Namun dalam pelaksanaan dan sufremasinya mencerminkan nilai-nilai 

agama. Indonesia dalam bingkai pendidikan politik dihadapkan pada kehidupan 

yang pluralis. Hal tersebut terlihat banyaknya agama yang disahkan oleh negara 

dan dianut oleh para pemeluknya. Sehingga tidak mungkin diciptakan sebuah 

undang-undang negara berdasarkan pada satu agama. Untuk itu perlu dibangun 

sebuah undang-undang dasar negara yang pluralis dan nasionalis yang di dalamnya 

bersifat religius sebagaimana keberadaan penduduk Indonesia.  

C. Metode Pembiasaan 

1. Pengertian Metode pembiasaan  

Secara etimologi metode berasal dari kata method yang berarti suatu cara 

kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai 

suatu tujuan.57 Pembiasaan asal katanya adalah “biasa” dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, “biasa” adalah 1). Lazim atau umum, 2). Seperti sedia kala, 3). 

 
57 Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur kholidah, Metode dan Tehnik Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013), h. 19   
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Sudah merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.58 Sehingga 

pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang 

menjadi terbiasa. Dengan melakukan pembiasaan tersebut peserta didik dapat 

berpikir secara positif, mengetahui perilaku yang baik dan buruk, serta dapat 

mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilakukan agar sesuai dengan 

ketentuanketentuan yang diajarkannya.  

Secara bahasa, metode berasal dari kata method yang berarti cara kerja 

yang sistematis yang digunakan untuk mempermudah dalam melaksanakan 

kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Ahmad Tafsir yang 

dikutip oleh Hery, metode berasal dari bahasa Inggris, yakni method yang 

memiliki pengertian lebih khusus, yakni cara yang cepat dan tepat dalam 

mengerjakan sesuatu. 7I  

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulangulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaannya. Pembiasaan berartikan pengalaman 

sedangkan yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Oleh karena itu. 

Uraian tentang pembiasaan selalu menjadi satu dengan uraian tentang perlunya 

mengamalkan kebaikan yang telah diketahui.59 Pembiasaan merupakan kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga 

menjadi kebiasaan yang baik. Pembiasaan ini meliputi aspek perkembangan moral, 

nilai-nilai agama, akhlak, pengembangan sosio emosional dan kemandirian. 

Pembiasaan positif yang sejak dini sangat memberikan pengaruh positif pula pada 

masa yang akan datang.60  

 
58 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa…, h. 146  

  59 Abdurrahman An Nawawi, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan masyarakat, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 170  

  60 Muhammad Noer Cholifudin Zuhri, “Studi Tentang Efektivitas Tadarus Al-Qur’an 
dalam Pembinaan Akhlak di SMPN 8 Yogyakarta”, Cendekia, Vol 11 NO 1 (Juni 2013), 118.  
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Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang sangat penting sekali 

sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, pembiasaan yang baik penting 

artinya bagi pembentukan watak anak-anak, dan juga akan terus berpengaruh 

kepada anak itu sampai hari tuanya. Menanamkan kebiasaan pada anak-anak 

adalah sukar dan kadang-kadang memakan waktu yang lama. Akan tetapi, segala 

sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sukar pula kita ubah. Maka dari itu, lebih 

baik daripada terlanjur memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik.61  

 Para ulama mendefinisikan pembiasaan dengan banyak definisi antara lain 

sebagai berikut :  

a. Pembiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus-menurus dalam sebagian 

waktu dengan cara yang lama dan tanpa hubungan akal, atau dia adalah sesuatu 

yang tertanam di dalam jiwa dan hal-hal yang berulang kali dan diterima tabiat,  

b. Pembiasaan adalah hal yang terjadi berulang-ulang tanpa hubungan akal dalam 

pengertian fiqh dan ushul fiqh. “Hal” disini mencakup kebiasaan perkataan dan 

perbuatan. Berulang-ulang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut barkali-kai. 

Dengan demikian, sesuatu yang terjadi satu kali atau jarang terjadi tidak masuk 

dalam pengertian kebiasaan.  

c. Pembiasaan adalah mengulangi sesuatu yang sama berkali-kali dalam rentang 

waktu yang lama.  

d. Pembiasaan adalah keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan tanpa berfikir dan menimbang.  

e. Pembiasaan adalah keadaan jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan 

dengan mudah tanpa perlu berfikir dan menimbang. Kalau keadaan itu 

menimbulkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut syarat dan akal, itu 

disebut akhlak yang baik, sedangkan jika muncul adalah perbuatan buruk, 
 

61 M Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,(Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya, 2004), h. 177   
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keadaan itu dinamakan akhlak buruk. 62Akhlak yang baik menjadi modal dasar 

bagi individu untuk menjalani hidu dan kehidupan yang diharapkan sesuai 

harapan dan keinginan setiap insan. 

Binti Maunah, menyatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang 

dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap dan bertindak 

sesuai dengan tuntunan ajaran islam”.63 Pembiasaan mungkin pada awalnya 

seperti dipaksakan, namun lambat laun pembiasaan tersebut akan menjadi sesuatu 

hal yang menjadi dasar dalam melakukan sesuatu dalam bertindak. Cara berfikir, 

bersikap dan bertindak sesuai ajaran Islam menjadi harapan bagi setiap orang tua 

dan guru. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan yang baik 

dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. 

Searah dengan Ahmad Tafsir, Pembiasaan adalah pengulangan. Jika guru 

setiap masuk kelas mengucapkan salam, itu telah dapat diartikan sebagai usaha 

membiasakan. Bila murid masuk kelas tidak mengucapkan salam, maka guru 

mengingatkan agar ketika masuk ruangan hendaklah mengucapkan salam.64Jadi 

secara pasti pengulangan yang dilakukan secara terus menerus akan menjadi 

pembiasaan secara tidak langsung mengakar dalam diri setiap individu. Tindakan 

yang sudah menjadi pembiasaan akan mengakar dan tidak perlu dipaksakan untuk 

melakukannya.  

Sedangkan menurut Armai Arief, “pembiasaan adalah sebuah cara yang 

dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap dan bertindak 

 
62 Muhammad Sayyid Muhammad Az-Za‟balawi, Pendidikan Remaja antara Islam dan 

Ilmu Jiwa, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), h. 347   
63 Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 93  

64 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung; PT remaja 
Rosdakarya,  
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sesuai dengan tuntuna agama islam”65 Pembiasaan dalam berpikir, bersikap dan 

bertindak dalam hidup bermasyarak hendaknya diarahkan pada pembiasaan yang 

sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Tuntutan ini untuk mengarahkan seorang 

individu ke arah yang lebih baik. Pembiasaan sebaiknya dilakukan sejak anak 

masih kecil agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Pembiasaan itulah 

suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari”66 Pepatah yang 

menyatakan apa yang ditanam hari ini, maka itulah yang akan dipetik di kemudia 

hari. Pernyataan ini sungguh menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Ketika 

seorang anak mendapatkan wejangan dan didisiplinkan dari awal akan terpancar 

dalam dirinya pribadi yang tangguh dan kuat dalam menyongsong masa depan. 

Perilaku yang sesuai tuntunan dan ajaran Islam dalam beraktivitas memberikan 

modal dasar bagi anak sehingga diharapkan dapat terhindar dari pengaruh yang 

datang dari luar yang akan merugikan diri seorang anak atau individu. 

  Novan Ardy Wiyani mengemukakan bahwa pembiasaan dinilai sangat 

efektif jika diterapkan terhadap anak usia dini. Hal ini dikarenakan anak usia dini 

memiliki rekaman ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, 

sehingga mereka mudah diatur dengan berbagai kebiasaan yang mereka lakukan 

sehari-hari.67 Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran 

dan kebiasaan tersebut menjadi semacam adat kebiasaan sehingga menjadi bagian 

tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Tindakan dan perilaku akan seiring sejalan 

mengiringi Langkah kehidupan yang lebih baik.68 Pembiasaan merupakan suatu 

 
65 Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam ,(Jakarta: Ciputat Press, 

2002) h. 110  

66 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain,  Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta; Rineka 
Cipta, 2010), h. 62   

67 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Gava 
Media, 2014), 195.   

68 Nurul Ihsani, et. al., “Hubungan Metode Pembiasaan dalam Pembelajaran dengan 
Disiplin Anak Usia Dini”, Jurnal-ilmiah Potensia, Vol 3 No 1 (2018), 50-51.   
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kegiatan untuk melakukan hal-hal yang sama, berulang-ulang secara sungguh-

sungguuh dengan tujuan memperkuat atau menyempurnakan suatu keterampilan 

agar menjadi terbiasa. Sehubungan dengan itu, pembiasaan merupakan cara 

mendidik anak dengan penanaman proses kebiasaan.69 Pembiasaan dari kecil akan 

memberikan dampak yang sangat berarti bagi perkembangan anak ke depannya. 

Pembiasaan dapat diartikan sebagai sebuah metode dalam pendidikan 

berupa proses penanaman kebiasaan. Inti dari pembiasaan ialah pengulangan. Jika 

guru setiap masuk kelas mengucapkan salam, ini dapat diartikan sebagai usaha 

membiasakan.70 Metode pembiasaan sebagai bentuk pendidikan yang dilakukan 

secara bertahap dan menjadikan pembiasaan itu sebagai teknik pendidikan yang 

dilakukan dengan membiasakan sifat-sifat baik sebagai rutinitas. Hasil yang 

dilakukan dari pembiasaan adalah terciptanya suatu kebiasaan anak didiknya.  

Pembentukan pembiasaan yang dimulai dari waktu kecil akan lebih mudah 

terbentuk daripada pembentukan di waktu besar. Mudahnya pembiasaan di waktu 

kecil telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan memberikan perintah salat 

pada anak-anak sebelum mereka memasuki usia taklif, sehingga ketika anak-anak 

telah memasuki usia baligh, mereka akan terbiasa dalam melaksanakan salat.59 Dan 

kebiasaan itu tentunya akan berlanjut hingga usia dan tahap manusia selanjutnya. 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang, agar 

sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaaan berintikan pengalaman 

dan pengulangan. Pembiasaan akan menghasilkan suatu kegiatan yang spontan 

yang biasa dilakukan. Pembiasaan juga bertujuan agar anak dapat memperoleh 

kebiasan yang positif, yakni selaras dan sesuai dengan nilai norma yang berlaku71. 
 

69 Sapendi, “Internalisasi Nilai-nilai Moral Agama Pada Anak Usia Dini”, At-Turats, Vol 
9 No 2 (Desember 2015), 27.   

70 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010), 144.   

71 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, h. 110 
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Dalam ilmu psikologi, pembiasaan diarahkan untuk membentuk sifat dan 

perilaku. Kebiasaan (habit) Yang dilakukan secara terus menerus dapat dikatakan 

bahwa kebiasaan ini menjadi karakter atau perbuatan tetap seseorang. Kebiasaan 

ini akan benlbah menjadi kegiatan rutin dan dapat mudah saja dilakukan Oleh anak 

atau peserta didik. Kebiasaan baik seperti beribadah kepada Allah akan menjadi 

rutinitas yang positif bagi Amin mengungkapkan indikator dalam pembiasaan 

adalah I) Rutin, yakni bertujuan agar anakanak terbiasa melakukan sesuatu dengan 

baik, 2) spontan, tujuannya agar anak-anak dapat melakukan sesuatu dengan 

spontan, terutama dalam berperilaku dan sopan santun, 3) keteladanan, dengan 

keteladanan benujuan untuk memberikan contoh kepada anak. 5 Contoh yang biasa 

terjadi dalam pendidikan Islam adalah ibadah. Ibadah yang biasa dilakukan seperti 

solat, berdzikir, berdoa dan membaca al Qur'an. Anak-anak akan lebih terbiasa 

melakukan ibadah jika dimulai dari usia dini. 

Metode pembiasaan juga mendorong peserta didik untuk mengaplikasikan 

materi yang ia dapatkan di sekolah, sehingga peserta didik tidak kesulitan hanya 

memahami teori saja namun bisa mempraktikan dan membiasakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya membiasakan peserta didik untuk beribadah salat 

maka kegiatan salat bisa menjadi kebiasaan positif yang biasa dilakukan bagi 

peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penelitian ini metode pembiasaan 

adalah cara yang efektif untuk menanamkan nilai norma dan moral yang dilakukan 

secara berulang-ulang dan bertujuan untuk membentuk kebiasaan yang positif 

dalam diri anak. Sehingga kebiasaan yang sudah continue akan sulit hilang dan 

mudah dilakukan. Metode pembiasaan dalam penelitian ini terimplementasikan 
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dalam bentuk kegiatan mabit yang telah diprogram oleh sekolah dan menjadi 

keharusan bagi peserta didiknya. 

Hakikat pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman. Pembiasaan 

adalah suatu yang diamalkan, oleh karena itu, uraian tentang pebiasaan menjadi 

satu satu rangkaian tentang perlunya melakukan pembiasaan-pembiasaan yang 

dilakukan setiap harinya. Inti dari pembiasaan adalah pengulangan. Dalam 

pembinaan sikap, metode pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan 

melatih kebiasaankebiasaan yang baik kepada anak sejak dini. Pembiasaan 

merupakan merupakan kecakapan-kecakapan berbuat dan megucapkan sesuatu, 

agar caracara yang tepat dapat disukai oleh anaka. Pembiasaan pada hakikatnya 

implikasi mendalam daripada cara penanaman cara berbuat dan mengucapkan.72  

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiasaan 

merupakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, secara berangsur-angsu 

dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan norma-norma dan agama, sehingga 

sesuatu yang diinginkan menjadi terbiasa dan tertanam di dalam hati maupun 

perbuatan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak berfikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama islam. 

Metode ini sangat praktis dalam pembinaan dan pembentukan karakter anak usia 

dini dalam meningkatkan pembiasaan-pembiasaan dalam melaksanakan 

tugaskegiatan disekolah.  

Penerapan metode pembiasaan ini dapat dilakukan dengan membiasakan 

anak untuk mengerjakan hal-hal positif dalam keseharian mereka. Terkait dengan 

hal tersebut maka melakukan kebiasaan-kebiasaan secara rutinitas setiap harinya, 

anak didik akan melakukan dengan sendirinya, dengan sadar tanpa paksaan. 

Sehubungan dengan itu,pembiasaan secara langsung, anak telah diajarkan disiplin 
 

72 Muhammad Fadilah dan lilif Mualifatu Kholida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 
Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, (Jogjakarta: Ar-Ruzz,2013), h.  172 .   
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dalam melakukan dan menyelesaikan suatu kegiatan. Disebabkan pembiasaan 

berintikan pengulangan, metode pembiasaan juga berguna untuk menguatkan 

hafalan. 73 Metode pembiasaan yang diterapkan sangat sesuai untuk mengarahkan 

anak untuk menghafal jika dipantau dari segi minat menghafal yang dimiliki 

seorang anak.  

Pembiasaan dinilai sangat efektif jika penerapannya dilakukan terhadap 

peserta didik yang berusia kecil. Usia anak masih memiliki rekaman ingatan yang 

kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mudah terlarut 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari oleh karena itu, 

sebagai awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara efektif dalam 

menanamkan nilai-nilai moral kedalam jiwa anak. Nilai-nilai yang tertanam dalam 

dirinya ini kemudian akan termenifestasikan dalam kehidupannya semenjak ia 

memulai melangkah keusia remaja dan dewasa. 74 Benarlah pepatah ataupun lagu 

yang berbunyi “Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu dan belajar 

sesudah dewasa laksana mengukir di atas air.” Pepatah ini memiliki makna yang 

sangat dalam sehingga pembiasaan itu harusnya ditanamkan dari kecil sebagai 

proses pengulangan yang berlangsung secara terus menerus. 

Rasululloh pun melakukan metode pembiasaam dengan melakukan 

berulang-berulang dengan do‟a yang sama. Akibatnya, beliau hafal benar do‟a itu 

dan sahabatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan seringnya pengulangan-

pengulangan akan mengakibatkan ingatan-ingatan sehingga tidak akan lupa. 

Pembiasaan tidaklah memerlukan keterangan atau argumen keterangan atau 

argumen logis. Pembiasaan akan berjalan dan berpengaruh karena semata-mata 

 
73 Muhammad Fadilah dan lilif Mualifatu Kholida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, (Jogjakarta: Ar-Ruzz,2013), h.  172 .   
74 Muhammad Fadilah dan lilif Mualifatu Kholida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, h.  175 .   
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oleh kebiasaan itu juga. 75  Rasulullah sendiri menjadi pribadi yang tangguh dan 

kuat karena terjadi proses pembiasaan melakukan sesuatu dalam kehidupannya. 

Sehubungan dengan itu, maka Rasulullah adalah idola bagi umatnya, menjadi 

contoh tauladan dalam berperilaku dan bertindak. 

Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman. Apa yang dibiasakan ialah 

sesuatu yang diamalkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka uraian tentang 

pembiasaan selalu menjadi satu dengan uraian tentang perlunya mengamalkan 

kebaikan yang telah diketahui.76 Pembiasaan yang dilakukan secara berulang-

ulang akan menjadi pengalaman sehingga proses perilaku terbentuk dalam 

Tindakan dan perbuatan yang mengisi hidup seseorang. 

2. Tujuan Pembiasaan  

Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru 

atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan, selain 

menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-

sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam 

arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu (kontekstual). Selain itu arti tepat 

dan positif di atas ialah selaras dengan norma dan tata nilai moral yang berlaku 

baik yang bersifat religius maupun tradisional dan kultur.77  

 Jadi tujuan dari pembiasaan adalah menanamkan sesuatu berupa perkataan 

maupun perbuatan yang mana bertujuan untuk membuat seseorang menjadi ingat 

dan terbiasa melakukan hal-hal baru sehingga hal-hal baru yang dipelajarinya 

menjadi terbiasa untuk dilakukan.  

3. Faktor Pembiasaan  
 

75 Muhammad Fadilah dan lilif Mualifatu Kholida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 
Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, (Jogjakarta: Ar-Ruzz,2013), h.  172 .   
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77 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2000), h. 123  
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Faktor terpenting dalam pembentukan kebiasaan adalah pengulangan, 

sebagai contoh seorang anak melihat sesuatu yang terjadi di hadapannya, maka ia 

akan meniru dan kemudian mengulang-mengulang kebiasaan tersebut yang pada 

akhirnya akan menjadi kebiasaan. Melihat hal tersebut faktor pembiasaan 

memegang memegang peranan penting dalam mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak untuk menanamkan agama yang lurus.78 Supaya pembiasaan 

itu dapat lekas tercapai dan hasilnya baik, herus memenuhi beberapa syarat 

tertentu, antara lain:  

a. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, hadi anak itu mempunyai 

kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiaskan.  

b. Pembiasaan itu hendaklah terus menerus (berulang-ulang) dijalankan secara 

teratur sehingga menjadi suatu kebiasaan yang otomatis, untuk itu dibutuhkan 

pengawasan.  

c. Pembiasaan itu hendaklah konsekuan, bersikap tegas dan tetap tangguh 

terhadap pendirian yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada 

anak untuk melanggar kebiasaan yang telah ditetapkan.  

d. Pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus makin menjadi 

pembiasaan yang disertai hati anak itu sendiri.79  

Kebiasaan-kebiasaan tersebut terbentuk melalui pengulangan dan 

memperoleh bentuknya yang tetap apabila disertai dengan kepuasaan. 

Menanamkan kebiasaan itu sulit dan juga memerlukan waktu yang lama. Kesulitan 

itu disebabkan pada mulanya seseorang atau anak belum mengenai secara praktis 

sesuatu yang hendak dibiasakannya. Apalagi kalau yang dibiasakan itu dirasakan 

kurang menyenangkan. Terkait dengan itu, maka dalam menanamkan kebiasaan 

 
78 Armai Arif, Pengantar Ilmu dan..,,  h.  665   
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diperlukan pengawasan. Pengawasan hendaknya digunakan, meskipun secara 

berangsur-angsur peserta didik diberi kebebabasan. Dengan perkataan lain, 

pengawasan dilakukan dengan mengingat usia peserta didik, serta perlu ada 

keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan.80 Pengawasan dari orang tua dan 

orang dewasa yang ada di sekitar anak. 

4. Bentuk-bentuk pembiasaan  

a. Kegiatan rutin, kegiatan yang dilakukan oleh sekolah setiap hari, misalnya 

berbaris, berdoa, tadarus, dan sebagainya.  

b. Kegiatan spontan, kegiatan yang dilakukan secara spontan, misalnya meminta 

tolong dengan baik, menawarkan bantuan dengan baik, menjenguk teman yang 

sedang sakit.  

c. Pemberian teladan, kegiatan yang dilakukan dengan memberi teladan/contoh 

yang baik kepada peserta didik, misalnya budaya hidup bersih, disiplin, sopan 

santun dalam berperilaku dan berkata.  

d. Kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai 

jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini meliputi kegiatan yang terprogram 

dalam kegiatan pembelajaran, misalnya sholat dhuha berjamaah, sholat dhuhur 

berjamaah, dan tadarus al-Qur’an.81  

Bentuk pembiasaan yang dapat dilaksanakan pada anak atau peserta didik 

ada dua, yakni kegiatan yang telah terprogram dan kegiatan yang tidak terpogram. 

Kegiatan yang telah terprogam dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 

perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk mengembangkan pribadi 

peserta didik secara individual, kelompok, atau klasikal. Diantaranya adalah: 

 
80 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 189  

81 Muhammad Noer Cholifudin Zuhri, “Studi Tentang Efektivitas Tadarus Al-Qur’an 
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1) Biasakan peserta didik untuk bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengontruksi kembali pengetahuan, keterampilan, dan sikap bam dalam 

pembelaj aran. 

2) Biasakan peserta didik untuk bertanya. 

3) Biasakan peserta didik untuk bekerja sama, dan lain sebagainya. 

Sedangkan kegiatan pembiasaan secara tidak terprogram dapat 

dilaksanakan sebagai berikut: 

1) Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan secara terjadwal. Contohnya: 

membiasakan melaksanakan salat tepat waktu dan berdzikir setelah salat. 

2) Spontan, yaitu pembiasaan tidak terjadwal dalam kej adian khusus. 

Contohnya: pembiasaan perilaku dengan spontan mengucapkan salam dan 

langsung mengambil air vvudlu saat mendengarkan adzan. 

3) Keteladanan, yaitu pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari. 

Contohnya: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji 

kebaikan atau keberhasilan orang lain, dan datang tepat waktu. 82 

5. Kriteıia dalam Metode Pembiasaan 

Tujuan dalam metode pembiasaan yang dilakukan dalam proses pendidikan 

adalah agar seseorang memperoleh kegiatan positif, yakni positif dan selaras 

dengan nilai dan norma. Macam-macam bentuk metode pembiasaan diantaranya 

adalah pembiasaan yang terprogram dan pembiasaan yang tidak terpogram. 

Penerapan metode pembiasaan memiliki beberapa kriteria, 83 diantaranya adalah: 

a. Mulailah pembiasaan sejak dini agar tidak terlambat, sebelum anak-anak 

memiliki kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal atau kegiatan yang 

akan dibiasakan 

 
82 Mulyasa, Manayemen Pendidikan Karakter, ( Jakałta: Burni Aksara, 169 
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b. Sebaiknya dalam melakukan pembiasaan, anak-anak diberİkan pengawasan 

secara penuh. Pembiasaan dilakukan secara rutin, teratur dan telah terencana 

sistematis, sehingga akhirnya muncul kebiasaan yang spontan. 

c. Pendidik atau pengawas dalam pembiasaan hendaknya memiliki sikap tegas, 

ketat dan konsisten. Pendidik juga tidak boleh memberikan kelonggaran kepada 

peserta didik yang berencana mengingkari kebiasaan yang telah dilakukan. 

d. Pembiasaan yang awal mulanya hanya bersİfat mekanistis, sebaiknya secara 

berangsur-angsur bisa menjadi kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri anak 

atau peserta didik. 

Syarat dan kriteria yang telah dijelaskan diatas menjadi acuan bagi 

pendidik untuk memulai pembiasaan sejak anak masih dini. Selaİn İtü pendidik 

juga hendaknya memberikan pengawasan secara penuh ketika pembiasaan 

berlangsung dan tidak memberikan kelonggaran bagi anak atau peserta didik yang 

ingin mengingkari kebiasaaan yang diterapkan. Pembiasaan pada awalnya 

memang dari paksaan, namun seiring berjalannya waktu secara berangsung-angsur 

akan tetap menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri anak atau peserta didik. 

6. Langkah-langkah dalam pembiasaan  

a. Pembiasaan hendaknya dimulai sejak awal sebelum terlambat, artinya 

pembiasaan harus segera dilaksanakan sebelum anak mempunyai kebiasaan 

yang bertentangan dengan ajaran agama islam.  

b. Pembiasaan itu hendaknya dilakukan secara terus menerus (berulangulang) 

dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang 

otomatis atau menjadi bagian dari karakter anak.  

c. Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten, dan tegas. Jangan 

memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar pembiasaan yang telah 

ditetapkan.  
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d. Pembiasaan yang pada mulanya hanya bersifat mekanistik, akan tetapi pendidik 

harus mengupayakan dan mendorong peserta didik untuk melakukan 

pembiasaan berdasarkan kata hati atau kesadaran peserta didik sendiri. 84 

7. Kelebihan dan Kelemahan Meode Pembiasaan  

Sebagai suatu metode, pembiasaan juga memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Adapun kelebihan metode pembiasaan adalah :  

a. Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik.  

b. Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah saja tetapi juga 

berhubungan dengan aspek rohaniah.  

c. Pembiasaan dalam sajarah tercatatat sebagai metode yang paling berhasil dalam 

pembentukan kepribadian anak didik.85  

Sedangkan kelemahan dalam metode pembiasaan adalah :  

a. Membutuhkan tenaga pendidik yang benar-benar dapat dijadikan contoh serta 

teladan bagi anak didik  

b. Membutuhkan pendidik yang dapat mengaplikasikan antar teori pembiasaan 

dengan kenyataan-kenyataan atau praktek nilai-nilai yang disampaikan.86  
 

 
84 Uyoh Sadulloh,dkk, Paedagogik (Imu Mendıdik), (Bandung:Alfabeta,) h. 121-122 

85 Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam…,h. 98   

86 Soejono, pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum, (Bandung: Angkasa Offset, 1990), h.160  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian    

   Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif 

yang didasarkan pada upaya peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian, dan 

verstehen tentang fenomena, kejadian, dan kehidupan manusia dalam latar 

(setting) yang diteliti secara kontekstual, dan menyeluruh.1  

   Peneliti dalam konteks ini, berdasar pada pemahaman kebermaknaan yang 

merupakan keterkaitan pengertian fenomena atau bagian tertentu dari keseluruhan 

yang bermakna (verstehen),2 baik tentang penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, 

maupun tentang metode keteladanan dan pembiasaan, memperkuat penelitian 

yang termasuk kualitatif. 

   Penelitian kualitatif yang mengungkap gambaran yang mendalam dan 

mendetail tentang suatu situasi atau objek yang terbatas mengenai satu peristiwa 

atau sekelompok orang untuk dihayati, dipahami, dan dimengerti proses objek itu 

beroperasi dan berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya, disebut penelitian 

kasus atau studi kasus (case srudies).3 

   Penelitian yang mengungkap secara mendalam dan mendetail mengenai 

penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, maupun tentang metode keteladanan dan 

pembiasaan sebagai satu peritiwa yang telah terjadi dalam sekelompok orang yang 

 
1A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. 

IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 328. 

2Conny R. Semiawan, Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 22. 

3A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 
339. 
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terbatas di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali sebagai objek untuk dihayati, 

dipahami, dan dimengerti proses operasi dan berfungsinya dalam latar alami yang 

sebenarnya, memperjelas penelitian yang berjenis studi kasus. 

 2. Lokasi Penelitian 

   Penelitian yang telah direncanakan berlangsung selama 6 (enam) bulan di 

MI DDI Bungku Kabupaten Morowali sebagai lokasi penelitian yang terletak pada 

jalur trans Sulawesi, dipilih atas dasar feasibilitas (keterjangkauan), baik waktu 

maupun biaya untuk memperoleh data dari sumber yang jelas. 

   Selain itu, lokasi penelitian juga ditetapkan atas dasar identifikasi 

masalah dari hasil studi pendahuluan, antara lain terkait dengan penanaman nilai-

nilai ajaran Islam melalui metode keteladanan dan pembiasaan yang masih perlu 

pengarahan lebih lanjut dari madrasah. 

B. Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan (approaches) diartikan secara etimologi sebagai tindakan 

mendekati/permulaan.4 Berdasar pada pengertian itu, pendekatan sering 

dihubungkan dengan suatu objek, seperti pembelajaran, sehingga membentuk 

suatu definisi tentang pendekatan pembelajaran sebagai titik tolak atau sudut 

pandang seseorang terhadap proses pembelajaran.5 

   Pendekatan yang dihubungkan dengan penelitian, membentuk suatu 

konsep tentang pendekatan penilitian sebagai titik tolak atau sudut pandang 

peneliti terhadap proses penelitian. Titik tolak penelitian berkaitan dengan 

metodologi, sedangkan sudut pandang menyangkut disiplin ilmu yang berkaitan 

 
4John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 

t.th.), h. 35.  

5Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 295.  
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dengan objek penelitian, sehingga digunakan pendekatan metodologi, dan 

pendekatan studi/keilmuan. 

 1. Pendekatan Metodologi 

   Pendekatan penelitian yang tepat sebagai titik tolak untuk memecahkan 

masalah praktis dalam bidang pendidikan adalah pendekatan naturalistik, yaitu 

pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan 

menyeluruh mengenai objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan-

kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas permasalahan dalam konteks waktu 

dan situasi tertentu.6 

   Pendekatan naturalistik tepat pada penelitian yang mengungkap makna 

secara mendalam mengenai penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, maupun 

tentang metode keteladanan dan pembiasaan sebagai objek penelitian untuk 

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan 

masalah. 

 2. Pendekatan Studi/Keilmuan 

 Berdasar pada objek pendidikan adalah manusia, maka penelitian 

pendidikan pada dasarnya dapat didekati dari berbagai sudut pandang keilmuan 

yang berobjek manusia, tetapi pendekatan studi sebagai perspektif yang relevan 

secara kademik untuk membahas masalah pendidikan sebagai objek penelitian 

untuk penanaman nilai-nilai Pendidikan islam melalui metode keteladanan dan 

pembiasaan yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran (bidang kajian) 

peneliti adalah ilmu pendidikan dan psikologi.7  

 
6Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Cet. I; Bndung: Sinar 

Baru, 1989), h. 6.  

7Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 
2013), h. 16. 
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   Menurut Santrock, cabang ilmu yang secara khusus membahas masalah 

pengajaran dan pembelajaran adalah psikologi pendidikan.8 Sehubungan dengan 

memotivasi belajar penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, maupun tentang 

metode keteladanan dan pembiasaan yang merupakan masalah pembelajaran, maka 

psikologi pendidikan yang tepat sebagai pendekatan studi/keilmuan untuk objek 

tersebut.  

C. Sumber Data 

   Penelitian menurut Sugiyono merupakan kegiatan ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.9 Data pada penelitian 

kualitatif diperoleh dari sumber data, baik sumber data primer maupun sumber 

data sekunder. 

   Penelitian kualitatif berangkat (starting point) dari kasus keberadaan 

individu atau kelompok dalam situasi sosoal (social situation) tertentu yang 

mencakup tiga unsur utama, yaitu pelaku (actors) sebagai pelaku atau aktor dari 

suatu kegiatan, tempat (place) di mana suatu kegiatan dilakukan, dan aktivitas 

(activities) yang merupakan aktivitas yang dilakukan aktor di suatu tempat dalam 

konteks yang sesungguhnya.10 

   Aktivitas penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, melalui metode 

keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan guru sebagai aktor, berlangsung di 

Kelas MI DDI Bungku Kabupaten Morowali sebagai tempat, dan terjadi melalui 

pembelajaran sebagai situasi sosial, merupakan rangkauan sumber data, baik 

 
8John W. Santrock, Educational Psychology; terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. 

VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 4. 

9Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan 
R & D) (Cet. I; Bndung: Alfabeta, 2017), h. 2.  

10A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 
368. 
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sumber data primer maupun sumber data sekunder.  

 1. Sumber Data Primer 

 Penelitian sebagai kegiatan ilmiah untuk memperoleh data, berupa 

informasi dari sumber tertentu. Sumber data dalam peneltian menurut Arikunto 

adalah subjek dari mana data (informasi) diperoleh.11 Informasi diperoleh dari 

narasumber sebagai sumber informasi yang hidup, dan memiliki kriteria tertentu.12 

Selain terlibat langsung dalam proses yang mengetahui masalah yang diteliti 

sehingga dapat memberikan informasi, juga memiliki kriteria tertentu sebagai 

sumber data primer. 

 Adapun kriteria yang dipersyaratkan sebagai sumber data menurut 

Sugiyono, yaitu: (a) memahami dan menghayati sesuatu melalui proses enkulturasi 

(pembudayaan), (b) sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang 

diteliti, (c) ada waktu yang memadai untuk memberikan informasi, (d) tidak 

cenderung memberikan informasi yang dikemas sendiri, dan (e) tergolong cukup 

asing dengan peneliti agar lebih menggairahkan untuk dijadikan sebagai 

narasumber.13 

 Berdasarkan kriteria tersebut di atas, ditetapkan beberapa orang siswa 

terlibat langsung pada kegiatan pembelajaran yang terkait dengan penanaman 

nilai-nilai Pendidikan Islam mellui metode ketladanan dan pembiasaan, dan guru 

agama Islam yang dipandang memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup 

memadai untuk memahami dan menghayati masalah yang diteliti, serta bersedia 

 
11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 172. 

12Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II; Bandung: CV Alfabeta, 2011), 
h. 71. 

13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XIX; Bandung: 
Alfabeta, 2013), h. 293. 
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meluangkan waktu yang cukup untuk memberikan informasi sebagai sumber data 

primer. 

  2. Sumber Data Sekunder 

 Terdapat beberapa sumber, antara lain kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru mata pelajaran lainnya yang mengetahui penanaman nilai-nilai 

Pendidikan islam melalui metode keteladanan dan pembiasaan, dan bersedia 

meluangkan waktu yang cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, 

tetapi tidak terlibat secara penuh dalam berbagai aktivitas pada proses 

pembelajaran yang memanfaatkan penanaman nilai-nilai Islam melalui keteladan 

dan pembiasaan di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali, sehingga ditetapkan 

sebagai sumber data sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

   Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dan disesuaikan dengan masalah penelitian, antara lain: angket, 

observasi, wawancara, tes, analisis dokumen.14 Berdasarkan jenis masalah dan data 

penelitian yang bersifat kualitatif, maka digunakan wawancara, observasi, dan 

studi dokumenter sebagai metode pengumpulan data. 

 1. Wawancara (Interview) 

   Wawancara (interview) digunakan sebagai metode pengumpulan data, 

didasarkan pada pendapat Sugiyono, bahwa wawancara digunakan bila peneliti 

ingin mengetahui laporan tentang diri (self-report) terutama pengetahuan, 

dan/atau keyakinan pribadi dari responden yang berjumlah sedikit atau kecil.15 

 
14Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017),  h. 

205. 

15Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. XIX; 
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Atas dasar itu, maka digunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data 

untuk mengungkap informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman informan 

tentang penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, maupun tentang metode 

keteladanan dan pembiasaan .  

   Yusuf memandang wawancara (interview) sebagai suatu kejadian atau 

proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau 

orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung atau 

percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber 

informasi sehingga pewewawancara dapat bertanya langsung sesuai rancangan 

sebelumnya tentang sesuatu objek yang diteliti.16 

   Sebelum mengumpul data, peneliti merancang pertanyaan mengenai 

penanaman nilai-nilai Pendidikan islam melalui metode keteladanan dan 

pembiasaan agar proses wawancara dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan 

terarah pada pokok masalah yang diteliti. 

 2. Oservasi (Observation) 

   Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan (melakukan) pengamatan 

(penginderaan) terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, baik observasi secara 

partisipatif (participatory observation) dengan ikut serta dalam kegiatan yang 

sedang berlangsung, maupun observasi secara nonpartisipatif (nonparticipatory 

observation) dengan tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, 

tetapi mengamati dari luar kegiatan.17 

 
Bandung: Alfabeta, 2011),  h. 157. 

16A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 
372. 

17Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2011),  h. 220. 
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   Menurut Sugiyono, observasi (observation) sebagai teknik atau cara 

pengumpulan data, digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang dimati dalam jumlah yang 

tidak terlalu besar.18  

   Penelitian mengenai penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, maupun 

tentang metode keteladanan dan pembiasaan di MI DDI Bungku Kabupaten 

Morowali, berkenaan dengan perilaku manusia, baik secara perorangan maupun 

kelompok, dan berlangsung dalam proses kegiatan yang melibatkan orang dalam 

jumlah yang tidak terlalu besar, sehingga observasi dapat digunakan sebagai 

metode pengumpulan data. 

 3. Studi Dokumenter (Documentary Study) 

   Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik dokumen tertulis, dan gambar, maupun elektronik yang dipilih sesuai dengan 

tujuan dan fokus masalah.19 

   Penelitian mengenai Penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam di MI DDI 

Bungku Kabupaten Morowali, tidak terlepas dari proses dokumentasi 

(perekaman), terutama mengenai rangkaian kegiatan pada pembelajaran untuk 

dianalisis keterkaitannya dengan kegiatan metode keteladanan dan pembiasaan, 

sehingga digunakan studi dokumenter sebagai metode untuk mengumpulkan data. 

   

E. Instrumen Penelitian 

   Instrumen kunci untuk penelitian kualitatif adalah peneliti, sebab 

 
18Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D (Cet. XIX; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 166. 

19Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 221-222. 
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keberhasilan pengumpulan data banyak ditentukan oleh peneliti yang menghayati 

situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan 

wawancara dengan subjek yang diteliti; mampu mengamati situasi sosial yang 

terjadi dalam konteks yang sesungguhnya; memotret (foto) fenomena, simbol, dan 

tanda yang terjadi; bahkan merekam dialog yang terjadi bila dimungkinkan.20  

   Peneliti sebagai instrumen (alat) pengumpulan data yang pokok atau 

instrumen kunci (key instrument), telah menggunakan pedoman wawancara untuk 

melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti; pedoman atau lembar observasi 

untuk mengamati penanaman nilai-nilai Pendidikan islam melalui metode 

keteladanan dan pembiasaan sebagai situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang 

sesungguhnya; dan kamera (handphone) untuk memotret (foto) fenomena, simbol, 

dan tanda yang terjadi; dan handphone pengganti mini voice recorder untuk 

merekam suara saat wawancara berlangsung. 

   Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan peneliti agar memudahkan baginya mengumpulkan data secara 

sistematis.21 Atas dasar itu, dipilih pedoman wawancara, pedoman observasi, dan 

perangkat perekaman sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data. 

 1. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

   Berdasar pada pengetahuan peneliti yang jelas tentang jenis informasi 

yang akan diperoleh, maka digunakan wawancara terstruktur, sehingga diperlukan 

instrumen penelitian berbentuk pedoman wawancara.22 Pedoman wawancara 

disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis, dan dilengkapi dengan 

 
20A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 

372. 

21Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian. Edisi Revisi (Cet. XI; Jakarta: Rineka 
Cipta, 2013), h. 101. 

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 138. 
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kolom jawaban informan. 

   Sukmadinata menjelaskan, bahwa sebelum melaksanakan wawancara, 

peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara 

(interview guide) yang berisi pertanyaan yang berisi berbagai hal berkenaan 

dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian.23 

   Sehubungan dengan itu, maka peneliti menyusun sejumlah pertanyaan 

sebagai pedoman wawancara (interview guide), baik yang berkenaan dengan 

penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, maupun tentang metode keteladanan dan 

pembiasaan di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali. 

 2. Pedoman Oservasi (Observation Guide) 

   Pedoman observasi digunakan sebagai instrumen penelitian yang 

berkenaan dengan tingkah laku individu yang diamati dengan mempertimbangkan 

aspek penting yang menjadi fokus observasi.24 Penanaman nilai-nilai Pendidikan 

islam, maupun tentang metode keteladanan dan pembiasaan berkenaan dengan 

tingkah laku, sehingga digunakan pedoman observasi sebagai instrumen 

penelitian. 

   Sudaryono menyarankan agar peneliti atau pengamat sebaiknya 

menyiapkan pedoman observasi sebelum melakukan pengamatan. Pedoman 

observasi dalam penelitian kualitatif, hanya berupa garis-garis besar atau butir-

butir umum berkenaan dengan kegiatan yang akan diobservasi. Selain itu, 

pedoman observasi dapat pula disusun dalam bentuk skala berbentuk skala 

deskriptif, seperti sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang 

baik, dan peristiwa atau sesuatu yang dipandang penting, dicatat dengan singkat 

 
23Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 216. 

24A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 
385. 
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tanpa mengikuti aturan tertentu.25 

   Terkait dengan penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, maupun tentang 

metode keteladanan dan pembiasaan sebagai kegiatan yang berproses, dipilih 

pedoman observasi sebagai instrumen penelitian yang berisi item-item pernyataan, 

dan dilengkapi dengan skala deskriptif yang merentang dari sangat sesuai sampai 

sangat tidak sesuai.  

 3. Perangkat Perekaman Dokomentasi 

   Perangkat perekaman sebagai intrumen penelitian, diperlukan untuk 

menelaah dokumen melalui studi dokumenter yang disajikan dalam bentuk hasil 

analisis dokumen.26 Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.27 

   Agar dapat memperoleh data berkenaan dengan pemanfaatan aplikasi 

Quizizz untuk memotivasi belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan 

Budi Pekerti, digunakan perangkat dokumentasi (perekaman) berupa kamera, dan 

handphone sebagai pengganti tape recorder. Melalui perangkat perekaman, 

diperoleh data berbentuk video, foto, dan gambar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis jenis apa pun yang digunakan dalam penelitian kualitatif, 

senantiasa membutuhkan dan melibatkan kemampuan berpikir dan pola berpikir.28 

Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi informasi 

dalam memori.29 

 
25Sudaryono, Metodologi Penelitian,  h. 217. 

26Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 222. 

27Sudaryono, Metodologi Penelitian,  h. 219. 

28A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 
411-412. 

29John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). Terj. Tri 
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 Peneliti kualitatif pada saat memasuki lapangan, melakukan observasi 

terhadap siatuasi sosial, berdialog, melakukan wawancara partisipan, dan 

mendengarkan informasi dari informan. Informasi atau data yang diperoleh di 

lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi itu, diolah dan 

ditransformasikan ke dalam memori yang disebut berpikir. 

 Proses berpikir dapat pula merupakan peristiwa mencampur, 

mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, 

persepsi-persepsi, dan pengalaman sebelumnya. Hasil berpikir dapat berupa ide, 

gagasan, penemuan dan pemecahan masalah, serta keputusan yang selanjutnya 

dapat dikonkretisasi ke arah perwujudan, baik berupa tindakan untuk mencapai 

tujuan kehidupan praksis, maupun untuk mencapai tujuan keilmuan tertentu.30 

Proses berpikir diperlukan untuk mengolah dan menganalisis data, khususnya pada 

penelitian kualitatif 

 Pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif, berlangsung 

sebelum berada di lapangan (kancah) penelitian, dan saat berada di lapangan 

(kancah) penelitian. Pengolahan data sebelum berada di lapangan penelitian 

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan (data sekunder) yang akan 

digunakan untuk menentukan fokus penelitian, meskipun fokus penelitian pada 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara.31 

 Selain itu, pengolahan dan analisis data, juga dilakukan saat berada di 

lapangan. Muhadjir menjelaskan, bahwa proses pengelolahan dan analis data pada 

penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, bukan 

 
Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 357. 

30Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Berpikir (Cet. I; Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 3. 

31Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 245. 
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secara parsial.32 Atas dasar itu, maka pengolahan data saat di lapangan, dilakukan 

secara bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan. 

 Teknik pengolahan dan analisis data di lapangan pada penelitian kualitatif 

pada umumnya menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga 

langkah penting, yaitu: (a) reduksi data (data reduction) dengan cara merangkum 

data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan 

membuang hal-hal yang tidak diperlukan; (b) penyajian data (data display) dengan 

cara membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya; serta 

(c) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification).33 

Melalui tiga langkah analisis data tersebut, diperoleh kebaruan (novelty) untuk 

selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. 

G. Uji Keabsahan Data 

 Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pengumpulan data 

pada penelitian kualitatif berlangsung secara terus menerus melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data berkenaan dengan fokus 

penelitian sampai memperoleh kesimpulan yang kredibel karena telah teruji 

keabsahannya.  

 Suatu kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan 

 
32Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Yogyakarta: Rake Surasen, 

2000), h. 45. 

33Miles B. Matthew dan Huberman A, Micheil, Analisa Data Kualitatif (Jakarta: 
Universitas Indonesia Press, 1992), h.18. 
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kesimpulan yang kredibel.34 Atas dasar itu, maka dilakukan uji keabsahan data 

dengan menggunakan uji credibility (validitas internal) melalui perpanjangan 

pengamatan dan triangulasi. 

 1. Perpanjangan Pengamatan 

   Perpanjangan pengamatan atau memperpanjang waktu berada di lapangan 

diperlukan untuk melengkapi data pada setiap tahapan penelitian. Saat analisis 

data berlangsung, ditemukan data yang kurang lengkap, sehingga peneliti perlu 

memperpanjang waktu berada di lapangan. 

   Selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan atau belum dipercaya, 

maka peneliti menurut Yusuf perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan 

terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan, sambil 

mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang telah terkumpul.35 Sambil 

menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti memperpanjang waktu tinggal di 

lapangan untuk melengkapi data yang belum lengkap.  

   Selain itu, peneliti juga memperpanjang waktu tinggal di lapangan untuk 

memperoleh data yang lebih meyakinkan dari beberapa sumber data yang 

terpercaya (memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai) yang tidak sempat 

ditemui atau dihubungi disebabkan oleh waktu yang terbatas sebagai pegawai 

negeri atau karyawan yang bertugas di daerah lain sehingga cepat meninggalkan 

lokasi penelitian setelah melaksanakan tugas pokok. 

   Melalui perpanjangan pengamatan atau perperpanjangan waktu tinggal di 

lapangan, peneliti memperoleh data yang lengkap dan terpercaya (credible) 

sehingga kesimpulan yang dikemukakan sejak tahap awal juga kredibel karena 

didukung oleh bukti-bukti yang valid (terpercaya), dan konsisten (objektif). 

 
34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 249. 

35A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 
394. 
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 2. Triangulasi 

   Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.36 

Triangulasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel.37 Akurasi dan 

kredibilitas data yang diperoleh melalui teknik triangulasi mengantar pada 

interpretasi data yang menghasilkan temuan yang juga akurat dan kredibel, 

sehingga peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan teknik triangulasi. 

   Triangilasi dalam pengujian kredibilitas, diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, sehingga 

terdapat triangulasi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu.38 Terkait dengan penelitian ini, dilakukan triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas (keabsahan) data. 

a. Triangulasi Sumber 

   Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.39 Penggunaan 

sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan cara mencari 

sumber yang lebih banyak dan berbeda untuk informasi yang sama.40  

   Sehubungan dengan itu, maka dilakukan triangulasi untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara memperbanyak sumber data untuk memperoleh 

 
36Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif  dan R & 

D) (Cet, XVIII: Bandung: Alfabeta, 2013), h. 330.   

37A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 
395. 

38Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 273. 

39Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan 
R & D, h. 519. 

40A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 
395. 



84 
 

 

informasi yang sama, baik sumber data primer yang terlibat langsung dan penuh 

dalam pembelajaran yang penanaman nilai-nilai Pendidikan islam, maupun 

tentang metode keteladanan dan pembiasaan, maupun sumber data sekunder yang 

tidak terlibat sepenuhnya pada kegiatan tersebut, tetapi memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang memedai berkenaan dengan masalah yang diteliti. Melalui 

triangulasi sumber, diperoleh data yang kredibel sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang juga kredibel. 

b. Triangulasi Teknik 

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.41 

Penggunaan metode (teknik) yang berbeda dapat diartikan bahwa data atau 

informasi yang sama diperoleh dari sumber yang sama pula, tetapi dengan teknik 

yang berbeda. 

   Penelitian ini, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

sebagai metode pengumpulan data. Metode tersebut digunakan secara bervariasi 

pada sumber data yang sama untuk memperoleh data yang juga sama. Saat peneliti 

melakukan observasi, juga diselingi dengan wawancara dan dokumentasi sehingga 

memperoleh data yang kredibel untuk diinterpretasi (dianalisis) sebagai 

kesimpulan yang kredibel. 

 

  

 
41Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 274. 
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BAB IV 

PENANAMAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA  

MATA PELAJARAN AKIDAH AKLAK MELALUI  

METODE KETELADANAN DAN PEMBISAAN  

A. Pelaksanaan Pendidikan Islam pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Berstandar 

Proses di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

Pelaksanaan Pendidikan Islam khususnya pada mata pelajaran akidah 

akhlak dalam di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali mengacu pada KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) atau KOM (Kurikulum Operasional 

Madrasah) yang sudah disusun oleh tim pengembang kurikulum. Artinya bahwa 

pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di madrasah yang 

mengikuti kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka khusus kelas 1 dan 4. 

Sebagaimana penjelasan dari Suriani selaku kepala MI DDI Bungku Kabupaten 

Morowali bahwa dalam proses pembelajaran, guru mengambil patokan dari silabus 

yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah 

disusun menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di kelas. Selain itu, 

guru menyajikan beberapa materi secara sistematik yang telah dipersiapkan agar 

mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.1  

Senada dengan hal tersebut menurut Erni Karim, guru bidang studi akidh 

akhlak bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak 

mengacu kepada pencapaian kompetensi peserta didik, dengan tingkat 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang berbeda – beda. Berkaitan 

dengan hal tersebut maka guru harus memiliki kompetensi dalam memilih strategi 

 
1Wawancara dengan Suriani, S.Pd.I, selaku  Kepala Madrasah  MI DDI Bungku Kabupaten 

Morowali,  9 Mei 2023, Pukul 09.30  
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yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga perencanaan untuk proses 

pembelajaran berbeda pula pula bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing agar tercipta suatu keseragaman penilaian terhadap hasil yang 

telah diajarkan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada penyampaian 

materi guru juga mempertimbangkan kondisi peserta didik, dalam situasi ini 

menjadikan peserta didik tidak terbebani dengan adanya tekanan dari guru yang 

mengharuskan peserta didik selalu berprestasi dibidang apapun.Tetapi tetap 

mendorong peserta didik agar melaksanakan tugasnya sebagai rasa tanggung 

jawab untuk memperoleh pembelajaran semasimal mungkin.2 

Pelaksanaan Pendidikan Islam pada mata pelajaran akidah akhlak 

berstandar proses di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali selain berdasarkan 

pada kurikulum, guru secara aktif melakukan komunikasi sebaik mungkin dengan 

peserta didik dan orang tua, komunikasi yang di maksudkan adalah komunikasi 

untuk kepentingan perkembangan peserta didik dalam berbagai segi kehidupan 

khususnya terkait dengan akidah akhlak. Hal tersebut dilakukan dengan harapan 

peserta didik termotivasi untuk membantu menyadari dirinya bahwa pembelajaran 

menjadi kebutuhan untuk mempersiapkan mental peserta didik. Sesuai hasil 

pengapatan Lisnawati Lapanta terhadap guru akidah akhlak bahwa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali yang 

dilakukan oleh guru mata pelajaran akidah akhlak di madrasah tersebut, selain 

berkomunikasi dengan siswa – siswinya juga mengikuti program dari sekolah 

dengan keikutsertaan orang tua atau wali peserta didik dalam pembelajaran ini dan 

 
2 Wawancara dengan Erni Karim, S.Pd.I, Guru Akidah Akhlak MI DDI Bungku Kabupaten 

Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09 .30  
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adanya tujuan proses pembelajaran. Maka proses pembelajaran yang dilakukan 

dapat berjalan secara baik.3   

Berdasarkan hasil observasi penulis, khususnya terhadap guru akidah 

akhlak menemukan bahwa guru akidah akhlak berusaha dengan ikhlas dan 

bersungguh-sungguh mendampingi peserta didik agar dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Guru akidah akhlak senantiasa memberi bimbingan dan 

nasehat agar peserta didik selain berhasil dalam menyelesikan materi pelajaran dan 

menguasainya maka yang lebih penting adalah menampilkan sifat yang baik dan 

saling mengingatkan di antara peserta didik sehingga tercipta suasana yang nyaman 

dan tentram dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Guru memberikan 

nasehat agar tetap menjaga ibadah dan menjauhi apa yang di larang oleh Allah SWT 

sesuai dengan tuntunan ajaran Islam .4 

Pembelajaran adalah aspek dari suatu proses yang disebut pendidikan. Guru 

adalah pendidik yang menggunakan pembelajaran sebagai pelaksanaan tugasnya. 

Sedangkan peserta didik adalah pelajar yang didik oleh sipendidik. Mengajar akan 

bermakna apabila menimbulkan kegiatan belajar dari pihak peserta didik. 

Pembelajara akan berhasil jika dilaksanakan dengan perencanaan yang matang 

sesuai dengan standar Pendidikan yang tertian dalam kurikulum. 

Perencanaan guru akidah akhlak dalam pembelajaran di MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali, yakni mengacu kepada apa yang sudah direncanakan dan 

disusun oleh kurikulum dengan tetap menambahkan beberapa materi dan juga 

metode yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi peserta didik disetiap 

kelasnya. Terkait hal tersebut maka dalam penyampaian materi guru dapat 

mengurangi sekiranya terdapat materi tidak sesuai dengan kondisi peserta didik 

 
3 Wawancara dengan lisnawati Lapanta, selaku  Guru Kelas   MI DDI Bungku Kabupaten 

Morowali,  12 Mei 2023, Pukul 09.30  

4 Observasi di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 
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yang diajarkan. Terkait dengan pembelajaran juga menyesuaikan dengan kurikulum 

yang ada di madrasah yang mengikuti kurikulum 13 dan kurikulum merdeka bagi 

kelas 1 dan kelas VI.  

Pelaksaan proses pembelajaran akidah akhlak di MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali, dalam proses pembelajaran guru juga menggunakan silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun menyesuaikan dengan 

kondisi peserta didik yang ada di kelas, serta menyajikan beberapa materi secara 

sistematik yang telah dipersiapkan dan mudah dipahami oleh peserta didik, 

sehingga dapat diaplikasikan pula dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Pada 

proses pembelajaran materi guru juga mempertimbangkan kondisi peserta didik. 

Keadaan seperti ini tugas guru mengatasi dan memanilisir situasi kurang 

mendukung pembelajaran dengan menjadikan peserta didik tidak terbebani adanya 

tekanan dari guru yang mengharuskan peserta didik selalu berprestasi dibidang 

apapun. Namun demikian tetap mendorong dan memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar melaksanakan tugasnya sebagai rasa tanggung jawab untuk 

memperoleh pembelajaran semaksimal mungkin.  

Pncapaian kompetensi peserta didik, dengan tingkat kemampuan yang 

dimiliki oleh setiap peserta didik yang berbeda-beda mengharuskan guru agar 

terampil dalam menentukan strategi dan media yang tepat sesui kebutuhan peserta 

didik. Keragaman peserta didik dalam belajar membuat guru memilih strategi yang 

berbeda-beda pula dalam proses pembelajaran agar tercipta suatu keseragaman 

penilaian terhadap hasil yang telah diajarkan selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan pengajar sebagai pemegang peran utama. Kegiatan 

pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan 
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pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan 

timbal balik antara pendidik dan peserta didik merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Interaksi dalam peristiwa pembelajaran 

mempunyai arti yang lebih luas, bukan sekedar hubungan peserta didik dengan 

pendidik. Berkaitan dengan hal tersebut, bukan hanya penyampaian pesan kepada 

peserta didik melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri peserta didik yang 

sedang belajar.  

Dalam kegiatan pembelajaran akidah akhak di MI DDI Bungku Kabupaten 

Morowali , tidak semua peserta didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang 

relatif lama. Daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan 

juga bermacam-macam, ada yang cepat dan ada yang lambat. Faktor intelegensi 

mempengaruhi daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan 

oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan peserta didik terhadap materi pelajaran 

yang diberikan mengharuskan pemberian waktu yang bervariasi sehingga 

penguasaan penuh dapat tercapai.                                                      

B. Penggunaan Metode Keteladanan Dan Pembiasaan Dalam Pendidikan Islam 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

Metode dalam penanaman nilai-nilai akidah akhlak untuk pembentukan 

karakter di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali berdasarkan kurikulum yang 

diterapkan sesuai standarisasi dari kemenag dari silabus, RPP, KI, KD nya, dan 

juga Hiidden Curriculum yaitu penanaman nilai-nilai yang dilakukan pada 

kehidupan sehari-hari. Selain itu peringatan hari-hari besar islam serta mewajibkan 

anak-anak untuk mengikuti shalat berjamaah, menghafal surat-surat pendek untuk 
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peserta didik, tadarus Al-Qur’an yang dilakukan guru maupun peserta didik, dan 

mencoba berkomunikasi dengan wali peserta didik.5 

Teladan merupakan pedoman dalam bertindak, peserta didik cenderung 

meneladani apa yang dilihat dari gurunya. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

guru harus lebih hati-hati dalam bertindak agar menjadi teladan yang baik bagi 

peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Erni Karim selaku guru akidah 

akhlak menyatakan bahwa guru itu pada dasarnya di gugu dan di tiru jadi ketika 

guru memberikan contoh harus nyata yang bisa dilihat oleh peserta didik. Pada 

saat memberikan contoh peserta didik juga ikut melakukan apa yang dicontohkan 

oleh guru, demikian pula sebaliknya kalau seorang guru hanya menyuruh tanpa 

memberikan contoh peserta didik pasti akan mengabaikan.6 

Penerapan metode keteladanan dalam mata pendidikan Islam pada mata 

pelajaran akidah akhlak dalam mewujudkan sikap yang mencerminkan pribadi 

yang baik, dilakukan melalui contoh dari guru yang hadir tepat waktu (on time) 

pada setiap kegiatan, berpakaian rapi, bertutur santun dan sopan. Berdasarkan hasil 

observasi bahwa untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik 

maka di awali dari guru. Atinya bahwa guru sebagai contoh dan model terlebih 

dahulu. Para guru juga harus melakukan pembiasan-pembiasaan yang nantinya 

bisa di jadikan teladan bagi peserta didik.dalam bersikap. Peserta akan lebih cepat 

memahami jika diberikan contoh terlebih dahulu. Peserta didik akan mencontoh 

hal-hal apa saja termasuk pada guru dan orang tuanya dirumah. Misalnya kalau 

mau sholat dzuhur berjamaah, anak tidak akan mau sholat berjamaah, namun 

 
5 Wawancara dengan Suriani, S.Pd.I, selaku  Kepala Madrasah  MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali,  9 Mei 2023, Pukul 09.30  

6 Wawancara dengan Erni Karim, S.Pd.I, Guru Akidah Akhlak MI DDI Bungku Kabupaten 
Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09 .30  
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ketika guru melaksanakan sholat dzuhur berjamaah maka anak juga akan 

mengikuti.7 

Penggunakan metode pembiasaan merupakan salah satu metode yang saya 

gunakan dalam pembelajaran akidah akhak. Melalui metode pembiasaan ini seiring 

berjalannya waktu peserta didik juga akan menjadi terbiasa tanpa ada rasa paksaan 

sedikitpun, ketika suatu praktek sudah terbiasa dilakukan maka akan menjadi 

mudah untuk melakukannya, kemudian akan menjadi suah sikap yang otomatis 

dilaksanakan, dan pada waktunya akan menjadi tradisi yang sulit untuk 

ditinggalkan. Hal tersebut meliputi semua hal baik maupun hal yang buruk.”8 

Hal senada dijelaskan pula oleh Suriani selaku kepala MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali mengungkap bahwa bahwa pada awalnya demi pembiasaan 

suatu perbuatan harus dipaksakan terlebih dahulu, sedikit demi sedikit kemudian 

akan menjadi terbiasa. Selanjutnya jika aktifitas itu sudah menjadi terbiasa ia 

dengan sendirinya akan menjadi habit, yaitu kebiasaan yang sudah dilakukan 

dengan sendirinya tanpa ada paksaan lagi. Selanjutnya akan menjadi aktifitas yang 

rutin dan menjadi budaya.9 

Keteladanan adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru atau pendidik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan melalui pemberian contoh. Keteladan 

yang diberikan guru akan lebih bermakna dan menyentuh hati peseta didik. Melalui 

contoh ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang baik dalam hal apapun maka hal 

itu akan jauh lebih berkesan, baik bagi si pendidik maupun bagi si terdidik. 

Keteladan adalah salah satu cara untuk mendidik peserta didik secara langsung dan 

 
7 Observasi di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

8 Wawancara dengan Suriani, S.Pd.I, selaku  Kepala Madrasah  MI DDI Bungku 
Kabupaten Morowali,  9 Mei 2023, Pukul 09.30  

9 Wawancara dengan Suriani, S.Pd.I, selaku  Kepala Madrasah  MI DDI Bungku 
Kabupaten Morowali,  9 Mei 2023, Pukul 09.30  
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nyata. Sehubungan dengan itu, peserta didik membutuhkan pigur yang pantas 

diteladani dari seorang guru di sekolah dalam hal berucap bertindak dan berprilaku. 

Metode keteladanan mempunyai peran besar dalam internalisasi nilai-nilai 

agama Islam terhadap pembentukan akhlak peserta didik di MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali. Metode ini merupakan metode yang cukup efektif untuk 

mempersiapkan generasi muda, baik secara moral, spiritual maupun sosialnya. 

Motode keteladanan diberikan oleh para guru dengan memberikan contoh-contoh 

yang baik ketika dilingkungan madrasah maupun diluar madrasah, Pemberian 

contoh melalui keteladan diharapkan mampu mendukung pembentukan akhlak 

yang baik bagi peserta didik dan merupakan salah satu cara dalam menanamkan 

nilai-nilai ajaran Islam yang efektif. 

Penerapan metode keteladanan dalam mewujudkan sikap kedisiplinan, 

dilakukan melalui contoh dari guru yang hadir tepat waktu (on time) dalam 

kegiatan tersebut. Dalam menerapkan metode pembelajaran pembiasaan, guru 

akidah akhlak di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali , membiasakan peserta 

didik melakukan hal-hal yang terkait dengan akhlak mulia seperti berzikir, berdoa 

dan bersalawat bersama sebelum memulai pemelajaran akidah akhlak.  

Metode pembiasaan mempunyai peran yang sangat besar dalam 

menanamkan nilai-nilai agama Islam khususnya dalam mata pelajaran akidah 

akhlak karena dapat menumbuhkan serta menggiring peserta didik menghayati 

nilai-nilai agama Islam sehingga terwujud pembentukan karakter yang sesuai 

dengan nilai-nilai agama Islam. Pembiasaan dalam berbuat dan bertindak akan 

membuat peserta didik terbiasa dalam melakukan hal yang baik sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran islam. Pembiasaan akan menjadi adab dan budaya peserta didik 

sehingga nilai-nilai ajaran islam mendarah daging dalam sendi-sendi 
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kehidupannya. Situasi seperti ini membuat peserta didik secara otomatis 

melakukan pembiasaan tersebut walaupun tanpa pendampingan lagi dari guru. 

Kata pepatah ala bisa karena biasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa 

yang dilakukan dengan pembiasaan khususnya dalam penanaman nilai-nilai ajaran 

Islam akan menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang baik dan bertindak serta 

memiliki akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Harapan lainnya agar peserta 

didik terhindar dan mampu menghindarkan diri dari hal-hal buruk yang akan 

mengancam perjalanan hidupnya untuk mnggapai cita-cita dan tujuan hidup. 

Pembiasaan yang dilakukan guru akidah akhlak seperti berdoa, berdzikir, 

menghafal asmaul husnah., tadarus bersama dan berbagai kegiatan lainnya 

dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pendidikan islam sejak dini kepada 

peserta didik agar melalui pembiasan yang dilakukan dapat mewujudkan dan 

membentuk akhlak yang baik bagi peserta didik sehingga memiliki bekal senagai 

pondasi yang ampuh dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin maju 

dengan berbagai dampak negatif yang muncul. 

C. Menanamkan Nilai-Nilai Ajaran Islam Melalui Metode Keteladanan dan 

Pembiasaan dalam Pendidikan Islam Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI 

DDI Bungku Kabupaten Morowali 

Penanaman nilai-nilai ajaran Islam merupakan salah satu hal penting dalam 

pembentukan karakter yang dimiliki peserta didik. Penanaman nilai-nilai yang di 

maksud adalah akidah akhlak yang sesuai dengan ajaran agama islam akan 

membentuk karakter yang baik. Pembentukan karakter peserta didik melalui 

pembelajaran akidah akhlak di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali disesuaikan 

dengan materi dan tujuan yang akan dicapai. Baik yang dilakukan melalui 
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keteladan maupun melalui pembiasaan terhadap pembentukan dan penanaman 

nilai-nilai ajaran islam.10  

Menurut Suriani selaku kepala MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

mengungkapkan bahwa:  

“Mata pelajaran akidah akhlak ini menjadi salahsatu mata pelajaran di MI 
DDI Bungku Kabupaten Morowali .Mata pelajaran akidah akhlak bertujuan 
agar peserta didik mempunyai akhlakul karimah dan dapat membentuk 
karakter yang baik. Karena kurikukulum saat ini lebih menekankan pada 
pendidikan karakter sehingga mata pelajaran akidah akhlak ini bisa 
dikatakan mata pelajaran yang tepat dalam membentuk diri dan kepribadian 
peserta didik menjadi individu yang beriman dan bertaqwa berakhlak mulai, 
cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab serta dapat menerapkan 
nilai-nilai agama islam pada kehidupan sehari-harinya. Selain itu peran guru 
secara umum sebagai suri tauladan bagi peserta didiknya khususnya guru 
akidah akhlak harrus mempunyai akhlak yang baik yang bisa dicontoh oleh 
peserta diidk.”11  

Selanjutnya Suriani mengungkapkan bahwa penanamkan nilai-nilai akidah 

akhlak pada peserta didik dalam pembelajaran akidah akhlak yaitu dengan 

menerapkan apa yang telah dipelajarai sebelumnya dan keikutsertaan siswa dalam 

kebijakan yang sudah sekolah buat seperti mengikuti sholat berjamaah,bersikap 

sopan santun terhadap guru dan orang tua, punya rasa bertanggung jawab seperti 

saat diberikan tugas oleh gurunya, dan bersikap jujur kepada semua orang serta 

mempunyai kepribadian yang baik. Penanaman nilai-nilai akidah akhlak di MI DDI 

Bungku Kabupaten Morowali tidak hanya di lakukan oleh peserta didik saja namun 

dilakukan oleh semua warga sekolah dari guru dan stafstaf juga ikut 

melaksanakannya.12  

Sehubungan dengan tujuan pembelajaran akidah akhlak yang diungkap oleh 

Suriani, maka guru mata pelajaran akidah akhlak di kelas sebagai seorang. guru 

 
10 Wawancara dengan Erni Karim, S.Pd.I, Guru Akidah Akhlak MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09 .30  

11 Wawancara dengan Suriani, S.Pd.I, selaku  Kepala Madrasah  MI DDI Bungku 
Kabupaten Morowali,  9 Mei 2023, Pukul 09.30  

12 Wawancara dengan Suriani, S.Pd.I, selaku  Kepala Madrasah  MI DDI Bungku 
Kabupaten Morowali,  9 Mei 2023, Pukul 09.30  
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dapat menanamkan nilai-nilai akidah akhlak sebagaimana pernyataan Erni Karim, 

guru akidah akhlak bahwa pembelajaran akidah akhlak di MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali disesuaikan dengan kurikulum K-13 saat ini yang bertujuan 

agar memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif,inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia serta dapat membentuk 

diri, kepribadian peserta didik, dan bagaimana cara menanamkan nilai-nilai akidah 

akhlak melalui pembelajaran akidah akhlak di kelas yang dikemas dalam progam 

maupun materi yang sudah diterapkan saya kira tanpa disadari sudah dapat 

menumbuhkan kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah. Contohnya: 

kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti sholat berjamah, kesadaran peserta 

didik dalam menjalankan sholat dhuha dan membaca Al-Qur’an serta cara bertutur 

kata kepada yang lebih tua, menerapkan budaya malu, dan bertanggung jawab pada 

tugas yang telah saya berikan kepada mereka.13 

Salah satu unsur dalam pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk 

membentuk setiap peserta didik dengan akidah dan akhlak yang kuat melalui 

pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, kebiasaan, serta mewujudkan manusia indonesia yang berakhlak 

mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan seharihari sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya 

kepada Allah SWT.sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

guru akidah akhlak mengenai pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan 

karakter peserta didik sebagai berikut:  

Sebagai seorang guru kita harus menjadi figure dalam menanamkan akhlak 

yang baik kepada peserta didik serta mengoptimalkan potensi-potensi peserta 
 

13 Wawancara dengan Erni Karim, S.Pd.I, Guru Akidah Akhlak MI DDI Bungku 
Kabupaten Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09 .30  
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didik dalam memahami nilai-nilai perilaku, pikiran,sikap, perkataan, dan 

perbuatan yang berdasarkan norma-norma dan adat istiadat di dalam proses 

pembelajaran dan di luar ruangan. Di dalam pembelajaran akidah akhlak memang 

siswa dituntut untuk dapat menerima apa yang sudah disampaikan oleh guru, 

Dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak bertujuan mendidik anak dengan 

mengajarkan karakter yang berjiwa nilainilai agama islam dan berbudi pekerti 

yang baik. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Erni Karim 

mengungkap bahwa dalam pelajaran akidah akhlak senantiasa diajarkan untuk 

bersikap baik kepada semua orang, jujur, bisa menghargai kepada orang lain dan 

punya sopan santun kepada yang lebih tua atau kepada guru. sehingga mudah 

untuk menerapkan dalam keseharian.”14 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat yang diungkapkan oleh 

Afriana S.Pd. sebagai hasil pengamatan terhadap guru akidah akhlak selama ini 

menyatakan bahwa dalam pelajaran akidah akhlak Ibu Erni Karim mengajarkan 

banyak hal-hal yang mengajarkan bertanggung jawab, kedisplinan, menghargai 

pendapat orang lain dan selalu ikhlas dalam mengerjakan berbagai hal. Dalam 

mengajar ibu Erni Karim menyenangkan, saya bisa cepat faham dan tugas-tugas 

yang diberikan tidak terlalu sulit.15 

Upaya yang dilakukan guru akidah akhlak untuk dapat menanamkan nilai-

nilai akidah akhlak pada pesrta didik di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

mengungkap bahwa:  

“Upaya untuk menanamkan nilai-nilai akidah akhlak dengan cara, salah satunya 

seperti mengajarkan pembentukan karakter peserta didik. Hal ini berlaku bukan 

 
14 Wawancara dengan Erni Karim, S.Pd.I, Guru Akidah Akhlak MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09 .30  

15 Wawancara dengan Afriana, S.Pd., Guru Guru Kelas VI MI DDI Bungku Kabupaten 
Morowali,  14  Mei 2023, Pukul 09 .30  
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hnya pada peserta didik tetapi terlebih dahulu bagi para guru. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka guru terlebih dahulu mencotohkan yang baik kepada peserta didik 

nantinya peserta didik juga akan mengikuti apa yang guru lakukan. Seperti kegiatan 

sebelum belajar itu diawali membaca do’a, asma’ul khusna, kemudian di lanjut 

tadarus bersama setiap harinya dan shalat dhuha di pagi hari serta shalat dzhuru 

berjama’ah. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-bersama seluruh warga sekolah 

dari guru maupun peserta didik.16  

Lebih lanjut Erni Karim, guru akidah akhlak di MI DDI Bungku Kabupaten 

Morowali mengungkap bahwa penanaman nialai-nilai akidah akhlak yang sesuai 

akan membentukan karakter peserta didik antaranya adalah menanamkan akidah 

akhlak yang sudah dipelajari, meningkatkan kedisplinan, dan juga ketertiban 

sekolah, keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di 

sekolah dan tidak lepas dari peran seorang guru dan tanggung jawab seorang guru 

khusunya guru akidah akhlak untuk memberikan pembinaan dan contoh yang baik 

kepada semua peserta didiknya, dan dengan adanya pendidikan akhlak yang 

terdapat didalam kurikulum diharapkan akan mengurangi kenakalan pada peserta 

didik dan menjadikan peserta didik berakhlakul karimah dan meningkatkan 

kedisplinan melalui keteladanan dan pembiasaan.17  

Mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia yang tidak lagi 

mengedepankan nilai-nilai moral maka pembinaan dan pembentukan akhlak mulia 

bagi peserta didik yang merupakan salah satu tujuan dari pendidikan, sangat 

penting untuk dilakukan kapan dan dimana saja. Dalam pelaksanaan strategi 

pembelajaran guru akidah akhlak, ada beberapa program kegiatan yang disusun 

 
16 Wawancara dengan Erni Karim, S.Pd.I, Guru Akidah Akhlak MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09 .30  

17 Wawancara dengan Erni Karim, S.Pd.I, Guru Akidah Akhlak MI DDI Bungku 
Kabupaten Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09 .30  
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dan dilaksanakan di luar jam pelajaran di sekolah dalam upaya pembinaan akhlak 

mulia peserta didik di MI DDI Bunku Kabupaten Morowali. Hal ini dilakukan 

untuk menutupi minimnya jumlah jam pelajaran pada mata pelajaran akidah 

akhlak yang sering kali dikeluhkan oleh guru pada umunnya. Semua warga 

Madrasah berkewajiban untuk ikut serta memelihara, membina dan meningkatkan 

akhlak mulia di mana saja ia berada. Guru akidah akhlak sebagai salah satu unsur 

penting dalam upaya tersebut, tentu sangat diharapkan partisipasi dan peranannya.  

Peran guru sebagai model (contoh) Dari peran guru sebagai model (contoh) 

dapat memberikan kesan yang mendalam pada jiwa peserta didik untuk 

menghayati dan memahami perbuatan baik yang senantiasa ditunjukan oleh guru 

khususnya guru akidah akhlak. Seluruh guru, khususnya guru akidah akhlak telah 

berusaha sedemikian rupa memberikan contoh keteladanan yang baik terhadap 

peserta didik, karena seluruh guru sangat menyadari dengan menjadikan dirinya 

sebagai contoh keteladanan peserta didik dapat mengambil contoh segala sikap 

dan tindakan dari guru. Berhati-hati dalam bersikap, berbicara, dan bertututr kata 

yang lemah lembut, karena mereka menyadari sepenuhnya bahwa di sekeliling 

mereka ada peserta didik yang selalu melihat dan memperhatikan setiap tingkah 

laku mereka sebagai the best figure dalam kehidupan setelah peserta didik berada 

disekolah. Peserta didik sangat mudah untuk meniru apa yang dilakukan gurunya. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh guru yang khususnya guru akidah 

akhlak berusaha menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Menjadi guru 

yang berperilaku baik, menghindari mengucapkan kata-kata yang sepantasnya 

tidak diucapkan karena peserta didik sangat mudah meniru kata-kata yang jelek 

dibandingkan katakata yang baik. Dengan demikian dapat diketahui contoh yang 

ditunjukan oleh guru akidah akhlak di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali sudah 

cukup baik. Contoh seorang guru tidak hanya dilihat dari segi sikap saja, tetapi 
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dari cara berpakaian guru menjadi perhatian bagi peserta didiknya. Cara 

berpakaian guru akidah akhlak MI DDI Bungku Kabupaten Morowali terlihat 

sopan yang sesuai dengan ajaran agama. Sehingga peserta didik dapat meniru apa 

yang telah dilakukan gurunya. Dengan demikian keteladanan seorang guru dalam 

hal berpakaian dapat dikatakan cukup baik.  

  Peran guru sebagai contoh sudah berjalan dengan sangat baik, guru 

menjadikan dirinya sebagai model pembelajaran bagi peserta didiknya supaya 

berperilaku yang baik, seperti mengajarkan peserta didik supaya tepat waktu, 

berpakaian dengan rapi dan mengucapkan salam kepada guru dan peserta didik. 

Hal ini juga selaras dengan perbuatan peserta didik yang pada saat bertemu guru 

juga mengucapkan salam dan berpakaian rapi baik itu diluar jam pelajaran maupun 

di dalam kelas. 

Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pembinaaan akhlak mulia 

peserta didik. Upaya pembiasaan dilakukan mengingat manusia mempunyai sifat 

lupa dan lemah. Pembiasaan berintikan pada pengalaman apa yang dibiasakan 

yang pada dasarnya mengandung nilai-nilai kebaikan. Karenanya, uraian tentang 

pembiasaan selalu sejalan dengan uraian tentang perlunya mengamalkan kebaikan 

yang telah diketahui. Misalnya pendidik senantiasa mengingatkan pada peserta 

didik bahwa dalam hal berpakaian, seorang muslim sebaiknya sesuai dengan 

tuntunan agama dan bagi yang mengikutinya mendapat pahala serta mendapat 

ganjaran bagi yang mangabaikannya. Penyampaian semacam ini apabila senantiasa 

diulang-ulang dan didengar serta dipahami maka dengan sendirinya peserta didik 

dapat membiasakan diri berpakaian yang sesuai dengan tuntunan agama.  

Metode pembiasaan dilakukan melalui pendampingan dan pengawasan dari 

guru. Bimbingan ini adalah tugas dari semua guru bukan hanya seorang guru 

akidah akhlak. Bimbingan terhadap anak didik ini adalah kewajiban semua guru, 
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di mana seorang guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik. 

Kegiatan bimbingan dan pembiasaan yang dilakukan adalah berdo’a di awal dan 

di akhir pelajaran, shalat dhuha, shalat zuhur berjama’ah, melantumkan asmaul 

husnah dan sebagainya. 

Kegitan tersebut sebagai bentuk upaya penanaman nilai-nilai ajaran Islam 

dalam mata pelajaran akidah akhlak untuk membiasakan peserta didik melakukan 

hal-hal terpuji dan menjadi bekal mereka nantinya sebagai bagian dari peradaban 

sehingga menjadi penerus yang bertanggung jawab, disiplin dan jujur. Pembiasaan 

tidaklah mudah tapi dengan upaya yang sunguh-sungguh maka akan membatu 

terwujudnya pembiasaan yang membangun akhlak yang baik bagi peserta didik. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

1. Pembelajaran akidah akhlak di MI DDI Bungku Kabupaten Morowali 

mengacu pada kurikulum dengan ada di madrasah yang mengikuti kurikulum 

k13 dan kurikulum merdeka bagi kelas 1 dan kelas VI. Proses pembelajaran 

akidah akhlak guru menggunakan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun menyesuaikan dengan kondisi peserta didik 

yang ada di kelas, serta menyajikan beberapa materi secara sistematik yang 

telah dipersiapkan dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga dapat 

diaplikasikan pula dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.  

2. Metode keteladanan mempunyai peran besar dalam menanamkan nilai-nilai 

agama Islam terhadap pembentukan akhlak peserta didik di MI DDI Bungku 

Kabupaten Morowali. Metode keteladanan merupakan metode yang cukup 

efektif dalam pembelajaran termasuk pembelajaran akidah akhlak. Motode 

keteladanan diberikan oleh para guru dengan memberikan contoh-contoh 

yang baik ketika dilingkungan madrasah maupun diluar madrasah berupa 

ucapan dan tindakan prilaku. Selain keteladanan guru menerapkan pula 

metode pembiasaan pada mata pelajaran akidah akhlak Metode pembiasaan 

mempunyai peran yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai agama 

Islam khususnya dalam mata pelajaran akidah akhlak karena dapat 

menumbuhkan serta menggiring peserta didik menghayati nilai-nilai agama 

Islam sehingga terwujud pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-

nilai agama Islam.  

3. Metode keteladanan dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Islam 

menjadikan guru sebagai model (contoh) sehingga peserta didik mampu 
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menghayati dan memahami perbuatan baik yang senantiasa ditunjukan oleh 

guru khususnya guru akidah akhlak. Berhati-hati dalam bersikap, berbicara, 

dan bertututr kata yang lemah lembut, karena mereka menyadari sepenuhnya 

bahwa di sekeliling mereka ada peserta didik yang selalu melihat dan 

memperhatikan setiap tingkah laku mereka sebagai the best figure dalam 

kehidupan setelah peserta didik berada disekolah. Peserta didik sangat 

mudah untuk meniru apa yang dilakukan gurunya. Sedangkan untuk metode 

pembiasaan pada mata pelajaran akidaha khlak, guru melakukan 

pendampingan atau pembimbingan kepada peserta didik untuk melakukan 

pembiasaan yang sesuai ajaran Islam seperti berdoa , melafalkan asmaul 

husnah, tadarus, shlat duha dan sebagainya untuk membentuk karakter dan 

akhlak peserta didik.  

B. Implikasi Penelitian  

Metode keteladanan dan pembiasaan dalam pembelajaran akidah akhlak 

diharapkan kapada seluruh stakeholder dapat bekerjasama dalam memberikan 

spirit dan ruang gerak yang luas kepada guru akidah akhlak dalam menerapkan 

aturan-aturan yang relevan dengan kondisi peserta didik serta memberikan daya 

dukung terhadap segala kebutuhan peserta didik terutama yang berkaitan dengan 

pengadaan buku-buku referensi penunjang bidang studi akidah akhlak dan subsidi 

pendidikan kepada pesrta didik untuk mengadakan pembinaan akhlak mulia 

peserta didik.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN OBSERVASI 

I. Penyelenggaraan pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

 A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 
 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 
 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 
 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan Kategori 
SS SI KS TS 

1 Guru menetapka tujuan pembelajaran Akidah Akhlak 
secara jelas. 

    

2 Guru menetapkan tujuan pembelajaran Akidah Akhlak 
sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. 

    

3 Guru Menyusun materi pembelajaran Akidah Akhlak 
disusun dengan baik. 

    

4 Guru menyesuaikan materi pembelajaran Akidah 
Akhlak relevan dengan konteks kehidupan siswa. 

    

5 Guru menggunakan metode pembelajaran yang 
mampu membantu siswa memahami dan 
menginternalisasi konsep Akidah Akhlak. 

    

6 Guru menggunakan metode pembelajaran yang 
digunakan mendorong partisipasi aktif siswa. 

    

7 Guru menggunakan sumber belajar pembelajaran 
Akidah Akhlak bervariasi dan sesuai dengan 
kebutuhan siswa. 

    

8 Guru menggunakan sumber belajar yang mendukung 
pemahaman konsep dan nilai-nilai Akidah Akhlak. 

    

9 Guru mengalokasikan waktu pembelajaran Akidah 
Akhlak dengan cukup 

    

10 Guru memanfaatkan waktu pembelajaran Akidah 
Akhlak dengan efektif. 

    

11 Guru berinteraksi antara dengan siswa selama 
pembelajaran Akidah Akhlak secara efektif. 

    

12 Guru mampu menciptakan suasana yang kondusif 
untuk belajar dan berdiskusi. 

    

13 Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai 
dan menarik perhatian siswa. 
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14 Guru menggunakan media pembelajaran yang dapat 
membantu siswa memahami konsep Akidah Akhlak 
dengan lebih baik. 

    

15 Siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang 
memadai untuk mengembangkan pemahaman mereka 
tentang Akidah Akhlak. 

    

16 Siswa diberi kesempatan untuk berlatih dan 
menerapkan konsep-konsep Akidah Akhlak dalam 
kehidupan sehari-hari. 

    

17 Guru menggunakan instrumen penilaian dalam mata 
pelajaran Akidah Akhlak valid dan reliabel 

    

18 Guru menggunakan instrumen penilaian mencakup 
aspek pengetahuan, pemahaman, dan perilaku terkait 
Akidah Akhlak. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

II. Penggunaan metode ketedanan dan pembiasaan dalam pendidikan Islam 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

 A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 
 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 
 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 
 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan Kategori 
SS SI KS TS 

1 
Guru memulai pembelajaran dengan memberikan 
pengantar yang jelas tentang tujuan pembelajaran dan 
konsep yang akan dipelajari. 

    

2 Guru menjelaskan relevansi dan kepentingan konsep-
konsep Akidah Akhlak bagi kehidupan siswa 

    

3 
Guru menggunakan contoh konkret dan relevan untuk 
menjelaskan konsep-konsep Akidah Akhlak kepada 
siswa. 

    

4 
Guru menggunakan cerita atau kisah yang dapat 
menggugah perasaan dan pemahaman siswa tentang 
nilai-nilai Akidah Akhlak. 

    

5 Guru mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif 
dalam diskusi tentang konsep-konsep Akidah Akhlak 

    

6 
Guru menyediakan kesempatan bagi siswa untuk 
mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan 
dari guru maupun teman sekelas. 

    

7 
Guru memberikan latihan dan simulasi yang 
melibatkan siswa dalam menerapkan konsep-konsep 
Akidah Akhlak dalam situasi nyata 

    

8 
Siswa diberikan kesempatan untuk berlatih 
mempraktikkan perilaku dan tindakan yang sesuai 
dengan nilai-nilai Akidah Akhlak. 

    

9 Guru menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan 
sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Akidah Akhlak 

    

10 Guru secara konsisten menunjukkan dan 
mempraktikkan perilaku yang diharapkan dari siswa. 

    

11 
Guru mendesain lingkungan pembelajaran untuk 
memfasilitasi pembiasaan perilaku yang baik dan 
nilai-nilai Akidah Akhlak. 
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12 
Guru memberikan aturan dan norma yang jelas yang 
mendukung pembentukan kebiasaan baik dalam 
konteks Akidah Akhlak 

    

13 
Guru memberikan penguatan positif secara teratur 
kepada siswa ketika mereka menunjukkan perilaku 
yang sesuai dengan nilai-nilai Akidah Akhlak 

    

14 
Guru mengupayakan untuk mengakui dan 
memberikan apresiasi atas perilaku dan tindakan siswa 
yang mencerminkan Akidah Akhlak. 

    

15 Guru melakukan pemantauan secara rutin terhadap 
perilaku siswa terkait Akidah Akhlak 

    

16 

Guru memberikan umpan balik yang konstruktif 
kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki 
perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Akidah 
Akhlak 
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PEDOMAN OBSERVASI 

III. Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak melalui metode keteladanan dan pembiasaan 

 A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 
 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 
 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 
 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan Kategori 
SS SI KS TS 

1 Guru menunjukkan perilaku dan sikap yang 
mencerminkan nilai-nilai akidah yang diajarkan 

    

2 
Guru memberikan contoh konkret dan relevan yang 
menggambarkan nilai-nilai akidah dalam kehidupan 
sehari-hari 

    

3 
Guru mendesain lingkungan pembelajaran untuk 
memfasilitasi pembiasaan perilaku dan sikap yang 
sesuai dengan nilai-nilai akidah 

    

4 
Guru menerapkan norma dan aturan yang mendukung 
penanaman nilai-nilai akidah dalam kehidupan sehari-
hari. 

    

5 Guru menggunakan kisah dan cerita yang mengandung 
pesan-pesan nilai-nilai akidah dalam pembelajaran 

    

6 
Siswa terlibat dalam refleksi dan diskusi terkait nilai-
nilai akidah yang terkandung dalam kisah dan cerita 
tersebut 

    

7 
Guru mempraktikkan dan melibatkan siswa dalam 
ibadah-ibadah yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, 
seperti shalat dan puasa 

    

8 
Guru memberikan siswa pemahaman dan bimbingan 
mengenai nilai-nilai syari'ah yang terkait dengan 
praktik ibadah. 

    

9 

Guru menyampaikan dan menjelaskan hukum-hukum 
Islam yang berhubungan dengan perilaku sehari-hari, 
seperti hukum berbohong, mencuri, atau berbuat baik 
kepada orang lain 

    

10 
Siswa diberikan contoh dan pemahaman mengenai 
konsekuensi dari melanggar atau mematuhi hukum-
hukum Islam tersebut 
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11 
Siswa diajak untuk merenungkan dan mendiskusikan 
nilai-nilai syari'ah yang terkait dengan situasi dan 
peristiwa di sekitar mereka 

    

12 
Guru memfasilitasi diskusi yang mendorong 
pemahaman siswa tentang penerapan nilai-nilai 
syari'ah dalam kehidupan sehari-hari 

    

13 
Guru menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan 
sikap yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang 
diajarkan 

    

14 
Guru memberikan penjelasan dan contoh konkretnya 
untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai akhlak 
harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

    

15 
Guru memberikan latihan dan simulasi yang 
melibatkan siswa dalam menerapkan nilai-nilai akhlak 
dalam situasi nyata 

    

16 
Siswa diberikan kesempatan untuk berlatih dan 
mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 
akhlak 

    

17 
Guru memberikan penguatan positif secara teratur 
kepada siswa ketika mereka menunjukkan perilaku 
yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak 

    

18 
Guru memberikan penghargaan atau pengakuan 
khusus untuk siswa yang menunjukkan perilaku yang 
mencerminkan nilai-nilai akhlak 
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Penyelenggaraan pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak 

A. IDENTITAS INFORMAN 
 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Menuliskan keterangan dengan cara membubuhi jawaban dari pertanyaan pada 

kolom keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan, 
sebagaiman table berikut: 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

Perencanaan Pendidikan Islam pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

1. 
Bagaimana proses perencanaan pembelajaran 
Akidah Akhlak dilakukan di sekolah/institusi 
Anda? 

 

2. 
Apakah tujuan pembelajaran Akidah Akhlak telah 
ditetapkan secara jelas? Jika ya, bagaimana tujuan 
tersebut ditentukan? 

 

3 Bagaimana proses pemilihan dan penyusunan 
materi pembelajaran Akidah Akhlak dilakukan? 

 

4 
Bagaimana Anda memastikan bahwa materi 
pembelajaran Akidah Akhlak yang dipilih relevan 
dengan konteks kehidupan siswa? 

 

5 
Apa metode pembelajaran yang biasa digunakan 
dalam pembelajaran Akidah Akhlak? Mengapa 
metode tersebut dipilih? 

 

6 
Bagaimana Anda memilih dan mengatur sumber 
belajar yang digunakan dalam pembelajaran 
Akidah Akhlak? 

 

7 

Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk 
memastikan bahwa perencanaan pendidikan Islam 
pada mata pelajaran Akidah Akhlak sesuai dengan 
kurikulum dan kebutuhan siswa? 

 

Pelaksanaan Pendidikan Islam pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

1. 
Bagaimana waktu yang dialokasikan untuk 
pembelajaran Akidah Akhlak dijadwalkan dan 
digunakan? 

 



113 
 

 

2. Bagaimana interaksi antara guru dan siswa selama 
pembelajaran Akidah Akhlak?  

3. 
Apa jenis media pembelajaran yang biasa 
digunakan dalam pembelajaran Akidah Akhlak? 
Bagaimana penggunaannya? 

 

4. 
Bagaimana siswa terlibat dalam aktivitas 
pembelajaran yang berkaitan dengan Akidah 
Akhlak? 

 

5 

Apakah ada tantangan atau hambatan dalam 
pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak? Jika 
ya, apa saja dan bagaimana Anda mengatasi 
tantangan tersebut? 

 

Penilaian Pendidikan Islam pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

1. 
Apa jenis instrumen penilaian yang digunakan 
dalam mata pelajaran Akidah Akhlak? Mengapa 
instrumen tersebut dipilih? 

 

2. 
Bagaimana penilaian formatif digunakan dalam 
pembelajaran Akidah Akhlak untuk memberikan 
umpan balik kepada siswa? 

 

3 
Bagaimana penilaian sumatif dilakukan untuk 
mengevaluasi pencapaian siswa dalam mata 
pelajaran Akidah Akhlak? 

 

4 
Bagaimana Anda memastikan konsistensi dan 
keadilan dalam penilaian siswa pada mata 
pelajaran Akidah Akhlak? 

 

5 
Bagaimana hasil penilaian digunakan untuk 
merencanakan pembelajaran berikutnya dan 
memberikan dukungan kepada siswa? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

II. Kontribusi guru honorer untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

akidah akhlak  

A. IDENTITAS INFORMAN 
 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Menuliskan keterangan dengan cara membubuhi jawaban dari pertanyaan pada 

kolom keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan, 
sebagaiman table berikut: 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

Penggunaan Metode Keteladanan pada mata pelajaranAkidah Akhlak 

1. 
Bagaimana Anda menjelaskan konsep-konsep 
Akidah Akhlak kepada siswa? Apa metode yang 
biasa Anda gunakan? 

 

2. 
Bagaimana Anda memastikan bahwa materi 
pembelajaran Akidah Akhlak disajikan secara 
menarik dan relevan bagi siswa? 

 

3. 
Bagaimana Anda mendorong siswa untuk 
berpartisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab 
terkait konsep-konsep Akidah Akhlak? 

 

4 
Bagaimana Anda memberikan latihan dan simulasi 
kepada siswa untuk menerapkan konsep-konsep 
Akidah Akhlak dalam kehidupan sehari-hari? 

 

5 

Apakah ada tantangan atau hambatan yang Anda 
hadapi dalam menggunakan metode ketedanan 
dalam pembelajaran Akidah Akhlak? Jika ya, 
bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? 

 

Penggunaan Metode Pembiasaan pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

1. 
Bagaimana Anda menjadi contoh yang baik dalam 
perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai 
Akidah Akhlak? 

 

2. 
Bagaimana Anda menciptakan lingkungan 
pembelajaran yang mendukung pembentukan 
kebiasaan baik terkait Akidah Akhlak? 

 

3. 
Bagaimana Anda memberikan penguatan positif 
kepada siswa ketika mereka menunjukkan perilaku 
yang sesuai dengan nilai-nilai Akidah Akhlak? 
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4. 
Bagaimana Anda memantau perilaku siswa terkait 
Akidah Akhlak? Bagaimana Anda memberikan 
umpan balik kepada siswa terkait perilaku mereka? 

 

Integrasi Metode Ketedanan dan Pembiasaan pada Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak 

1. 
Bagaimana Anda mengintegrasikan metode 
ketedanan dan pembiasaan dalam pembelajaran 
Akidah Akhlak? 

 

2. 

Bagaimana penggunaan metode ketedanan dan 
pembiasaan membantu siswa dalam memahami 
dan menginternalisasi konsep-konsep Akidah 
Akhlak? 

 

3 

Apa manfaat yang Anda lihat dalam penggunaan 
metode ketedanan dan pembiasaan dalam 
pendidikan Islam pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak? 

 

4 
Apakah ada strategi khusus yang Anda terapkan 
untuk memperkuat metode ketedanan dan 
pembiasaan dalam pembelajaran Akidah Akhlak? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

II. Kontribusi guru honorer untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

akidah akhlak  

A. IDENTITAS INFORMAN 
 1. Nama : 
 2. Umur ; 
 3. Pekerjaan : 
 4. Alamat : 
B. PETUNJUK 
 Menuliskan keterangan dengan cara membubuhi jawaban dari pertanyaan pada 

kolom keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan, 
sebagaiman table berikut: 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

Penanaman Nilai-nilai Akidah melalui Metode Keteladanan dan Pembiasaan 

1. 
Bagaimana Anda menjelaskan nilai-nilai akidah 
kepada siswa? Apa metode yang biasa Anda 
gunakan? 

 

2. 
Bagaimana Anda menggunakan diri Anda sendiri 
sebagai contoh dalam menanamkan nilai-nilai 
akidah kepada siswa? 

 

3. 
Bagaimana Anda memastikan bahwa nilai-nilai 
akidah diajarkan melalui cerita, kisah, atau contoh 
yang relevan dengan kehidupan siswa? 

 

4 
Apakah ada aktivitas atau program khusus yang 
Anda lakukan untuk memperkuat pembiasaan 
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah? 

 

Penanaman Nilai-nilai Syari'ah melalui Metode Keteladanan dan 
Pembiasaan 

1. Bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai 
syari'ah dalam pembelajaran Akidah Akhlak?  

2. 
Bagaimana Anda menggunakan metode 
keteladanan untuk menunjukkan penerapan nilai-
nilai syari'ah dalam kehidupan sehari-hari? 

 

3. 
Bagaimana Anda membantu siswa memahami 
hukum-hukum Islam dan bagaimana 
menerapkannya dalam kehidupan mereka? 

 

4. 

Bagaimana Anda mendorong siswa untuk 
merenungkan dan mendiskusikan nilai-nilai 
syari'ah yang relevan dalam situasi kehidupan 
mereka? 

 

Penanaman Nilai-nilai Akhlak melalui Metode Keteladanan dan 
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Pembiasaan 

1. Bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai 
akhlak dalam pembelajaran Akidah Akhlak?  

2. 

Bagaimana Anda menggunakan metode 
keteladanan untuk menunjukkan dan 
mengilustrasikan perilaku yang sesuai dengan 
nilai-nilai akhlak? 

 

3 
Bagaimana Anda memberikan kesempatan bagi 
siswa untuk berlatih dan mempraktikkan perilaku 
yang mencerminkan nilai-nilai akhlak? 

 

4 
Apakah ada strategi khusus yang Anda terapkan 
untuk menguatkan pembiasaan perilaku akhlak 
dalam konteks pembelajaran Akidah Akhlak? 
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