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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ر

 Ta A Te ث

 s\a s\ es (dengan titik di atas) د

 Jim J Je ج

 ha} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 z\al\ z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 zai Z Zet ش

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف



 
 

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em و

ٌ nun N En 

 wau W We و

 Ha H Ha ْـ

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir di tulis dengan tanda (’) 

2. Maddah 

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

_ ـَ ى  ا   fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas 

ي ـِ  kasrah dan ya i> i dan garis di atas 

و ـُ  dammah dan wau u> u dan garis di atas 

3. Ta martabutah 

Contoh: 

 al-hikmah:  انحكًت

4. Singkatan-singkatan 

a. swt.  = subh}a>nahu > wa ta’a>la> 
b. saw.  = s}allalla>h ‘alaihi wa sallam 
c. a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 
d. ra.  = radiyallahu anhu 

e. H  = Hijriyah 

f. M  = Masehi 

g. Q.S.. /.: 1 = Qur’an surat al-Fatihah/01 : ayat 1 

h. PAI  = Pendidikan Agama Islam 

i. UU RI  = Undang-undang Republik Indonesia 

j. SKS  = Sistem Kebut Semalam 

k. SMA   = Sekolah Menengah Atas 



 
 

ABSTRAK 
Nama  : Aswan 
NIM  : 80200219040 
Judul  : Pembentukan Kepribadian Muslim Melalui Penerapan Metode    

Tajribi> di Sdit Plus Qurthuba Kota Makassar  
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui Pembentukan Kepribadian 
Muslim dengan pembiasaan menggunakan Metode Tajribi> di SDIT Plus Qurthuba 
Kota Makassar. 2) Mengetahui Pembentukan Kepribadian Muslim dengan dengan 
Uswah Hasanah menggunakan Metode Tajribi> di SDIT Plus Qurthuba Kota 
Makassar.3)Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pembentukan 
Kepribadian Muslim Menggunakan Metode Tajribi> di SDIT Plus Qurthuba Kota 
Makassar.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi 
kasus, Adapun Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri 
dengan menggunakan pedoman wawancara,pedoman observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pembiasaan dengan 
metode Tajribi> dalam membentuk kepribadian muslim peserta didik di SDIT Plus 
Qurthuba Makassar dibagi dalam beberapa tahap. Pertama tahap persiapan atau 
tahap awal bagi pendidik akan diberikan Tarbiyah serta pengarah-pengarahan 
bersifat rutin sedangkan bagi peserta didik di tahap awal akan difokuskan pada 
pemberian Knowing atau pemberian hafalan. Kedua tahap pembiasaan atau tahap 
penerapan pada tahap ini peserta didik dibiasakan melakukan atau menerapkan 
dalam hal ini pendidik juga dibiasakan supaya secara tidak langsung dihitung 
sebagai Uswah sebagai penunjang keberhasilan pada tahap ini mengingat peserta 
didik senang sekali untuk membanding-bandingkan. Ketiga tahap pengontrolan 
pada tahap ini pendidik, peserta didik dan orang tua akan menjadi kontroling 
kebiasaan peserta didik dari pendidik dan orang mengontrol dengan nasehat, 
teguran dan pengarahan sedangkan peserta didik mengontrol dengan 
membacakan hadits yang berkaitan. Sedangkan Pemberian Uswah dengan 
metode Tajribi>  dalam membentuk kepribadian muslim peserta didik di SDIT 
Plus Qurthuba Makassar terbagi atas tiga tahap. Pertama tahap persiapan 
pendidik ditarbiyah supaya bisa menjadi modeling bagi peserta didik. Kedua 
tahap penerapan Uswah yang diberikan ada dua Uswah yang bersifat Kondisional 
dan Uswah  yang bersifat Kontinyu, Supaya terlaksana dengan baik maka Uswah 
bersifat Kontinyu ini dilakukan di hadapan peserta didik secara langsung. Pada 
tahap terakhir yaitu tindak lanjut pada tahap ini dilakukan bagi pendidik yang 
mendapat poin minus akan di evaluasi dan bagi peserta didik akan diberikan 
reward and punhisment. Adapun faktor Pendukung  yaitu: Kurikulum, Pendidik, 
Komunikasi pendidik dan orang tua, Lingkungan Sekolah dan aturan. Sedangkan 
yang menjadi faktor penghambat adalah Kontroling di luar lingkungan sekolah 
dan kemajuan Teknologi.  

Implikasi pada penelitian ini Kepada Lembaga pendidikan dan tenaga 
Pendidikan, dalam hal meningkatkan kualitas SDIT diharapkan pendidik lebih 
implikatif dengan teori-teori pendidikan yang ada berkenaan dengan hal 
pembiasaan dan Uswah, pendidik sekiranya bisa konsisten dalam pengamalan 
dan penerapan nya didukung dengan aturan yang ketat dan konsisten dalam 
penerapan nya. Kepada orang tua dan peserta didik diharapkan agar lebih 
termotivasi dalam pengawasan sikap dan sifat peserta didik supaya bisa 
diberikan atau dibimbing lebih dalam hal kesadaran diri untuk menjadi orang 
baik bukan sekedar berperilaku baik di lingkungan sekolah saja.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejauh ini peradaban yang manusia capai sampai hari ini tidak pernah 

lepas dengan kemampuan keilmuannya dalam mengolah informasi yang 

diperolehnya, baik itu diperoleh dalam lingkup pendidikan formal, non formal 

maupun informal. Segala hal yang manusia capai tentu tidak diperoleh dengan 

mudah sifat sifat hewani dan jahil yang ada pada manusia banyak hal yang 

menjadi catatan-catatan yang ikut membersamai apa yang telah dicapai. 

Eksistensi budaya, agama dan segala konflik kemanusiaan baik itu masa kejayaan 

dan kemunduran juga menjadi saksi apa yang manusia telah lalui. 

Dalam catatan sejarah mulai dari sebelum masehi kemudian  masuk masa 

Islam klasik hingga sekarang ada banyak sekali catatan-catatan berkaitan dengan 

berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dengan metode metode pendidikan 

Islam yang ada pada masa itu seperti metode Tajribi> (observasi dan eksperimen), 

burhani (logis dalam memahami objek-objek non fisik dan spiritual), bayani 

(Tafsir atau Takwil dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadits rasulullah), 

irfani (intuitif) begitu juga tujuan pendidikan sekarang dapat kita lihat 

bagaimana dan pencapaian apa yang telah dicapai manusia melalui pendidikan. 

Pada masa itu bukan sekedar mencerdaskan namun benar benar menjadikan 

manusia menjadi versi terbaik dari diri mereka entah dari kecerdasan ataupun 

kepribadian muslim yang kuat dapat dilihat dari kualitas mereka yang mana pada 

masa itu pendidikan berhasil mencetak ulama-ulama hebat dengan kecerdasan 

dan akhlak yang mantap. 
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Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 bahwa: pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kegiatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
1
  

Berdasarkan  hal tersebut, keberhasilan pendidikan menuntut semua unsur 

yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik peserta didik maupun penentu kebijakan 

pendidikan di Indonesia untuk selalu belajar agar siap menghadapi perubahan zaman, 

yang berorientasi pada kemampuan berpikir peserta didik yang berkaitan dengan 

kepribadian peserta didik. Maka dari itu diperlukan adanya pendidik yang 

profesional terutama guru di sekolah-sekolah dasar dan menengah dan dosen di 

perguruan tinggi. 

Bagi Zakiah Daradjat, pendidikan Islam mempunyai tujuan yang jelas dan 

tegas. Menurut Zakiah, Islam memiliki tujuan yang jelas dan pasti, yaitu untuk 

membina manusia agar menjadi hamba Allah yang saleh dengan seluruh aspek 

kehidupannya yang mencakup perbuatan, pikiran, dan perasaan.
2
  

Ungkapan diatas bila ditelusuri lebih jauh akan memiliki implikasi dan 

cakupan yang cukup luas. Membina manusia merupakan sebuah upaya untuk 

mengajar, melatih, mengarahkan, mengawasi, dan memberi teladan kepada 

                                                 

 
1Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional.http://www.UU_no_20_th_2003.pdf (8 Juli 2003). 
2Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Cet. II; Jakarta: 

YPI Ruhama, 1995), h. 35   
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seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembinaan yang hanya 

memberikan pelajaran, latihan, dan arahan akan menciptakan manusia yang tidak 

berjiwa. Sementara, pembinaan yang hanya memberikan pengawasan dan teladan 

akan menciptakan manusia yang kurang kreatif dan kaku dengan lingkungan yang 

ada. Oleh karena itu, pembinaan yang baik mestinya mencakup semua upaya 

tersebut diatas. 

Sejalan dengan itu dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam, tentu juga 

diperlukan suasana interaksi antara guru dan siswa yang sifatnya lebih mendalam 

lahir dan batin. Figur guru tidak sekedar sebagai penyampai mata pelajaran tetapi 

lebih dari itu ia adalah sumber inspirasi ‚spiritual‛ dan sekaligus sebagai 

pembimbing, teladan dan pengawasan sehingga terjalin hubungan pribadi  antara  

guru  dan  siswa yang  cukup  dekat dan mampu  melahirkan  pribadi seorang 

muslim. 

Dalam pembinaan tersebut diarahkan kepada pembentukan seorang hamba 

Allah yang saleh. Untuk mencapai tingkatan yang saleh ini, penanaman nilai-nilai 

agama menjadi syarat utama.
3
 Tanpa penanaman nilai-nilai agama, pencapaian 

pembentukan hamba Allah yang saleh menjadi sangat jauh.  Seorang hamba yang 

saleh berarti dia menyadari kedudukannya di dunia, yakni di samping sebagai 

khalifah Allah di bumi juga sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepada Nya.  

Kesadaran yang demikian ini akan muncul bila seseorang telah benar-benar 

mengerti, memahami, dan menghayati ajaran-ajaran agama Islam.    

Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Zakiah juga agak berbeda dengan 

tujuan Pendidikan Nasional yang lebih menekankan pada aspek kecerdasan 

                                                 
3Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Cet. 14; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 56. 
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(intelektual) dan pengembangan manusia seutuhnya.
4
 Di samping itu, rasa tanggung 

jawab yang dikembangkan hanya mengarah kepada masyarakat dan bangsa.  Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaannya, Pendidikan Nasional kurang bertanggung jawab 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  Inilah yang barangkali sedikit membedakan antara 

tujuan pendidikan Islam bagi Zakiah.  

Bagi peneliti, konsep pendidikan Islam dan kesehatan mental menurut Zakiah 

Daradjat, kiranya cukup menjadi sasaran untuk menggambarkan masalah peran 

pendidikan Islam dalam kesehatan mental, karena pembahasan tersebut dalam 

pandangan Zakiah Daradjat bukan saja berdasarkan kepada al-Qur’an dan hadits, 

tetapi juga berdasarkan pada pendapat pakar dan pemikiran modern tentang 

kesehatan mental. Dalam istilah pendidikan dan psikologi tema ini dapat berarti 

sebagai pembentukan pribadi muslim dan kepribadian bangsa, dalam hal ini 

kepribadian muslim yang peneliti maksud adalah peserta didik yang berakhlak islami 

Dengan berbagai permasalahan pendidikan yang kompleks dimana hidup 

tidak bisa lepas dari pendidikan sebab  manusia diciptakan bukan sekedar  untuk 

hidup, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar hidup yang mesti 

diwujudkan dan itu memerlukan ilmu yang diperoleh lewat pendidikan. Inilah salah 

satu perbedaan antara manusia dengan makhluk lain, yang membuatnya lebih unggul 

dan lebih mulia. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki 

peranan pokok dalam membentuk generasi mendatang yang diharapkan dapat 

menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu 

mengantisipasi masa depan.    

                                                 
4Ari H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia (Cet. II; Jakarta: 

Rineka Cipta, 1995), h. 163. 
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Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan 

dengan makhluk yang lainnya oleh karena ini dengan segala permasalahan 

pendidikan saat ini manusia mampu memberikan ide ide yang lebih bernilai solusi 

dibandingkan dengan kritik . Konsepsi Islam tentang esensi manusia sebagai 

makhluk ciptaan yang paling sempurna terdapat dalam QS, at-Tin/95: 4: 

            

Terjemahnya:  

Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya .

5
 

Manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna dapat dilihat dari 

dua segi, fisik dan psikis dilihat dari segi fisik, susunan anggota tubuh manusia 

merupakan susunan yang didesain sedemikian rupa sehingga menjadikan manusia 

sempurna, misal otak adalah bagian tubuh yang paling mulia di tempatkan pada 

posisi tertinggi, berbeda dengan binatang yang otaknya sama rata dengan 

punggungnya. Ini salah satu bukti kesempurnaan manusia dibandingkan makhluk 

lainnya. Dari segi psikis manusia mampu berpikir, mempertimbangkan, dan 

menggunakan akalnya dengan baik.  

Di samping itu manusia adalah makhluk yang dilengkapi dengan akal dan 

nafsu. Di dalam diri manusia terdapat potensi baik dan potensi buruk, sifat-

sifat Ilahiyah dan sifat-sifat Syait}oni>yah, yang kedua sifat ini masih berbentuk bahan 

mentah yang harus diolah. Jika sifat Syait}oni>yah,  lebih dominan berkembang, maka 

akan muncul pribadi yang buruk, jika sifat Ilahiyah  dipupuk dan dikembangkan 

maka akan terlahir pribadi Muslim yang baik, yang sesuai dengan tuntunan agama. 

                                                 
5
Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Semarang: PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2018), h. 597.   
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Hal ini berarti manusia membutuhkan pendidikan, pembiasaan dan pembentukan 

untuk mengembangkan diri dan menjadikannya manusia yang paling sempurna 

dengan memiliki kepribadian Muslim yang hakiki. 

Al-qur’an dan Sunnah merupakan dua pusaka Rasulullah yang harus selalu 

dirujuk oleh setiap Muslim dalam segala aspek kehidupan. Satu dari sekian aspek 

kehidupan yang amat penting adalah pembentukan dan pengembangan pribadi 

Muslim. Pribadi Muslim yang dikehendaki oleh Al-qur’an dan Sunnah adalah pribadi 

yang shaleh, pribadi yang sikap, ucapan dan tindakannya diwarnai oleh nilai-nilai 

yang datang dari Allah swt.  

Persepsi masyarakat tentang pribadi Muslim memang berbeda-beda, bahkan 

banyak yang pemahamannya sempit sehingga seolah-olah pribadi Muslim itu 

tercermin pada orang yang hanya rajin menjalankan Islam dari aspek ubu>diyyah, 

padahal itu hanyalah salah satu aspek yang harus lekat pada pribadi seorang Muslim. 

Oleh karena itu standar pribadi Muslim yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah 

merupakan sesuatu yang harus dirumuskan, sehingga menjadi acuan bagi 

pembentukan pribadi Muslim. 

Pembentukan kepribadian Muslim adalah pembentukan kepribadian yang 

diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar (bawaan) dan faktor 

ajar (lingkungan), dengan berpedoman kepada nilai-nilai ke Islam an. Faktor dasar 

pengembangan dan peningkatan kemampuannya melalui bimbingan dan pembiasaan 

berpikir, bersikap dan bertingkah laku menurut norma-norma Islam. Sedangkan 

faktor ajar dilakukan dengan cara mempengaruhi individu melalui proses dan usaha 

membentuk kondisi yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan norma-
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norma Islam seperti teladan, nasihat, anjuran, ganjaran, pembiasaan, hukuman, dan 

pembentukan lingkungan serasi. 

Kepribadian Muslim di zaman sekarang ini dapat dikatakan jauh dari norma-

norma Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya korupsi di kalangan pejabat, 

tradisi tawuran di kalangan pelajar, buruknya silaturahmi di kalangan masyarakat, 

yang semua ini tidak mencerminkan pribadi seorang Muslim. 

Berdasarkan data empirik lain yang calon peneliti dapati di lapangan 

tepatnya di tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian  adalah sebagai 

berikut cara berbicara peserta didik yang tidak terkontrol dengan kata lain kata-kata 

kasar dan kata-kata kotor yang diucapkan peserta didik seolah menjadi sesuatu yang 

lumrah, adab-adab keseharian yang  sederhana yang tidak sesuai dengan ajaran islam 

seolah wajar dan tidak dipermasalahkan lagi oleh orang tua, karena sikap-sikap 

tersebut juga sudah menjadi kebiasaan orang tua di rumah. 

Padahal Untuk terwujudnya manusia yang sempurna pendidikan Agama 

Islam sangat penting dan dengan tegas mengatakan bahwa orang tua dan guru adalah 

poros utama yang harus berusaha secara sadar memimpin dan mendidik anak 

diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani sehingga mampu membentuk 

kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran Islam yang giat melakukan pembinaan 

nilai-nilai Islam yang kemudian melahirkan generasi bangsa yang bermoral dan 

berkepribadian tangguh.  

Berdasarkan data empirik yang lain calon peneliti melihat bahwa 

pembentukan kepribadian muslim peserta didik di lapangan menggunakan beberapa 
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metode, diantaranya dengan  pembiasaan, Uswah, beberapa cara tersebut 

terorganisir dan terencana dengan baik pada proses pelaksanaannya sebab 

dilaksanakan dengan metode Tajribi> (eksperimen). Maksudnya apa pembiasaan 

dengan versi Tajribi> ini dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang memuat 

syarat-syarat ilmiah sebagaimana dalam proses penelitian. 

Seiring perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dan media  informasi,  seiring  itu pula budaya asing (Barat) mengalir deras 

memasuki bangsa ini dengan trend westernisasi yang tentu memberikan banyak 

dampak positif sekaligus dampak negatif pada sisi lain. Akhirnya para pemuda 

dengan mengatasnamakan modernitas, kemajuan zaman dan trend gaul merasa 

bangga ketika berperilaku glamor, hedonis, dan atau cara pandang yang 

mengagungkan kenikmatan materi (materialisme) sebagai tujuan hidup. Dengan 

melihat arti Pendidikan Agama Islam dan ruang lingkupnya itu, jelaslah bahwa 

pendidikan Agama Islam berusaha untuk membentuk manusia yang berkepribadian 

kuat dan baik berdasarkan pada ajaran agama islam.  

Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya 

keluarga pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir. Dalam hal ini Gregory 

berpendapat bahwa kepribadian adalah sebuah kata yang menandakan ciri 

pembawaan dan pola kelakuan seseorang yang khas bagi pribadi itu sendiri. 

Kepribadian meliputi tingkah laku, cara berpikir, perasaan, gerak hati, usaha, aksi, 
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tanggapan terhadap kesempatan, tekanan dan cara sehari-hari dalam berinteraksi 

dengan orang lain.
6
  

Berdasarkan kepribadian dalam kehidupan manusia, merupakan hal yang 

sangat penting sekali, sebab aspek ini akan menentukan sikap identitas diri individu. 

Jika dalam konsep akademik penilaiannya adalah kecerdasan seseorang maka beda 

halnya dalam lingkup bermasyarakat penilaiannya adalah kepribadian seseorang 

sebagai nilai dari diri mereka. Baik dan buruknya seseorang itu akan terlihat dari 

tingkah laku atau kepribadian yang dimilikinya. Oleh karena itu, perkembangan dari 

kepribadian ini sangat tergantung kepada baik atau tidaknya proses pendidikan yang 

ditempuh.    

Seseorang baru bisa dikatakan memiliki kesempurnaan iman apabila dia 

memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia. Oleh karena itu, masalah akhlak atau 

budi pekerti merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang harus diutamakan dalam 

pendidikan agama Islam untuk ditanamkan atau diajarkan kepada anak didik, namun 

kepribadian itu bukan sesuatu yang statis karena kepribadian memiliki sifat 

kedinamisan yang disebut dinamika pribadi.  

Dinamika pribadi ini berkembang pesat pada diri anak-anak karena mereka 

pada dasarnya anak belum memiliki kepribadian yang matang. Sebagai sesuatu yang 

memiliki sifat kedinamisan, maka karakter kepribadian seseorang dapat berubah dan 

berkembang sampai batas kematangan tertentu. Untuk mencapai hal tersebut dapat 

                                                 

6Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, 
dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 
h.13.  
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diusahakan melalui pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, di sekolah, maupun 

di masyarakat.  

Kurangnya rasa hormat pelajar terhadap guru dan orang tua, tutur kata yang 

tidak sopan, adab-adab keseharian islami yang kurang, dari semua persoalan yang 

ada bukan muncul seketika tanpa adanya proses-proses yang membentuk dan 

memicu munculnya dekadensi kepribadian entah itu apakah disebabkan karena 

teladan, pembiasaan dan pemberian dasar yang tidak cukup sejak dini ataukah 

pemberian pembiasaan yang terlambat dan pemberian dasar yang hanya saat 

pembelajaran agama di sekolah. 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pendidikan agama sebagai suatu mata pelajaran di sekolah saat ini 

adalah bagaimana supaya pendidikan agama tidak hanya mengajarkan pengetahuan 

tentang agama, melainkan dapat mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia 

yang benar benar mempunyai kualitas keagamaan yang kuat. Dengan demikian, 

materi pendidikan agama bukan sekedar menjadi pengetahuan, melainkan dapat 

membentuk sikap dan kepribadian peserta didik sehingga menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa.  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program 

yang sistematik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran dan latihan kepada 

anak (siswa) agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Sekolah 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian remaja; 

karena sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan guru-guru substitusi dari 

orangtua.  
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Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan kepribadian para siswa, 

maka lembaga yang kita sebut sekolah serta elemen-elemennya  dalam hal ini guru 

agama dan guru guru lain saling bersinergi dan  mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pembentukan kepribadian muslim baik wawasan pemahaman, 

pembiasaan dalam mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan sikap apresiatif 

terhadap ajaran agama. Pendidikan agama Islam merupakan ikhtiar manusia, dimana 

dengan pendidikan agama Islam, orang tua dan guru berusaha dengan sadar 

memimpin dan mendidik anak diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani 

sehingga mampu membentuk kepribadian yang utama yang sesuai dengan ajaran 

Islam.
7
  

Oleh karena itu, pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil, 

sebab pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan dasar yang menentukan untuk 

pendidikan selanjutnya. Sebagaimana yang dikemukakakkn oleh Zakiyah Daradjat 

bahwa: ‛pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman 

dan latihan yang dilaluinya sejak kecil‛. Jadi, perkembangan agama seseorang 

ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman hidup sejak kecil; baik dalam keluarga, 

sekolah, maupun lingkungan masyarakat terutama pada masa pertumbuhannya dan 

perkembangannya 

Data empiris di lapangan Upaya-upaya untuk membentuk kepribadian 

muslim diantaranya dengan memberikan pelajaran PAI di sekolah sesuai dengan 

kurikulum yang ada, pemberian mapel tambahan yaitu Tauhid, pembiasaan shalat 

                                                 
7Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi…., h. 139. 
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dhuha, shalat jamaah, membiasakan menghafal hadits  harian untuk membentuk 

adab sejak dini, menghafalkan ikrar sahabat Qurthuba setiap harinya pemberian  

keteladanan dan pembiasaan, pemberian nasihat, Reward dan punishment  dan 

kontroling melalui  komunikasi guru dan orangtua, diadakan POM setiap bulan 

sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi antara wali kelas dan wali murid untuk 

memantau perkembangan siswa.
8 
 

Salah satu upaya keteladanan dan pembiasaan untuk membentuk kepribadian 

muslim adalah adanya sambut siswa setiap pagi disertai murojaah juz 30 dan 29  

masuk, juga adanya program menghafal hadits harian, pembiasaan menegur dengan 

menggunakan hadits yang telah dihafal. Kampoeng Quran selasa–jumat .
9
  

Sudah penulis katakan di awal bahwa Pendidikan tidak selalu berorientasi 

pada kecerdasan individu dan banyak nya ilmu yang diperoleh  seseorang, dalam 

islam ilmu bukan sesuatu yang bebas nilai tapi yang menjadi  poin terpenting dari 

ilmu yang didapat  dari  proses belajar mengajar baik itu melalui lembaga pendidikan 

formal, informal dan non formal adalah  ilmu itu digunakan dalam  hal apa, kebaikan 

atau keburukan, bermanfaat bagi orang lain atau merugikan orang lain. Pendidikan 

merupakan salah satu unsur kehidupan yang berperan penting dalam-dalam 

membangun sumber daya manusia. Melalui pendidikan, manusia bisa menjadi lebih 

baik lagi dalam menghadapi permasalahan yang ada dan dapat mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya. 

                                                 
8Wawancara dengan pak Alfian, salah satu wali kelas II, tanggal  25 Februari 2021,  

pukul14.00  

9Wawancara dengan Ibu Tania,  kepala sekolah sekaligus  guru di kampoeng quran,  
tanggal  25 Maret 2014 pukul 14.30  
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Banyak upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah baik dari aspek pengetahuan dan sikap. Terkhusus pada upaya pembentukan 

kepribadian melalui metode Tajribi<.  Dalam banyak literatur ditemukan dari masa 

awal islam, abad pertengahan Islam klasik sampai abad ke 21 Tajribi  adalah salah 

satu cara metode dalam penelitian Islam. 

Berbicara tentang pembentukan kepribadian muslim, ini sangat menarik 

dikarenakan akan muncul segala pertanyaan dan masalah baik paska sebelum 

pembentukan, sementara pembentukan  dan setelah pembentukan. Misalnya; 

1. Kenapa kepribadian sangat sulit dibentuk dan sangat mudah berubah 

2. Bagaimana pembiasaan membentuk kepribadian, 

3. Apa hasil pembiasaan hanya membentuk  kebiasaan dan bukan membentuk      

kepribadian  

4. Berapa lama teladan dan perlakuan atau pemberian pembiasaan bisa 

membentuk kepribadian  

5. Secepat apa kebiasaan dan kepribadian bisa berubah. 

 Tentu dari beberapa persoalan diatas kita akan mempertemukan dengan 

teori-teori perilaku, bagaimana proses kepribadian individu itu terbentuk,  seperti 

teori behaviorisme teori dorongan dan lain sebagainya,  begitupun dalam pandangan 

islam bagaimana metode pembentukan kepribadian dalam islam bagaimana 

kepribadian dibentuk dan berapa lama membentuk berkepribadian Muslim 

berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits.  

Adapun aspek-aspek kepribadian seseorang dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 
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1. Aspek-aspek kejasmanian, meliputi tingkah laku luar, misalnya cara 

berbuat,berbicara dan sebagainya. 

2. Aspek –aspek  kejiwaan, meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat 

atau ketahuan dari luar. 

3. Aspek-aspek kerohanian yang luhur. Meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih 

abstrak.
10

 

Dari yang diatas maka kepribadian muslim dalam penelitian ini adalah hal-hal 

yang bisa diamati secara langsung seperti perbuatan perkataan dan kebiasaan 

kebiasaan keseharian yang di dalam islam biasa dibahasakan sebagai akhlak dan 

adab seorang muslim; baik itu adab makannya dan adab minum adab berbicara dan 

solat dhuha dan dzuhur berjamaah sebagaimana Allah sebutkan dalam QS, al-

Hujura>t/49:2-4: 

                         

                         

                          

                           

      

Terjemahnya :  

                                                 
10

Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistimologi, dan 

Aksiologi Praktik Pendidikan  (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2008), h. 82. 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu 
melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkataa kepadanya dengan suara 
yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian 
yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak 
menyadari.3. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi 
Rasulullah mereka Itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah 
untuk bertakwa. bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.4. 
Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) 
kebanyakan mereka tidak mengerti.

11
 

  Dari ayat diatas dapat penulis dapat menyimpulkan bahwa saking pentingnya 

adab berbicara seseorang sampai-sampai Allah menjelaskan nya dalam firman-Nya. 

Dari sekian banyak adab-adab berbicara yang dapat kita biasakan ketika 

berkomunikasi dengan orang lain dalam surah terkhusus menyebutkan untuk 

memelankan suara atau tidak meninggikan suara ketika berbicara kepada orang lain, 

begitupun ketika ingin  berbicara dengan orang yang jaraknya sedikit jauh dari kita 

sebaiknya kita tidak berteriak memanggilnya melainkan mendekati nya terlebih 

dahulu lalu menyapanya dengan sebaik baik sapaan. 

Sebagai seorang Muslim kita dianjurkan untuk bertutur kata baik kepada 

siapapun, bahkan hal tersebut merupakan salah satu indikator keimanan seseorang 

kepada Allah subhanahu wata’ala. Sebagaimana hadits Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam yang berbunyi: 

ثَ نَا أبَوُ الَأحْوَصِ، عَنْ أَبِ حَصِيٍن، عَنْ أَبِ  بَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ثَ نَا قُ تَ ي ْ حَدَّ
مَنْ كَانَ : قاَاَ َ سُواُ ااَِّ َ  َّ   ُ عََ يْوِ َ سَ َّ َ : َ ااٍِ ، عَنْ أَبِ ىَُ  ْ  ََ ، قاَاَ 

 ُ ؤْمِنُ بِِاَِّ َ اايَ وْمِ الآخِِ  فَلَا  ُ ؤْذِ جَا هَُ، َ مَنْ كَانَ  ُ ؤْمِنُ بِِاَِّ َ اايَ وْمِ الآخِِ  

                                                 
11

Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Semarang: PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2018), h. 515-516.   
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ً ا أَْ   فَوُ، َ مَنْ كَانَ  ُ ؤْمِنُ بِِاَِّ َ اايَ وْمِ الآخِِ  فَ ْ يَ قُلْ خَي ْ فَ ْ يُكْ مِْ ضَي ْ
 (  اه اابخا ي)12ايَِصُْ  ْ 

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Qutainah bin Sa’i>d, menceritakan kepada kami 
Abu> al-Ah}was\, dari Abi> Has}i>n, dariAbi> S}a>lih], dari Abu >Hurairah, dia berkataa: 
Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka 
Janganlah ia mengganggu tetangganya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dari 
hari Akhir, maka muliakanlah tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan 
hari Akhir, maka berkataa baiklah atau diam. (HR. al-Bukha>ri>) 

  Dari hadits diatas bisa kita pahami bahwa salah satu indikator yang dapat 

diamati untuk melihat apakah seseorang tersebut beriman atau tidak adalah dari 

lisannya jadi dalam hal ini seseorang akan dikatakan memiliki kepribadian yang 

beriman ketika orang tersebut selalu menjaga lisan perkataan entah itu ketika 

memilih untuk berbicara maka harus siap dengan konsekuensi untuk berkataa yang 

baik atau diam.   

Aspek-aspek yang perlu dalam pembentukan kepribadian Muslim adalah 

aspek Kejasmanian, aspek kejiwaan, dan aspek kerohaniaan dengan tenaga utamanya 

adalah budi pekerti yang baik. Aspek kejasmanian, yaitu aspek kepribadian muslim 

yang harus dibentuk melalui organ-organ anak dengan tenaga utamanya adalah otot 

agar anak mempunyai kemampuan jasmani dalam menempuh hidup ini. Aspek 

kejiwaan yaitu suatu aspek kepribadian seorang muslim yang harus dikembangkan 

sehingga anak-anak memiliki kemampuan dalam mengelola pembentukan 

                                                 
12

Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h al-Bukha>ri>, Juz VIII (Cet. I; t.tp: 

Da>r T}awq al-Na>jah, 1442 H), h. 11. 
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kepribadian muslim (Memahami atau menghayati). Aspek kerohanian, yaitu aspek 

kepribadian seorang muslim yang harus dikembangkan kepada anak-anak sehingga 

dapat melakukan hubungan antara Tuhan dengan sekaligus dapat melaksanakan 

fungsinya sebagai hamba Allah dengan tenaga utama budi
13

  

Jika melihat hal diatas bisa disimpulkan bahwa yang menjadi pokok bahasan 

pada pembentukan kepribadian muslim akan mencakup tiga aspek bahasan pokok; 

Pertama, aspek kejasmaniaan yang  tenaga utamanya badan dibentuk dengan olah 

badan dan makanan yang sehat. Kedua, aspek kejiwaan dibentuk dengan pemberian 

pemahaman dan latihan dan yang Ketiga, aspek kerohanian dibentuk dengan 

pembiasaan,  

Hal yang senada dengan pendapat diatas Harun Nasution sebagaimana yang 

dikutip oleh Al Rasyidin menambahkan bahwa dimensi materi manusia (al-Ji>sm) 

memiliki: Pertama, daya-daya fisik atau jasmani seperti mendengar, melihat, merasa, 

mencium dan sebagainya. Kedua,  daya gerak seperti kemampuan untuk 

menggerakkan tangan, kepala, kaki dan sebagainya dan kemampuan untuk berpindah 

tempat.Sementara itu dimensi non-materi (al-Ru>h) memiliki: Pertama, daya berpikir 

atau kemampuan melakukan penalaran yang disebut al-Aql  yang berpusat di 

kepala, Kedua, daya merasa dan memahami yang disebut al-Qalb  yang berpusat di 

dada, dan Ketiga, daya jiwa yang disebut al-Nafs dan berpusat di perut
14

 

                                                 
13

Rosmiaty Aziz, Metode Pembentukan Kepribadian Muslim, Jurnal Diskursus Islam 01, no. 

3 (Desember 2013); h. 495. 
14

Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 37. 



30 
 

 
 

Kepribadian Muslim dalam Kamus Psikologis kepribadian diartikan : sifat 

dan tingkah laku oleh seseorang yang membedakan dengan orang lain, integrasi, 

karakteristik,  dari struktur-struktur, pola tingkah laku minat, pendirian kemampuan  

dan potensi yang dimiliki seseorang segala sesuatu mengenai diri seseorang 

sebagaimana diketahui orang lain
15

 . 

Berdasarkan pengertian diatas berkaitan dengan pembentukan kepribadian 

muslim maka  bisa disimpulkan bahwa aspek kepribadian muslim terdiri atas aspek 

fisik dan aspek no materi atau non fisik yang di mana kedua aspek ini saling bertaut 

dengan aspek yang lainnya maka perlu diperhatikan  yang harus dilakukan orang tua 

dan guru dalam memberikan treatmen kepada peserta didik,  yang ranah nya bersifat 

terapan seperti Pembiasaan, perhatian, minat dan sikap maka pemberian nasihat, 

Reward and Punishment dan teladan berupa contoh-contoh baik pada anak kecil 

adalah yang paling tepat guna membentuk pondasi kepribadian muslim sejak dini. 

Selanjutnya berkaitan dengan  pembentukan kepribadian muslim dibutuhkan 

adanya proses selama prose situ tentu dibutuhkan metode yang efisien dan efektik  

dalam pembentukannya karena penggunaan metode yang tidak sesuai dengan 

jenjang usia juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal, dalam pendidikan 

Islam banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam membentuk kepribadian 

muslim, peserta didik yang berakhlak dan beradab muslim, salah satunya adalah 

metode Tajribi> (eksperimen). Setelah mengetahui contoh metode yang dapat 

digunakan maka bisa kita satu persepsi kita tentang apa yang dimaksud dengan 

metode. 

                                                 
15

Dali Gulo, Kamus Psykologi (Bandung: Penerbit Thonis, tt), h. 210 
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Apa itu metode, metode dalam Kamus Bahasa Indonesia: Cara yang telah 

teratur dan berpikir baik untuk mencapai suatu maksud.
16

 Metode yang dimaksudkan 

adalah cara yang efektif dan efisien dalam membentuk kepribadian muslim bagi 

anak yang sedang dalam pertumbuhan dan perkembangan, dengan memberikan 

pengamalan-pengamalan yang baik atau teladan yang baik  

Sebagai peserta didik maka mereka perlu didik dan dibekali ilmu 

pengetahuan yang banyak bukan hanya ilmu umum tetapi juga ilmu agama. Ilmu 

pengetahuan ini dilakukan dengan latihan pengamalan yaitu dengan latihan terus 

menerus sehingga peserta didik terbiasa melakukan sesuatu sepanjang  hidupnya . 

suatu saat setelah latihan yang dimaksudkan selesai, maka siswa terbiasa  dan 

merasakan bahwa melakukan sesuatu tersebut tidak menjadi beban, bahkan menjadi 

kebutuhan hidupnya. 

Metode Tajri>bi> (eksperimen) atau latihan pengamalan sebagai metode  dapat 

diambil beberapa macam metode  pengajaran yang mudah untuk diterapkan  dalam 

lapangan pendidikan yaitu; (1) latihan dan pengulangan, (2) Latihan Menghafal;,(3) 

latihan berpikir untuk memperdalam iman, (4) Latihan Ibadah
17

,  

Pembahasan tentang pembentukan Kepribadian Muslim difokuskan pada 

aspek metode yang memerlukan latihan dan pengulangan yang bisa dieksperimenkan 

kepada guru-guru dan peserta didik, dalam hal ini akan berorientasi pada 

pengamalan yang diperoleh secara langsung oleh peserta didik  melalui pengalaman 

                                                 
16

W. J. S. Porwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), h. 

649 

17
Saharudin, Implementasi Metode Pembelajarn Berbasis Qurani di Mts Al-Baqitussalihat  

Santong,  Elhikam VIII, no. 1 (Januari-Juni 2015), h. 22. 
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sehingga nilai-nilai islam tetap ada pada kepribadian setiap individu sebagai jati diri 

seorang muslim. Bertitik tolak dari latar belakang ini, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian adalah: Pembentukan Kepribadian Muslim Melalui Penerapan 

Metode Tajribi  di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus  Penelitian 

FOKUS DIMENSI FOKUS 

Pembentukan Kepribadian Muslim 

Dengan Metode Tajribi 

Menurut Al-Ghazali dia mengatakan 

Pembentukan kepribadian muslim pada 

dasarnya dapat menerima segala usaha, 

pembentukan ini dapat dilakukan 

dengan; Pembiasaan dan Uswah, Dari 

beberapa usaha diatas diterapkan dengan 

di eksperimenalkan melalui cara-cara 

Tajribi>  

2. Deskripsi Fokus 

Metode Tajribi>  dalam penelitian ini diartikan sebagai cara-cara yang bisa 

dieksperimenkan, melalui latihan, pengamalan yang semua itu didapat melalui 

pengalaman, ada beberapa cara yang termsuk dalam metode Tajribi> diantaranya 

yaitu dengan pembiasaan dan Uswah. 

Adapun yang dimaksudkan pembiasaan dalam penelitian ini adalah ke 

seluruhan  kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk 
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melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang umumnya 

berhubungan dengan pengembangan kepribadian anak seperti emosi, disiplin, budi 

pekerti, kemandirian, penyesuaian diri, hidup bermasyarakat, dan lain sebagainya 

namun dengan adanya batasan Tajribi>  ini dieksperimenkan ke guru terlebih dahulu 

sebelum sampai ke peserta didik dimulai dengan cara memberikan mereka arahan-

arahan yang terorganisir dengan baik mulai dari pembiasaan berpikir memahami 

muatan materi sampai pada tahap implementasi. 

Kemudian yang dimaksudkan dengan Uswah adalah keteladanan (Uswah 

Hasanah) adalah cara pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh-

contoh (teladan) yang baik yang berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak 

baik.  Misalnya Keteladanan dalam beribadah yang sesuai dengan agama Islam 

seperti, adab berdoa, adab shalat, adab membaca kitab suci. Keteladanan dalam 

berhubungan dengan orang lain seperti cara menyapa, cara memberi dan meminta, 

cara berkomunikasi, tata krama, sopan santun dan mengendalikan amarah. Dan 

Teladan dalam menyikapi lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya 

dan membersihkan selokan yang diikuti oleh anak. dengan adanya batasan Tajribi> 

dalam hal ini Uswah dilakukan dengan pemberian Tarbiyah Ke guru-guru dan 

pengontrolan 

Adapun metode tajri>bi>  (eksperimen) Metode yang dimaksudkan adalah  cara 

yang efektif dan efisien dalam membentuk kepribadian muslim bagi anak yang 

sedang dalam pertumbuhan dan perkembangan, dengan memberikan pengamalan-

pengamalan yang baik atau teladan yang baik dapat diambil beberapa macam 

metode  pengajaran yang mudah untuk diterapkan  dalam lapangan pendidikan yaitu; 
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(1) latihan dan pengulangan, (2) Latihan Menghafal, (3) latihan berpikir untuk 

memperdalam iman, (4) Latihan Ibadah
18

 

Maksud Metode tajri>bi>  adalah strategi pendidikan yang menekankan pada 

aspek latihan pengalaman dari pembiasaan yang telah mereka lakukan dalam 

kehidupan sehari-hari (latihan pengalaman melalui pengamalan), dengan begitu 

dapat diberi konklusi bahwa pembentukan kepribadian  dengan cara pembiasaan dan 

Uswah akan diformluasi dengan menggunakan tahapan-tahapan metode Tajribi>  

setelah itu akan dieksperimenkan mulai dari tahap persiapan, tahap 

pengimplementasian, dan terakhir tahap pengontrolan dan tindak Lanjut 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakakkn yang kemudian 

diperdalam di deskripsi fokus, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pembentukan Kepribadian Muslim Dengan pembiasaan 

Menggunakan Metode Tajribi>? 

2. Bagaimana Pembentukan Kepribadian Muslim Dengan Uswah Menggunakan 

Metode Tajribi>? 

3. Apa Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Kepribadian 

Muslim di Sdit Plus Qurthuba Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap berbagai sumber 

pustaka, penelitian tentang pembentukan pribadi muslim yang berfokus pada 

                                                 
18

Saharudin, Implementasi Metode Pembelajarn Berbasis Qurani di Mts Al-Baqitussalihat 

Nw Santong,  Elhikam VIII, no. 1(Januari-Juni 2015); h. 22. 
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pembentukan kepribadian muslim dengan metode Tajribi> belum banyak dilakukan. 

Berikut ini beberapa uraian kajian pustaka yang agak relevan dengan penelitian, 

antara lain:  

1. Tesis Studi Fenomenologi Pendidikan Agama Islam dalam 

Menumbuhkan Kepribadian Muslim Peserta Didik Boarding School SMK 

Negeri Jawa Tengah di Pati. Di Hasil penelitiannya menunjukkan ada 3 klaster 

tema dari para partisipan. Hasilnya adalah (1) Esensi pengalaman digali dari 

makna yang dilekatkan oleh partisipan atas pengalaman mereka yang 

mencakup makna tentang kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam 

yang menyenangkan, (2) Makna kepribadian muslim dengan bertambahnya 

Iman semakin kuat, dan (3) Makna pendidikan agama Islam dalam 

menumbuhkan kepribadian muslim peserta didik melalui program boarding 

school dengan selalu beramal saleh.   

 Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami 

bisa dilihat dari hasil penelitiannya yang melihat kepribadian muslim dari 

pelaksanaan ibadah yang meningkatkan keimanan serta melihat makna dari 

proses belajar mengajar. Sedangkan penelitian kami berfokus pada 

pembentukan kepribadian muslim menggunakan metode tajri>bi 

2. Tesis dengan judul Metode Pendidikan Akhlak Dengan Pendekatan 

Tajribi Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Karanganyar Geyer 

Grobogan. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan metode pendidikan 

akhlak siswa agar berjalan sesuai harapan, target dan tujuan maka metode yang 

digunakan adalah metode keteladanan, metode nasehat, metode hukuman dan 
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ganjaran selanjutnya dalam pelaksanaan metode pendidikan akhlak dengan 

pendekatan Tajribi adalah guru memberikan kesempatan yang luas dan leluasa 

serta membiasakan siswa siswi nya untuk melaksanakan apa yang 

dipelajarinya sehingga memperoleh pengalaman yang nyata.
19

  

3. Elihami dalam Jurnalnya yang berjudul penerapan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter pribadi Yang Islami. 

Berkesimpulan bahwa pembentukan kepribadian muslim dilakukan dengan 

metode pembelajaran langsung (direct Instruction) dan pembelajaran tidak 

Langsung (Indirect Instruction, )20
  

Jurnal diatas berfokus pada pembentukan kepribadian muslim dengan Mapel 

pai sebagai poros pembentukan nya, sangat berbeda dengan penelitian yang 

akan kami lakukan yaitu dengan berfokus pada penggunaan metode Tajribi> 

melibatkan semua elemen dan sumber daya manusia sekolah untuk melihat 

pembentukan kepribadian muslim peserta didik, karena peneliti sadar bahwa 

pembentukan pribadi yang baik itu tidak terikat hanya dengan satu mapel saja 

tapi diperlukan sinergi dari mapel lain.
.
 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin tentang implementasi 

integrasi pendidikan karakter di SMP IT Abu Bakar sudah sistematis dimulai 

dengan :1) perencanaan tentang program pendidikan karakter dilakukan di 

awal tahun ajaran dan awal semester melalui kegiatan raker dengan mengacu 

                                                 
19

 Rahman Arif, Metode Pendidikan Akhlak Dengan Pendekatan Tajribi Pada Siswa 

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Karanganyar Geyer Grobogan Tesis (Yogyakarta: Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010). 
20

Elihami, ‚Penerapan Pembelajaran Pedidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter 

Pribadi Yang Islami‛, Jurnal Pendidikan, Edumaspul, vol 2, no. 1 (2018). h.96 
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pada visi misi sekolah, 2) pengorganisasian program secara vertikal dan 

horizontal melalui pemegang jabatan tertinggi ke bawah dengan 

penanggungjawab pada setiap bidang kegiatan, 3) pelaksanaan melalui tahap-

tahap a) sosialisasi kepada staf akademik (guru dan karyawan), wali murid, 

siswa dan masyarakat melalui mekanisme POMG, b) terintegrasi dalam proses 

pembelajaran, c) terintegrasi dalam kegiatan pembinaan kesiswaan, dan 

terintegrasi melalui pengelolaan sekolah berkarakter, 4) monitoring dan 

evaluasi dilaksanakan secara terjadwal dan berkala. Hambatan serta solusi 

yang dilakukan berkaitan dengan implementasi integrasi pendidikan karakter 

seperti: a) hambatan umum, b) hambatan dari siswa, dan c) hambatan saat 

pelaksanaan.
21

  

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, yaitu pemilihan fokus yang sama yaitu tentang pendidikan 

pembentukan kepribadian muslim. Namun penelitian ini mempunyai 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan metode 

Tajribi> yang dilakukan bukan hanya pada mapel PAI saja. Karena penelitian ini 

lebih memfokuskan pada  pembentukan kepribadian muslim siswa dengan 

metode yang berbeda dari penelitian sebelumnya , yang tentunya hasil dari 

penelitian juga akan berbeda pula.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

                                                 

21Syarifudin, Implementasi Integrasi Pendidikan Karakter pada Sekolah Islam 
Terpadu (Studi Kasus di SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta).  Tesis,  (Yogyakarta:   
Program Pascasarjana, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, 2013)  
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Tujuan   penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui pembentukan Kepribadian Muslim dengan pembiasaan 

Menggunakan Metode Tajribi > di SDIT Plus Qurthuba di Kota Makassar? 

2. Untuk Mengetahui pembentukan Kepribadian Muslim dengan Uswah 

Menggunakan Metode Tajribi > di SDIT Plus Qurthuba di Kota Makassar? 

3. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat dan pendukung Pembentukan 

Kepribadian Muslim menggunakan metode Tajribi> di Sdit Plus Qurthuba Kota 

Makassar? 

Manfaat teoritis dan praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penulisan dalam penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pemikiran pada praktisi pendidikan dalam hal ini adalah 

guru-guru dan cara-cara yang digunakan harusnya terencana dan terlaksana sebagai 

upaya membentuk kepribadian muslim, dan menambah khazanah perkembangan 

ilmu pengetahuan.  

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis penulisan dalam penelitian ini memberikan gambaran 

informasi kepada warga sekolah dan warga masyarakat akan pentingnya upaya 

pembentukan pribadi muslim peserta didik, selain itu juga dapat memberi masukan 

kepada kepala sekolah agar bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan sebagai upaya 

membentuk pribadi muslim. Bagi guru-guru, selalu berusaha lebih baik . 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kepribadian Muslim 

1. Pengertian Kepribadian Muslim 

Beberapa literatur, istilah kepribadian memiliki berbagai ragam makna dan 

pendekatan. Menurut Jalaludin, makna kepribadian diantaranya adalah 1) mentality, 

yakni situasi mental yang dihubungkan dengan kegiatan mental atau intelektual; 2) 

personality, yakni ke seluruhan karakteristik kepribadian; 3) individuality, yakni 

sifat khas seseorang yang menyebabkan seseorang mempunyai sifat berbeda dari 

orang lain; dan 4) identity, yakni sifat kedirian sebagai suatu kesatuan dari sifat-sifat 

mempertahankan dirinya terhadap sesuatu dari luar (unity and persistance of 

personality). Adapun keberagaman makna ini pada dasarnya ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah faktor perbedaan dalam hal landasan keilmuan 

dan sudut pandang yang digunakan.  

Berkaitan dengan makna yang beragam tersebut, sebagian psikolog barat 

mendefinisikan istilah kepribadian, sebagai berikut:  

a. G. Allport memberikan pengertian  kepribadian sebagai what a man really is 

(manusia sebagai adanya) artinya kepribadian adalah bukan sesuatu yang dibuat-

buat. Definisi ini kemudian dijabarkan secara lebih jelas bahwa kepribadian 

adalah organisasi yang dinamis di dalam diri individu yang terdiri dari sistem-
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sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pemikirannya secara 

karakteristik.
1
 Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa kepribadian 

merupakan perpaduan  antara jiwa dan raga manusia yang selalu berinteraksi yang 

melahirkan suatu karakteristik dari setiap individu.  

b. Sigmund Freud mengartikan kepribadian sebagai ungkapan dari proses timbal 

balik antara kebutuhan intrinsik individu (gharizah) dengan dunia ekstrinsik 

(objek). Dengan kata lain banyak faktor yang mempengaruhi pembinaan 

kepribadian, yakni adaptasi timbal balik yang berkembang antara lingkungan 

masyarakat dan pembentukan watak.
2
 Berdasarkan penjelasan tersebut bisa 

diartikan bahwa kepribadian ini merupakan kolaborasi antara aspek luar dan 

dalam pada diri seseorang, yang mana kebutuhan dari keduanya memberikan 

pengaruh satu sama lain. 

c. Menurut Lickona, mengartikan kepribadian sebagai karakter yang berkaitan 

dengan konsep moral (moral knowing), sikap moral (moral feeling), dan perilaku 

moral (moral behavior). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan 

bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, 

keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Karakter yang 

baik menurut Lickona
3
. Pengertian tersebut menjelaskan tentang kepribadian 

dengan mengaitkannya dengan tiga elemen, Bagan di bawah ini merupakan bagan 

keterkaitan ketiga poin diatas.  

                                                 
1Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 

hlm. 240.  

2M.S. Hadi Subrata, Mengembangkan Kepribadian Anak Balita, (Jakarta: Gunung 
Mulia, 1991), hlm. 8.  

3https://www.academia.edu/6250482/Makalah_Pendidikan_karakter_Yusro, di akses 
tanggal 1 Maret 2021 

https://www.academia.edu/6250482/Makalah_Pendidikan_karakter_Yusro
https://www.academia.edu/6250482/Makalah_Pendidikan_karakter_Yusro
https://www.academia.edu/6250482/Makalah_Pendidikan_karakter_Yusro
https://www.academia.edu/6250482/Makalah_Pendidikan_karakter_Yusro
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Bagan 1. Keterkaitan antara komponen moral dalam rangka pembentukan 

Terkait dengan konsep kepribadian yang diuraikan oleh para psikolog, 

khususnya para psikolog barat, Abdul Mujib menganggap perlu adanya usaha untuk 

membangun makna kepribadian dalam kontek psikologi Islam.
4
 Dari sisi 

pengembangan ilmu, upaya ini sebagai pembanding atau bahkan counter discourse 

terhadap teori-teori kepribadian yang dibangun dari paradigma psikologi sekuler. 

Karena masyarakat religius, khususnya masyarakat muslim Indonesia, tidak 

mungkin menggunakan teori-teori kepribadian yang bercorak psikologi sekuler. 

Masyarakat muslim lebih tepat menggunakan teori kepribadian yang berbasis 

keislaman, karena teori ini dapat mengakomodasi seluruh perilakunya dan 

menunjukkan self-image maupun self-esteem sebagai seorang muslim yang 

sesungguhnya.
5
 Beberapa pendapat berikut menjelaskan bahwa perlunya islamisasi 

                                                 
4
Abdul Mujib, Fitrah dan Kepribadian Islam (sebuah pendekatan psikologi), (Jakarta: Darul 

Fatah, 1999), h. 10.      

5Abdul Mujib, Fitrah dan Kepribadian Islam (sebuah pendekatan psikologi), h..50.  
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teori bagi ummat islam sekarang untuk mengatasi paham-paham sekuler yang masuk 

ke Indonesia guna menjaga kemurnian aqidah dan berpikir setiap manusia. 

Dalam kajian pendidikan Islam, Zuhairini dan kawan-kawan merumuskan 

makna kepribadian secara defenitif sebagai berikut, 1) kepribadian manusia adalah 

suatu perwujudan ke seluruhan segi manusiawinya yang unik, lahir batin dalam antar 

hubungannya dengan kehidupan sosial dan individunya, 2) kepribadian adalah 

dinamisasi dari sistem-sistem psikofosik dalam individu yang turut menentukan 

cara-caranya yang unik (khas) dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.
6
 

Dari kedua defenisi ini, kepribadian sesungguhnya dapat dimaknai sebagai hasil dari 

suatu proses kehidupan yang dijalani seseorang, atau dengan kata lain bahwa 

pengalaman menjadi salah satu unsur penting yang dapat menentukan kepribadian 

seseorang.  

Dalam studi keislaman, istilah kepribadian lebih dikenal dengan al-syahs, 

yang artinya ‚pribadi‛. Kata ini kemudian diberi ya’ nisbah sehingga menjadi kata 

benda buatan (masdar zina’iy), syakhshiyyah yang dapat diartikan sebagai 

‚kepribadian‛.
7
 Hampir seluruh referensi keislaman menyamakan antara kepribadian 

(syakshshiyyah) dengan akhlak, sehingga yang dimaksud dengan kepribadian Islam 

(syakshshiyyah Islamiyyah) merupakan domain dari akhlak. Namun untuk 

selanjutnya dapat diturunkan dengan mengikutsertakan domain akidah (keimanan) 

                                                 
6Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 

186-187.  

7Ronald Alan Nicholson, Fi al-Tasawuf al-Islami wa Tarikhi, terj. Abu al-A‟la al-
Afify, (Cairo: Lajnah al-Ta‟lif wa al-asyr, 1996),  h. 108-109.  
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dan syari‟ah (ibadah dan muamalah).
8
Dengan kata lain, dalam Islam yang dimaksud 

dengan kepribadian lebih dikenal dengan istilah akhlak.   

Dari batasan ini, ditemukan dua kata kunci mengenai kepribadian, yakni 

‚sifat‛ da ‚sikap‛. Sifat dalam hal ini ada 2 yaitu sifat terpuji dan tercela sedangkan 

sikap adalah bentuk perlakuan kita terhadap seseorang dan bentuk interaksi kita 

terhadap orang lain termsuk cara berbicara dan cara berjalan . Namun bila di 

interpretasi lebih lanjut, tentu masih ditemukan kata-kata kunci lain yang sangat 

terkait dengan kepribadian, misalnya; ciri, karakter, watak, jiwa, moral, semangat, 

kebiasaan, dan tingkah laku.  

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa. Kepribadian 

merupakan suatu organisasi yang hanya dimiliki oleh manusia yang menjadi penentu 

pemikiran dan tingkah lakunya. Dan penampilan kepribadian seperti ini pasti ada 

maksudnya sejati bersifat tetap, menunjukkan ciri-ciri yang lebih permanen, tetapi 

karena kepribadian juga bersifat dinamis perbedaan-perbedaan atau perubahan pasti 

disesuaikan dengan situasi, namun perubahannya tidak mendasar.  

Adapun yang dimaksud muslim adalah ‚orang Islam‛. Kepribadian muslim 

yang dimaksud dalam tesis ini adalah sifat dan sikap baik yang melekat pada umat 

Islam, di mana sifat dan sikap tersebut tercermin dalam akhlāq al-mahmūdah 

sebagaimana yang termktub dalam Alquran, atau yang tergambar dalam kepribadian 

nabi dan rasul terakhir, yakni Muhammad saw sebagai Uswah al hasanah.  

                                                 
8Abdul Mujib, Fitrah dan Kepribadian Islam (sebuah pendekatan psikologi), h. 71.  
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Selanjutnya kepribadian Muslim menurut Ahmad D Marimba ialah 

kepribadian yang seluruh aspek nya yaitu tingkah laku luarnya, kegiatan-kegiatan 

jiwanya, filsafat hidup dan kepercayaan menunjukkan pengabdian kepada Tuhan-

Nya dan penyerahan diri kepadanya.
9
Dari sini kita dapat memberi batasan tentang 

kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang menunjukkan tingkah laku luar, 

kegiatan-kegiatan jiwa dan filsafat hidup serta kepercayaan seseorang muslim. 

Setiap orang mempunyai minat dan kebutuhan yang berbeda-beda antara 

anak yang tinggal di desa dan yang tinggal di kota, begitupun anak yang tinggal di 

daerah pantai atau pegunungan, sangat berbeda bakat, minat, dan karakter yang 

menjadi kebutuhan bagi mereka. Oleh karena itu, anak-anak tersebut membutuhkan 

pendidikan ekstra berupa pendidikan lokal yang sesuai dengan lingkungan atau 

daerahnya.Walaupun hampir tidak mungkin menyesuaikan pengajaran dengan minat 

dan kebutuhan setiap peserta didik, sedapat mungkin perbedaan-perbedaan minat 

dan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Pengajaran perlu memperhatikan minat dan 

kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian. Sesuatu 

yang menarik minat dan dibutuhkan anak, akan menarik perhatiannya, dengan 

demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar. 

Adapun Istilah pembentukan, berasal dari kata ‚bentuk‛, yakni rupa atau 

gambaran sesuatu yang memiliki ciri khas. Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso 

menyatakan, ‚bentuk adalah wujud sesuatu barang, dan model sesuatu‛.
10

 Dengan 

                                                 
9Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Islam (Bandung : Al-Maarif, 1989), h. 64.  

10Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: 
Fajar Mulya, 1996), h. 52.  
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awalan ‚pem‛ dan akhiran ‚an‛, yakni pembentukan, maka ia mengandung arti 

proses untuk mewujudkan sesuatu, misalnya untuk mewujudkan kepribadian muslim 

memerlukan proses pendidikan.  

Sedang kepribadian berdasarkan tinjauan psikologi, term kepribadian dalam 

beberapa bahasa disebut dengan istilah personality (Inggris); personalidad (Spanyol); 

dan personalichkeit (Jerman). Akar kata dari masing-masing penyebutan itu berasal 

dari kata Latin persona, yang berarti ‚topeng‛, yakni topeng yang dipakai oleh aktor 

drama dan sandiwara.
11

 Dalam bahasa Indonesia, kata ‚kepribadian‛ diartikan 

sebagai sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau sesuatu bangsa yang 

membedakan dirinya dengan orang atau bangsa lain.
12

  Dari pernyataan tersebut 

jelas bahwa bahasan kepribadian tidak terlepas dari kata sifat dan sikap,  

Psikologi kepribadian banyak membahas tingkah laku individu dengan 

berbagai sebutan yang berbeda semisal; kepribadian, akhlak, karakter, moral, dan 

etika. Adapun pengertian masing-masing kata diatas sangat sukar untuk dan 

dipahami perbedaannya, dari berbagai kata tersebut pengertian adalah sebagai 

berikut: 

a. Etika, Black dalam Sjarkawi berpendapat etika adalah ilmu yang 

mempelajari cara manusia memperlakukan sesamanya dan apa arti hidup yang 

baik. Etika mempertanyakan pandangan orang dan mencari kebenarannya. 

                                                 
11Abdul Mujib, Fitrah dan Kepribadian Islam (sebuah pendekatan psikologi), h. 72.  
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b. Moral, Lorens Bagus dalam Sjarkawi berpendapat bahwa moral berasal dari 

bahasa Latin, yaitu kata Mos, (adat istiadat, kebiasaan, cara tingkah laku, 

kelakuan), Mores, (adat istiadat, kelakuan, tabiat, Watak, akhlak, cara hidup), 

istilah moral kadang-kadang disamakan artinya dengan etika karena secara 

etimologi etika dan moral keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. 

Hanya bahasa asalnya yang berbeda, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani dan 

moral berasal dari bahasa Latin.
13

 Jika disimpulkan ternyata etika dan moral 

secara etimologi memiliki arti yang sama hanya berbeda pada asal katanya saja. 

c. Akhlak, berasal dari kata akhlaqun, bentuk jamak, sedangkan bentuk 

tunggalnya adalah Khuluq yang berarti: Perangai atau kelakuan, budi pekerti atau 

moral, kebiasaan atau tabiat. Al-Ghozali dalam Choiruddin Hadhiri SP akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang timbul dari perbuatan-perbuatan 

dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran, sehingga keadaan itu 

menjadi kebiasaan.
14

 Menelaah pengertian diatas akhlak diartikan sama dengan 

moral. Dengan tetap ada perbedaannya sebab moral lebih erat kaitannya dengan 

budaya setempat bisa saja dalam kajian akhlak sikap dan sifat tertentu dikatakan 

baik tapi belum tentu dengan moral sebab moral erat kaitannya dengan aturan 

setempat.  

d. Karakter, Wynne dalam E. Mulyasa mengemukakakkn bahwa karakter 

berasal dari bahasa yunani yang berarti ‚to mark‛ (menandai) dan memfokuskan 

pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau 

                                                 
13

Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral, Intelektual,Emosional, dan Sosial 

Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 27  

14
Choiruddin Hadhiri SP, Akhlak dan Adab Islam Menuju Pribadi Muslim Ideal (Cet. I; 

Jakarta: BIP, 2015),  h. 14. 
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perilaku sehari hari.
15

 Karakter biasa disebut sebagai ciri khas sesuatu yang 

membedakan satu individu dengan individu yang lainnya menurut perbedaan 

tingkah laku yang muncul pada dirinya. 

e. Kepribadian atau personality itu menunjukkan pengertian tentang kualitas 

dari watak atau karakter individu, istilah personality ataupun kepribadian 

menunjukkan suatu organisasi/susunan daripada sifat-sifat dan aspek-aspek 

tingkah laku lainnya yang saling berhubungan di dalam satu individu.
16

 

Kepribadian menjadi semacam karakter khas yang melekat pada diri 

seseorang, sehingga ia dapat dikatakan berkepribadian apabila dalam dirinya 

terdapat sifat-sifat yang menunjukkan dirinya sebagai seorang manusia. Bukan 

hanya sifat dari dalam diri tetapi juga apa yang tampak dari luar baik itu perkataan, 

perbuatan, dan adab-adab keseharian yang bisa diamati, Menunjukkan kepribadian 

seseorang  

Menurut Jalaluddin pembentukan kepribadian  Muslim sebagai individu pada 

dasarnya adalah; ‚pembentukan pribadi yang diarahkan pada  pembentukan 

pandangan hidup yang mantap yang didasarkan pada nilai-nilai Islam‛
17

 Dengan 

demikian maka seseorang yang memiliki pandangan hidup yang sesuai dengan 

konsep Islam adalah merupakan individu yang telah memiliki kepribadian Muslim 

yang utuh. Hal tersebut berarti bahwa seluruh individu diarahkan pada pembentukan 

                                                 
15

E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Cet. IV; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2014),  h. 3. 

16
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Cet. XXIII; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), h.154. 
17

Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,) h. 171. 
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pribadi dan memiliki pandangan hidup yang sama walaupun memiliki faktor bawaan 

yang berbeda. 

2. Substansi Kepribadian Muslim 

Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan 

manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk 

menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai hamba dihadapankhaliq-Nya 

dan sebagai khalifatul fil ard (pemelihara) alam semesta ini.   

Perkembangan moral manusia berlangsung melalui restrukturalisasi atau 

reorganisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur melalui tahap pra konvensi, 

konvensi, dan pasca konvensi.  

Kepribadian merupakan sesuatu yang menggambarkan karakteristik atau 

tingkah laku (akhlak) pada seseorang. Sehingga secara kecenderungan, kepribadian 

ini sering dijadikan seseorang sebagai indikator penilaian sikap. Dimana seseorang 

itu dikatakan memiliki pribadi yang baik atau pribadi yang buruk. Walaupun 

sebenarnya tidak hanya dilihat dari segi sikap saja dalam penilaian kepribadian 

seseorang.  

Kepribadian juga merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Ia akan ikut menentukan sukses atau tidaknya seseorang. Kepribadian 

meskipun ia merupakan faktor yang penting dalam kejiwaan dan berada pada tataran 

rohani namun wujudnya dapat terlihat pada tingkah laku dan sikap hidup seseorang.   

Tingkah laku dan sikap yang tidak baik biasanya akan berdampak dengan 

keterbalikan dari kepribadian yang baik, yaitu tindakan yang diciptakan atau 
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diperbuatnya mendapat respon untuk dihindari (tidak disenangi) dari orang yang 

melihatnya, sehingga dengan perbedaan itu dapat kita ketahui, bahwa sebenarnya 

substansi dari kepribadian seseorang itu ada yang tergolong baik dan ada yang tidak 

baik.  

Adapun substansi dari  kepribadian muslim adalah menanamkan nilai: 

religius, jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, 

menghargai keberagaman, patuh pada aturan, sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan 

hak dan kewajiban, kerja keras, dan adil.   

Indikasi dari sebuah kepribadian seseorang juga tidak selamanya akan 

bersifat permanen, bisa dikatakan kepribadian itu akan bersifat fluktuatif dan relatif. 

Mungkin pada saatnya seseorang yang berkepribadian baik akan berubah menjadi 

tidak baik, atau mungkin sebaliknya, seseorang yang sebelumnya berkepribadian 

tidak baik berubah menjadi seseorang yang berkepribadian baik.  

Dalam Islam, pendidikan mengacu pada tujuan hidup manusia itu sendiri. 

Dalam hakikat tujuan hidup manusia adalah mengabdikan dirinya pada Tuhan, 

dengan penyerahan mutlak. Dengan kata lain seorang muslim selalu mengaitkan 

segala aktivitas kegiatannya dengan melihat dan menyesuaikan nya diatas ketentuan 

norma–norma yang ditetapkan Allah.  

Dari uraian tersebut sudah jelas nampak substansi kepribadian muslim 

diarahkan untuk mengembangkan potensi kalbu/ nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;  
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a. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;  

b. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa;  

c. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, berwawasan kebangsaan; dan  

d. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan 

yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).18  

Jadi, substansi  pembentukan kepribadian muslim diarahkan untuk 

membentuk kepribadian muslim yang dikaitkan dengan konsep karakter bercampur 

aduk antara nilai, tindakan, dan atribut agar  peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya ke arah kemampuan untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan untuk selalu berpegang teguh pada ajaran islam, pengendalian 

diri, kecerdasan, akhlak mulia, ketangguhan, kepedulian, kedemokratisan, 

kesantunan, kedisiplinan, bertanggung jawab, cinta ilmu, keingintahuan, percaya 

diri, menghargai keberagaman, kepatuhan pada aturan sosial, bergaya hidup sehat, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

3. Tipe-Tipe Kepribadian Muslim 

‚Hipocrates dan Galenus‛ mengemukakakkn bahwa tipologi kepribadian 

dibagi 4 golongan menurut keadaan zat cair yang ada dalam tubuhnya, yaitu: 

                                                 
18https://www.academia.edu/4125090/18_karakter_yg_harus_dikembangkan, di akes 

tanggal 6 Maret 2021. 

https://www.academia.edu/4125090/18_karakter_yg_harus_dikembangkan
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Melankolis, sanguinisi, flegmatisi dan kolerisi.
19

 

Jadi dalam hal ini peserta didik memiliki tipologi kepribadian berbeda yang 

satu dengan peserta didik yang lain yaitu: 

a. Melankolis; yaitu peserta didik yang banyak empedu hitamnya. Tipe ini 

peserta didik selalu bersikap murung atau muram, pesimistis dan selalu menaruh 

curiga. 

b. Sanguinisi; yaitu peserta didik yang banyak darahnya, yaitu selalu 

menunjukkan wajah periang, berseri-seri dan bersikap optimis. 

c. Flegmatisi; yaitu peserta didik yang banyak lendirnya. Tipe ini peserta 

didik cenderung lamban dan pemalas, wajahnya selalu pucat, pesimis, pembawaan 

tenang, pendiriannya tidak pernah berubah. 

d. Kolerisi; yakni banyak mengandung kuning nya. Tipe ini berubah besar 

dan kuat, namun penaik darah dan sukar mengendalikan diri, dan sifatnya agresif. 

‚Erich Fromm‛ membatasi lima klasifikasi kepribadian manusia sebagai 

berikut: 

a. Kepribadian yang bersikap pasrah dan pasif. Ia yakin bahwa apapun yang 

diinginkannya harus tercapai tanpa usaha atau kegiatan untuk memperolehnya, 

dan harus diperolehnya dengan cara pasif dan pasrah. Ia merasa kurang mampu 

dan condong kepada siapa saja yang memberinya kasih sayang secara umum ia 

selalu bersifat pasif dan patah semangat apabila dibiarkan sendiri. Sifat 

persaudaraan dan optimisme yang ada pada dirinya akan berubah menjadi 

kegelisahan apabila ia merasa tidak ada penolong atau saat menghadapi 

                                                 
19Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah (Cet. XI; Bandung: 

Pustaka Setia, 2003), h. 314. 
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ancaman.
20

 Jika seorang individu mau dikatakan mempunyai kepribadian yang 

bagus, sebagai manifestasi dari sifat-sifat (traits) kepribadiannya yang positif. 

Sebaliknya, perilaku dan perbuatan individu  yang buruk lahir dari sifat 

kepribadian yang buruk pula. Ciri-ciri kepribadian yang buruk menunjukkan 

struktur kepribadian yang buruk, alias tidak kukuh. 

b. Kepribadian vestel interest. Berusaha untuk memperoleh sesuatu dari 

orang lain, baik dengan cara tipuan maupun kekerasan, dan menganggap semua 

orang sebagai sasaran baginya. Ia lebih merasa tertarik menyenangi sesuatu yang 

dapat dikuasai nya daripada sesuatu yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri. 

Usahanya hanyalah menipu dan melanggar hak milik orang lain. Perbedaannya 

dengan orang yang bersikap pasrah dan pasif adalah orang yang vested interest 

selalu ragu, cemas, iri, cemburu, dan selalu meremehkan atau merendahkan orang 

lain. 

c. Kepribadian yang suka menyimpang yang bersifat lemah iman terhadap 

setiap perolehan sesuatu dari luar. Ketenangan batin dan ketentraman hati nya 

tergantung pada simpanan dan tabungan nya. Senantiasa melestarikan miliknya 

dan merasa membelanjakan sesuatu akan mengancam kehidupannya. Kikir harta, 

fikiran dan perasaan. Baginya cinta adalah memiliki. Tidak mampu berpikir 

kreatif, tidak percaya pada masa depan, secara emosional sangat dipengaruhi 

masa lalu, dan banyak berprasangka. Umumnya teratur dan rapi, menjadwal 

waktu dengan ketat dan tidak senang melihat sesuatu tidak pada tempatnya. 

Memiliki kemampuan dalam kekuatan dan potensi intelektual. Memandang 

                                                 
20

Rif’at Syauqi, Kepribadian Nawawi (Cet. IV; Jakarta: Qur’ani Amzah, 
2011),  h. 21-22. 
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kesulitan berhubungan antara dirinya dan orang lain sebagai ancaman, tetapi pada 

saat yang sama juga berpendapat bahwa menjauhi mereka akan memberi 

keamanan dan ketenangan 

d. Kepribadian berorientasi pasar. Menyerupai kepribadian penjual. Merasa 

bahwa kepribadiannya dapat diperjual belikan dianggapnya kepribadiannya ada 

sesuatu yang bisa dihargakan ke dalam bentuk materi karena terpengaruh oleh 

tuntunan eksternal yang berubah-ubah. Menurutnya, orang sukses adalah yang 

bernilai jual. Karenanya, pikiran mereka senantiasa berubah sesuai kondisi dan 

tidak memiliki kepribadian yang harmonis. Pada umumnya perasaan mereka 

kosong dan kacau. Pola-pola kepribadian diatas mempresentasikan ragam 

kepribadian yang tidak serasi atau tidak produktif. 

e. Kepribadian produktif. Fromm berpendapat bahwa manusia bukan saja 

makhluk berakal yang dituntut selalu kreatif dengan memanfaatkan memberdaya 

gunakan rasionya tentang segala hal dalam kehidupannya dan makhluk sosial 

yang diidentikkan makhluk yang hanya bisa hidup dengan cara berinteraksi 

dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan perasaan , tetapi juga 

manusia adalah makhluk produktif. Untuk hidup manusia diharuskan untuk 

berproduksi. Dengan terus-menerus mengeksplorasi akal dan daya imajinasi, agar 

manusia dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan produksi. Pemahaman 

tidak terbatas pada produksi materi belaka, melainkan lebih luas lagi, yaitu 

kemampuan manusia untuk mendayagunakan rasio, perasaan, indra dan fasilitas- 

fasilitas lain yang ada pada dirinya. Jika seseorang mampu mengembangkan 

potensinya, berarti ia berkepribadian produktif, yakni mampu berpikir bebas dan 

krisis. Ia merasa, mengindra lingkungan sekitar dan mempengaruhinya, 
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menghormati diri dan sahabat-sahabatnya, mengupayakan kelayakan hidup 

dengan prinsip keseimbangan, yakni tanpa depresi dan stres, serta menikmati 

pekerjaan alamiah dan seni. Dengan kata lain, mampu memantapkan dan 

mengaktualisasikan diri serta mengambil hal-hal positif dalam kehidupan 

Kepribadian menjadi semacam karakter khas yang melekat pada diri 

seseorang, sehingga ia dapat dikatakan berkepribadian apabila dalam dirinya 

terdapat sifat-sifat yang menunjukkan kediriannya sebagai seorang manusia. 

Menurut Jalaluddin pembentukan kepribadian  Muslim sebagai individu pada 

dasarnya adalah; ‚pembentukan pribadi yang diarahkan pada  pembentukan 

pandangan hidup yang mantap yang didasarkan pada nilai-nilai Islam‛
21

Dengan 

demikian maka seseorang yang memiliki pandangan hidup yang sesuai dengan 

konsep Islam adalah merupakan individu yang telah memiliki kepribadian Muslim 

yang utuh. Hal tersebut berarti bahwa seluruh individu diarahkan pada pembentukan 

pribadi dan memiliki pandangan hidup yang sama walaupun memiliki faktor bawaan 

yang berbeda. 

4. Aspek-Aspek Kepribadian Muslim 

Kepribadian sebagai kualitas ke seluruhan yang kompleks dari seseorang 

yang membedakan satu orang dengan orang lain dalam hal ini kepribadian adalah 

nilai dari seseorang, dalam hal ini juga menjadikan kepribadian setiap orang itu  

tidak ada yang sama persis. Perbedaan kepribadian tersebut terletak pada kualitas 

aspek dan tenaga kepribadian yang dimiliki masing-masing orang.  

                                                 
21

Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada),  h. 171. 
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Dalam perspektif Islam, pemahaman yang benar tentang makna kepribadian 

Islami harus mengacu kepada konsepsi Islam tentang manusia. Dalam Alquran 

dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari unsur-unsur yang bersifat fisik-materi dan 

non fisik-non materi. Karenanya manusia merupakan makhluk dwi dimensi. Dimensi 

fisik-materi manusia adalah al-Jism dan dimensi non fisik- non materi adalah al-

Ru>h.22
 

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa manusia memiliki potensi yang 

siap dibentuk menjadi kepribadian yang Islami. Hal ini berarti potensi manusia 

tersebut baik yang bersifat materi dan non materi bisa dikembangkan dengan faktor 

ajar atau dengan proses latihan dan pendidikan. 

Adapun aspek-aspek kepribadian seseorang dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Aspek-aspek kejasmanian, meliputi tingkah laku luar yang tampak dari luar, 

misalnya cara-cara berbuat, berbicara dan sebagainya. 

b. Aspek-aspek Kejiwaan, meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat atau 

ketahuan dari luar. 

c. Aspek-aspek kerohanian yang luhur, meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih 

abstrak.
23

 

Hal yang senada dengan pendapat diatas Harun Nasution sebagaimana yang 

dikutip oleh al-Rasyidin menambahkan bahwa dimensi materi manusia (al-Jism) 

                                                 
22

Al Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistimologi, 

dan Aksiologi Praktik Pendidikan (Cet. 1; Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 82. 

23
Abd. Haris, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), h. 102. 
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memiliki: Pertama, daya-daya fisik atau jasmani seperti mendengar, melihat, merasa, 

mencium dan sebagainya. Kedua, daya gerak seperti kemampuan untuk 

menggerakkan tangan, kepala, kaki dan sebagainya dan kemampuan untuk berpindah 

tempat. Sementara itu dimensi non-materi (al-Ru>h) memiliki: Pertama, daya berpikir 

atau kemampuan melakukan penalaran yang disebut al-Aql  yang berpusat di 

kepala, Kedua, daya merasa dan memahami yang disebut al-Qalb yang berpusat di 

dada, dan Ketiga, daya jiwa yang disebut al-Nafs dan berpusat di perut.
24

 

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa aspek kepribadian Muslim 

terdiri atas aspek materi atau fisik dan non materi atau non fisik. kedua aspek ini 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan kedua aspek tersebut akan 

melahirkan nilai-nilai yang dapat meresap ke dalam kepribadian seseorang dan telah 

menjadi bagian yang mendarah daging dalam kepribadian, serta mengarahkan dan 

memberi corak pada seluruh kehidupan seseorang. Bagi orang-orang yang beragama, 

aspek aspek ini menuntunnya ke arah kebahagiaan, bukan saja di dunia tetapi juga di 

akhirat. Aspek-aspek ini memberi warna bagi kualitas kepribadian seorang Muslim 

secara ke seluruhan. 

Karakter dasar atau natur al-Ru>h adalah suci dan cenderung pada dimensi 

spritualitas, sebab ia memang berasal dari alam suci yang Maha Tinggi 

(alam Ilahiyah). Sedangkan karakter dasar al-Jism adalah rendah dan cenderung pada 

materi, sebab ia berasal dari alam yang rendah. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam  QS. al-Hijr/ 15:29:  

هّٗ  فاَذَِا يٌْختُ جتُ  سَ وَّ ِّ  وَََ َ يْ يٍْ يٍْ  فِ يًْ  يِ  ِ ويْ ا زرُّ هّٗ  فقَعَتُ يْ ٍَ  نَ يٌْ ِ دِ سسٰ  
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Harun Nasution, Islam Rasional, h. 37.  
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Terjemahnya: 

Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh 
(ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepada Nya.

25
 

Dari ayat diatas perlu digaris bawahi adalah kata ‚ wa nafakhtu fihi min 

ruhi‛. dapat dipahami bahwa ruh yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah 

SWT, dengan konsekuensi al-Ruh akan kembali kepada Allah di saat ruh berpisah 

dari al-Jism manusia. Selanjutnya dapat dilihat ayat dalam QS al-An’am/6: 2 

ىيْ  انوَّرِييْ  ْتُ َ  يٍْ  َ هقَكَتُ نٍٍ  يمِّ يٍْ ى  تُىوَّ  طِ ٰٓ بًّلًاى وَاجََملٌ  ۗاجََلالًا  قضَسٰ سَ هِٗ  يرُّ يُْدَ يَْختُىيْ   تُىوَّ  عِ ٌَ  اَ ويْ خسَتُ يًْ حَ  

Terjemahnya: 

‚Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal 
(kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia 
sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang 
berbangkit itu).

26
 

Ayat ini menjelaskan bahwa al-Jism yang dimiliki oleh manusia berasal dari 

tanah, yaitu tempat yang rendah dan identik dengan kotor dalam pemahaman 

manusia.Ali Syari’ati sebagaimana dikutip oleh Ramayulis senada dengan pendapat 

Al Rasyidin diatas menjelaskan bahwa ruh yang ditiupkan kepada manusia 

adalah The Spirit Of God (Ruh Ilahi). Ruh ini bersifat metafisis dan dinamis. 

Dengan sifatnya yang dinamis memungkinkan manusia meraih derajat setinggi-

tingginya, atau menjerumuskannya pada derajat yang serendah-rendahnya. Manusia 

                                                 
25

Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Semarang: PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2018), h. 263.     
26

Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 128..     
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memiliki kehendak bebas (The Freedom Of Will) untuk mendekatkan diri ke kutub 

‚ruh ilahi‛ atau kekutub ‚tanah‛.
27

 

Dari keterangan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembentukan kepribadian Muslim dengan aspek al-Jism dan al-Ru>h membutuhkan 

tenaga-tenaga atau daya untuk mengaktualisasikan kepribadian Muslim tersebut. 

Adapun tenaga-tenaga kepribadian tersebut bisa dilihat di bawah ini: 

1. Tenaga-tenaga kejasmanian, meliputi tenaga-tenaga yang bersumber dari 

tubuh, misalnya tenaga-tenaga yang bersumber dari kelenjar-kelenjar, 

peredaran darah, alat-alat pernapasan, saraf dan sejenisnya. 

2. Tenaga-tenaga kejiwaan, terdiri dari karsa, rasa dan cipta. Tenaga-tenaga 

kejiwaan juga terdiri atas syahwat, ghadab dan 

3. Tenaga kerohanian yang luhur. Tenaga ini disebut dengan Qalbu28
  

Tenaga kepribadian diatas dapat mempengaruhi terbentuknya aspek-aspek 

kejasmanian dan pada batas-batas tertentu mempengaruhi aspek-aspek kejiwaan dan 

kepribadian.  

Dalam menerapkan tenaga-tenaga tersebut diatas, al-Ru>h membutuhkan al-

Jism sehingga lahir dan muncul tingkah laku.Dari sisi ini dapat dinyatakan bahwa al-

Jism merupakan wahana bagi al-Ru>h  untuk mengaktualisasikan seluruh keinginan 

atau kehendaknya. Aktualisasi daya-daya al-Ru>h  yakni  nafs, qalb, dan ‘aql  

merupakan  citra kepribadian seseorang. Wujud nyata aktualisasi tersebut adalah 

                                                 
27

Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 
2008), h. 75. 

28
Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, h. 67. 
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pola pikir (mafahim), pola rasa (Zawq), pola tingkah laku (‘amal) dan pola ‘ibadah  

yang dapat dikarakteristikkan secara konsisten dilakukan seseorang.Karenanya, dari 

sisi ini, al-Ruh memiliki peran sangat menentukan dalam membentuk 

kepribadian; al-Ruh lah yang mengarahkan manusia untuk memilih dan melakukan 

suatu perilaku dan tindakan.Melalui al-‘Aql, al-Ruh memberi daya dan mendorong 

manusia untuk melakukan penalaran dan pemahaman, al-Nafs untuk mengatur dan 

mengendalikan diri, dan al-Qalb untuk melakukan dan meraih pencerahan diri.
29

 

Dengan demikian, tenaga dalam pembentukan kepribadian Muslim al-

Jism dan al-Ruh dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. al-Ruh tidak 

dapat diwujudkan tanpa adanya al-Jism, sehingga memunculkan tingkah laku. 

Kualitas suatu perilaku manusia sangat bergantung kepada unsur-unsur yang 

membentuk kepribadiannya.Ketika al-Ru>h cenderung mengikatkan diri dan 

terperangkap oleh alam materi, maka tingkah laku yang ditampilkan seseorang 

adalah tingkah laku yang rendah. Sebaliknya, jika al-Ru>h cenderung dan berorientasi 

pada naturnya, maka perilaku yang ditampilkan adalah tingkah laku yang mulia 

5. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kepribadian Muslim 

Kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor 

pembawaan, yaitu potensi yang dibawa seseorang sejak lahir, baik dalam bentuk 

fisik dan non fisik. Kedua, faktor lingkungan yaitu segala sesuatu di luar potensi 

yang dibawa sejak lahir.
30
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Al Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistimologi, 

dan Aksiologi Praktik Pendidikan, h.83.  

30
Abd. Haris, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), h. 100. 
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Potensi bawaan manusia adalah potensi yang memerlukan pendidikan, 

Pelatihan, pengamalan dan pembiasaan, membiarkan potensi bawaan tumbuh secara 

alamiah tanpa bantuan pendidikan sangat memungkinkannya kehilangan arah dalam 

menempuh perjalanan menuju kebaikan dan kebenaran, dengan mengabaikan 

pendidikan potensi dasar yang sudah ada tidak akan berkembang maksimal. 

Menurut Ali Syari’ati, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses 

pembentukan kepribadian seseorang, yaitu: 

a. Faktor ibu yang memberi struktur dan dimensi kerohanian yang penuh 

dengan kasih sayang dan kelembutan. 

b. Faktor ayah yang memberikan dimensi kekuatan dan harga diri. 

c. Faktor sekolah yang membantu terbentuknya sifat lahiriyah. 

d. Faktor masyarakat dan lingkungan yang memberikan lingkungan empiris. 

e. Faktor kebudayaan umum dan masyarakat yang memberikan corak pada 

kehidupan manusia.
31

 

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa faktor individu sangat 

mempengaruhi faktor masyarakat pada umumnya. Ibu dan ayah ataupun keluarga 

adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam proses pendidikan dan 

pembentukan kepribadian yang Islami. Pembentukan kepribadian Muslim dari setiap 

individu akan membangun suatu bentuk kepribadian ummah dalam suatu komunitas 

masyarakat yang berkepribadian Islami. 

Menurut Marcel A. Boesard, ada tiga aspek pokok yang memberi corak 

khusus bagi kepribadian seseorang: Pertama, adanya wahyu Tuhan yang memberi 
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Ali Syari’ati, Sosiologi Islam (Yogyakarta: Ananda, 1982), h. 63-64. 
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ketetapan kewajiban pokok yang harus dilaksanakan seorang Muslim. Kedua,  

praktik ibadah yang harus dilaksanakan dengan aturan-aturan yang pasti dan teliti. 

Ketiga, konsep Al-Qur’an tentang alam yang menggambarkan penciptaan manusia 

secara harmonis dan seimbang.
32

 

Hal yang sama dengan ungkapan diatas menurut al-Nabhani sebagaimana 

yang dikutip oleh Al Rasyidin bahwa perilaku yang ditampilkan seseorang itu 

dilatari oleh dua faktor utama. Pertama, persepsi atau pemahaman yang ada pada 

seseorang peserta didik sebagai hasil proses berpikir nya terhadap suatu 

fakta. Kedua, Kecenderungan yang terdapat dalam jiwa seseorang terhadap suatu 

fakta. Faktor pertama berhubungan dengan aktivitas intelektual atau penalaran 

terhadap fakta, dan faktor kedua berkaitan dengan sikap jiwa manusia, yaitu cara 

seseorang berbuat untuk memuaskan segala kebutuhan dan keinginannya, yang 

dicirikan oleh adanya kecenderungan-kecenderungan terhadap sesuatu.
33

 

Dengan demikian, jelas bahwa kepribadian Muslim itu dipengaruhi oleh 

faktor dasar (potensi) manusia dimana faktor dasar ini bisa dilatih dan 

dikembangkan dan faktor ajar (lingkungan) yang melingkupinya sebagian inilah 

salah satu  unsur  yang  dapat membentuk kepribadian manusia menjadi sedemikian 

rupa , terutama ajaran agama Islam. Akan mengarahkan kita pada dasar kedamaian 

dan ketenangan jiwa dan raga.  
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H.M. Rasyidi, Humanisme dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 157. 
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B. Pembentukan Kepribadian Muslim 

Pada pembahasan sebelumnya sudah di uraikan beberapa teori yang berkaitan 

dengan apa yang dimaksud dengan kepribadian Muslim, substansi kepribadian 

muslim, tipe-tipe kepribadian muslim dan aspek-aspek kepribadian muslim dari 

beberapa hal berikut bisa kita uraikan kembali cara-cara pembentukan nya adalah 

sebagai berikut; 

1. Pembiasaan 

Menurut Ahmad Tafsir pembiasaan merupakan teknik pendidikan yang jitu, 

walau ada kritik untuk menyadari metode ini karena cara ini tidak mendidik siswa 

untuk menyadari dengan analisis apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, 

pembiasaan ini harus mengarah pada pembiasaan yang baik. Perlu disadari oleh guru 

yang mengajar betulang-ulang, sekalipun hanya dilakukan main-main akan 

mempengaruhi anak didik untuk membiasakan perilaku itu.
34

 

Berdasarkan dari pengertian diatas  jelas bahwa pembiasaan adalah cara yang 

paling cocok dengan anak usia dini Karena anak belum berpengetahuan baik dalam 

membedakan baik atau buruk, maka anak akan lebih mudah dibentuk melalui 

pembiasaan. Dengan sendirinya sesuatu yang dilakukan secara betulang ulang dan 

terus menerus ini nantinya akan menjadi sesuatu yang harus dilakukannya setiap 

hari. Sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu/ seorang 

menjadi terbiasa. 

                                                 
34

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja 
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Pembiasaan merupakan sebuah cara dalam pendidikan berupa ‚proses 

penanaman kebiasaan. Sedangkan yang dimaksud kebiasaan itu sendiri adalah ‚cara-

cara bertindak yang persistent uniform, dan hampir-hampir otomatis (hampir tidak 

disadari oleh pelakunya).
35

 Dari penjelasan berikut jelas bahwa  perilaku kebiasaan 

bukan sesuatu yang terjadi begitu saja tapi tetap ada kinerja berpikir diantara 

prosesnya, namun  dalam berperilaku proses berpikir tidak terlalu dominan lagi 

karena pembiasaan dan alam bawa sadar mereka lah yang akan bekerja lebih dari 

yang lain. 

Menurut Muhamad Zein, orang tua berperan sebagai penanggung jawab dan 

pendidik dalam keluarga. menurutnya, dalam mendidik anak perlu diterapkan tiga 

metode yaitu : meniru, menghafal, dan membiasakan. Pada metode pembiasaan, 

operasionalnya adalah dengan melatih untuk membiasakan segala sesuatu supaya 

menjadi kebiasaan. sebab menurutnya, kebiasaan ini akan menimbulkan kemudahan, 

keentengan.  

Djaali mengungkapkan bahwa pembiasaan merupakan cara bertindak yang 

diperoleh melalui belajar secara betulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi 

menetap dan bersifat otomatis.
36

 Metode pembiasaan ini adalah sebagai bentuk 

pendidikan bagi manusia yang prosesnya dilakukan secara bertahap, dan menjadikan 

pembiasaan itu sebagai teknik pendidikan yang dilakukan dengan membiasakan 

sifat-sifat baik sebagai rutinitas, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu 

                                                 
35

 Hery Noer Ali, Ilmu Pendidikan Islam.(Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), h.184. 
36

 Nurul Ihsani. ‚Hubungan Metode Pembiasaan Dalam Pembelajaran Disiplin Anak Usia 
Dini‛, Ilmiah Potensia. Vol. 3 No. 1, 2018, Hal. 50-55. 



64 
 

 

tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga dan tanpa menemukan 

kesulitan. 

a. Bentuk-bentuk Pembiasaan 

Pengembangan dalam membiasakan kepribadian muslim dalam hal ini adalah sikap 

dan sifat yang mencerminkan akhlak seorang muslim dapat dilakukan dalam 

beberapa bentuk diantaranya: 

1. Pembiasaan dalam akhlak, berupa pembiasaan bertingkah laku yang baik, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti :berbicara sopan santun, 

berpakaian bersih, hormat kepada orang yang lebih tua, dan sebagainya 

2. Pembiasaan dalam ibadah, berupa pembiasaan shalat berjamaah di 

mushola sekolah, mengucapkan salam waktu masuk kelas, serta membaca 

‚basmalah‛ dan ‚hamdalah‛ tatkala memulai dan menyudahi pelajaran. 

3. Pembiasaan dalam keimanan, berupa pembiasaan agar anak beriman 

dengan sepenuh jiwa dan hatinya, dengan membawa anak-anak 

memperhatikan alam semesta, memikirkannya dalam merenungkan 

ciptaan langit dan bumi dengan berpindah secara bertahap dari alam 

natural ke supranatural.37 

Pembentukan kebiasaan-kebiasaan tersebut terbentuk melalui pengulangan 

dan memperoleh bentuknya yang tetap apabila disertai dengan kepuasan. 

menanamkan kebiasaan itu sulit dan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. 

Kesulitan itu disebabkan pada mulanya seorang atau anak belum mengenal secara 

praktis sesuatu yang hendak dibiasakan nya bisa juga saat anak sudah mengenal 
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 Rahmat Rosadi, Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. (Cet. III; 

Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada,2013), h. 13-14 
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secara praktis tapi tidak dilakukan betulang ulang itu sama saja, oleh karena itu 

pembiasaan hal-hal yang baik perlu dilakukan sedini mungkin sehingga dewasa nanti 

hal-hal yang baik telah menjadi kebiasaannya atau setidaknya menjadi persiapan 

untuk setiap peserta didik. 

b. Syarat-syarat pembiasaan 

Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembiasaan 

pada anak-anak yaitu; 

1. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, jadi sebelum anak itu 

mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan 

dibiasakan nya 

2. Pembiasaan itu hendaklah terus menerus (betulang ulang) dijalankan 

secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. 

3. Pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh 

terhadap pendiriannya yang telah diambilnya. Jangan memberi 

kesempatan kepada anak untuk melanggar pembiasaan yang telah 

ditetapkan itu. 

4. pembiasaan yang mula-mula mekanistis itu harus makin menjadi 

pembiasaan yang disertai kata hati anak sendiri. 

Menanamkan pembiasaan baik diperlukan perencanaan yang matang bukan 

dilaksanakan sekehendak hati ataupun hanya ketika ada kesempatan saja, 

pembiasaan dilakukan di awal pada masa kanak-kanak, pembiasaan bisa 

diprogramkan dalam buku ajar untuk menentukan pembiasaan apa yang akan 

dibentuk, selanjutnya pada penerapan harus dilakukan secara kontinyu atau terus 
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menerus, jangan ragu bersikap tegas dan tetap teguh ketika mendapati peserta didik 

yang perilakunya berbeda dari pembiasaan yang seharusnya. 

c. Langkah-langkah Pembiasaan dengan metode Tajribi> 

Pada umumnya langkah-langkah pembiasaan itu dilakukan secara spontan 

tanpa adanya step-step misalnya saja ketika melihat ada yang tidak sesuai dengan 

perilaku peserta didik baru diberikan arahan dan pembiasaan. Pembiasaan dengan 

menggunakan metode Tajribi sangat berbeda dengan pembiasaan pada umumnya 

karena merupakan langkah terprogram dan terencana yang terdiri dari tahapan 

beberapa tahapan diantaranya;  tahap persiapan, tahap pengimplementasian, dan 

terakhir tahap pengontrolan dan tindak Lanjut. Adapun Langkah-langkah 

pembiasaan dengan metode Tajribi>  adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a) Perencanaan; Pembiasaan yang akan diberikan dimuat dalam pembelajaran 

Hadits. Jadi sebelum dibiasakan ke peserta didik terlebih dahulu akan 

diberikan knowing pengetahuan dan pengarahan kepada guru-guru tanpa 

terkecuali baik wali kelas, guru mapel dan pimpinan yayasan.  

2. Tahap pengimplementasian  

a) Latihan Menghafal. Jadi sebelum dibiasakan dalam bentuk perilaku peserta 

didik akan dibiasakan terlebih dahulu untuk tahu dasar dari perbuatannya 

dengan menghafalkan hadits keseharian tentang adab dan ibadah harian, 

sehingga pembiasaan ini tidak sepenuhnya menjadi sesuatu yang mekanistik 

saja tanpa mengetahui dasar dari perbuatan mereka.  
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b) Latihan pengulangan; Mencoba, setelah menghafalkan sampailah pada tahap 

mengamalkan, melakukan dan latihan, pada tahap ini peserta didik akan 

mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang telah diberikan di awal,  

3. Tahap Pengontrolan dan tindak lanjut 

a) Setelah itu tahap berikutnya adalah pengontrolan, ini dilakukan oleh semua 

elemen yang terikat, orang tua, guru, dan peserta didik itu sendiri, jadi ketika 

ada yang tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan maka siswa lain 

bertugas menegur dengan membacakan atau menghafalkan tentang kebiasaan 

yang sesuai dengan apa yang telah dihafal. 

Tentunya untuk peserta didik agar bisa membiasakan perilaku-perilaku 

keseharian tentunya dibutuhkan  seseorang yang memberikan Uswah. Dan yang 

paling baik dalam memberikan teladan adalah orang yang memiliki kapabilitas 

dalam hal kesesuaian antara perilaku dengan perkataanya, sehingga pembiasaan yang 

disampaikan akan didukung dengan Uswah yang ada pada dirinya.  

2. Uswah  Hasanah  (Peneladanan) 

a. Pengertian Uswah Hasanah 

Kata keteladanan berasal dari kata dasar ‘’Teladan’’ yang berarti 

perbuatan(barang dan sebagainya) yang dapat ditiru atau dicontoh. Sedangkan 

keteladanan berarti hal-hal yang dapat ditiru atau di contoh.
38

 Keteladanan adalah 

tugas yang melekat pada setiap orang tua secara alamiah karena kematangan dan 

kedewasaan nya. Dalam keseharian anak, terutama ketika ia masih dalam masa-masa 

                                                 
38

 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesis, Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999, h. 996 
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pertumbuhannya . Dalam rangka identifikasi kepribadiannya ia masih banyak meniru 

dari orang tuanya.  

Hasbullah mengemukakakkn Bahwa tingkah laku, cara berbuat dan cara 
berbicara akan ditiru oleh anak. Dengan teladan ini, lahirlah gejala positif, 
yakni penyamaan dengan orang yang ditiru. Identifikasi positif itu penting 
sekali dalam pembentukan kepribadian. Karena itulah keteladanan 
merupakan alat pendidikan yang utama dan terpenting, sebab proses 
transfernya terikat erat dalam pergaulan antara orang tua dan anak serta 
pergaulan tersebut berlangsung secara wajar dan akrab.

39
 

Kata Uswah dalam Al-Qur’an diulang sebanyak enam kali dengan 

mengambil contoh Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim dan kaum yang beriman teguh 

kepada Allah. Firman Allah SWT dalam QS  al-Ahzab ayat 33/21: 

                             

      

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah.

40
 

Ibn Zakaria mendefinisikan, bahwa ‚Uswah‛ berarti ‚qudwah‛ yang artinya 

ikutan, mengikuti, yang diikuti. Dengan demikian keteladanan adalah hal-hal yang 

dapat ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang 

dimaksud disini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidik 

Islam, yaitu keteladanan yang baik
41

 

                                                 
39

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h 

28 
40

Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 421  
41

 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodelogi Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta: Ciputat 

Pers, 2011), h. 117. 
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Sementara itu Ibnu Sina menjelaskan bahwa sifat yang harus dimiliki oleh 

pendidik adalah sopan santun. Perangai pendidik yang baik akan berpengaruh bagi 

pembentukan kepribadian peserta didik. Mereka belum menjadi manusia dewasa, 

kepribadiannya masih dalam proses pembentukan dan rentan akan perubahan-

perubahan yang terjadi di luar diri peserta didik.
42

  

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Uswah hasanah adalah cara 

pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh (teladan) yang baik 

yang berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. Uswah hasanah 

merupakan pendidikan yang mengandung nilai pedagogis tinggi bagi peserta didik. 

Dengan kepribadian, sifat, tingkah laku dan pergaulan nya dengan sesama manusia 

Rasulullah SAW benar-benar merupakan interpretasi praktis dalam kehidupan nyata 

dari hakikat ajaran yang terkandung dalam Al-quran, yang melandasi pendidikan 

Islam yang terdapat di dalam ajarannya. 

Menurut Syahidin bentuk-bentuk Uswah hasanah bentuk keteladanan yang 

disengaja yaitu peneladanan kadang kala diupayakan secara sengaja, yaitu sang 

pendidik sengaja memberikan contoh yang baik kepada para peserta didik nya 

supaya dapat menirunya, seperti guru memberikan contoh membaca yang baik agar 

para pelajar menirunya dan bentuk keteladanan yang tidak disengaja yaitu seorang 

pendidik tampil sebagai figur yang dapat memberikan contoh-contoh yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pendidikan semacam ini keberhasilannya 

banyak bergantung pada kualitas kesungguhan realisasi karakteristik pendidik yang 

diteladani, seperti kualitas keilmuan nya, kepemimpinan nya, keikhlasan nya dan 
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lain sebagainya. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas pendidik akan semakin 

tinggi pula tingkat keberhasilan pendidikannya.
43

 

Kegiatan keteladanan yang dapat ditularkan kepada anak usia dini antara 

lain: 

b. Keteladanan dalam beribadah yang sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing seperti, adab berdoa, adab shalat, 
adab membaca kitab suci, adab makan dan minum adab keluar dan 
masuk ruangan. 

c. Keteladanan dalam berhubungan dengan orang lain seperti cara 
menyapa, cara memberi dan meminta meminjam dan mengembalikan, 
cara berkomunikasi, tata krama, sopan santun dan mengendalikan 
amarah. 

d. Keteladanan dalam bekerja dan menyelesaikan masalah seperti 
bersabar, bersemangat, dan disiplin 

e. Teladan dalam berpakaian dan berbusana seperti berpakaian ke 
sekolah, berpakaian pesta, berpakaian sekolah , berpakaian ibadah 

f. Teladan gaya hidup seperti: tidak boros, mandiri dan sederhana 
g. Teladan dalam menyikapi lingkungan seperti membuang sampah pada 

tempatnya memungut sampah yang dilihatnya dan membersihkan 
selokan yang diikuti oleh anak. 

h. Teladan gaya belajar seperti sikap belajar, pemanfaatan waktu belajar, 
adab belajar

44
 

Berdasarkan hal diatas bisa kita pahami alasan Mengapa keteladanan sangat 

efektif untuk internalisasi? karena peserta didik secara psikologis senang meniru, 

kedua karena sanksi-sanksi sosial, yaitu seseorang akan merasa bersalah bila ia tidak 

meniru orang-orang di sekitarnya. Dalam Islam, keteladanan ini sangat 

diistimewakan dengan menyebut bahwa Nabi itu teladan yang baik (Uswah 

hasanah).  
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Muhammad Qutb, Sistem Pendidikan Islam, Terjemah Salman Harun, (Bandung: Pt 

AlMa’arif, 2010), h. 326  
44

Nurjanah,. Mengembangkan Kecerdasan Soial Emosinal Anak Usia Dini Melalui Metode 
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Nabi dan Tuhan menyatakan teladanilah Nabi. Dalam perintah yang ekstrem 

disebutkan barangsiapa yang menginginkan berjumpa dengan Tuhannya hendaklah 

ia mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Jika diatas dikatakan pembelajaran agama Islam 

selama ini gagal pada bagian keberagamaan sangat mungkin guru agama dan para 

pendidik lainnya kurang memperhatikan teori ini.
45

 

b. Kelebihan dandan kekurang Uswah Hasanah 

,Metode Uswah hasanah juga memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri, 

sebagaimana lazimnya metode-metode lainnya. Metode Uswah hasanah memiliki 

kelebihan sebagai berikut:  

1. Metode keteladanan akan memberikan kemudahan kepada pendidik 

dalam melakukan evaluasi terhadap hasil dari proses belajar mengajar 

yang dijalankannya 

2. Metode keteladanan akan memudahkan peserta didik dalam 

mempraktikkan dan mengimplementasikan ilmu yang dipelajarinya 

selama proses pendidikan berlangsung. 

3. Bila keteladanan di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan atau 

sekolah dan masyarakat baik, maka akan tercipta situasi yang baik 

4. Metode keteladanan dapat menciptakan hubungan harmonis antara 

peserta didik dengan pendidik 

5. Dengan metode keteladanan tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

menjadi lebih terarah dan tercapai dengan baik 
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6. Dengan metode keteladanan pendidik secara tidak langsung dapat 

mengimplementasikan ilmu yang diajarkannya 

7. Metode keteladanan juga mendorong pendidik untuk senantiasa berbuat 

baik karena menyadari dirinya akan dicontoh oleh peserta didik nya 

Selain kelebihan adapun kelemahan metode Uswah hasanah yaitu: 

1. Jika dalam proses belajar mengajar figur yang diteladani dalam hal ini 

pendidik tidak baik, maka peserta didik cenderung mengikuti hal-hal 

yang tidak baik tersebut pula. 

2. Jika dalam proses belajar mengajar hanya memberikan teori tanpa diikuti 

dengan implementasi maka tujuan pendidikan yang akan dicapai akan 

sulit diarahkan.
46

 

c. Langkah-langkah Uswah dengan metode Tajribi> 

Pembentukan kepribadian Muslim peserta didik meliputi langkah orientasi, 

pemberian contoh, dan tindak lanjut. Langkah-langkah tersebut tidak harus selalu 

berurutan, melainkan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Dengan proses seperti 

itu, diharapkan apa yang pada awalnya sebagai pengetahuan (kognitif), kini menjadi 

sikap (afektif), dan kemudian berubah wujud menjelma menjadi perilaku 

(Psikomotorik) yang dilaksanakan sehari-hari. 

Berbicara tentang Uswah Hasanah atau teladan yang baik yang bersambung 

dengan pengamalan secara langsung melalui Pembiasaan-pembiasaan yang baik. 

pada umumnya teladan di dibagi dua secara garis besar akan ada teladan yang 

dilakukan secara kontinyu dan disengaja serta terencana dan teladan yang tidak 
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disengaja atau secara kondisional namun dalam hal ini Uswah dalam metode Tajribi 

lebih terencana dalam hal pelaksanaannya adapun keteladanan yang tidak disengaja 

itu akan kembali dikemas dalam bentuk pembiasaan terprogram. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut; 

1. Modeling, adapun yang menjadi modeling atau contoh adalah orang tua, 

guru dan peserta didik itu sendiri. 

2. Pembiasaan, dari muatan materi yang telah disiapkan dan sudah dikemas 

dalam bentuk pembelajaran akan di simulasi kan oleh guru pada saat 

proses belajar. Contohnya; seorang guru memberi stimulus ke peserta 

didik berupa pura-pura untuk minum berdiri setelah itu akan ditunggu 

respon peserta didik berupa teguran larangan minum berdiri, dari hal ini 

siswa juga bisa menjadi sebagai pengontrol. 

3. Kontroling, yang bertindak sebagai pengontrol utama bukanlah guru atau 

orang tua melainkan peserta didik itu sendiri orang tua dan guru hanya 

bertindak sebagai pengarah. 

C. Metode Tajribi 

1. Pengertian Metode Tajribi 

Kata metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata 

metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti 

‚melalui‛ dan hodos berarti ‚jalan‛ atau ‚cara‛. Menurut Ahmad Husain al-Liqaniy, 

metode adalah: ‚Langkah-langkah yang diambil seorang pendidik guna membantu 

peserta didik merealisasikan tujuan tertentu‛. Dalam bahasa Arab, kata metode 

dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkah-langkah strategis yang harus 
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dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan 

pendidikan, maka langkah tersebut harus diwujudkan dalam proses pendidikan 

dalam rangka pembentukan kepribadian peserta didik. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa metode merupakan cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan teknik berarti: metode atau sistem untuk 

mengerjakan sesuatu. Metode dan teknik mempunyai pengertian yang berbeda 

meskipun tujuannya sama. Metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai 

tujuan, sementara teknik adalah cara mengerjakan sesuatu. Dengan demikian, 

metode mempunyai pengertian yang lebih luas dan konsepsional.
47

  

Sedangkan pengertian yang lebih luas metode diartikan sebagai ‚cara‛ bukan 

‚langkah‛ atau ‚prosedur‛. Sebab kata prosedur lebih bersifat teknis administratif 

atau taksonomis. Seolah-olah mendidik atau mengajar hanya diartikan sebagai 

langkah-langkah yang aksiomatis, kaku dan tematis. Sedangkan metode yang 

diartikan sebagai ‚cara‛ mengandung pengertian yang fleksibel (lentur) sesuai 

dengan kondisi dan situasi dan mengandung implikasi ‚mempengaruhi‛ serta saling 

ketergantungan antara pendidik dan anak didik.   

Sedangkan kata Tajribi< berasal dari bahasa Arab madzi dari kata jarroba 

yujarribu  (  َررج  ( ريُ   يُ يُ   جَ
48 menjadi masdar ghairu mim49

 yaitu tajriban50 ( با  ِ    جَ جَ  )
51

 

                                                 

47Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran 
Para Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h.209.  

48Husin Al-Habsy, Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab Indonesia  (Bangil: Yayasaan 
Pesantren Islam, 1991), h. 43.  

49Masdar Ghairu Mim adalah Masdar yang membutuhkan pelengkap atau objek. 
Jarroba Yajribu Tajriban mengikuti wazan fa'alla.  

50Jamalluddin Muhammad bin Mukarrom  al-Ansory, Lisanul Araby,(t,tp,tt), jilid I, 
hlm.254.  
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yang berarti latihan, pengalaman; mengadakan percobaan (eksperimen) artinya 

melakukan percobaan terhadap seseorang atau objek dalam masa tertentu guna 

mengetahui keadaan objek yang bersangkutan dalam melakukan sesuatu atau fungsi 

sesuatu. Sedangkan dalam istilah, Tajribi> adalah: latihan percobaan atau pengamalan 

sebagai latihan terus menerus sehingga peserta didik terbiasa melakukan sesuatu 

sepanjang hayatnya.
52

 Atau proses penanaman melalui kebiasaan dengan cara 

bertindak yang persistent, uniform dan hampir-hampir otomatis (hampir tidak 

disadari oleh pelakunya).
53

 

Sedangkan menurut Ramayulis, pembiasaan itu sendiri adalah: upaya praktis 

dalam pembinaan dan pembentukan peserta didik. Hasil dari pembiasaan yang 

dilakukan oleh pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi peserta didik.
54

 

Dengan ini dimaksudkan agar setelah selesai latihan peserta didik akan terbiasa dan 

merasakan bahwa melakukan sesuatu tersebut tidak menjadi beban, bahkan akan 

menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Dan untuk mempermudah memahami Tajribi> 

ini, maka pendekatan Tajribi> diartikan dengan metode percobaan/latihan 

(eksperimen). Beberapa cara pelaksanaan yang dapat digunakan pada pendekatan 

Tajribi>  salah satunya adalah dengan pembiasaan atau pengalaman.   

Menurut Armai Arief, dalam kaitannya dengan metode pendidikan akhlak, 

dapat dikatakan bahwa Tajribi> adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk 

                                                                                                                                           
51Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1990), h. 86.  

52Heri Jauhari Muchtar, Fiqih Pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 
h.223  

53Hery Noor Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), h. 184.  

54
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 184 



76 
 

 

melatih atau membiasakan peserta didik berpikir, bersikap dan bertindak sesuai 

dengan tuntunan Islam dan terbiasa berakhlak mulia dalam kehidupan mereka 

sehari-hari.
55

 

Pembentukan kepribadian Muslim, dengan metode Tajribi> sebenarnya cukup 

efektif, dan menduduki kedudukan yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia, 

hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dan para orang tua 

dalam mendidik anak dalam keluarganya. Anak-anak mereka dibiasakan bangun 

pagi, dan anak yang dibiasakan bangun pagi, akan terbiasa bangun pagi, dan ajaibnya 

juga mempengaruhi jalan hidupnya, dalam mengerjakan pekerjaan lain pun 

cenderung sedini mungkin bahkan mereka memanfaatkan waktu seefektif dan 

semaksimal mungkin, orang yang biasa bersih, akan memiliki sikap bersih dan 

ajaibnya ia juga bersih hati dan pikirannya dan lain sebagainya.  

Kemudian metode  Tajribi> ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak 

yang masih berada di bangku taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah 

menengah, akan tetapi juga efektif bagi semua kalangan manusia.
56

 Oleh karena itu 

menurut hemat penulis, pendekatan Tajribi> sesungguhnya sangat efektif dalam 

upaya menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri anak didik, baik pada aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor, selain itu pendekatan Tajribi juga dinilai sangat 

efisien mengubah kebiasaan negatif menjadi positif 

Para ahli pendidikan mendefinisikan metode pendidikan sebagai berikut:  
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Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), h. 110. 
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a. Hasan Langgulung mengartikan sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan mendidik. 

b. Moh. Abd. Rahim Ghunaimah menta’rifkan metode mengajar sebagai cara-cara 

yang praktis yang menjalankan tujuan dan cara-cara pengajaran
57

 

Metode Tajribi adalah Latihan pengamalan dan pembiasaan di isyaratkan 

dalam al Qur'an sebagai salah satu cara yang digunakan dalam pendidikan. Allah dan 

Rasul-Nya telah memberikan tuntunan untuk menerapkan sesuatu perbuatan dengan 

cara pembiasaan.
58

 

Nilai ilmu di dalam ajaran Islam terletak pada aspek pengamalan nya. Ilmu 

yang digali tidak berhenti pada konsep semata, melainkan dilanjutkan kepada 

praktek dan pengamalan nya. Allah tidak menyukai seseorang yang hanya dapat 

membuat konsep tetapi tidak dapat melaksanakannya dalam kehidupan nyata. 

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Shaff /61 : 3 

              

 

Terjemahnya: 

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 
tidak kamu kerjakan.

59
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Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa ilmu akan berkurang bila tidak 

diamalkan, tidak disebarluaskan, atau tidak diajarkan kepada orang lain, akan tetapi 

akan bertambah kuat ilmu pengetahuan itu apabila diamalkan dan diajarkan kepada 

orang lain. Hal ini dapat dipahami dan dibuktikan kebenarannya, karena dengan 

pengamalan ilmu pengetahuan akan semakin berkembang, karena aplikasi terhadap 

suatu ilmu melahirkan feed back bagi perkembangan ilmu tersebut. Demikian pula 

mengajarkan suatu ilmu merupakan suatu proses perkembangan ilmu tersebut, 

karena ilmu bersifat relatif dan dinamis.  

  Khusus dalam pendidikan yang dikaitkan dengan praktek langsung di 

lapangan, yaitu dengan pengamalan, merupakan pendekatan yang efektif untuk 

melahirkan suatu bentuk keterampilan tertentu bahkan lebih jauh lagi menimbulkan 

penghayatan, karena pengalaman dapat memberi kesan yang dalam kepada jiwa, 

mengokohkan keberadaan ilmu pengetahuan di dalam kalbu dan meneguhkan dalam 

ingatan.  

Latihan pengamalan dimaksudkan sebagai latihan penerapan secara terus 

menerus, sehingga siswa terbiasa melakukan sesuatu sepanjang hidupnya. Suatu saat 

setelah latihan yang dimaksudkan selesai, maka siswa siswa terbiasa dan merasakan 

bahwa melakukan sesuatu tersebut tidak lagi menjadi beban hidupnya, bahkan 

menjadi kebutuhan hidupnya.
60

 Siswa yang diajari shalat dengan metode ini, bukan 
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dengan cara praktek yang pura-pura di depan kelas, tetapi secara langsung diajak 

shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, atau Subuh pada waktunya yang tepat. 

Khusus dalam pendidikan yang dikaitkan dengan praktik langsung di 

lapangan, yaitu dengan pengamalan,  merupakan pendekatan yang efektif untuk 

melahirkan suatu bentuk keterampilan tertentu bahkan lebih jauh lagi menimbulkan 

penghayatan, karena pengalaman dapat member kesan yang dalam kepada jiwa, 

mengokohkan keberadaan ilmu pengetahuan di dalam kalbu dan meneguhkannya 

dalam ingatan. 

Pembahasan tentang metode latihan pengamalan dalam tesis ini difokuskan 

pada aspek pembiasaan, artinya latihan tersebut bukan merupakan latihan simulasi, 

melainkan terjun langsung membiasakan melakukan sesuatu. Misalnya membiasakan 

shalat, adab makan dan minum, adab berbicara, mengucapkan salam sebelum masuk 

dalam ruangan itu diterapkan langsung dalam rangka melaksanakan kewajiban pada 

waktu dan tempat yang tepat. 

Siswa yang diajari shalat dengan menggunakan metode ini, bukan dengan 

cara praktik yang pura-pura di depan kelas, tetapi secara langsung diajak shalat 

dhuhur, ashar, maghrib, isya atau subuh pada waktunya yang tepat. Pada usia anak 

yang belum dapat menerima pendidikan konsep atau teoritis, metode ini dapat 

digunakan juga, seperti halnya Rasulullah menganjurkan agar mengajarkan shalat 

kepada anak sejak usia dini, yaitu sejak usia tujuh tahun.  

Pendidikan dengan menggunakan latihan dan pengamalan berdasarkan 

kepada al-Qur’an dan Sunnah melalui ayat-ayat yang menggambarkan peristiwa-
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peristiwa masa lampau (sejarah). Pengabdian sejarah tersebut mengandung arti 

bahwa pendekatan pendidikan latihan dalam pengamalan memiliki nilai yang amat 

tinggi dan dapat digunakan sepanjang masa. Kisah dalam al-Qur’an yang berkaitan 

dengan pengamalan langsung sebagai upaya pendidikan tergambar dalam kisah Nabi 

Musa a.s. ketika beliau harus berlatih sabar dalam menerima pendidikan dari Nabi 

Khidir a.s. firman Allah, QS, al-Kahfi 18: 66-73: 

                      

                              

                             

                            

                                

                       

 

Terjemahnya  

‚musa berkataa kepada Khidir: bolehkan aku mengikutimu supaya kamu 
mengajarkan kepadamu ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah 
diajarkan kepadamu. Dia menjawab: sesungguhnya kamu sekali-kali tidak 
akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu bersabar atas sesuatu, 
yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal ini. Musa 
berkata: insy Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan 
aku tidak akan menentang mu dalam suatu urusan pun. Dia berkataa: jika 
kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang 
suatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepada mu. Maka 
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berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu khidir 
melubanginya. Musa berkataa:‛Mengapa kamu melubangi perahu itu yang 
akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?. Sesungguhnya kamu 
telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Ia (Khidir) berkataa: bukankah 
aku telah berkataa sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama 
dengan aku. Musa berkataa: janganlah kamu menghukum karena kelupaanku 
dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam 
urusanku.61

 

Demikian pula dalam QS. al-Maidah 5: 30-31 Allah swt berfirman: 

                              

                           

                     

 

Terjemahnya: 

‚Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh 
saudaranya sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-
orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak 
menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (qabil) bagaimana 
dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkataa Qabil: adhuhai 
celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu 
aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang 
diantara orang-orang yang menyesal.

62
  

Ayat-ayat diatas, menggambarkan bahwa pengamalan langsung di lapangan 

memberikan kesan dan dorongan untuk melakukan sesuatu yang dialaminya dan 

sekaligus merubah tingkah lakunya. Perubahan tingkah laku merupakan tujuan 

pendidikan, karena itu pengamalan sesuatu di lapangan merupakan sebagian dari 

metode pendidikan. 

                                                 
61

Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 301-302. 

62
Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 112. 
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Disamping ayat-ayat diatas, dalam berbagai surat dalam al-Qur’an 

diungkapkan tentang perlunya latihan tertentu sebagai bagian dari tugas hidup. 

Dalam perspektif pendidikan, ayat-ayat tersebut mengisyaratkan metode pendidikan. 

Sedangkan menurut Ramayulis, pembiasaan itu sendiri adalah: upaya praktis 

dalam pembinaan dan pembentukan peserta didik. Hasil dari pembiasaan yang 

dilakukan oleh pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi peserta didik.
63

 

Dengan ini dimaksudkan agar setelah selesai latihan peserta didik akan terbiasa dan 

merasakan bahwa melakukan sesuatu tersebut tidak menjadi beban, bahkan akan 

menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Dan untuk mempermudah memahami Tajribi 

ini, maka pendekatan Tajribi diartikan dengan metode percobaan/latihan 

(eksperimen). Beberapa cara pelaksanaan yang dapat digunakan pada pendekatan 

Tajribi salah satunya adalah dengan pembiasaan atau pengalaman. 

Demikian kaitannya dengan metode pendidikan akhlak, dapat dikatakan 

bahwa Tajribi> adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk melatih atau 

membiasakan peserta didik berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan 

Islam dan terbiasa berakhlak mulia dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Sedangkan menurut Ismail SM dkk, inti dari pembiasaan adalah pengulangan 

dan pengalaman
64

, jadi jika pendidik setiap masuk kelas mengucapkan salam, itu 

telah dapat diartikan sebagai usaha Tajribi> (latihan; percobaan). Bila peserta didik 

masuk kelas tidak mengucapkan salam, maka pendidik mengingatkan agar bila 

                                                 
63 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I ;Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 184.  

64Ismail SM dkk, Paradigma Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 
h. 214.  
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masuk ruangan hendaklah mengucapkan salam, dan itu adalah salah satu 

pembiasaan.  

Pembinaan sikap, metode Tajribi> sebenarnya cukup efektif, dan menduduki 

kedudukan yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia
65

, hal ini sesuai dengan 

apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dan para orang tua dalam mendidik anak 

dalam keluarganya. Anak-anak mereka dibiasakan bangun pagi, dan anak yang 

dibiasakan bangun pagi, akan terbiasa bangun pagi, dan ajaibnya juga mempengaruhi 

jalan hidupnya, dalam mengerjakan pekerjaan lain pun cenderung sedini mungkin 

bahkan mereka memanfaatkan waktu seefektif dan semaksimal mungkin, orang yang 

biasa bersih, akan memiliki sikap bersih dan ajaibnya ia juga bersih hati dan 

pikirannya dan lain sebagainya.  

Metode Tajribi> ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang masih 

berada di bangku taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah menengah, akan 

tetapi juga efektif bagi semua kalangan manusia.
66

 Pada tahap ini bisa disimpulkan 

bahwa metode Tajribi ini bisa diterapkan pada semua kalangan atau jenjang usia, 

karena pada tahapan ini dilakukan proses pemahaman juga kemudian latihan dan 

dibiasakan . 

2. Landasan teori pendekatan Tajribi>.  

Teori perkembangan peserta didik, dikenal dengan teori konvergensi, dimana 

individu dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh lingkungan dan dengan 

                                                 
65Muhammad Qutb, Sistem Pendidikan Islam, terj. Salman Harun (Cet. III;Bandung: 

PT AlMa’arif, 2003), h. 363.  

66Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Cet. II; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1994),h. 144.  
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mengembangkan potensi dasar ini akan dapat menjadi penentu tingkah laku. Oleh 

karena itu, potensi dasar harus selalu diarahkan agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai dengan baik, salah satunya adalah dengan metode pembiasaan.  

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, memuat prinsip-prinsip umum 

pemakaian metode Tajribi> dalam proses pendidikan. Mengubah sebuah perilaku 

negatif, al-Qur'an memakai metode Tajribi> yang dilakukan secara berangsur-angsur. 

Selain prinsip-prinsip umum tersebut pemakaian metode Tajribi> juga digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari seperti shalat, shiyam dan sebagainya. Gambaran ini 

Allah telah menjelaskan dalam  QS: al Ankabut/29: 45: 

                     

                          

Terjemahnya: 

‚Bacalah apa yang Aku wahyukan kepadamu dari Al-Kitab ini dan dirikan 
shalat, karena shalat itu sesungguhnya mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar‛.

67
 

Dan juga dalam al-qur’an  menyatakan tepatnya pada QS: Thoha/29: 132:  

                                     

Terjemahnya: 

Perintahkanlah keluargamu supaya melakukan shalat dan bersabarlah dalam 
mengerjakannya‛.

68
  

                                                 
67

Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 401.  
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Oleh karena itu menurut hemat penulis, metode Tajribi> sesungguhnya sangat 

efektif dalam upaya menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri anak didik, baik 

pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor, selain itu pendekatan tajrib>i juga dinilai 

sangat efisien mengubah kebiasaan negatif menjadi positif sebagaimana yang di 

firmankan Allah dalam al-Qur’an yang mana dalam membentuk sebuah kebiasaan 

atau perilaku diperlukan teladan dan pembiasaan yang betulang dan rutin. 

3.  Syarat-syarat pemakaian pendekatan Tajribi.  

Ditinjau dari ilmu psikologi menurut Armai Arief, kebiasaan seseorang erat 

kaitannya dengan figur yang menjadi panutan dalam perilakunya. Anak terbiasa 

shalat karena orang tua yang menjadi figurnya mengajak dan memberi teladan 

kepada anaknya. Demikian pula kebiasaan-kebiasaan lainnya oleh karena itu metode 

Tajribi> akan efektif jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Pembiasaan hendaknya dilakukan secara bertahap, teratur, terprogram dan 

continue. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk sebuah kebiasaan yang utuh, 

permanent dan continue. Oleh karena itu, factor monitoring sangat menentukan 

dalam pencapaian keberhasilan dari proses ini. Dalam tahapan ini akan diberikan 

materi pembiasaan yang akan di programkan di sekolah, kedua diberlakukan 

pembiasaan, teladan, nasihat dan reward and Punishment. 

b. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, usia sejak bayi dinilai sangat tepat 

untuk mengaplikasikan pendekatan ini. Karena setiap anak mempunyai rekaman 

yang cukup kuat dalam menerima pengaruh lingkungan sekitarnya dan secara 

                                                                                                                                           
68

Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 321 
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langsung akan dapat membentuk kepribadian seorang anak. Kebiasaan negatif 

maupun positif akan muncul dan terbentuk sesuai dengan lingkungan sekitarnya.  

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

memberikan kesempatan yang luas kepada anak didik yang melanggar kebiasaan 

yang telah ditanamkan.  

d. Pembiasaan yang pada mulanya hanya bersifat mekanis, hendaknya secara 

berangsur-angsur dirubah menjadi kebiasaan yang tidak verbalistik dan menjadi 

kebiasaan yang disertai dengan kata hati anak didik itu sendiri.
69

 

Sebagaimana yang dijelaskan diatas untuk hasil yang maksimal pada 

penerapan metode Tajribi> hendaknya persyaratan-persyaratan tersebut dapat 

dilaksanakan oleh peserta didik dan pendidik secara ketat dan baik, untuk 

mendpatakan pembentukan kepribadian yang sempurna. 

4. Kelebihan dan kekurangan metode Tajribi>.  

Sebagaimana pendekatan-pendekatan lainnya dalam proses pembentukan 

pendidikan akhlak, metode Tajribi> tidak terlepas dari dua aspek yang bertentangan, 

yaitu kelebihan dan kekurangan, sebab tidak satupun pemikiran manusia yang 

sempurna dan bebas dari kelemahan dan Kelebihan.  

a. Kelebihan metode Tajribi> ini adalah:  

1) Dapat menghemat waktu dan tenaga yang baik.  

2) Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriyah saja, melainkan juga 

berkaitan dengan aspek batiniah.  

                                                 
69Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: 

Ciputat Pers, 2002). h. 114-115.  
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3) Pembiasaan tercatat sebagai pendekatan yang paling berhasil dalam 

pembentukan kepribadian peserta didik.  

4) Tidak terikat dengan satu metode sebab segala hal yang memberikan 

pengalaman bisa dijadikan sebagai metode nya baik pengalaman berpikir, dan 

bersikap. 

b. Kekurangan.  

Kelemahan metode ini adalah membutuhkan tenaga pendidik yang benar-

benar dapat dijadikan patokan, teladan di dalam menanamkan nilai kepada peserta 

didik. Oleh karena itu, pendidik yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan 

pendekatan ini adalah pendidik pilihan yang mampu menyelaraskan antara perkataan 

dan perbuatan, sehingga tidak ada kesan pendidik hanya mampu memberikan nilai, 

akan tetapi juga mampu mengamalkan nilai yang disampaikannya pada peserta 

didik. Serta dibutuhkan pengontrolan yang ketat dari berbagai pihak 

5. Contoh penerapan pendekatan Tajribi > dalam pembentukan kepribadian 

muslim.  

Heri Jauhari Muchtar berpendapat: Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 

secara benar dan rutin terhadap anak didik diperlukan pembiasaan. Misalnya agar 

anak didik dapat melaksanakan shalat secara benar dan rutin maka mereka perlu 

dibiasakan shalat sejak mereka masih kecil, dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya 

kita perlu mendidik mereka sejak kecil agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat 

untuk melaksanakannya di waktu mereka dewasa
70

. 

                                                 
70Heri Jauhari Muchtar, Fiqih Pendidikan (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2005).h.19  
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Sehubungan dengan itu tepatlah Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk 

melatih dan membiasakan anak untuk melaksanakan shalat sejak umur tujuh tahun 

dan memukulnya ketika ia meninggalkan shalat sejak anak tersebut sudah berusia 

sepuluh tahun. 

Contoh bentuk pelaksanaan pendekatan Tajribi>.  

a. Latihan dan pengulangan.  

Hal ini dapat dijadikan sebagai metode untuk mengajarkan pelajaran shalat di 

sekolah, dalam arti praktek langsung di masjid atau di mushalla bahkan di perjalanan 

jauh untuk menjalankan shalat jama' qas}ar, tanpa memberikan pelajaran teoritis.  

b. Latihan menghafal.  

Pelaksanaan dari latihan ini dicontohkan oleh Rasulullah dengan 

mengajarkan doa-doa dan ayat-ayat al-Qur'an kepada sahabat secara praktis. 

Rasulullah membacakan nya dan mengulangi nya di depan mereka yang disertai 

dengan memperdengarkan doa dan ayat itu dengan maksud mendapatkan 

pembetulan.  

c. Latihan berpikir untuk memperdalam iman.  

Mendidik anak didik untuk beriman, tidaklah cukup dengan metode ceramah, 

diskusi atau tanya jawab, akan tetapi juga memerlukan pengalaman khusus untuk 

pendalaman berpikir maupun menekuni peristiwa alam semesta ini dengan meneliti 

dan mengobservasi. Sebagai contoh, peserta didik akan memerlukan pertolongan dan 

ketergantungan pada temannya tatkala mereka tidak dapat memecahkan 

masalahnya. Misalnya mereka diajak untuk bertualang di gua-gua, gunung atau 
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lautan. Maka peserta didik akan dipengaruhi apa yang menjadi kebutuhannya di 

alam tersebut. Peserta didik juga mempunyai kebutuhan untuk berlindung dari 

gangguan dan musibah yang suatu saat bisa menimpa mereka, termsuk pertolongan 

dari Allah, baik berupa perlindungan, keamanan, keselamatan fisik atau yang 

lainnya.
71

 

d. Latihan beribadah  

 Agar peserta didik menjadi terbiasa menjalankan ibadah dalam kehidupan 

sehari-hari, maka peserta didik perlu sering dilatih dengan tekun dan sabar, peserta 

didik perlu mempunyai kesadaran bahwa beribadah itu suatu kewajiban hidup 

manusia, bahkan harus dijadikan suatu kebutuhan. 

Dalam upaya membentuk kepribadian  anak, menurut Syamsu Yusuf ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:  

1. Menjauhkan anak dari pergaulan yang tidak baik.  

2. Membiasakannya dengan sopan santun.  

3. Memberikan pujian kepada anak yang melakukan kebaikan.  

4. Membiasakannya mengenakan pakaian yang bagus, bersih dan rapi.  

5. Mencegah anak untuk tidur di siang hari.  

6. Menganjurkan mereka untuk selalu berolah raga.  

7. Menanamkan sikap sederhana.  

8. Mengizinkannya mereka bermain setelah belajar.
107

 

Telah disebutkan beberapa upaya dalam membentuk kepribadian muslim 

sekurang-kurangnya ada delapan upaya yang perlu seorang guru atau orang tua 

                                                 
71Heri Jauhari Muchtar Fiqih Pendidikan,  h 223.  
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berikan ke anak atau peserta didik untuk membentuk kepribadian muslim seorang 

peserta didik, dari kedelapan upaya tersebut ada beberapa metode digunakan ada 

metode pujian, pembiasaan dan beberapa metode yang memberikan peserta didik 

kesempatan melakukannya untuk mendapat pengalamannya sendiri.  

D. Kerangka Teoritis 

Berdasarkan  tinjauan teoretis pembentukan  kepribadian muslim dengan  

metode Tajribi< bisa dibuatkan konsep  kerangka  yang memperlihatkan  Alur 

pembentukan kepribadian Muslim peserta didik di SDIT Plus Qurthuba Kota 

Makassar  bisa digambarkan sebagai berikut;  

 

 

 

  

 

 

Bagan 2. Alur pembentukan kepribadian Muslim siswa 

Metode pembentukan kepribadian Muslim siswa SDIT Qurthuba Makassar 

bisa di gambar seperti:  
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Bagan 3. Proses pembentukan kepribadian muslim siswa 

 

 

 

Bagan 4.  Model  Proses pembentukan kepribadian muslim 

Supaya jelas pemahamannya  tentang pembentukan kepribadian  

 

 

Feedback  

Bagan  5.  Kerangka pembentukan kepribadian muslim 

Jadi yang dimaksud Metode pembentukan kepribadian Muslim peserta didik 

di SDIT Plus Qurthuba  adalah segala bentuk/cara untuk membentuk identitas 

muslim peserta didik  melalui internalisasi nilai-nilai ajaran agama islam yang 

terlaksana dari interaksi antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain, 

antara peserta didik dengan guru dan interaksi antara peserta didik dengan materi 

ajar serangkaian gal tersebut itulah yang dikatakan dengan input, para tahap proses 
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disinilah peran guru dan peserta didik diberi pembiasaan dan keteladanan, yang 

menjadi teladan tentunya bukan hanya guru saja melainkan peserta didik itu sendiri 

setelah tahap penerapan ini maka diharapkan adanya output dan outcome dari usaha 

yang telah dilakukan  berupa peserta didik yang memiliki kepribadian muslim atau 

peserta didik yang sikap dan sifatnya mencerminkan akhlak seorang muslim.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Jenis Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

 Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di SDIT 

Plus Qurthuba Makassar, yang terletak di Jl. Pertanian Blok D No. 131 Kompleks 

Unhas Antang, Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar. Adapun waktu 

pelaksanaan dilakukan pada tahun ajaran 2021/2022 

 Ada beberapa alasan yang mendorong peneliti memilih SDIT Plus Qurthuba 

Makassar, yaitu: menurut  peneliti SDIT Plus Qurthuba Makassar  termsuk  sekolah 

yang tepat untuk menemukan temuan temuan ilmiah berdasarkan ketersediaan data 

yang diperlukan, dan juga sekolah ini menjadi tempat mengabdi peneliti dalam 

mengajar sehingga kondisi peserta didik, pendidik, materi serta lingkungan sekolah 

peneliti paham betul sehingga diharapkan dapat membantu peneliti dalam 

kelancaran penelitian ini. 

2. Jenis Penelitian 

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian 

kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran 

situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual,  mengenai faktor-faktor dan 

sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan 

yang sedang diteliti. Dalam rangka melihat hubungan saling mempengaruhi yang 

sangat rumit diatas, tidak berdiri sendiri, maka jenis penelitian yang digunakan 
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adalah jenis penelitian kualitatif.
1
 Bukan uji  hipotesis maka sebab itu diharapkan 

dalam penelitian menemukan teori teori baru yang relevan yang nantinya para 

generasi bisa mengembangkan penelitian yang terbaru sehingga ilmu terbaharu 

terus-menerus. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus 

berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris A Case Studi Case Studies. Kata kasus 

diambil dari kata Case yang artinya menurut kamus Oxfort Advanced learner’s 

Dictionari of Current English, diartikan sebagai: 

1. Instance or example of the occurance of sth, yang artinya (contoh kejadian 

sesuatu). 

2. Actual state of affairs; situations, yang artinya (kondisi aktual dari keadaan 

atau situasi). 

3. Circumstance or special conditions relating to a person or thing, yang artinya ( 

lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.
2
 

Penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus ialah suatu 

serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam 

tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, 

sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan 

                                                 
1
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. IV; 

Jakarta:  Bumi Aksara, 2003), h. 81. 

2
Mudjia rahardjo, ‚Studi Kasus dalam Penelitian Konsep dan Prosedurnya’’ (Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 2-3. 
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mendalam tentang peristiwa tersebut dengan penelitian yang mendalam  diharapkan 

adanya hasil yang baik. 

Peneliti memilih penelitian studi kasus, karena peneliti ingin menggali 

informasi dari kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti pembentukan 

kepribadian muslim peserta didik dengan menggunakan metode Tajribi> di SDIT 

PLUS Qurtubah. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, seperti yang telah digunakan dalam 

penelitian ini peneliti memilih sumber data dan mengutamakan perspektif emic, 

artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang 

dan menafsirkan dunia dari pendiriannya.
3
 Peneliti tidak dapat memaksakan 

kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan. 

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, 

maka sumber data tersebut disebut informan. Apabila peneliti menggunakan teknik 

observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data 

dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: 

                                                 

3Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 
181. 
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1. Data primer, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari 

informan yang terdiri atas Kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba Makassar, 

Wakil Kepala Sekolah, Urusan Kurikulum, guru, peserta didik, dan seluruh 

stakeholder  di lingkungan SDIT Plus Qurthuba Makassar. 

2. Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil 

penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip 

dari berbagai perpustakaan.
4
 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen  penelitian berkaitan dengan 

validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkaitan  

ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, 

instrumen yang teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan 

data yang valid dan reliable, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat 

dalam pengumpulan datanya.
5
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan, pedoman observasi, dan 

beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.  

1. Pedoman Observasi (Pengamatan) 

Pedoman observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

tidak terbatas hanya pada orang, tetapi juga objek-objek alam lain. Teknik 

                                                 
4
Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 134. 

5Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 
59.  
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pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkaitan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.
6
Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data 

skripsi ini adalah peneliti mengamati secara langsung tanpa menggunakan pedoman 

sebagai instrumen pengamatan. 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan penulis untuk memperoleh 

informasi dari guru  dan peserta didik, orang tua murid di SDIT Plus Qurthuba kota 

Makassar. Dalam hal ini, penulis menggunakan pedoman wawancara terstruktur, 

yaitu proses wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman 

wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. 

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan penulis memiliki 

bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka 

diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut: 

i. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 

sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, notebook yang dapat 

digunakan untuk membantu mencatat data hasil. 

j. Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 

wawancara pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu 

memperoleh kepada informan apakah dibolehkan atau tidak. 

k. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan 

dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan 

                                                 
 
6
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 124. 
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keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan 

pengumpulan data.
7
 

3. Format ceklis dokumentasi 

Format dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan.Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain.Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film, dan lain-lain.
8
 Dokumentasi yang digunakan peneliti dengan 

cara pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari objek 

penelitian. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi peneliti mengumpulkan hal-hal 

yang berkaitan dengan objek penelitian baik berupa benda, dokumen, peraturan dan 

fasilitas sekolah. 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi 

seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun 

ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi pemahaman 

metode kualitatif, penguasaan wawancara, kesiapan untuk memasuki objek 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

                                                 
 
7
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 328. 

 
8
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 329. 
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 Metode  pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa 

mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.  

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan 

berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data 

dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat 

dari segi cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner 

(angket), dokumentasi dan gabungan ke empatnya.
9
  Dalam menemukan kebenaran 

terhadap masalah yang dikemukakakkn, secara umum data diperoleh melalui: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan        

pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan 

sebagai alat penelitian untuk mengukur tingkah laku individu. Dalam hal ini, peneliti 

mendatangi lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang 

kemudian dilakukan pencatatan.
10

 

                                                 
9Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 

62.  

10Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek  (Jakarta: Rineka Cipta, 
1991), h. 63.    



100 
 

 

Adapun jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, dalam 

hal ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan,   

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka duka nya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku 

yang nampak.
11

 Peneliti mengamati kepribadian muslim peserta didik dengan 

menggunakan metode Tajribi>  di SD it Plus Qurthuba Makassar.   

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dan bertatap muka serta mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan
12

 Dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara terstruktur dan  semi terstruktur.
13

 

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

masalah yang akan diteliti, dengan mengadakan tanya jawab terhadap guru 

Pendidikan Agama Islam, peserta didik, dan pihak-pihak yang mengetahui tentang 

                                                 
11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , h. 64.  

12Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2002), h .83.  

13Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 
atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 
diperoleh, sehingga dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan 
instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 
telah disiapkan. Wawancara semiterstruktur termsuk dalam kategori in-dept interview, 
dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 
Tujuannya adalah untuk menemukan  
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masalah yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakakkn 

bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode 

interview adalah sebagai berikut:  

a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.  

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya.  

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

Teknik ini umum digunakan dalam penelitian karena tanpa wawancara, 

penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya 

langsung kepada Kepala Sekolah dan guru dan peserta didik melalui wawancara bisa 

terjalin hubungan emosional yang lebih lanjut bisa menggali informasi yang awalnya 

sukar untuk kita dapati namun akhirnya dengan keterbukaan semua itu bisa teratasi. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.
13

 Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

satuan pengajaran, kurikulum, buku-buku, arsip atau dokumen,  daftar tabel statistik 

dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.
14

 Yang dimaksud dengan dokumentasi 

                                                 
14A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metode Penelitian Kuantitatif  (Ed.I; Makassar: 

Indobis Media Centre, 2003), h. 106.  
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dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang berasal dari 

dokumen-dokumen dan arsip-arsip sekolah sebagai pelengkap data yang diperlukan 

E. Teknik Pengolahan Data 

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah  proses  mengatur mengolah  

urutan data dan mengorganisasikan nya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti disarankan 

oleh data.
15

 Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, kode dan 

mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan  lapangan, gambar, foto 

atau dokumen berupa laporan. beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

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

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya.
16

   

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara ke seluruhan data yang 

dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai penggunaan metode Tajribi oleh guru , 

sehingga ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti yang disesuaikan dengan 

rumusan masalah. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 

                                                 
15A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metode Penelitian Kuantitatif  (Ed.I; Makassar: 

Indobis Media Centre, 2003),h.  103.  

16Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,, h.  92.   
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1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 

observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan 

penelitian. 

2. Penyajian Data 

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan 

bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi  

yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.
17

  

Penyajian data dalam hal  ini adalah  penyampaian  informasi berdasarkan 

data yang diperoleh dari  kepribadian muslim peserta didik dan penggunaan metode 

Tajribi> sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga 

mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau 

peristiwa yang terkait kepribadian muslim peserta didik dalam penggunaan metode 

Tajribi>. 

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan 

yang sistematis untuk mengetahui pembentukan kepribadian muslim dengan 

menggunakan metode Tajribi di SDIT Plus Qurthuba Makassar. Kegiatan pada 

tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, 

sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap 

rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian.  

                                                 
17Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 194.  
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3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa 

verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data 

yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang 

dikemukakakkn pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.
18

   

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil  

dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses member check (proses  

pengecekan  ulang)  mulai  dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, 

observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan 

sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi, karena dalam 

penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak bisa memakai alat-

alat statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat, 

oleh karena itu, substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. 

Sehingga sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran 

orang banyak atau kebenaran stakeholder.19
 

                                                 
18Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  h.  99.   

19
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 261. 
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Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Tringulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi 

sumber , tringulasi teknik dam tringulasi waktu.
20

 

 Karena setiap hal temuan harus di cek keabsahannya, agar hasil 

penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan keabsahannya, 

maka peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dari 

hasil penelitian. yaitu dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data yang telah ada. Seperti wawancara mendalam , observasi dan 

dokumentasi.  

d. Member Check 

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Agar informasi 

yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang 

dimaksud sumber data atau informan. Pelaksanaan member check dapat dilakukan 

setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan 

atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti 

dating ke pemberi data, atau melalui forum kelompok. 

 

                                                 

20
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 372. 
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e. Memperpanjang masa pengamatan 

Dengan perpanjang pengamatan berarti lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti 

dengan narasumber akan semakin terbantu rapport, semakin akrab (tidak ada jarak 

lagi), semakin terbukti saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi.. Berapa lama perpanjangan ini dilakukan, akan sangat 

tergantung pada keadaan, keluasan dan kepastian data. Keluasan berarti, banyak 

sedikitnya informasi yang diperoleh. Dalam perpanjangan pengamatan untuk 

menguji kreadibilitas dalam penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian 

terhadap data yang telah diperoleh, apa data yang diperoleh itu setelah di cek 

kembali ke lapangan data sudah benar atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah di 

cek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel maka waktu perpanjangan 

pengamatan dapat diakhiri.
21

 

Kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam 

kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling 

mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

Implikasi utama yang diharapkan dari ke seluruhan proses ini adalah penarikan 

kesimpulan tetap signifikan  dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil 

penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

                                                 
21

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 346-357. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar 

SDIT Plus Qurthuba  berdiri di bawah naungan yayasan pendidikan Islam 

Bin Mahdin Qurthuba Institute . SDIT Plus Qurthuba berdiri pada tahun 2018 yang 

beralamatkan di JL. Tamangapa Raya Kompleks Perumahan Pesona Prima Griya. 

Sekolah ini bermula dari niat untuk membangun pendidikan berbasis islam oleh 

keluarga Hisbullah Mahdin . 

Nama Qurthuba diambil dari nama toko buku yaitu ‚toko buku Cordova‛ 

milik keluarga Hizbullah Mahdin yang di translate  ke dalam Bahasa Arab. Konsep 

dasar SDIT Plus Qurthuba ini disambut baik oleh masyarakat. Terbukti dengan 

bertambahnya peserta didik setiap tahunnya dan atas permintaan orang tua peserta 

didik paud plus Qurthuba. Yayasan pendidikan  Islam Bin Mahdin kembali 

membuka SDIT Plus Qurthuba. 

Ketua yayasan periode pertama dipimpinoleh Ayahanda Drs. Hj. Hisbullah 

Mahdin dan dipimpinoleh kepala sekolah Ibu Arini Mukhlisah. S.Psi, kemudian pada 

Tahun 2020 Nama yayasan pendidikan Islam Bin Mahdin berubah menjadi yayasan 

pendidikan Islam Qurthuba, begitu pula dengan penamaan SDIT berubah menjadi 

SDIT  Plus Qurthuba. 
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2. Visi, Misi dan Tujuan SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar 

Secara umum tujuan pendidikan antara lain meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut. Selain itu melalui pendidikan 

juga diharapkan peserta didik dapat mencintai lingkungan hidup serta menumbuhkan 

rasa kewajiban untuk melestarikannya. 

Sejalan dengan tujuan pendidikan tersebut diatas, SDIt Plus Qurtuba 

Makassar mencoba merumuskan visi-misi sekolah sebagai gambaran cita-cita yang 

diharapkan dapat dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun visi 

sekolah tersebut adalah: ‚Terwujudnya Generasi Beriman, Berilmu dan beradab 

Islami‛ 

Secara lebih terperinci visi SD Islam Terpadu Plus Qurthuba ini 

dikembangkan menjadi Misi sekolah. Adapun misi SD Islam Terpadu Plus Qurthuba  

adalah sebagai berikut: 

a. Mencetak Generasi yang mentauhidkan Allah berdasarkan al-Qur’an dan 

as-Sunnah 

b. Membentuk pribadi yang taat beribadah sesuai dengan al-Qur’an dan as-

Sunnah 

c. Mengembangkan sistem pembelajaran terintegrasi berbasis al-Qur’an dan 

as-Sunnah 

d. Mencetak generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan kompotitif 

e. Membentuk pribadi berkarakter islami sesuai dengan al-Qur’an dan as-

Sunnah 
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f. Membudayakan lingkungan sekolah peradaban sesuai dengan al-Qur’an 

dan as-Sunnah 

g. Mengembangkan sistem manajemen sekolah yang profesional 

3. Keadaan Guru/ Ustadz dan ustadzah 

NO Nama Jabatan 

1 Tania, S.Pd  Kepala Sekolah 

2 Kurniati, S.Pd Sekretaris Dan Wali Kelas 3a 

3 Endang Nur Islami, 

S.Tr 

Bendahara Dan Pendamping Wali Kelas 1a 

4 Alfian, S.Pd Wali Kelas 2b Cordoba Dan Wakasek 

Kurikulum Kelas Rendah 

5 Aswan, S.Pd Wali Kelas 2a Kairo Dan Wakasek Kurikulum 

Kelas Tinggi 

6 Herlina, S.Pd Wali Kelas 3b Makkah Dan Kemuridan 

7 Rismayanti, S. Pd Operator Dapodik 

9 Andi Rahmatullah, 

S.Pd.I 

Staf Admin 

10 Hardiana, S.Pd 

 

Wali Kelas 1a Palestina 

11 Reni Sahardian, S. Pd Wali Kelas 1b Yordania 

12 Nurdianti, S.Pd Wali Kelas 1c Suriah 

13 Darnawati, S.Pd 

 

Wali Kelas 1d Maroko Dan Guru Qur'an 

Tabarak 

14 Era Nurliana, S.Pd 

 

Wali Kelas 1e Somalia 

15 Ari Kurnia Safar, S.Pd 

 

Wali Kelas 2c Granada Dan Guru Bhs. Arab 

16 Sulham, S.Pd 

 

Wali Kelas 4 Basrah 

17 Salbia Jamili 

 

Pendamping Wali Kelas 1b Yordania 
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18 Siska Monika Dewi, 

S.Pd 

 

Pendamping Wali Kelas 1c Suriah 

19 Asmiranti Prihaningsih, 

S.St 

 

Pendamping Wali Kelas 1d Maroko 

20 Wan Ajijah 

 

Pendamping Wali Kelas 1e Somalia 

21 Hasrul, S.Pd 

 

Mapel Mtk Dan Pai Kls 1a-C 

22 Asra Yuniar, S. Pd 

 

Mapel Pai Kelas 2-4 

23 Muslimin Hamdani 

 

Mapel Bahasa Inggris Kelas 3-4 

24 Sariyanti, A.Md., Keb 

 

Mapel Bahasa Daerah Kelas 4 

25 Usman S. Bainsyah, 

S.Pd 

 

Guru Mapel Tauhid 

26 Jumadil, S.H 

 

Mapel Pjok Kelas 4 

27 Muh. Zulkifli 

 

Bujang 

26 Andi Nur Astuti 

 

Petugas Kebersihan  

29 Ridwan 

 

Security 

 

 

4. Keadaan Peserta Didik 

NO Jenjang Sekolah Jenis Kelamin Jumlah 

1 SD Reguler Laki-laki 97 

Perempuan 114 

2 SD Tabaroq Laki-laki 15 

Perempuan 16 
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Jumlah ke seluruhan 251 

  

 Sekolah Dasar Islam Terpadu Plus Qurthuba Kota Makassar memiliki ikrar 

Sahabat Qurthuba yang kemudian menjadi standarisasi perilaku Peserta didik, yaitu; 

a. Rajin Shalat Sepanjang Hayat. 

b. Tak lupa Mengaji Setiap Hari. 

c. Berbakti kepada Ayah dan Ibu. 

d. Hormat dan Patuh Kepada Guru. 

e. Menuntut ilmu tiada Jemu 

f. Setia Kawan dan Suka Memaafkan 

B. Pembentukan Kepribadian Muslim Dengan Pembiasaan dengan Menggunakan 

Metode Tajribi< 

Sebelum adanya kepribadian muslim pada peserta didik tentunya pihak 

sekolah atau lembaga melakukan metode-metode atau usaha-usaha yang terencana  

untuk membentuk kepribadian muslim peserta didik yang berada pada lingkungan 

sekolah dalam hal ini adalah lingkungan sekolah SDIT Plus Qurthuba Kota 

Makassar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tania selaku narasumber 

dan sumber data dalam penelitian ini menyatakan: 

Di sekolah kami tentu melakukan usaha-usaha yang selalu diupayakan dan 
dikembangkan terus menerus baik dari satu semester ke semester berikutnya 
atau dari satu tahun ajaran ke tahun ajaran berikutnya dalam skala lebih 
singkat bahkan dari satu pekan ke pekan berikutnya selalu dilakukan upaya 
membentuk peserta didik yang berkepribadian muslim yang beradab islami 
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sesuai dengan al-qur’an dan sunnah, salah satu metode yang kami berikan 
adalah pembiasaan dan Uswah.

1
  

Hal serupa juga dinyatakan oleh Herlina bahwa: 

Berkaitan dengan metode yang digunakan oleh pendidik untuk membentuk 
kepribadian muslim peserta didik saya sendiri di dalam kelas memberikan 
pembiasaan dan teladan namun hadiah dan sanksi juga diberikan ke peserta 
didik bisa berupa pujian, nasehat dan sesekali memberikan hadiah untuk 
peserta didik yang menjadi murid teladan di kelas kami yang kemudian 
menjadi anak percontohan untuk anak yang lain

2
 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi kami yang dilakukan pada tanggal 24 

Januari 2022  terlihat setiap guru kelas melakukan pembiasaan berupa adab-adab 

harian kepada peserta didik, terlihat peserta didik sungkem dengan orang tua mereka 

masing-masing setelah turun dari kendaraan pribadi mereka, dilanjut dengan para 

peserta didik memberi salam kepada guru yang piket pada hari itu. 

Hal serupa juga dinyatakan oleh Herlina dalam wawancara dengan kami 

beliau menyatakan bahwa: 

Pembiasaan adalah metode lama yang sudah ada sejak zaman Rasulullah, 
pembiasaan sudah diterapkan di sekolah sejak angkatan pertama pada tahun 
2018 kurang lebih 4 tahun lalu, pembiasaan merupakan salah satu cara yang 
paling bagus dalam membentuk perilaku seseorang, maka dari itu di sekolah 
kami mengembangkan pembiasaan secara teknis lebih rapi daripada 
pembiasaan-pembiasaan yang ada pada umumnya yang mana segala hal yang 
baik dibiasakan secara spontan dan tidak dilakukan secara terus menerus tiap 
harinya.

3
  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada hari selasa tanggal 25 

Januari 2022 terlihat di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, menerapkan 

                                                 
1
Tania, Kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 24 

Januari 2022.  
2
Herlina, Wali kelas 3b di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 

Januari 2022  
3
Herlina, Wali kelas 3b di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 

Januari 2022. 
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pembiasaan dengan menggunakan metode Tajribi< kepada peserta didik yang mana di 

setiap harinya pembiasaan-pembiasaan mengucapkan salam, shalat dhuha, makan 

dan minum duduk, berkataa yang baik semua itu dikemas dalam bentuk materi 

hadits dan hafalan harian. 

Berdasarkan hasil observasi diatas dan diperkuat lagi dengan wawancara 

bersama Alfian , beliau menyatakan bahwa: 

Iyya, benar adanya bahwa di sekolah kami hadits harian dijadikan sebagai 
mapel supaya peserta didik tahu dasar perbuatan mereka dan orang tua juga 
bisa membantu di rumah dalam hal menghafal dan mengontrol secara lebih 
intensif karena masuk dalam penilaian raport. Mengingat masih banyak 
orang tua yang memandang yang utama dalam pendidikan anak-anak mereka 
adalah nilai yang bagus.

4
 

Hal serupa juga dinyatakan berkaitan dengan pembentukan pembiasaan 

dengan target hafalan Herlina menyatakan bahwa: 

Pelajaran hadits di sekolah  berupa  menghafalkan hadits, arti dan periwayat 
nya hafalan hadits setiap jenjang itu berbeda hadits hafalan nya misalnya 
hafalan hadits semester 1 beda dengan hafalan hadits semester 2 pada setiap 
semester terdiri sepuluh hadits, dan satu hadits waktu menghafal nya itu satu 
sampai dua pekan

5
 

 Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 25 sampai 

tanggal 28 januari 2022 selama beberapa hari itu memang terlihat setiap kelas 

sedang menghafalkan hadits mereka bersama dengan ustadz dan ustadzahnya 

walaupun saat itu masih tetap dengan hadits yang sama pada setiap harinya. 

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber apa 

tujuan dari peserta didik menghafalkan hadits harian ini, Tania Menyatakan bahwa: 

                                                 
4
Alfian, Wali Kelas 2b di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 

Januari 2022.  
5
Herlina, Kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 25 

Januari 2022  



114 
 

 
 

Tentu tujuan menghafal hadits bagi peserta didik, untuk dirinya sendiri, tapi 
selain itu tujuan yang lain adalah peserta didik perlu tau dan perlu hafal dulu 
dasar perilaku dari apa yang akan dibiasakan misalkan hadits larangan makan 
dan minum sambil berdiri ini perlu peserta didik tau sebelum dibiasakan, jadi 
peserta didik tau yang mereka lakukan itu salah apa benar.

6
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa ditarik benang merahnya bahwa 

pembiasaan dengan metode Tajribi< yang pertama harus dilakukan adalah pemberian 

knowledge ke peserta didik supaya mereka tahu ilmu atau dasar dari apa yang 

mereka lakukan dengan ini tahap pertama dalam metode Tajribi< adalah pemberian 

knowledge dalam hal ini adalah latihan menghafal atau pembiasaan menghafal. 

Selanjutnya hasil observasi pada Senin tanggal 31 januari 2022, peneliti 

melihat pembiasaan di sekolah SDIT Plus Qurthuba dengan menggunakan metode 

Tajribi> bukan diterapkan pada sisi peserta didik nya saja tapi sebelumnya diterapkan 

atau dibiasakan dulu ke guru-guru terlebih dahulu dibiasakan dengan pemilihan kata 

saat berbicara semisal; untuk tidak berbicara kasar atau menggunakan kata ‚ko‛ dan 

kata-kata kasar yang lain dalam hal ini adalah kata dalam bahasa setempat yang 

memiliki arti negatif berikutnya pendidik diberikan pemahaman untuk membiasakan 

diri makan dan minum duduk, salam dan  hal yang lainnya. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Arini Muchlisah menyatakan bahwa: 

Untuk semua pendidik di Yayasan SDIT Plus Qurthuba diwajibkan untuk 
Tarbiyah dan mengikuti serangkaian kegiatan majelis Tafaqquh yang 
tujuannya untuk memberikan informasi tentang kebiasaan-kebiasaan yang 
perlu pendidik biasakan ke peserta didik, yang mana pembiasaan ini harus 
dimulai dari gurunya, sebab guru itu adalah sosok yang akan digugu dan 
ditiru. Pembiasaan harus diberikan sejak dini sama halnya dengan SD 
Pembiasaan sudah diterapkan sejak 4 tahun sebelumnya sampai sekarang 

                                                 
6
Tania , Kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 28 

Januari 2022.  
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masih menjadi pilihan utama dalam membentuk kepribadian muslim peserta 
didik

7
  

Selanjutnya hal sama juga di ungkapkan oleh Alfian menyatakan bahwa: 

Saya dan termsuk pendidik yang lain harus mengikuti kegiatan tarbiyah yang 
mana setiap guru memiliki jadwal yang berbeda dan murobbi yang berbeda 
kalau saya kegiatan tarbiyahnya pada hari senin dan kadang malam dan 
kadang sore, dalam hal pelaksanaannya itu 1 kali sepekan, dan untuk 
kegiatan majelis tafaqquh ini kami di evaluasi tentang kebiasaan-kebiasaan 
kami dan tentunya diberi materi materi keagamaan dengan tema pendidik 
dalam islam.

8
 

Kemudian peneliti melakukan wawancara berkaitan pembiasaan yang 

diberikan ke peserta didik Ari Kuniawan menyatakan bahwa; 

Peserta didik diberikan pembiasaan berupa pembiasaan-pembiasaan 
menghafal, pembiasaan beribadah dan pembiasaan adab harian, pembiasaan 
berpikir yang kami maksud adalah dengan latihan menghafal dengan cara 
diulang-ulang ataupun di muroja’ah baik itu hadits harian dan iqrar sahabat 
Qurthuba, pembiasaan beribadah seperti shalat dhuha dan salat dzuhur 
selanjutnya pembiasaan adab harian seperti salam sebelum masuk, berdoa 
sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum dan sesudah makan, duduk 
ketika makan.

9
 

Hal diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa di SDIT Plus 

Qurthuba peserta didik diberikan latihan menghafal berupa hadits yang mana hadits 

nya tentang adab-adab harian baik latihan menghafal dilakukan secara individu dan 

secara berkelompok, latihan menghafal ini diberikan ke peserta didik setiap hari, 

yang membuat pembiasaan ini lebih sering dilakukan di sekolah karena setiap guru 

memiliki tanggung jawab untuk membiasakan peserta didik untuk latihan 

menghafal.  

                                                 
7
Arini Muchlisa, Ketua yayasan SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 

31 Januari 2022  
8
 Alfian , Wali Kelas 2 di  SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 31 

Januari 2022 
9
Ari Kurniawan, Wali Kelas 2 di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 1  Februari 2022 
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Selanjutnya peneliti mendapatkan data pada hari pertama melakukan 

penelitian dan sampai hari ini tanggal 1 februari terlihat pada jam istirahat peserta 

didik mencari tempat duduk untuk memakan jajanan yang sudah dibeli, terlihat juga 

peserta didik laki-laki yang sedang bermain bola bersama teman-temannya lengkap 

dengan permen yang dipegang di tangan kanannya, walaupun permen itu sudah 

dalam keadaan terbuka dari kemasannya anak ini enggan untuk memakannya dalam 

keadaan bermain bola terlihat ketika ingin memakannya peserta didik ini mencari 

tempat duduk dulu terlebih dulu. 

Berdasarkan observasi lain yang penulis dapati di lapangan dalam penerapan 

pembiasaan dengan metode Tajribi> pada tanggal 3 dan 4 februari 2022 terlaksana 

dengan pengontrolan yang ketat, yang menarik dari pengontrolan ini adalah bukan 

hanya pendidik dan orang tua yang bertugas untuk mengontrol perilaku peserta 

didik, melainkan peserta didik juga berperan sangat penting dalam mengontrol 

peserta didik yang lain; misalkan ada peserta didik  yang makan berdiri dan saat itu 

tidak ada bapak ibu guru maka tugas peserta didik yang lain yang menegur dengan 

membacakan hadits tentang larangan makan berdiri  

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Herlina yang menyatakan 

bahwa: 

Salah satu tujuan peserta didik menghafal hadits adalah menegur peserta 
didik yang lain yang menyeleweng dari kebiasaan yang diharapkan, 
menegurnya pun peserta didik dibiasakan dengan langsung membiasakan 
hadits yang berkaitan, sehingga dari pelaksanaan pembiasaan ini pendidik 
terbantu dalam hal mengontrol peserta didik dan juga supaya peserta didik 
tahu dasar dari perilakunya berlandaskan dengan hadits

 10
 

                                                 
10

 Herlina , Wakil Kepala Sekolah bidang kemuridan di  SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, 
Wawancara, Makassar, 7 Februari 2022 
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Kemudian dari hasil observasi lain peneliti membenarkan realitas di lapangan 

bahwa dengan memberikan latihan hafalan terlebih dahulu sebelum membiasakan 

peserta didik dengan perilaku-perilaku yang mencerminkan kepribadian seorang 

muslim  betul memperlihatkan hasil yang sangat baik, karena dengan hafalan peserta 

didik, dapat menegur dan secara tidak langsung dapat mempertahankan hafalan 

mereka. 

  Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lakukan pembiasaan 

dengan metode Tajribi> memiliki beberapa tahapan  

1. Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini seluruh pendidik baik yang lama atau pun guru baru akan 

diberikan tarbiyah dan training khusus tentang pembiasaan-pembiasaan yang 

diterapkan di sekolah sesuai SOP sekolah yang mana setiap guru wajib mengetahui 

kegiatan pembuka dan penutup pembelajaran sesuai dengan standar sekolah, serta 

diberikan pemahaman bahwa pembentukan kepribadian muslim peserta didik adalah 

tugas bersama yang mana guru-guru di sekolah harus selalu bersinergi. 

Hal ini sesuai dengan yang pernyataan oleh Tania yang menyatakan bahwa; 

Setiap sekolah tentunya memiliki standarnya sendiri termasuk kurikulum 
yang digunakan di yayasan pendidikan Islam Qurthuba, di sekolah ini sendiri 
kami menggunakan dua kurikulum yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum 
yayasan. Terlebih dalam proses pembelajaran yang harus diterapkan oleh 
semua guru untuk setiap harinya  adalah pembiasaan muroja’ah, do’a harian, 
adab berteman adab berkataa yang baik dan sopan dan semua itu terdapat 
dalam iqarar harian yang yayasan sebut sebagai iqrar sahabat Qurthuba 

11
  

                                                 
11

Tania , Kepala Sekolah di  SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 11 

Februari 2022 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti  tahap persiapan ini termsuk tahap 

pengorganisasian yang mana terorganisir secara administrasi dan secara aplikatif 

maksudnya usaha-usaha  pembentukan kepribadian muslim tertuang dalam RPP 

yang mana kegiatan awal ini ada disebut kegiatan IAS (iman, adab dan Sirah) semua 

materi ini disiapkan oleh departemen qur’an yang akan dibagikan ke masing-masing 

guru untuk diaplikasikan di kelas jadi ada keseragaman apa yang diberikan pendidik  

Hal serupa juga dinyatakan oleh Arini Muchlisa menyatakan bahwa; 

Salah satu kewajiban muslim adalah jalan dakwah, dengan adanya lembaga 
pendidikan yayasan islam Qurthuba bisa menjadi jalan dakwah untuk 
generasi kedepan nya, generasi yang setiap perilakunya berdasarkan Qur’an 
dan Hadits, atas dasar itu kami menyusun sendiri kurikulum yayasan yang 
diharapkan mampu menjadi solusi untuk membentuk anak-anak yang 
memiliki kepribadian islami dalam keseharian nya. Oleh sebab itu kami 
menambahkan beberapa mapel khusus dan cara pengajaran yang berbeda 
yang bisa membuat peserta didik selalu dekat dengan al-qur’an dan hadits 
maka dari itu juga pendidik juga harus diberikan training dan pelatihan yang 
sesuai yayasan inginkan sehingga.

12
   

Pada tahap awal ini peserta didik akan diberikan hafalan hadits oleh guru 

mapel dengan catatan seluruh guru yang lain memiliki kewajiban dan tugas bersama 

untuk membiasakan peserta didik muroja’ah terus hafalan nya dalam hal ini adalah 

latihan menghafal tentunya  dengan tujuan pemberian Knowing  kepada peserta 

didik. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Februari 2022 

pelaksanaan tahap awal pemberian knowing berjalan rutin setiap harinya pemberian 

Knowing bukan hanya terlaksana dalam kelas dan guru mapel  namun terjadi juga di 

luar kelas, hal dilakukan bukan hanya antara peserta didik dengan guru mapel dan 

                                                 
12

Arini Muchlisa, Ketua yayasan SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 11 Februari 2022   
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wali kelas masing-masing tapi juga dilakukan oleh wali kelas lain, pada tanggal 

14,15 dan 16 contohnya terlihat wali kelas 2A menegur peserta didik dari kelas-kelas 

1,3 dan 4 yang mana pada hari itu tidak sengaja berkata yang kasar dan ada juga 

yang makan sambil jalan.  

2. Tahap Pembiasaan 

Pada tahap ini setiap pembiasaan yang terkemas dalam pembelajaran 

dibiasakan kepada peserta didik, dari hadits yang sudah dihafalkan itulah dibiasakan 

dan diterapkan  secara bertahap ke peserta didik mulai hadits membaca bismillah 

sebelum makan, larangan makan sambil berdiri, hadits tebarkan salam, hadits 

berkataa yang baik, hadits mencintai yang muda dan menghormati yang tua, hadits 

larangan mengambil barang milik teman serta hadits yang lain.  

Hal serupa juga dinyatakan oleh Alfian Bahwa: 

Proses pembiasaan dilakukan dengan memberikan pengarahan di awal serta 
latihan menghafal hadits, dari hafalan hadits itu peserta didik akan 
dipahamkan bahwa hadits ini menyuruh kita untuk berperilaku demikian, jadi 
pertama-tama anak-anak dipahamkan dulu melalui latihan menghafal dan 
barengi dengan pengarahan.

13
 

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Sulham menyatakan 

bahwa; 

Pada proses pembiasaan ini dilakukan secara bertahap, kebiasaan ini tentunya 
guru-guru dulu yang terapkan karena memang seperti itulah seharusnya, 
berkaitan dengan pembiasaan pada peserta didik tentunya pembiasaan ini 
diterapkan dulu di dalam kelas dalam kelompok kecil, saat masih ada yang 
belum terbiasa maka tugas peserta didik yang lain untuk membacakan lagi 
hadits tentang apa yang dilanggarnya, setelah itu pembiasaan dilakukan di 
luar kelas saat bermain, makanya saat peserta didik bermain  di luar kelas 

                                                 
13

 Alfian , Wali kelas II B  di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 18 

Februari 2022 
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setiap wali kelas diharuskan berada di luar tidak duduk di dalam kantor 
dengan tujuan untuk mengawasi dan mengontrol perilaku peserta didik.

14
   

3. Tahap Pengontrolan 

Pada tahap pengontrolan dilakukan oleh semua orang sebab tahap inilah yang 

menjadi faktor paling penting apakah ingin mempertahankan kepribadian muslim 

peserta didik ataukah membiarkan saja peserta didik memiliki kepribadian yang 

biasa-biasa saja, bahkan sering kali pada perilakunya sudah keluar dari kepribadian 

muslim karena terjadi pembiaran dan pemakluman sehingga terbentuklah peserta 

didik yang kepribadiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Arini Muhclisah menyatakan 

bahwa; 

Mendidik adalah tugas bersama; sekolah (lingkungan), guru-guru dan orang 
tua bertugas dalam hal mendidik dan mengontrol perilaku anak-anak supaya 
pembiasaan-pembiasaan yang sudah diberikan dan In Syaa Allah sudah anak-
anak terapkan tetap terjaga, sebab sebagus apapun sekolah yang anak-anak 
tempati belajar dan tumbuh saat orang tua lepas tangan dan menyerahkan 
anaknya sepenuhnya ke sekolah maka sekolah tidak akan mampu 
memberikan hasil terbaiknya kepada anak-anak.

15
   

Hal serupa diungkapkan oleh Hasrul yang menyatakan bahwa; 

pengontrolan kebiasaan peserta didik terjadi  antara guru dengan peserta 
didik, orang tua dan guru dan yang paling menarik adalah terjadi antara 
peserta didik dengan peserta didik yang lain contohnya peserta didik yang 
hari itu makan atau minum berdiri maka serentak peserta didik yang lain 
akan membacakan hadits larangan makan dan minum sambil berdiri ini lah 
yang saya maksud dengan pengontrolan yang dilakukan oleh peserta didik 
kepada peserta didik yang lain.

16
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 Sulham , Wali kelas IV di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 18 

Februari 2022 
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Arini Muchlisa, Ketua yayasan SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 21 Februari 2022    
16

 Hasrul, Guru Mapel pendidikan Agam Islam di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, 
Wawancara, Makassar, 21 Februari 2022   
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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan satu pekan sebelumnya 

yaitu pada tanggal 14 dan 18 Februari 2022 pernyataan kedua sumber data diatas 

sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan bahkan pengontrolan yang 

dilakukan peserta didik ini bukan hanya dilakukan sesama satu kelas tapi kepada 

adik kelas dan kakak kelas juga secara bersamaan, dari hasil wawancara dan 

observasi maka peneliti dapat menuliskan yang menjadi kontroler pembiasaan 

adalah; 

a. Pendidik (Guru-Guru). 

b. Orang tua. 

c. Peserta Didik. 

C. Pembentukan Kepribadian Muslim Dengan Uswah Menggunakan Metode 

Tajribi> 

Uswah atau keteladanan adalah salah satu cara yang digunakan pendidik atau 

guru-guru di yayasan Pendidikan Islam Qurthuba dalam membentuk Kepribadian 

Muslim penggunaan pembiasaan ini digunakan karena bisa eksperimen kan kepada 

guru dan peserta didik dengan metode Tajribi> perilaku-perilaku baik dalam islam 

akan di demonstrasi kan oleh guru-guru sebagai Modeling bagi peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Tania menyatakan bahwa; 

Selain pembiasaan tentunya juga dibutuhkan teladan bagi peserta didik, 
adapun teladan-teladan yang diberikan diantaranya, budaya salam, ucapkan 
bismillah sebelum makan, duduk ketika makan, baca qur’an, menutup aurat, 
menjaga batasan laki-laki dengan pergaulan, salat dhuha dan zuhur, berkataa 
yang baik dan sopan.

17
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Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 21 Februari 2022 

guru-guru di SDIT Plus Qurthuba dalam berkomunikasi in Syaa Allah selalu 

menggunakan kata-kata yang sopan baik itu saat di kantor bersama guru-guru yang 

lain dan saat berada di depan peserta didik, teladan untuk menjaga batasan bergaul 

dengan guru laki-laki dan perempuan, adab makan dan minum serta salam ketika 

masuk kelas dilakukan oleh guru-guru dan peserta didik menjadikannya sebagai 

teladan. 

 Orientasi Uswah dengan metode Tajribi> dalam pembentukan kepribadian 

muslim tidak terlepas bagaimana usaha yayasan mempertahankan atau menjaga 

pendidik supaya senantiasa bisa menjadi Uswah bagi peserta didik, dan bagaimana 

tahapan-tahapan Uswah untuk membentuk kepribadian muslim dengan 

menggunakan metode Tajribi> 

Berkaitan pelaksanaan Uswah di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar 

tentunya mempunyai beberapa tahapan dalam penerapan nya diantaranya adalah: 

a. Tahap persiapan  

Pada tahap ini Uswah akan dieksperimenkan ke guru-guru terlebih dahulu 

yang dimaksud dieksperimenkan disini adalah guru-guru akan ditarbiyah supaya bisa 

menjadi modeling sesuai yang yayasan harapkan, di tahap ini juga sudah termasuk 

format penyusunan adab-adab yang akan dibiasakan ke peserta didik sehingga 

pendidik bisa menjadikan format susunan ini menjadi rujukan untuk dijadikan 

sebagai teladan dari guru-guru kepada peserta didik. 

Hal ini serupa yang  dinyatakan oleh Arini muchlisah bahwa; 
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Untuk menjadikan guru-guru di SDIT Plus Qurthuba menjadi pendidik yang 
Profesional dan bisa menjadi teladan bagi peserta didik maka akan dilakukan 
training selama 3 bulan dan di awal sebelum detraining akan ditanyakan 
kesiapan untuk mengikuti Tarbiyah.

18
  

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Alfian menyatakan bahwa; 

Untuk guru-guru yang baru bergabung dalam hal ini dalam masa training 
akan ada pengarahan dan pendampingan oleh guru-guru yang sudah lama 
mengajar untuk membantu mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan 
yang baru, supaya lebih memudahkan guru-guru training dalam membuat 
dirinya menjadi teladan secara terstruktur maka akan diberikan format adab-
adab yang perlu selalu dilakukan selama berada dalam lingkungan sekolah 
baik itu dalam kelas ataupun di luar kelas.

19
 

Berdasarkan data observasi yang peneliti temukan di lapangan pada tanggal 

24 Februari 2022  terlihat beberapa guru yang sedang mengikuti tarbiyah secara 

online, berdasarkan  dari data yang peneliti peroleh dari beberapa guru yang lain 

bahwa setiap guru memiliki jadwal tarbiyah yang berbeda-beda dan juga murobbi 

yang berbeda dengan demikian yayasan betul-betul mempersiapkan dan terus 

mengembangkan tenaga pendidiknya. 

b. Tahap Penerapan 

Pada tahap penerapan Uswah akan diberikan Guru maka dari itu Pendidik 

akan selalu menjadi modeling bagi Peserta didik, setiap perkataan baik dari pendidik 

ketika peserta didik melihat teladan atau perilaku yang tidak sesuai maka perbuatan 

itu yang akan selalu melekat pada peserta didik, berdasarkan hal ini pendidik di 

SDIT Plus Qurthuba harus bisa menjadikan dirinya sebagai Uswah didepan peserta 

didik. Tentu bentuk-bentuk Uswah yang diberikan guru kepada peserta didik untuk 

membentuk kepribadian muslim peserta didik pastinya dilakukan setiap harinya. 
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Arini Muchlisah, Ketua yayasan SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 23 Februari 2022  
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Berdasarkan hal diatas peneliti mencoba mencari data tentang bentuk-bentuk 

Uswah yang telah guru berikan. Reni Menyatakan bahwa; 

Uswah yang diberikan oleh guru adalah adab-adab yang mencerminkan 
kepribadian seorang muslim misalnya berlaku Jujur berkataa yang baik atau 
sopan santun dalam bertutur kata, hidup rukun menyayangi yang mudah dan 
menghormati yang tua.

20
 

Hal serupa dinyatakan oleh Ari Kurniawan yang menyatakan bahwa; 

Untuk membentuk kepribadian muslim yang domain nya adalah perilaku 
maka tentu menggunakan pembiasaan dan Keteladanan, guru yang 
profesional menurut saya sendiri adalah sosok yang memiliki kebiasaan dan 
bisa menjadi teladan bagi peserta didik nya bukan  hanya dilihat dari 
kemampuan bicara saja melainkan melihat juga dari perilakunya sehari-hari: 
paling tidak menjaga perilakunya di lingkungan sekolah pada saat bersama 
atau berada di depan peserta didik. Adapun pembiasaan yang kami berikan ke 
peserta didik adalah menjaga sopan santun, berbicara yang baik atau tidak 
menggunakan kata-kata yang kasar, tidak menjulurkan lidah, salam ketika 
masuk kelas.

21
 

Berdasarkan observasi yang peneliti temukan di lapangan ada beberapa 

keteladanan yang diterapkan setiap harinya dan ada keteladanan yang tidak 

terlaksana secara kontinyu. Teladan yang guru terapkan secara rutin setiap hari 

adalah sebagai berikut; 

a.  Salat dhuha dan zuhur, 

b.  Membaca Qur’an,  

c. Berkataa yang baik,  

d. salam  sebelum masuk ruangan, 

e. Adab makan (ber Do’a, duduk, dan Menggunakan Tangan Kanan) 

f. Duduk ketika Makan dan Minum 
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 Reni, Wali Kelas I di SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 23 

Februari 2022 
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g. ber Do’a Sebelum dan Setelah Belajar  

h. batasan bergaul dengan yang bukan mahram 

Sedangkan teladan Guru yang tidak dilakukan setiap harinya adalah sebagai 

berikut: 

a. Berkataa Yang Jujur 

b. Larangan menjulurkan Lidah 

c. Rendah hati 

d. Do’a masuk dan keluar Kamar Kecil 

Hal serupa diutarakan tentang Uswah apa saja yang diberikan ke peserta 

didik Herlina menyatakan bahwa: 

Peserta didik diberikan Uswah dalam hal berbicara yang baik, melaksanakan 
solat dhuha dan dzuhur, adab makan; makan dengan membaca Bismillah, 
Menggunakan tangan Kanan, duduk ketika Makan dan minum, berdo,a 
setelah dan sebelum belajar itu semua dilakukan pendidik secara langsung 
dihadapan peserta didik.

22
 

Namun hal diatas tetap guru memberikan teladan tapi dari hasil observasi 

peneliti sendiri empat hal diatas lebih guru-guru lebih menekankan pada pemberian 

Uswah yang bersifat kondisional dengan pemberian Nasehat yang dilakukan oleh 

guru-guru Setiap harinya dan Uswah yang bersifat kontinyu dilakukan bersama atau 

di depan peserta didik langsung sesuai yang ada di lapangan terlihat wali kelas 

makan bersama di dalam kelas untuk memberikan Uswah yang baik bagi peserta 

didik. 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan kejadian di lapangan ketika 

salah seorang wali kelas berbicara dengan salah seorang orang tua murid atas nama 

Zulham Wijaya yang mana pada hari itu bercerita tentang perkembangan anaknya 

pada rana sikap dan sifat beliau menyatakan bahwa: 

Saya pak, kaget juga pas di rumah ananda Fahry menegur Ibunya yang pada 
waktu itu minum berdiri, ananda langsung saja bacakan hadits larangan 
makan minum sambil berdiri, pernah juga saya dan ananda singgah di 
swalayan untuk beli sesuatu dan pada hari itu ananda membeli minuman 
kemasan, tiba-tiba kasir menegur bertanya pak, dimana sekolah anaknya maa 
syaa Allah sekali saya lihat di cari tempat duduk untuk sebelum minum.

23
   

c. Tindak Lanjut 

Pada tahap ini Uswah Yang telah diberikan kepada peserta berupa teladan-

teladan yang baik yang mencerminkan kepribadian seorang muslim akan dilakukan 

tindak lanjut berupa pengontrolan baik itu bagi Peserta didik yang telah meneladani 

ataupun peserta didik yang masih perlu bimbingan. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Reni menyatakan bahwa; 

Untuk tetap menjaga kepribadian muslim peserta didik yang dalam hal ini 
adalah adab-adab islami dan tingkah laku yang baik tentu kami memberikan 
perhatian khusus bagi peserta didik yang masih perlu bimbingan maka akan 
kami berikan nasehat-nasehat kepada peserta didik yang bersangkutan dan 
bagi peserta didik yang sudah meneladani kami jarang memberikan pujian 
karena pernah salah satu peserta didik di kelas kami karena keseringan dipuji 
setiap ingin minum pasti akan lari ke saya  lalu bilang ‚bu guru,, bu guru,,, 
Bismillah. Itu semua hanya ingin menunjukkan peserta didik ini ingin 
dipuji.

24
 

Kemudian ada sedikit hal yang berbeda diungkapkan oleh Ari Kurniawan 

yang menyatakan bahwa; 
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Bagi peserta didik yang kepribadian muslim nya masih perlu bimbingan tentu 
kami berikan tindak lanjut berupa nasehat-nasehat, namun jika betulang kali 
kami memberlakukan hukuman pada peserta didik yang bersangkutan 
hukuman biasanya berupa menulis satu halaman perilaku yang menjadi 
pelanggarannya, kadang juga menghukum berdiri sambil mengucapkan 
istigfar sebanyak 100 kali. Jika kesalahannya dilakukan pas waktu salat maka 
peserta didik tersebut akan dihukum untuk hafal hadits sampai ada yang 
sujud rukuk sebanyak 50 kali.

25
 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat pelaksanaan salat dhuha wali 

kelas yang bertugas hari itu untuk memimpin pelaksanaan salat dhuha memberikan 

nasehat kepada sejumlah peserta didik, dari yang peneliti dapati beberapa peserta 

didik ada yang main-main saat salat dan ada juga yang tidak ikut salat sehingga 

setelah diberikan nasehat mereka diberi hukuman sujud ruku’. Dengan adanya 

beberapa pendidik yang bertugas untuk pengawasan pelaksanaan shalat dhuha 

memudahkan pengontrolan bagi  pendidik. 

Selanjutnya dari apa yang kami amati selama penelitian ini berdasarkan data 

yang kami kumpulkan Uswah tidak dipisahkan dari cara-cara yang lain dalam 

membentuk Kepribadian misalnya Uswah tidak bisa lepas dari Pembiasaan, Uswah 

Tidak bisa lepas dari Nasehat dan Uswah tidak Bisa Lepas dari reward and 

Punhisment. Dengan kata lain dalam Membentuk dan menjaga Kepribadian Muslim 

Tidak bisa dengan Satu cara tunggal misalnya hanya dengan Uswah. 

D. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembentukan Kepribadian Muslim 

Dengan Metode Tajribi> 

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti di lapangan dari data yang 

dikumpulkan berkaitan dengan Pembentukan Kepribadian Muslim dengan Metode 
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Tajribi> dalam membentuk sikap dan sifat peserta didik yang mencerminkan perilaku 

seorang anak muslim tentu tetap memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal ini 

ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Faktor Pendukung 

1. Kurikulum   

Yayasan Pendidikan Islam Qurthuba kota Makassar menerapkan dua 

kurikulum dalam proses pendidikan di sekolah, pertama adalah kurikulum nasional 

dan yang kedua kurikulum yayasan dengan tambahan mata pelajaran keagamaan dan 

fokus pertama pada peserta didik supaya memiliki kepribadian muslim dan selalu 

dekat dengan  hadits dan al-qur’an. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Tania 

menyatakan bahwa: 

Dengan kurikulum yayasan yang berfokus pada pembentukan kepribadian 
muslim peserta didik dengan tambahan mapel keagamaan serta cara 
pengajaran yang berbeda bertujuan peserta didik untuk lebih dekat dengan 
hadits dan al-qur’an  dan berfokus pada penerapan adab-adab

26
  

Berdasarkan observasi peneliti dan wawancara data yang dikumpulkan 

menuju pada satu kesimpulan bahwa bagian kurikulum membuat format pencapaian 

sikap dan sifat peserta didik yang di dalamnya termuat adab-adab yang perlu peserta 

didik capai melalui hafalan hadits inilah yang  menjadi teladan terprogram yang 

perlu bagi guru berikan peserta didik,  selain itu juga pengadaan buku kontrol untuk 

peserta didik dapat membantu keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan di 

sekolah dan ditindaklanjuti di rumah melalui catatan-catatan guru di sekolah.  
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2. Pendidik 

Yayasan pendidikan Islam Qurthuba kota Makassar tentu memiliki 

standarnya sendiri dalam memilih tenaga pendidik yang akan diterima jadi pengajar 

di SDIT Plus Qurthuba sebab sikap dan sifat peserta didik tidak akan lepas dari apa 

yang diberikan oleh gurunya, berdasarkan wawancara peneliti Tania menyatakan 

bahwa; 

Alhamdulillah di yayasan pendidik islam Qurthuba dalam memilih pendidik 
itu dilakukan dalam tiga tahap pertama dari kepala sekolah lalu ke HRD 
setelah itu akan dipertimbangkan lagi oleh ketua yayasan, dari kriteria 
pendidik sendiri tentunya minimal bisa mengaji adapun yang masih belum 
baik baca qur’an nya akan diberikan kelas tahzin berikutnya adalah bisa 
menjadi sosok teladan dari sikap dan penampilan selanjutnya bisa bekerja 
sebagai team dengan guru-guru yang lain untuk membentuk kepribadian 
muslim peserta didik.

27
 

Berdasarkan observasi peneliti pada dasarnya seorang pendidik dalam hal ini 

adalah guru memiliki sifat untuk memberikan contoh yang baik bagi peserta didik 

tidak ada seorang guru yang ingin terlihat buruk dihadapan peserta didik nya, 

makanya setiap guru akan selalu menjaga wibawa sikap dan sifat ketika di depan 

peserta didik kemudian guru yang mampu kerja tim, dalam hal ini setiap guru 

nampak memiliki keseragaman dan kesesuaian sikap baik itu berupa pembiasaan dan 

keteladanan yang diberikan peserta didik, adapun upaya yang dilakukan untuk  

menyeragamkan sikap dan sifat  ini maka dari itu guru akan diberikan format 

pencapaian sikap yang harus dicapai peserta didik.   

3. Menjalankan Komunikasi guru dan orang tua 
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Komunikasi guru dan orang tua sangat penting dalam hal Monitoring 

(Pemantauan) kebiasaan peserta didik di rumah apakah sesuai dengan kebiasaan 

yang ada di sekolah, dengan terjalinnya komunikasi antara guru dan orang tua bisa 

membantu guru memberikan kebiasaan, Uswah dan nasehat-nasehat yang memang 

diperlukan karena sesuai dengan keadaan peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfian menyatakan bahwa: 

Untuk beberapa orang tua peserta didik yang benar-benar memperhatikan 
perkembangan dan pertumbuhan anaknya yang senantiasa mengawasi sikap 
dan sifatnya di rumah jika ada perilaku di rumah yang tidak sesuai dengan 
seharusnya  orang tua akan memberikan informasi ke guru melalui chat 
Whatsapp untuk menyampaikan keluhannya misalnya pak guru tolong 
nasehati ananda sering lagi marah sama orang tua, tidak pake jilbab kalau 
keluar, malas lagi muroja’ah dan banyak main hp maka akan diberikan sanksi 
di sekolah.

28
 

Hal serupa juga dinyatakan Oleh Herlina Bahwa: 

Untuk Peserta didik yang melanggar atau menyeleweng dari pembiasaan dan 
Uswah yang telah diberikan tentu diberikan sanksi kepada anak yang 
bersangkutan tapi sebelum itu kami lakukan komunikasi dulu dengan orang 
tua tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ananda, jika orang tua sudah 
lakukan perlakuan kepada anak di rumah maka kami di sekolah juga 
membantu namun jika peserta didik masih berperilaku yang sama orang tua 
biasanya menyampaikan secara pribadi untuk anaknya diberikan sanksi asal 
bukan yang fisik.

29
  

4. Lingkungan Sekolah  

Lingkungan tentunya menjadi salah satu faktor pendukung yang paling 

berperan dengan penerapan pembiasaan dan keteladanan akan mampu membentuk 

kepribadian muslim peserta didik secara bertahap hal ini sesuai dengan apa yang 

sampaikan Herlina yang menyatakan bahwa; 
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Pembentukan kepribadian muslim peserta didik didasari atas pembiasaan dan 
keteladanan yang terprogram, lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat 
yang paling baik membentuk kepribadian muslim karena kebiasaan peserta 
didik bisa menjadi teladan bagi peserta didik yang lain secara bertahap, selain 
itu lingkungan sekolah akan bisa mengontrol dan kebiasaan guru-guru secara 
tidak langsung sehingga mampu memberikan kebiasaan dan memberikan 
keteladanan untuk peserta didik.

30
 

Berdasarkan hasil observasi peneliti sendiri menemukan lingkungan sekolah 

mampu membuat guru-guru memberikan pembiasaan dan Uswah  dengan baik 

dengan dasar beban moral sebagai pendidik akan membuat guru-guru untuk tidak 

menyalahi apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukannya selanjut atas dasar 

tanggung jawab mengharuskan guru-guru memberikan yang terbaik karena amanah 

yang telah dititipkan oleh yayasan dan orang tua.  

5. Aturan  

Berdasarkan dari beberapa hal yang sudah disampaikan tentang faktor 

pendukung penerapan pembiasaan dan Uswah dengan metode Tajribi> dalam 

membentuk kepribadian muslim ternyata aturan yang ketat juga menjadi hal yang 

sangat penting dalam hal berhasilnya penerapan pembiasaan dan Uswah di sekolah. 

Sebagaimana disampaikan oleh Zulham yang menyatakan bahwa; 

Sistem pemberian potongan kafalah pada guru atas pelanggaran yang 
dilakukan harus di evaluasi karena kita ini guru bukan buruh, kalau mau 
hitungan-hitungan tentang kafalah saya bisa berpikiran untuk mengakali 
aturannya tapi bukan di situ poin nya.

31
 

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang lakukan selama penelitian antara 

sebelum diberlakukan sistem aturan yang rapi dan setelah aturan dibuat dan 
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diaplikasikan secara rapi kebiasaan guru-guru bisa dikontrol secara baik sehingga 

bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Atas dasar ini peneliti 

memberikan dua kesimpulan pertama, aturan yang ketat mampu memanipulasi 

perilaku seseorang baik itu di sisi peserta didik dan guru. Kedua usaha-usaha 

membentuk kepribadian muslim peserta didik di sekolah SDIT Plus Qurthuba belum 

berhasil menjadikan peserta didik menjadi orang baik melainkan sebatas menjadi 

orang baik. 

b. Faktor Penghambat 

1. Kontroling 

Loss kontrol memberikan dampak yang sangat terlihat terhadap 

pembentukan kepribadian muslim peserta didik baik dari hal kebiasaan dan 

keteladanan yang sudah diberikan Loss kontrol ini banyak terjadi di luar lingkungan 

Sekolah, misalnya di lingkungan keluarga dan tempat mengaji peserta didik ketika 

pulang dari sekolah. Hal ini sesuai yang dinyatakan Hilyahtul Farhah bahwa anak ini 

suka sekali bicara kotor dan tajam sekali mulutnya. Lanjut dari peserta didik yang 

lain menyatakan bahwa kalau di rumah saya makan dan minum berdiri, padahal 

kalau di sekolah peserta didik ini makan dan minum duduk.   

Hal lain juga dinyatakan oleh Arini Muchlisa bahwa; 

Beberapa kejadian pendidik yang berhenti dalam tugas karena alasan tertentu 
menjadi salah satu faktor penghambat pembiasaan dan Uswah karena guru 
yang sudah terkualifikasi dan sudah paham cara mengontrol sikap dan sifat 
peserta didik harus dicarikan kembali pengganti yang kualifikasinya tentu 
akan jauh berbeda dari yang diharapkan hal ini biasa memberikan dampak 
loss kontrol bagi peserta didik di sekolah

32
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Hal serupa juga dinyatakan oleh Ari Kurniawan serupa dengan kendala loss 

kontrol: 

Pembiasaan dan Uswah Di sekolah terlaksana dengan baik hanya saja sifat 
peserta didik yang cenderung membanding diri dengan anak seumurannya 
khususnya membandingkan diri mereka dengan temannya yang ada di 
lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga disitulah terjadi loss kontrol 
orang tua ketika peserta didik bermain dengan teman sebaya yang ada di 
lingkungan kompleks masing-masing.

33
 

Berdasarkan hal diatas peneliti coba mencari data dengan bercakap santai 

dengan beberapa peserta didik yang akhirnya didapat kesimpulan bahwa peserta 

didik yang sebelumnya loss dalam hal berkataa kasar dan kotor ternyata dia dengar 

dari temannya di kampoengku yang merupakan tempat mengajinya sepulang 

sekolah, dan untuk peserta didik yang tidak menerapkan pembiasaan yang sudah 

diberikan di sekolah disebabkan loss kontrol  orang tua dan kelonggaran  yang 

berbeda dengan aturan  di sekolah.  

2. Kemajuan Teknologi 

Salah satu yang menjadi faktor penghambat pembentukan kepribadian muslim 

dengan pembiasaan dan teladan melalui metode Tajribi> adalah kemajuan teknologi 

dalam hal ini adalah penggunaan gadget. Walaupun orang tua peserta didik telah 

membuat aturan penggunaan gadget bagi anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan 

yang dinyatakan dengan  Muhammad Fadzly; 

Di rumah itu Bang Hanif dan Atif kami batasi sekali dalam hal menonton TV 
dan on Screen penggunaan gadget untuk tetap menjaga kesehatan mata 
mereka dan yang paling penting adalah untuk menghindarkan anak-anak 
kami untuk melihat hal-hal yang tidak baik seperti anak-anak yang tidak 
malu dan bergoyang, game online dan lebih parah itu iklan-iklan yang 18 
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tahun ke atas. Jadi saya dan istri itu hanya memberikan waktu sabtu ahad 
saja untuk anak-anak untuk bermain gadget.

34
 

Berdasarkan data peneliti kumpulkan keberadaan gadget yang menawarkan 

hal-hal baru seperti game online, aplikasi Tik-tok dan segala hal dampak negatif 

lainnya benar-benar memberikan dampak yang buruk untuk pembentukan 

pembiasaan dan teladan peserta didik selama ini telah diberikan di lingkungan 

sekolah kata-kata seperti bacot, tolol dan sebagainya seolah lisan peserta didik fasih 

sekali dalam mengungkapkan ini terlihat dari peserta didik yang penggunaan 

gadgetnya sudah loss kontrol dari orang tua, beda lagi dengan peserta didik yang 

melapor untuk mencontohkan saja ragu-ragu karena tahu ini adalah perbuatan yang 

salah dan sangat dilarang di sekolah. 

E. Pembahasan 

1. Pembentukan Kepribadian muslim peserta didik di SDIT Plus Qurthuba Kota 

Makassar 

Pembentukan kepribadian muslim sejauh ini telah diupayakan oleh seluruh 

element termsuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga pendidikan formal dan 

nonformal baik itu berlabelkan negeri ataupun swasta seluruh pendidik senantiasa 

mengembangkan metode-metode pembentukan kepribadian muslim untuk peserta 

didik. 

Menurut G. Allport memberikan pengertian  kepribadian sebagai what a man 

really is (manusia sebagai adanya) artinya kepribadian adalah bukan sesuatu yang 

dibuat-buat. Definisi ini kemudian dijabarkan secara lebih jelas bahwa kepribadian 
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adalah organisasi yang dinamis di dalam diri individu yang terdiri dari sistem 

psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pemikirannya secara karakteristik.
35

 

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa kepribadian merupakan perpaduan  

antara jiwa dan raga manusia yang selalu berinteraksi yang melahirkan suatu 

karakteristik dari setiap individu. 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti memberikan batasan tentang  yang 

kami maksud kepribadian muslim dengan menggunakan dua kata kunci yaitu ‚Sifat‛ 

dan ‚sikap‛ yang dimaksud dengan sifat ada dua yaitu sifat terpuji dan sifat tercela 

sedangkan sikap adalah bentuk perilaku kita terhadap seseorang dan bentuk interaksi 

kita terhadap orang lain termsuk cara bicara dan cara jalan, namun bila di 

interpretasi lebih lanjut  batasan kepribadian yang dimaksud bisa berarti; kepekaan 

terhadap sesama(empati dan simpati), cara bicara, cara makan, adab masuk ruangan, 

salat, dan berdo’a . 

2. Metode Tajribi 

Ilmu filsafat Islam mengartikan Tajribi sebagai Eksperimen dan observasi yaitu 

suatu percobaan yang dilaksanakan serta memiliki sistem dan terencana
36

 

sedangkan metode tajribi dalam pengertian metode pengajaran Islam diartikan 

sebagai pengamalan. Berdasarkan kedua hal diatas peneliti mencoba 

mengkombinasi dua pengertian diatas menjadi satu pengertian yang utuh. Inilah 

yang menjadi pembeda metode tajribi yang digunakan peneliti dan yang digunakan 
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peneliti lain. Berdasarkan pengertian diatas peneliti menghasilkan teori dan 

pengertian baru bahwa metode tajribi adalah usaha aplikatif yang bisa dilakukan 

melalui pengamalan secara langsung dilaksakan secara terorganisir yang memiliki 

sistem terencana.   

Adapun yang menjadi usaha dalam pembentukan kepribadian muslim peserta 

didik di SDIT Plus qurthuba menggunakan dua metode diantaranya adalah sebagai 

berikut 

a) Pembentukan Kepribadian Muslim dengan Pembiasaan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SDIT Plus qurthuba Kota 

Makassar hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan pembiasaan 

diperlukan tiga tahap pelaksanaan diantaranya Pertama, tahap persiapan pada tahap 

ini ada tahap pengorganisasian maksudnya sebelum pembiasaan diterapkan  

dimanifestasikan terlebih dahulu dalam bentuk administrasi RPP yang di dalamnya 

memuat tiga domain yaitu Iman, abad dan sirah. Selain dalam bentuk rencana 

pelaksanaan pembelajaran materi telah disusun dan disediakan oleh departemen ke 

islam an dan qur’an pada persiapan ini akan ada juga pendampingan untuk guru-guru 

sebelum mengajar dan untuk peserta didik akan ada pemberian knowing sebelum ke 

tahap berikutnya. Kedua tahap penerapan pada tahap ini peserta didik akan 

dibiasakan menerapkan konsep yang telah dihafal nya  ini akan dibiasakan dan 

diterapkan secara bertahap ke peserta didik dimulai dengan adab makan adab 

sebelum melakukan sesuatu,  hadits tebarkan salam berkataa yang baik mencintai 

yang muda dan menghargai yang tua, larangan mengambil barang milik teman. 

Ketiga, tahap pengontrolan  tahap ini sangat lah penting sebab memberikan perilaku 



137 
 

 
 

positif pada seseorang lebih mudah dibandingkan mempertahankan  perilaku  yang 

sudah ada  untuk tetap  ada pada diri seseorang, pada tahapan ini juga yang  akan 

menjadi pengontrol sikap adalah orang tua guru dan peserta didik. Inilah salah satu 

kegunaan menghafal hadits yang akan dibiasakan peserta didik dengan dihafal 

peserta didik akan menegur peserta didik yang yang lain dengan membacakan 

haditsnya. 

Konsep diatas sesuai Menurut Lickona, mengartikan kepribadian sebagai 

karakter yang berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), sikap moral (moral 

feeling), dan perilaku moral (moral behavior). Berdasarkan ketiga komponen ini 

dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang 

kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. 

Karakter yang baik menurut Lickona
37

. Maksudnya adalah untuk memunculkan 

perilaku baik dalam bentuk sikap itu tidak secara langsung, tapi dibutuhkan 

pengetahuan-pengetahuan tentang kebaikan dulu  dengan pengetahuan-pengetahuan 

ini akan muncul kepingan berbuat baik dan pada akhirnya dengan sedikit dorongan 

akan muncul dalam bentuk perilaku. 

b) Pembentukan Kepribadian muslim dengan Uswah Hasanah 

Berdasarkan hasil penelitian pembentukan kepribadian dengan Uswah hasanah  

dilakukan dengan tiga tahap. Pertama tahap persiapan pendidik akan ditarbiyah 

supaya bisa menjadi modeling bagi peserta didik, kemudian calon pendidik ini akan 

dijadikan guru pendamping sebelum jadi guru utama dengan harapan guru-guru baru 

ini bisa memahami dengan baim bagaimana kondisi sekolah dalam hal proses belajar 
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mengajarnya, Kedua tahap penerapan pada tahap penerapan ini  departemen 

keislaman dan quran telah membuat panduan SOP tentang adab yang akan di 

teladankan ke peserta didik dan kemudian akan dibagikan ke seluruh tenaga 

pengajar, untuk pembagian penerapan teladan ada yang diterapkan secara kontinyu 

dan ada teladan yang tidak diterapkan setiap harinya. Ketiga  tahap tindak lanjut 

Supaya Modelling tetap terjaga baik tentu dibutuhkan aturan yang diterapkan  

konsisten bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran di luar dari Uswah yang 

telah diberikan nasehat dan hukuman bagi pendidik diberikan pengurangan poin 

yang berdampak pada pengurangan penilaian kinerja.  

c) Faktor pendukung dan Penghambat Pembentukan kepribadian Muslim 

dengan metode tajribi 

berdasarkan hasil penelitian  yang menjadi faktor Pendukung Pertama Kurikulum 

lebih khusus dalam hal ini adalah kurikulum yayasan yang berfokus pada  Islamisasi 

dan penanaman sikap dan sifat mulia sejak dini. Kedua Pendidik kualitas pendidik 

yang sesuai dengan yayasan tentu memberikan hal positif  sebab sikap dan sifat 

peserta didik tidak lepas dari apa yang diberikan oleh gurunya. Ketiga Komunikasi 

dengan komunikasi yang baik akan memunculkan monitoring  secara berkala perihal 

sifat dan sikap peserta didik di sekolah dan di rumah dengan ini pengontrolan terus 

terjadi. Keempat lingkungan sekolah Lingkungan yang terjaga dari  kebiasaan-

kebiasaan buruk akan membantu mempertahankan kebiasaan baik yang sudah ada 

pada peserta didik. Kelima  aturan dengan praktik aturan secara universal dan 

konsisten akan membantu pengontrolan sikap dan sifat pendidik dan peserta didik 

manfaatnya  guru tetap bisa senantiasa menjadi Modelling. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang terkumpul dan telah tertulis dalam penelitian 

ini, sebagai penulis saya akan mengemukakakkn beberapa hal pokok yang 

menjadi kesimpulan dari uraian tesis ini. Adapun yang menjadi beberapa poin 

kesimpulan-kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan pembiasaan dengan metode Tajribi> dalam membentuk 

kepribadian muslim peserta didik di SDIT Plus Qurthuba Makassar dibagi 

dalam beberapa tahap. Pertama tahap persiapan atau tahap awal pada 

tahap ini pendidik dan peserta didik seluruhnya diberikan perlakuan 

berbeda, bagi pendidik akan diberikan Tarbiyah serta pengarah-

pengarahan bersifat rutin sedangkan bagi peserta didik di tahap awal akan 

difokuskan pada pemberian Knowing atau pemberian hafalan. Kedua 

tahap pembiasaan atau tahap penerapan pada tahap ini peserta didik 

dibiasakan melakukan atau menerapkan dalam hal ini pendidik juga 

dibiasakan supaya secara tidak langsung dihitung sebagai Uswah sebagai 

penunjang keberhasilan pada tahap ini mengingat peserta didik senang 

sekali untuk membanding Ketiga tahap pengontrolan pada tahap ini 

pendidik, peserta didik dan orang tua akan menjadi kontroling kebiasaan 

peserta didik dari pendidik dan orang mengontrol dengan nasehat, teguran 

dan pengarahan sedangkan peserta didik mengontrol dengan membacakan 

hadits yang berkaitan. 

2. Pemberian Uswah dengan metode Tajribi> dalam membentuk kepribadian 

muslim peserta didik di SDIT Plus Qurthuba Makassar terbagi atas tiga 
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tahap. Pertama tahap persiapan pendidik ditarbiyah supaya bisa menjadi 

modeling bagi peserta didik. Kedua tahap penerapan Uswah yang 

diberikan ada dua Uswah yang bersifat Kondisional dan Uswah  yang 

bersifat Kontinyu, Supaya terlaksana dengan baik maka Uswah bersifat 

Kontinyu ini dilakukan dihadapanpeserta didik secara langsung, agar 

tidak terputus maka diadakan penilaian sikap. Pada tahap terakhir yaitu 

tindak lanjut pada tahap ini dilakukan bagi pendidik yang mendapat poin 

minus akan di evaluasi dan bagi peserta didik akan diberikan reward and 

punhisment dan saat diperlukan pendidik akan bekerja sama dengan orang 

tua di rumah dalam mengontrol perilaku peserta didik 

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan metode Tajribi 

dalam membentuk kepribadian muslim peserta didik tentunya ada 

beberapa faktor, untuk faktor Pendukung yaitu: Kurikulum, Pendidik, 

Komunikasi pendidik dan orang tua, Lingkungan Sekolah dan aturan. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah Kontroling dan 

kemajuan Teknologi. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah Peneliti mengemukakakkn kesimpulan diatas, maka berikut ini 

peneliti mengemukakakkn beberapa saran dengan harapan yang ingin dicapai 

sekaligus sebagai  kelengkapan dalam penyusunan tesis ini, yaitu: 

1. Kepada Lembaga pendidikan dan tenaga Pendidikan, dalam hal 

meningkatkan kualitas SDIT diharapkan pendidik lebih aplikatif dengan 

teori-teori pendidikan yang ada berkaitan dengan hal pembiasaan dan 

Uswah, pendidik sekiranya bisa konsisten dalam pengamalan dan 
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penerapan nya didukung dengan aturan yang ketat dan konsisten juga 

dalam hal penerapan nya. 

2. Kepada orang tua dan peserta didik diharapkan agar lebih termotivasi 

dalam pengawasan sikap dan untuk sifat peserta didik supaya bisa 

diberikan atau dibimbing lebih dalam hal kesadaran diri. Supaya perilaku 

peserta didik tidak sebatas kebiasaan untuk berperilaku baik tetapi sampai 

pada tingkatan terciptanya manusia yang baik. 

3. Kiranya penelitian ini bisa kembali dikembangkan dengan 

mempertimbangkan penerapan pembiasaan dan Uswah yang kemudian 

memformulasikan nya dengan mata pelajaran (mapel)  lain secara utuh 

dengan instrumen yang mantap dan konsisten. Sehingga tujuan 

pendidikan menciptakan manusia-manusia yang memiliki sikap dan sifat 

yang mulia.   
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Lampiran 1 

Kisi-kisi Intrumen pembentukan kepribadian Muslim peserta didik  

dengan menggunakan metode Tajibi  

Instrumen Peneliti Menggunakan Wawancara 

A. Wawancara dengan Ketua yayasan 

1. Kurikulum apa saja yang diterapkan di yayasan  ini? 

2. Adakah mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik diluar 

kurikulum yang sudah ditentukan? 

3. Metode apa saja yang di pakai untuk membentuk kepribadian muslim? 

4. Sudah berapa lama pembiasaan  diterapkan di yayasan ini? 

5. Terkait pembiasaan dan uswah apa saja dilakukan di yayasan  ini? 

6. Apa tujuan dilakukan pembiasaan dan Uswah? 

7. Bagaimana proses pelaksanaan pembiasaan dan Uswah? 

8. Apa Tujuan Diberikan pelajaran tambahan? 

9. Apakah terdapat kendala dalam pembentukan kepribadian muslim 

peserta didik di yayasan ini? 

B. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

1.  Kurikulum apa saja yang diterapkan di yayasan  ini? 

2. Adakah mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik diluar 

kurikulum yang sudah ditentukan? 

3. Metode apa saja yang di pakai untuk membentuk kepribadian muslim? 

4. Apa cara Sekolah supaya  sistem pembiasaan dan uswah terterapkan 

dengan baik ? 

5. Uswah apa saja yang diberikan di sekolah? 

6. Untuk memiliki kualifikasi pendidik yang baik tentu dilakukan 

penyeleksian yang baik. Dari sekolah sendiri bagaimana jalur 

penerimaan tenaga pendidiknya? 

 

C. Wawancara dengan wali Kelas 

1. Metode apa saja yang di pakai untuk membentuk kepribadian muslim 

2. Sudah berapa lama pembiasaan  diterapkan di yayasan ini? 

3. Apa ada target hafalan hadist harian bagi peserta didik? 

4. Bagaimana proses pelaksanaan pembiasaan? 

5. Adakah sanksi yang diberikan jika peserta didik ada yang tidak 

mengikuti pembiasaan yang sudah diterapkan? 

6. Apakah terdapat penilaian khusus untuk penerapan pembiasaan dan 

Uswah? 

7. Apakah dengan diadakannya pembiasaan dan Uswah terlihat hasilnya 

kepada peserta didik? 

8. Apakah terdapat kendala dalam penerapan Pembiasaan dan Uswa? 
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Lampiran 2 

Transkrip wawancara dengan kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba  

Kota Makassar 

Narasumber : Ketua Yayasan SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar 

Nama  : Arini Muchlisah, S.Psi 

Lokasi  : Kantor Kepala Sekolah 

Hari/Tanggal  : Senin, 24 Januari 2022 

1 Penulis Kurikulum apa saja yang diterapkan di yayasan ini? 

Narasumber Setiap sekolah tentunya memiliki standarnya sendiri 

termasuk kurikulum yang digunakan di yayasan pendidikan 

Islam Qurthuba, di sekolah ini sendiri kami menggunakan 

dua kurikulum yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum 

yayasan. Terlebih dalam proses pembelajaran yang harus 

diterapkan oleh semua guru untuk setiap harinya  adalah 

pembiasaan muroja’ah, do’a harian, adab berteman adab 

berkata yang baik dan sopan dan semua itu terdapat dalam 

iqarar harian yang yayasan sebut sebagai iqrar sahabat 

qurthuba 

2 Penulis Adakah mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik 

diluar kurikulum yang sudah ditentukan? 

NaraSumber Ada pak, seperti alquran hadist Tauhid dan dinihyah 

3 Penulis Sudah berapa lama pelajaran keislaman diterapkan di 
yayasan ini? 

NaraSumber Ini sudah ada sebelum saya menjabat, tentunya dari sejak 

berdirinya sekolah ini Kira-kira saat tahun pelajaran 

2018/2019 

4 Penulis  Metode apa saja yang di pakai untuk membentuk 

kepribadian muslim? 

Nara 

Sumber 

Metode yang diberikan di sekolah ada metode 

pembiasaan dan uswah, didukung dengan metode 

metode yang lain sebagai pengontrol dan pendukung. 

5 Penulis Sudah berapa lama pembiasaan  diterapkan di yayasan ini? 

 

Narasumber Pembiaasaan diterapkan ketika yayasan ini didirikan 

dari jenjang Tk dan kemudian disusul berdirinya SD 

yang kemudian tetap menajdikan pembiasaan dan 

Uswah sebagai cara utama untuk membentuk 

kepribadian muslim. Kira-kira sudah 4 tahun metode 

ini diterapkan. 

6 penulis Terkait pembiasaan dan uswah apa saja dilakukan di 

yayasan  ini 

Narasumber Pembiasaan dan uswah Membaca Qur’an  tahfidzul qur’an, 
hadits, Tauhid  dan doa-doa. dimana kegiatan ini dimulai 
dari sholat dhuha zikir setelah sholat dhuha, doa belajar, 
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adab harian, hafalan hadits, doa dan  surat pendek dan 
diakhir pembelajaran terdapat shalat dzuhur berjamaah 

7 penulis Apa tujuan dilakukan pembiasaan dan Uswah? 

 

Narasumber Adapun tujuan adalah untuk membentuk pola perilaku 

peserta didik dengan cara membiasakan dan meniru melalui 

proses itu diharapakan akan membentuk kepribadian 

muslim peserta didik. 

8 Penulis Bagaimana proses pelaksanaan pembiasaan dan Uswah? 

Narasumber  Untuk semua pendidik di Yayasan SDIT Plus Qurthuba 

diwajibkan untuk Tarbiyah dan mengikuti serangkaian 

kegiatan majelis Tafaqquh yang tujuannya untuk 

memberikan informasi tentang kebiasaan-kebiasaan yang 

perlu pendidik biasakan ke peserta didik, yang mana 

pembiasaan ini harus dimulai dari gurunya, sebab guru itu 

adalah sosok yang akan di guguh dan di tiruh. Pembiasaan 

harus diberikan sejak dini sama halnya dengan SD 

Pembiasaan sudah diterapkan sejak $ tahun sebelumnya 

sampai sekrang masih menjadi pilihan utama dalam 

membentuk kepribadian muslim peserta didik 

9 Penulis Apa Tujuan Diberikan pelajaran tambahan? 

 

Narasumber  Salah satu kewajiban muslim adalah jalan dakwah, dengan 

adanya lembaga pendidikan yayasan islam Qurthuba bisa 

menjadi jalan dakwah untuk generasi kedepan nya, generasi 

yang setiap perilakunya berdasarkan Qur’an dan Hadist, 

atas dasar itu kami menyusun sendiri kurikulum yayasan 

yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk membentuk 

anak-anak yang memiliki kepribadian islami dalam 

keseharian nya. Oleh sebab itu kami menambahkan 

beberapa mapel khusus dan cara pengajaran yang berbeda 

yang bisa membuat peserta didik selalu dekat dengan al-

qur’an dan hadist maka dari itu juga pendidik juga harus 

diberikan training dan pelatihan yang sesuai yayasan 

inginkan sehingga 

 Penulis  Apakah terdapat kendala dalam pembentukan kepribadian 

muslim peserta didik di yayasan ini 

Narasumber  Beberapa kejadian pendidik yang berhenti dalam tugas 
karena alasan tertentu menjadi salah satu faktor 
penghambat pembiasaan dan Uswah karena guru yang 
sudah terkualifikasi dan sudah paham cara mengontrol 
sikap dan sifat peserta didik harus dicarikan kembali 
pengganti yang kualifikasinya tentu akan jauh berbeda dari 
yang diharapkan dan memberikan efek lost kontrol

151
 

                                                 
151 Arini Muchlisah, Ketua yayasan SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 24 Februari 2022 
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Lampiran 3 

Transkrip wawancara dengan kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba  

Kota Makassar 

Narasumber : Kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar 

Nama  : Tania, S.Pd 

Lokasi  : Kantor Kepala Sekolah 

Hari/Tanggal  : Senin, 24 Januari 2022 

1 Penulis Kurikulum apa saja yang diterapkan di yayasan ini? 

Narasumber Ada 2 kurikulum yang diterapkan di sekolah ini pak, pertama 

kurikulum diknas, dan kurikulum sekolah (Yayasan) 

2 Penulis Adakah mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik di luar 

kurikulum yang sudah ditentukan? 

NaraSumber Ada pak, yaitu pelajaran  keislaman seperti mata pelajaran alqura’an 

hadist, Do’a-Do’a Harian dan Tauhid. 

3 Penulis Metode apa saja yang di pakai untuk membentuk kepribadian muslim? 

 

Narasumber Di sekolah kami tentu melakukan usaha-usaha yang selalu di upayakan 

dan dikembangkan terus menerus baik dari satu semester ke semester 

berikutnya atau dari satu tahun ajaran ke tahun ajaran berikutnya dalam 

skala lebih singkat bahkan dari satu pekan ke pekan berikutnya selalu 

dilakukan upaya membentuk peserta didik yang berkepribadian muslim 

yang beradab islami sesuai dengan al-qur’an dan sunnah, salah satu 

metode yang kami berikan adalah pembiasaan dan Uswah 

4 Penulis Apa cara Sekolah supaya  sistem pembiasaan dan uswah terterapkan 

dengan baik ? 

Narasumber  Untuk semua pendidik di Yayasan SDIT Plus Qurthuba diwajibkan 

untuk Tarbiyah dan mengikuti serangkaian kegiatan majelis Tafaqquh 
yang tujuannya untuk memberikan informasi tentang kebiasaan-

kebiasaan yang perlu pendidik biasakan ke peserta didik, yang mana 

pembiasaan ini harus dimulai dari gurunya, sebab guru itu adalah sosok 

yang akan di guguh dan di tiruh. Pembiasaan harus diberikan sejak dini 

sama halnya dengan SD Pembiasaan sudah diterapkan sejak 4 tahun 

sebelumnya sampai sekrang masih menjadi pilihan utama dalam 

membentuk kepribadian muslim peserta didik 

5 Penulis  Uswah apa saja yang diberikan di sekolah? 

Narasumber Selain pembiasaan tentunya juga dibutuhkan teladan bagi peserta didik, 

adapun teladan-teladan yang diberikan diantaranya, budaya salam, 

ucapkan bismillah sebelum makan, duduk ketika makan, baca qur’an, 

menutup aurat, menjaga batasan laki-laki dengan pergaulan, salat duha 

dan zuhur, berkata yang baik dan sopan 

6 Penulis  Untuk memiliki kualifikasi pendidik yang baik tentu dilakukan 

penyeleksian yang baik. Dari sekolah sendiri bagaimana jalur 

penerimaan tenaga pendidiknya? 
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Narasumber  Alhamdulillah di yayasan pendidik islam qurthuba dalam memilih 

pendidik itu dilakukan dalam tiga tahap pertama dari kepala sekolah lalu 

ke HRD setelah itu akan dipertimbangkan lagi oleh ketua yayasan, dari 

kriteria pendidik sendiri tentunya minimal bisa mengaji adapun yang 

masih belum baik baca qur’an nya akan diberikan kelas tahzin berikutnya 

adalah bisa menjadi sosok teladan dari sikap dan penampilan selanjutnya 

bisa bekerja sebagai team dengan guru-guru yang lain untuk membentuk 

kepribadian muslim peserta didik 
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Lampiran 4 

Transkrip wawancara dengan kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba  

Kota Makassar 

Narasumber : Kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar 

Nama  : Herlina, S.Pd 

Lokasi  : Kantor Kepala Sekolah 

Hari/Tanggal  : Selasa, 25 Januari 2022 

1 Penulis Metode apa saja yang di pakai untuk membentuk kepribadian muslim 

NaraSumber Berkenaan dengan metode yang digunakan oleh pendidik untuk 
membentuk kepribadian muslim peserta didik saya sendiri di dalam kelas 
memberikan pembiasaan dan teladan namun hadiah dan sanksi juga 
diberikan ke peserta didik bisa berupa pujian, nasehat dan sesekali 
memberikan hadiah untuk peserta didik yang menjadi murid teladan 
dikelas kami yang kemudian menjadi anak percontohan untuk anak yang 
lain

152
 

 

2 Penulis Apa ada target hafalan hadist harian bagi peserta didik? 

NaraSumber Pelajaran hadist di sekolah  berupa  menghafalkan hadist, arti dan 

periwayat nya hafalan hadist setiap jenjang itu berbeda hadist hafalan 

nya misalnya hafalan hadist semester 1 beda dengan hafalan hadist 

semester 2 pada setiap semester terdiri sepuluh hadist, dan satu hadist 

waktu menghafal nya itu satu sampai dua pekan 

3 Penulis Apa Tujuan peserta didik dibiasakan menghafal hadist 

 

Narasumber Salah satu tujuan peserta didik menghafal hadist adalah menegur peserta 

didik yang lain yang menyeleweng dari kebiasaan yang diharapkan, 

menegurnya pun peserta didik dibiasakan dengan langsung membiasakan 

hadist yang berkaitan, sehingga dari pelaksanaan pembiasaan ini 

pendidik terbantu dalam hal mengontrol peserta didik dan juga supaya 

peserta didik tahu dasar dari perilakunya berlandaskan dengan hadist. 

4 Penulis Apa cara Sekolah supaya  sistem pembiasaan dan uswah terterapkan 

dengan baik ? 

Narasumber  Untuk semua pendidik di Yayasan SDIT Plus Qurthuba diwajibkan 

untuk Tarbiyah dan mengikuti serangkaian kegiatan majelis Tafaqquh 
yang tujuannya untuk memberikan informasi tentang kebiasaan-

kebiasaan yang perlu pendidik biasakan ke peserta didik, yang mana 

pembiasaan ini harus dimulai dari gurunya, sebab guru itu adalah sosok 

yang akan di guguh dan di tiruh. Pembiasaan harus diberikan sejak dini 

sama halnya dengan SD Pembiasaan sudah diterapkan sejak 4 tahun 

sebelumnya sampai sekrang masih menjadi pilihan utama dalam 

membentuk kepribadian muslim peserta didik 

5 Penulis  Uswah apa saja yang diberikan di sekolah? 

Narasumber Peserta didik diberikan Uswah dalam hal berbicara yang baik, 
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melaksanakan solat duha dan dzuhur, adab makan; maakan dengan 

membaca Bismillah, Menggunakan tangan Kanan, duduk ketika Makan 

dan minum, berdo,a setelah dan sebelum belajar itu semua dilakukan 

pendidik secara langsung dihadapan peserta didik 

6 Penulis  Adakah sanksi yang diberikan jika peserta didik ada yang tidak mengikuti 

pembiasaan yang sudah diterapkan? 

Narasumber  uswah yang telah diberikan tentu diberikan sanksi kepada anak yang 

bersangkutan tapi sebelum itu kami lakukan komunikasi dulu dengan 

orang tua tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ananda, jika orang 

tua sudah lakukan perlakuan kepada anak di rumah maka kami disekolah 

juga membantu namun jika peserta didik masih berperilaku yang sama 

orang tua biasanya menyampaikan secara pribadi untuk anaknya 

diberikan sanksi asal bukan yang fisik 
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Lampiran 5 

Transkrip wawancara dengan kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba  

Kota Makassar 

Narasumber : Kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar 

Nama  : Alfian, S.Pd 

Lokasi  : Kantor Kepala Sekolah 

Hari/Tanggal  : Senin, 31 Januari 2022 

1 Penulis Apa  benar ada mapel Tambahan yang diberikan disekolah? 

Narasumber Iyya, benar adanya bahwa disekolah kami hadist harian di jadikan 

sebagai mapel supaya peserta didik tahu dasar perbuatan mereka dan 

orang tua juga bisa membantu dirumah dalam hal menghafal dan 

mengontrol secara lebih intensif karena masuk dalam penilaian raport. 

Mengingat masih banyak orang tua yang memandang yang utama 

ddalam pendidikan anak-anak mereka adalah nilai yang bagus 

2 Penulis Apa usaha yayasan dalam mengevaluasi pendidik supaya dapat 

memberikan pembiasan dan Uswah secara Konsisten? 

NaraSumber Saya dan termasuk pendidik yang lain harus mengikuti kegiatan tarbiyah 

yang mana setiap guru memiliki jadwal yang berbeda dan murobbi yang 

berbeda kalau saya kegiatan tarbiyahnya pada hari senin dan kadang 

malam dan kadang sore, dalam hal pelaksanaannya itu 1 kali sepekan, 

dan untuk kegiatan majelis tafaqquh ini kami di evaluasi tentang 

kebiasaan-kebiasaan kami dan tentunya diberi materi materi kegamaan 

dengan tema pendidik dalam islam 

3 Penulis Apakah ada Format Sikap dan sifat yang  pendidik miliki untuk diberikan 

kepeserta didik ? 

 

Narasumber Untuk guru-guru yang baru bergabung dalam hal ini dalam masa training 

akan ada pengarahan dan pendampingan oleh guru-guru yang sudah lama 

mengajar untuk membantu mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan 

yang baru, supaya lebih memudahkan guru-guru training dalam membuat 

dirinya menjadi teladan secara terstruktur maka akan diberikan format 

adab-adab yang perlu selalu dilakukan selama barada dalam lingkungan 

sekolah baik itu dalam kelas ataupun di luar kelas 

4 Penulis Bagaimana proses penerapan pembiasaan disekolah? 

Narasumber  Proses pembiasaan dilakukan dengan memberikan pengarahan diawal 

serta latihan menghafal hadist, dari hafalan hadist itu peserta didik akan 

dipahamkan bahwa hadist ini menyuruh kita untuk berperilaku demikian, 

jadi pertama-tama anak-anak dipahamkan dulu melalui latihan 

menghafal dan barengi dengan pengarahan 

5 Penulis  Adakah sanksi yang diberikan jika peserta didik ada yang tidak mengikuti 

pembiasaan yang sudah diterapkan? 

Narasumber Untuk beberapa orang tua peserta didik yang benar-benar 

memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anaknya yang 

senantiasa mengawasi sikap dan sifatnya di rumah jika ada perilaku di 
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rumah yang tidak sesuai dengan seharusnya  orang tua akan memberikan 

informasi ke guru melalui chat Whatsapp untuk menyapaaikan 

keluhannya misalnya pak guru tolong nasehati ananda sering lagi marah 

sama orang tua, tidak pake jilbab kalau keluar, malas lagi murojaah dan 

banyak main hp maka aakan diberikan sanksi disekolah 

6 Penulis  Apa kendala penerapan keteladanan dan Uswah di sekolah? 

 

Narasumber  Yang menjadi kendala penerapan pembiasaan dan uswah di sekolah 

masih ada beberapa guru yang tidak konsisten dalam penerapannya 

karena tuntutan capaian pembelajaran dan kebiasaan peserta didik 

terpengaruh oleh kebiasaan dari luar lingkungan sekolah. 
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Lampiran 6 

Transkrip wawancara dengan kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba  

Kota Makassar 

Narasumber : Kepala Sekolah SDIT Plus Qurthuba Kota Makassar 

Nama  : Ari kurniawan, S.Pd 

Lokasi  : Kantor Kepala Sekolah 

Hari/Tanggal  : Senin, 31 Januari 2022 

1 Penulis Apa  benar ada mapel Tambahan yang diberikan 

disekolah? 

Narasumber Iyya, benar adanya bahwa disekolah kami hadist harian di 

jadikan sebagai mapel supaya peserta didik tahu dasar 

perbuatan mereka dan orang tua juga bisa membantu 

dirumah dalam hal menghafal dan mengontrol secara lebih 

intensif karena masuk dalam penilaian raport. Mengingat 

masih banyak orang tua yang memandang yang utama 

ddalam pendidikan anak-anak mereka adalah nilai yang 

bagus 

2 Penulis Apa usaha yayasan dalam mengevaluasi pendidik supaya 

dapat memberikan pembiasan dan Uswah secara Konsisten? 

NaraSumber Saya dan termasuk pendidik yang lain harus mengikuti 

kegiatan tarbiyah yang mana setiap guru memiliki jadwal 

yang berbeda dan murobbi yang berbeda kalau saya 

kegiatan tarbiyahnya pada hari senin dan kadang malam 

dan kadang sore, dalam hal pelaksanaannya itu 1 kali 

sepekan, dan untuk kegiatan majelis tafaqquh ini kami di 

evaluasi tentang kebiasaan-kebiasaan kami dan tentunya 

diberi materi materi kegamaan dengan tema pendidik 

dalam islam 

3 Penulis Apa kendala penerapan pembiasaan dan Uswah di 

sekolah? 

 

Narasumber Pembiasaan dan Uswah Disekolah terlaksana dengan 

baik hanya saja sifat peserta didik yang cenderung 

membanding diri dengan anak seumurannya khususnya 

membandingkan diri mereka dengan temannya yang 

ada dilingkungan tempat tinggal mereka, sehingga 

disitulah terjadi loss kontrol orang tua ketika peserta 

didik bermain dengan teman sebaya yang ada 

dilingkungan kompleks masing-masing. 

4 Penulis Bagaimana proses penerapan pembiasaan disekolah? 

Narasumber  Untuk membentuk kepribadian muslim yang domain nya 

adalah perilaku maka tentu menggunakan pembiasaan dan 

Keteladanan, guru yang profesional menurut saya sendiri 

adalah sosok yang memiliki kebiasaan dan bisa menjadi 
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teladan bagi peserta didik nya bukan  hanya dilihat dari 

kemampuan bicara saja melainkan melihat juga dari 

perilakunya sehari-hari: paling tidak menjaga perilakunya 

di lingkungan sekolah pada saat bersama atau berada di 

depan peserta didik. Adapun pembiasaan yang kami 

berikan ke peserta didik adalah menjaga sopan santun, 

berbicara yang baik atau tidak menggunakan kata-kata 

yang kasar, tidak menjulurkan lidah, salam ketika masuk 

kelas. 

5 Penulis  Adakah sanksi yang diberikan jika peserta didik ada yang 

tidak mengikuti pembiasaan yang sudah diterapkan? 

Narasumber Bagi peserta didik yang kepribadian muslim nya masih 

perlu bimbingan tentu kami berikan tindak lanjut berupa 

nasehat-nasehat, namun jika berulang kali kami 

memberlakukan hukuman pada peserta didik yang 

bersangkutan hukuman biasanya berupa menulis satu 

halaman perilaku yang menjadi pelanggarannya, kadang 

juga menghukum berdiri sambil mengucapkan istigfar 

sebanyak 100 kali. Jika kesalahannya dilakukan pas waktu 

salat maka peserta didik tersebut akan dihukum untuk hafal 

hadist sampai ada yang sujud rukuk sebanyak 50 kali 

6 Penulis  Pembiasaan dan uswah apa saja yang diterapkan di sekolah? 

Narasumber Peserta didik diberikan pembiasaan berupa pembiasaan-

pembiasaan menghafal, pembiasaan beribadah dan 

pembiasaan adab harian, pembiasaan berfikir yang kami 

maksud adalah dengan latihan menghafal dengan cara 

diulang-ulang ataupun di muroja’ah baik itu hadist harian 

dan iqrar sahabat qurthuba, pembiasaan beribadah seperti 

shalat duha dan salat dzuhur selanjutnya pembiasaan adab 

harian seperti salam sebelim masuk, berdoa sebelum dan 

sesudah belajar, berdoa sebelum dan sesudah makan, duduk 

ketika makan 
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PEDOMAN OBSERVASI PEMBIASAAN DENGAN METODE 

TAJRIBI 

 

Dimensi Indikator 
Kategori 

Catatan 
B C K 

Pembiasaan dengan metode 

tajribi 

Mengorganisasi pembiasaan 

dalam mata pelajaran 
√   

Pendidik membekali peserta 

didik dengan teori hadist 

muatan adab keseharian 

sebelum masuk ke aplikatif  

Mengamati siswa dalam 

melakukan pembiasaan  
 √  

Beberapa pendidik masih 

kurang dalam pengontrolan 

kepribadian peserta didik 

Membimbing peserta didik  

dalam melakukan pembiasaan 
√   

Pendidik selalu memberikan 

nasaehat reward dan 

punhisment pada peserta 

didik,  

pembimbingan terjadi 

didalam dan diluar kelas 

Membimbing peserta didik jika 

salah dalam melakukan 

pembiasaan 

 √  

Peserta didik yang 

bermasalah akan dipanggil 

kedalam ruang bimbingan 

untuk diberikan nasehat dan 

sesekali diberikan sirah-sirah 

islami yang berkaitan dengan 

pelanggarannya. 

 

Terhubung ke orang tua 

dalam membimbing peserta 

didik yang terusan 

melakukan kesalahan yang 

sama 
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PEDOMAN OBSERVASI MENGGUNAKAN METODE 

TAJRIBI 

 

Dimensi Indikator 
Kategori 

Catatan 
B C K 

Keteladanan dalam metode tajribi 

Pendidik menjadi contoh 

dalam kelas 
 √  

Peserta didik 

membimbin peserta 

didik adab berdo’a 

dengan melakukan 

gerakan 

Pendidik 

membersaami pserta 

didik makan saat jam 

istirahat 

Pendidik menjadi contoh di 

luar kelas 
√   

Pendidik 

memberikan contoh 

dan sekaligus 

membersamai  dalam 

melaksanakan 

ibadah kepada 

peserta didik 

Pendidik memberikan 

membersamai peserta didik 

dalam memberikan 

keteladanan 

√   

Pendidik 

mendampingi 

peserta didik saat 

bermain memberikan 

teladan dalam 

bertutur kata yang 

baik dengan teman 

Memberikan contoh 

saat ada sampah di 

lapangan guru tidak 

menyuruh murid 

untuk memungut tapi 

pendidik yang 

memungutnya 
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langsung.  

Faktor Pendukung dan Penghambat 

penggunaan metode tajribi 

Kondisi/keadaan lingkungan 

sekolah 
√   

Sekolah menjadi 

lingkungan modeling 

yang baik bagi 

peserta didik yang 

lain 

Lingkungan peserta didik 

saat diluar sekolah 
  √ 

Bahasa bahasa kasar 

dalam lingkungan 

sekolah dibawa 

peserta didik dari 

teman bermain 

dilingkungan tempat 

tinggalnya 

Kondisi/keadaan guru  √   

Tanggung jawab dan 

bebean moral 

sebagai pendidik 

membantu dalam 

selalu menjaga sikap 

didalm lingkunga 

sekolah 

Kondisi/keadaan peserta 

didik 
√   

Peserta didik 

memiliki kesehatan 

mental dan fisik 

yang baik 

Waktu yang tersedia dalam 

proses pembelajaran 
√   

Yayasan dan sekolah 

lebih memberikan 

porsi lebih bnayak 

untuk adab dan 

kepribadian untuk 

diajarkan dan tidak 

terlalu terfokus pada 

capain pembelajaran  
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Pendampingan dan tidank 

lanjut orang tua 
  √ 

Masih banyak orang 

tua yang lepas 

kontrol dengan 

anaknya di saat 

dirumah,,, 

penggunaan hp 

pelanggaran 

kebiasaan yang 

sudah diterakan 

disekolah orang tua 

bersikap acuh, 

 

 

B = Baik 

C = Cukup 

K = Kurang 

Catatan = Uraian singkat mengenai apa yang diamati 
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Lampiran  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:   wawancara dengan tenaga pengajar SDIT Plus Qurthuba 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pendampingan dan pelaksanaan salat duha 
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   Gambar 3  pelaksanaan dzikir pagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 morojaah bersama dan buka puasa bersama 
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Gambar 5 Pemberian punhismen sujud ruku ananda yang melanggar (Kontroling)  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 6 pengontrolan guru tarbiyah dan evaluasi 

 

 Gambar 7 makan dengan duduk dan menggunakan tangan kanan 
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Gambar 8  sahabat berbagi 

 

 

 

 
 


