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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ضَّ 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ل 

 
lam 

 
l 
 

El 
 م 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ن 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 ه  

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 

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

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

(’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيحفَّ 

 haula : هَوحلَّ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَّ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيحلََّ 

 yamu>tu : يََوُحتَّ

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 
 

a a   ا 
kasrah 
 

i i   ا 
d}ammah 
 

u u   ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i َّىح َ  
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

وحَّ َ  

Nama Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

َّى َّاَّ|َّ...ََّ ََّ... 
 

d}ammah dan wau 
 

و ُ  

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

  ى
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

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

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ُالَحمَدِي حنَةََّّالَحفَاضِلَة

مَة كح  al-h}ikmah :  ُ الْحِ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ربَ ناََّ

 <najjaina : نََ يحناََّ

قَ َّ  al-h}aqq :  ُالْح

 nu“ima : نُ عِ مََّ

 aduwwun‘ : عَدُو َّ

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

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

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال (alif 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 
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 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَش محسَّ

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  ُالَز لحزلََة

 al-falsafah :  ُالَحفَلحسَفَة

 al-bila>du : الَحبلَدَُّ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تََحمُرُوحنَّ

 ‘al-nau : الَن  وحعَُّ

ء َّ  syai’un : شَيح

 umirtu : أمُِرحتَّ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (َّالل) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

  billa>h بِِللَِّ di>nulla>h دِيحنَُّاللَِّ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h  هُمحَّفِحَّرَحْحَةَِّاللَِّ
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

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

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

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Nur 

NIM : 8020221128 

Judul : Korelasi Antara Sikap Dengan Perilaku Keagamaan Peserta 

Didik Di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Sikap keagamaan 

peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara, 2)Perilaku 

keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara, 3) 

Apakah sikap keagamaan berkorelasi positif dengan perilaku keagamaan peserta 

didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara. 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis ex post facto sebagai salah satu 

metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam dalam penelitian ini seluruh peserta 

didik pada jenjang SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara sebagai 

subjek penelitian yang berjumlah 45 orang ditetapkan sebagai anggota populasi. 

Pengambilan sampel pada populasi dengan anggota yang homogen dan berstrata 

secara proporsional menggunakan teknik proportionate stratifield random 

sampling,  sehingga ditetapkan 45 orang peserta didik secara proporsional di SMP 

Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara. Instrumen penelitian yang digunakan 

untuk memperoleh data adalah angket yang dianalisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif dan statistik inferensial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sikap keagamaan yang diuji 

hubungannya dengan perilaku keagamaan peserta didik sebagaimana yang telah 

berlangsung di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara sebagai 

penelitian expost facto untuk menjawab rumusan masalah, baik masalah deskriptif 

maupun masalah asosiatif, bahwa: 1) Sikap keagamaan yang berskor rerata sebesar 

3, dan persentase rerata sebesar 80%, berarti sikap keagamaan peserta didik di 

SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara tergolong tinggi dan sesuai 

dengan aspek sikap (afektif) pada teori taksonomi Bloom. 2) Perilaku keagamaan 

yang berskor rerata sebesar 2, dan persentase rerata sebesar 51%, berarti perilaku 

keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara 

tergolong rendah, berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang tergolong 

tinggi. 3) Sikap keagamaan berkorelasi rendah sebesar 0,301, dan hanya 

berkontribusi sebesar 9% dengan perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 

1 Petasia Kabupaten Morowali Utara. 

Implikasi dari penelitian ini adalah Sikap keagamaan berkorelasi rendah 

dengan perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten 

Morowali Utara mengimplikasikan bahwa perilaku keagmaan tidak dapat 

ditingkatkan melalui sikap keagamaan, diperlukan strategi pembelajaran aktif 

untuk membelajarkan peserta didik.  
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ABSTRACT 

Name  : Muhammad Nur 
Student’s ID  : 8020221128 

Title  : Correlation Between Attitudes and Religious Behavior of  
Students at The State Junior High School 1 Petasia, North 
Morowali Regency 

 

This research aims to describe: 1) The religious attitudes of students at The 

State Junior High School 1 Petasia, North Morowali Regency, 2) The religious 

behavior of students at The State Junior High School 1 Petasia, North Morowali 

Regency, 3) Are religious attitudes positively correlated with the religious behavior 

of students in The State Junior High School 1 Petasia, North Morowali Regency. 

This research is an ex post facto type of research as a quantitative research 

method. The population in this study was all students at The State Junior High 

School 1 Petasia, North Morowali Regency, as research subjects, totaling 45 

people as members of the population. Sampling was taken from a population with 

homogeneous and proportionally stratified members using the proportionate 

random sampling technique so that 45 students were determined proportionally at 

The State Junior High School 1 Petasia, North Morowali Regency. The research 

instrument used to obtain data was a questionnaire analyzed using descriptive and 

inferential statistics. 

The results of the research show that Religious attitudes were tested with 

students' religious behavior as was carried out at The State Junior High School 1 

Petasia, North Morowali Regency, as an ex post facto research to answer the 

problem formulation, both descriptive and associative problems, that: 1) Religious 

attitudes were with an average score of 3, and an average percentage of 80%, 

meaning that the religious attitudes of students at The State Junior High School 1 

Petasia, North Morowali Regency are classified as high and following the attitude 

(affective) aspect of Bloom's taxonomy theory. 2) Religious behavior, with an 

average score of 2 and an average percentage of 51%, means that the religious 

behavior of students at The State Junior High School 1 Petasia, North Morowali 

Regency, is classified as low, in contrast to the results of previous research which 

were classified as high. 3) Religious attitudes have a low correlation of 0.301 and 

only contribute 9% to the religious behavior of students at The State Junior High 

School 1 Petasia, North Morowali Regency. 

This research implies that religious attitudes have a low correlation with 

students' religious behavior at The State Junior High School 1 Petasia, North 

Morowali Regency, which implies that religious behavior cannot be improved 

through religious attitudes. Active learning strategies are needed to teach students..
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan adalah upaya mencerdaskan bangsa. Melalui pendidikan 

diharapkan adanya peradaban manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti yang menjadi cerminan sifat manusiawi. 

Terkait dengn itu, pendidikan pada hakekatnya menyangkut masa depan hidup 

manusia dan kehidupan suatu bangsa. Pendidikan akan menjadikan manusia 

sebagai khalifatulläh fi al-ardl yang mampu memimpin, mengeksplorasi dan 

mengelola dirinya dan sumber-sumber alam yang tersedia.1  Bermodal pendidikan 

manusia akan semakin matang sisi kemanusiaannya dan hilang sifat-sifat 

kebinatangan dalam dirinya. Sehubungan dengan itu. Pendidikan dirahkan untuk 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya agar terwujud keserasian hidup dunia dan 

akhirat.  

  Pendidikan merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, sesuai dengan ungkapan bahwa kalau engkau mau mengelola 

bangsamu, bangunlah terlebih dahulu pendidikanmu.2 Melalui pendidikan suatu 

bangsa dapat mencapai apapun yang dicita-citakan, sebab pendidikan memberikan 

bekal berbagai kecakapan hidup (life skills) dan menjadi senjata ampuh untuk 

menaklukkan dunia. Pendidikan dalam konteks ini menempati posisi yang sangat 

strategis bagi suatu bangsa. Pendidikan yang di maksud adalah pendidikan yang 

mengarah pada pembentukan sikap dan perilaku keagamaan. 

  Sikap merupakan cara berpikir serta berperilaku dari tiap individu dalam 

 

1Sutrisno dan Muhyidin Al Barobis, Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial 

(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), h. 14.  

2Nurcholish Madjid, Religiusitas, Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan 

Masyarakat Madani (Jakarta : Paramadina, 2000), h. 279.  
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kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Sikap merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap individu. Individu yang 

mempunyai sikap yang baik sama artinya ia menerapkan ajaran atau nilai-nilai 

agama Islam dan kemudian disebut sebagai individu yang mempunyai sikap 

keagamaan. Dalam pendidikan nasional pembinaan terhadap kepribadian sikap 

seorang peserta didik sudah menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai.  

  Sikap keagamaan tidak terlepas dari keberdaan agama. Apabila pola dalam 

pikiran bahwa agama itu sesuatu yang benar maka apa saja yang menyangkut 

dengan agama membawa makna positif. Kepercayaan bhwa agama itu adalah 

sesuatu yang benar dan baik, maka timbullah perasaan suka terhadap agama. Sikap 

agama antara komponen-komponen selalu berhubungan erat.3 Seorang melakukan 

amal keagamaan karena terlebh dahulu telah diketahui, meyakini bahwa agama baik 

dan benar, serta mempunyai perasaan senang terhadap agama masing-masing 

komponen tidak dapat berdiri sendiri namun saling berinteraksi sesamanya secara 

kompleks. 4  

  Dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasannya di antara tujuan 

pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki 

kecerdasan, kepribadian, serta akhlak mulia. Artinya, pendidikan di Indonesia tidak 

hanya sekadar membentuk peserta didik yang cerdas segi intelektualnya, namun 

juga memiliki kepribadian baik dan berkarakter,5 sehingga nantinya diharapkan 

akan lahir generasi penerus bangsa yang tumbuh berkembang dengan mempunyai 

kepribadian sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Nilai yang ditanamkan 

diharapkan mampu mengubah pola sikap dan prilaku anak ke arah yang lebih baik. 

 

3Sutrisno dan Muhyidin Al Barobis, Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial. h.14.  

4Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 112-113 

5Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: BP Panca Usaha, 2003), h. 4.  
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  Nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional di atas, 

sepenuhnya memuat nilai dasar Islam. Perkembangan pendidikan Islam nantinya 

akan memiliki peran yang mana ia sebagai penentu pada keberhasilan pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Peran dari pendidikan agama Islam ini bukan sekedar 

mencetak siswa atau peserta didik dalam satu bentuk yang natural, namun juga 

sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan potensi pada diri peserta didik 

semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kemudian mengarahkan agar 

pengembangan potensi tadi berjalan sesuai pada nilai ajaran Islam.6  

  Dapat diibaratkan nilai-nilai religius yang merupakan bibit unggul dari 

sebuah sikap atau perilaku yang baik tadi ia akan mengakar pada jiwa setiap 

individu dan tumbuh berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi bekal 

dalam kehidupannya.  

  Para guru perlunya menanamkan sikap netralisme saat pembelajaran 

berlangsung, yaitu sikap tidak memihak terhadap siswa tertentu. Lebih melakukan 

pendekatan secara inklusif, menerapkan pembelajaran yang aktif, mengembangkan 

keterampilannya dalam berperilaku yang sesuai dalam ajaran agama Islam. 

Sehingga harapannya bagi peserta didik maupun dari gurunya sendiri mempunyai 

suasana kepercayaan diri memperlihatkan bahwa sikap religius atau sikap 

keagamaan peserta didik itu mempengaruhi perkembangan mental, sikap emosional 

mereka, dan memiliki keterkaitan terhadap kesehatan; yaitu kesehatan mental dari 

peserta didik.7  

  Sikap religius yang baik akan berdampak positif bagi kesehatan mentalnya 

karena kesehatan hakikatnya sebagai pusat kualitas dalam hidup seseorang. Sikap 

yang ditunjukan dalam bentuk sikap religius memberi dampak yang baik sehingga 

seorang anak memiliki bekal yang cukup untuk memilah dan memilih yang baik 

 

6Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 160. 

7Desmita, Psikologi Perkembangan (Cet ;V: Jakarta: Erlangga, 1998), h. 30. 
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atau buruk, serta mana yang bermanfaat bagi diri dan keluarganya.  

  Penerapan dan pembinaan sikap religius yang benar harus berifat terbuka 

dan santun. Sikap religius yang diterapkan kepada peserta didik bertujuan dalam 

pembentukan karakter, sehingga dari karakter tersebut akan ia bawa sampai masa 

yang akan datang. Bagaikan sebuah bibit unggul yang ditanam, kemudian ia rajin 

menyiram serta merawatnya dengan penuh kasih sayang, maka ia akan tumbuh 

berkembang dan menjadi pohon yang berbuah lebat dan manis. Seperti halnya 

dengan pembinaan sikap keagamaan yang ditanamkan pada peserta didik sejak usia 

dini, mereka akan membawa bibit nilai kebaikan sampai masa depan.  

  Namun apabila dalam perjalanannya terdapat banyak rintangan serta 

godaan sehingga ia terpengaruh, maka buah yang lebat lagi manis tak dapat ia tuai. 

Rintangan dapat berupa pengaruh teman dengan sikap yang buruk, kegiatan anak 

muda yang suka nongkrong, perkembangan sosial media yang kurang bermanfaat, 

hubungan percintaan dikalangan anak muda dan masih banyak lagi. Dari banyaknya 

penelitian yang dilakukan tersebut penulis berpendapat lain bahwa pada intinya 

sikap dan prilaku keagamaan merupakan sifat yang penting. Dalam 

penyampaiannya harus berproses dan bertahap.8  

  Nilai ajaran agama tidak dapat diberikan secara instan. Apalagi bagi 

mereka yang masih belajar. Mereka perlu adanya tahap untuk mencerna apa yang 

diajarkan kepada mereka. Apabila guru menginginkan agar anak mudah mengerti, 

cobalah guru untuk lebih memperhatikan cara maupun strategi yang mampu 

mendukung pembelajaran pada peserta didik yang dalam masa perkembangan. 

  Para pakar ilmu-ilmu sosial mengkaji fenomena-fenomena keagamaan 

yang terdapat dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai pola kehidupan 

 

8Nurcholish Madjid, Religiusitas, Membumikan Nila)i-nilai Islam dalam Kehidupan 

Masyarakat Madani, h. 280.  
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masyarakat bernegara dan beragama.9 Demokrasi merupakan salah satu syarat 

mutlak bagi penegakkan masyarakat madani di Indenesia, demokrasi adalah jalan, 

bukan tujuan.10 Terkait dengan itu, demokrasi adalah jalan atau sarana yang berada 

dalam wadah musyawarah untuk mencapai tujuan negara, dalam konteks keislaman 

tujuan negara itu adalah baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur. Fenomena yang 

berhubungan dengan keagamaan dan kehidupan masyarakat dalam bentuk 

musyawarah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

  Selain itu, demokrasi dapat membantu masyarakat untuk mengawasi 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau pemerintah. Walaupun untuk 

mengawasi terhadap kegiatankegiatan pemerintah bukanlah hanya melalui 

demokrasi, tetapi masih ada cara atau jalan lain yang harus dilakukan masyarakat. 

Nurcholish menulis bahwa salah satunya adalah berangkat dari adigium yang 

terkenal dalam politik. Demokrasi tidak dengan sendirinya menjamin adanya 

pemerintahan yang baik, tetapi ia bisa mencegah keburukan-keburukan tertentu.11 

  Perilaku dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tanggapan atau reaksi 

seseorang atau individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Keagamaan 

merupakan kegiatan yang berkaitan dengan agama dan juga suatu unsur kesatuan 

Yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama 

dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. Hal penting dalam beragama yaitu 

memiliki keimanan. Keimanan yaitu akidah, kepercayaan kepada Allah, Nabi dan 

Kitab. 3 Keimanan sendiri memiliki banyak unsur. Unsur yang paling penting 

adalah komitmen untuk menjaga hati agar selalu berada dalam kebenaran. Secara 

praktis, hal ini diwujudkan dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi 

 

9Sutrisno dan Muhyidin Al Barobis, Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial, h.14.  

10Nurcholish Madjid, Religiusitas,  Membumikan Nila)i-nilai Islam dalam kehidupan 

Masyarakat Madani, h. 279.  

11Nurcholish Madjid, Religiusitas,  Membumikan nila)i-nilai Islam dalam kehidupan 

Masyarakat Madani, h. 279.  
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semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Seseorang yang beragama akan 

merefleksikan pengetahuan agamanya dalam sebuah tindakan perilaku keagamaan, 

melaksanakan ibadah dan mengembangkan tingkah laku yang terpuji. 

  Agama Islam juga sebagai ajaran, dapat diartikan sebuah keyakinan yang 

hams dipegang bagi setiap manusia. Karena dalam agama Islam terdapat banyak 

ajaran yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Agama Islam merupakan agama 

yang tidak mengenal adanya perbedaan terlebih bagi seorang yang memiliki 

keterbatasan psikis maupun fisik. Islam tidak mengajarkan sikap membeda-

bedakan karena setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam hal belajar, 

menerima bimbingan dan pengajaran.  

  Penanaman nilai-nilai agama melalui pendidikan agama sangat penting 

diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Hal ini bertujuan agar mereka mengenal 

Tuhannya dan memiliki keyakinan yang kuat ketika dewasa. Selain itu mereka 

dapat mengembangkan potensi pribadinya secara optimal dan optimis meraih masa 

depan yang lebih baik, sejalan dengan ajaran Islam sesuai dengan firman Allah 

dalam QS al-Baqarah/2: 269. 

 ٓ رُ إيلَّّ كَّ ا كَثييٗۡاۗ وَمَا يذََّ َ خَيۡۡٗ وتِي
ُ
وْلوُاْ    يؤُۡتِي ٱلۡۡيكۡمَةَ مَن يشََاءُُٓۚ وَمَن يؤُۡتَ ٱلۡۡيكۡمَةَ فَقَدۡ أ

ُ
أ

لۡبََٰبي 
َ
  ٱلۡۡ

Terjemahnya: 

  Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-
Qur’an dan Al- Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi 
karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat 
mengambil pelajaran (dari firman Allah).12 

  Shihab menafsirkan lafadz al-hikmah dari ayat tersebut di atas sebagai 

sesuatu yang berfungsi untuk mengantar kepada yang baik dan menghindarkan dari 

 

12Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 

Al-Qur’an dan Terjemahannya (Madinah Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba>’at al-

Mush-haf al-Syarif, 1424 H), h. 67. 
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yang buruk, dan untuk mencapainya, diperlukan pengetahuan dan kemampuan 

menerapkannya.13  

  Hikmah sebagai nilai-nilai ajaran Islam yang baik memerlukan 

pengetahuan dan kemampuan menerapkannya melalui berbagai kegiatan 

pendidikan, terutama pendidikan agama agar peserta didik bersikap keagamaan 

untuk diamalkan sebagai perilaku keagamaan. 

  Pendidikan agama yang dimaksud, termaktub pada pasal 1 Peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama pada Sekolah, bahwa: 

  Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 
membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 
mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 
melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.14 

   Melalui pendidikan agama di lembaga pendidikan manapun, peserta didik 

diharapkan mengamalkan ajaran agama atau berperilaku keagamaan setelah 

memperoleh pengetahuan yang dibarengi dengan terbentuknya sikap, kepribadian, 

dan keterampilan beragama, sehingga sikap dan perilaku keagamaan merupakan 

satu rangkaian terkorelasi yang diharapkan tercapai melalui pendidikan agama di 

sekolah, termasuk di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara. 

   Diperoleh informasi dari studi pendahuluan, bahwa peserta didik secara 

umum bersikap keagamaan yang memadai, namun belum sepenuhnya diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan penuturan Novianti bahwa peserta 

didik pada umumnya telah menerima dan meyakini kebenaran ajaran agama yang 

dianutnya, tetapi masih kurang dalam pengamalan agama, misalnya peserta didik 

terkadang lalai dari satu waktu salat yang diyakini sebagai kewajiban dalam 

 
13M. Quraish Shihab, Tafsur al-Mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Volume 

1 (Cet. X; Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 581. 

14Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Jakarta: Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 596, 2010), h. 3.  
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Islam.15 

   Realitas menerima dan meyakini kebenaran agama sebagai bentuk sikap 

keagamaan yang belum berkorelasi dengan pengamalan agama sebagai bentuk 

perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali 

Utara, merupakan masalah penelitian yang penting diungkap secara mendalam 

melalui penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

   Ditemukan masalah pokok bahwa sikap keagamaan belum berkorelasi 

dengan perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten 

Morowali Utara untuk selanjutnya dirinci menjadi beberapa masalah peselitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sikap keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten 

Morowali Utara? 

2. Bagaimana perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia 

Kabupaten Morowali Utara? 

3. Apakah sikap keagamaan berkorelasi positif dengan perilaku keagamaan peserta 

didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara?  

C. Hipotesis 

 Sikap keagamaan berkorelasi positif dengan perilaku keagamaan peserta 

didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara sesuai standar proses 

pembelajaran bahwa proses pembelajaran berlangsung melalui proses interaksi 

antara peserta didik dengan pendidik yang merencanakan, melaksanakan, dan 

 

15Noviati (37 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 

Petasia Kabupaten Morowali Utara, Wawancara, Kolonodale Kabupaten Morowali Utara, 12 Mei 

2023.  
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menilai pembelajaran yang membentuk sikap keagamaan untuk diamalkan sebagai 

perilaku keagamaan.  

D. Definisi Operasional Variabel 

 Variabel menurut Sugiyono merupakan konsep (constructs) atau sifat yang 

akan dipelajari.16 Agar dapat diukur, maka variabel perlu dioperasionalisasikan 

dengan cara memilih dimensi tetentu dari konsep yang memiliki variasi nilai.17 

 Terdapat dua variabel utama yang penting didefinisikan secara operasional 

pada penelitian ini, yaitu sikap keagamaan sebagai variabel independen (bebas), 

dan perilaku keagamaan yang merupakan variabel dependen (terikat). 

 Sikap keagamaan adalah kompoen kejiwaan yang mendorong seseorang 

untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya yang dikukur dari 

afeksi yang menerima, merespons, menilai, mengorganisasikan, dan 

mengkarakterisasi nilai tentang ajaran Islam. 

 Perilaku keagamaan merupakan impliksi dari apa yang didapat dan 

dilihatnya dalam masyarakat dengan melakukan perbuatan yang diwujudkan 

dalam tingkah laku yang diukur dari pengamalan ajaran Islam mendasar atas rukun 

Islam. 

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

 Eviy Aidah Fithriyah, dengan judul “Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam 

terhadap Tingkah Laku Siswa melalui Ekstrakurikuler Kerohanian Islam di MAN 

Malang 1, berkesimpulan bahwa proses internalisasi nilai-nilai agama Islam 

terhadap tingkah laku siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam di 

 

16Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. XIX; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 39.  

17Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 

1989), h. 42.  
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MAN Malang I berlangsung secara bertahap, terdiri atas pemberian pengetahuan, 

pemahaman, pembiasaan dan transinternalisasi dengan cara langsung yang 

menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, pengawasan, nasihat dan 

hukuman, dan cara tidak langsung melalui pembelajaran di kelas-kelas.18 

 Penelitian yang menghasilkan tahapan internalisasi nilai-nilai agama Islam 

yang dihubungkan dengan tingkah laku keagamaan tersebut di atas, relevan untuk 

mengkaji variabel perilaku keagamaan, sehingga berkontribusi sebagai sumber 

ilmiah. 

 Isnatul Khoiriyah dengan judul penelitian “Pengaruh Ekstra Kurikuler 

Kerohanian Islam (SKI) terhadap Akhlak Siswa di SMAN 1 Durenan Trenggalek 

Tahun Ajar 2014/2015” berkesimpulan bahwa terdapat pengaruh ekstrakurikuler 

kerohanian Islam SKI terhadap akhlak peserta didik, baik kepada teman sesama 

peserta didik, maupun kepada guru dan pegawai.19 

 Terdapat relevansi untuk mengkaji perilaku keagamaan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk akhlak sebagai variabel utama yang diteliti, 

sehingga berkontribusi sebagai pembanding, baik dari aspek persamaan maupun 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya.  

 Dian Amalia Nurroniah dengan judul tesis “Implementasi Kegiatan 

Ekstrakurikuler Keagamaan untuk Mengembangkan Bakat Siswa MAN 

Wonokromo Bantul Yogayakarta Tahun Ajaran 2012/2013” dengan kesimpulan, 

antara lain kegiatan ekstrakurikuler terimplementasi melalui kegiatan hadroh, 

 

18Eviy Aidah Fithriyah, “Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam terhadap Tingkah Laku 

Siswa melalui Ekstrakurikuler Kerohanian Islam di MAN MALANG 1”, Tesis (Malang: UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 93. 

19Isnatul Khoiriyah, “Pengaruh Ekstra Kurikuler Kerohanian Islam (SKI) terhadap Akhlak 

Siswa di SMAN 1 Durenan Trenggalek Tahun Ajar 2014/2015”, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2022), h. 97. 

.  
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qiraah, dan kegiatan arabic club sebagai wadah untuk mengembangkan bakat 

peserta didik.20 

 Penelitian tersebut di atas, mengungkap pengembangan bakat peserta didik 

melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berbeda dari aspek konten atau domain yang 

diteliti, tetapi dapat bekontribusi sebagai bahan kajian untuk mengungkap perilaku 

keagamaan yang dibandingkan dengan pengembangan bakat. 

 Hadiyatun Nasichah dalam penelitian yang berjudul “Hubungan antara 

Keaktivan Mengikuti Kegiatan OSIS Kerohanian Islam dengan Tingkat 

Kedisiplinan Beribadah (Studi pada Siswa Pengurus dan Anggota SKI di SMPN 6 

Salatiga Tahun 2013)” menghasilkan kesimpulan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara keaktivan siswa mengikuti kegiatan kerohanian Islam dengan 

tingkat kedisiplinan beribadah di SMPN 6 Salatiga tahun 2013.21 

 Beribadah merupakan bentuk pengmalan ajaran Islam yang dipandang 

sebagai salah satu dimensi perilaku keagamaan, sehingga penelitian tersebut di 

atas, selain relevan untuk mengungkap perilaku keagamaan, juga berkontribusi 

untuk menemukan kebaruan (novelty). 

 Naning Tri Wulandari yang meneliti “Upaya Pembinaan Perilaku Remaja 

melalui Pendidikan Akhlak di Dusun Kayen Kelurahan Kademangan Kota Blitar’, 

mendeskripsikan kesimpulan, yaitu: 1) upaya pembinaan perilaku remaja melalui 

pendidikan akhlak oleh orang tua di Dusun Kayen Kelurahan Kademangan adalah 

dengan pemberian teladan dan contoh yang baik, kemudian diberi nasehat yang 

diimbangi dengan teladan yang baik, penanaman rasa kasih sayang dan saling 

 

20Dian Amalia Nurroniah, “ Implementasi Kegiatan Ekstra Kurikuler Keagamaan Untuk 

Mengembangkan Bakat Siswa  MAN Wonokromo Bantul Yogayakarta Tahun Ajaran 2012/2013, 

Tesis (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2011), h. v.  

21Hadiyatun Nasichah, “Hubungan antara Keaktivan Mengikuti Kegiatan OSIS Kerohanian 

Islam dengan Tingkat Kedisiplinan Beribadah (Studi pada Siswa Pengurus dan Anggota SKI di 

SMPN 6 Salatiga Tahun 2013)”, Tesis (Salatiga: IAIN Salatiga, 2013), h. 96.  
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memghormati, pemberian tugas dan tanggung jawab, berbarengan dengan 

memberikan inti pendidikan yang meliputi penanaman rasa malu berbuat jahat, 

yang dilanjutkan dengan takut akibat berbuat jahat, dan apabila anak tetap 

melanggar atau melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma, maka akan 

dikenai sanksi yang mendidik agar tidak menjadikan dendam dan kebencian si 

anak; 2) upaya pembinaan perilaku remaja melalui pendidikan akhlak oleh guru 

guru di Dusun Kayen Kelurahan Kademangan berupa pemberian teladan yang baik 

yang ditunjukkan dari tutur kata, perilaku serta tindakan guru yang mencerminkan 

nilai-nilai agama disertai dengan pembiasaan dalam berperilaku baik; 3) upaya 

pembinaan perilaku remaja melalui pendidikan akhlak oleh tokoh masyarakat di 

Dusun Kayen Kelurahan Kademangan sejalan dengan orang tua dan guru, yaitu 

memberikan contoh dan teladan yang baik dari pribadi tokoh masyarakat yang 

diikuti dengan memberikan dukungan pada para remaja dengan membentuk suatu 

organisasi seperti karang taruna dan remaja masjid untuk mengadakan kegiatan-

kegiatan yang bernuansa Islami, dan sosial keagamaan.22 

 Dihubungkan dengan sikap dan perilaku keagamaan yang dikaji sebagai 

variabel utama penelitian ini, ditemukan korelasi antara sikap keagamaan berupa 

pembinaan akhlak sebagai bagian dari nilai-nilai ajaran Islam melalui pembiasaan 

dalam kegiatan yang bernuansa Islami, dan kegiatan sosial keagamaan, sehingga 

jenis penelitian kualitatif yang berbeda dengan penelitian kuantitatif ini, relevan 

untuk mengkap hubungan antara sikap keagamaan dengan perilaku keagamaan di 

SMP seusia remaja. 

 Muh Ali Imron meneliti “Upaya Guru Dalam Pembinaan Kepribadian 

Siswa di MI Darul Ulum Salakkembang Kalidawir Tulungagung” dengan deskripsi 

 

22Naning Tri Wulandari,  “Upaya Pembinaan Perilaku Remaja Melalui Pendidikan Akhlak 

di Dusun Kayen Kelurahan Kademangan Kota Blitar”, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2011), 

h. vii. 
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hasil penelitian: 1) upaya guru dalam pembinaan kepribadian siswa di MI Darul 

Ulum Salakkembang Kalidawir Tulungagung meliputi: pertama melalui 

pengajaran, yaitu mengedepankan pengajaran pendidikan agama Islam dengan 

pemberian nilai-nilai agama, sehingga metode guru dalam mengajar memengaruhi 

kepribadian siswa, kedua melalui bimbingan, berupa bantuan yang diberikan 

kepada siswa agar dapat mengembangkan kemampuan seoptimal mungkin, dan 

membantu siswa memahami dirinya, menerima dirinya dan merealisasikan dirinya. 

Hal ini dilakukan untuk mengontrol agar siswa itu lebih terarah menjalani 

kehidupannya, ketiga melalui pembiasaan yaitu dengan melakukan 

kegiatankegiatan rutin sehingga memunculkan keihlasan dalam dirinya ketika 

melakukan segala tindakan yang baik, keempat melalui hukuman ini adalah 

tindakan guru untuk mencegah kenakalan siswa dengan melakukan sedikit 

tindakan fisik ini dilakukan bukan semata benci ataupun tidak suka dengan siswa, 

menghukum itu agar mendidik siswa untuk berubah menjadi siswa yang memiliki 

kepribadian yang baik; 2) faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan 

kepribadian siswa di MI Darul Ulum Salakkembang yaitu: a) faktor pendukung 

yang dihadapi tersebut adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung, 

adanya ekstra kurikuler yang mendukung perkembangan jiwa sosial siswa.b) faktor 

penghambatnya adalah kurang adanya kesadaran anak didik, faktor ekonomi dan 

keadaan keluarga siswa.23 

 Berbagai faktor yang memengaruhi pembinaan kepribadian peserta didik 

yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya, selain relevan dengan sikap dan 

perilaku keagamaan sebagai dimensi kepribadian yang diharapkan, juga 

berkontribusi sebagai sumber ilmiah untuk mengungkap data yang luas dan 

komprehensip. 

 

23Muh Ali Imron, “Upaya Guru dalam Pembinaan Kepribadian Siswa di MI Darul Ulum 

Salakkembang Kalidawir Tulungagung”, Tesis (Semarang: UIN Wali Songo, 2011), h. 99. 
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 Abdul Azis yang meneliti “Pembentukan Perilaku Keagamaan Anak” 

mengungkap bahwa perkembangan perilaku keagamaan pada anak, terjadi melalui 

pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah dan dalam 

masyarakat. sehingga semakin banyak pengalaman yang bersifat agama (sesuai 

ajaran agama) akan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan 

dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama.24 

 Sikap dan perilaku keagamaan yang dibentuk melalui pembiasaan untuk 

mengalami sebagaimana hasil penelitian sebelumnya, relevan dengan variabel 

yang dikaji, sehingga berkontribusi sebagai konsep dasar yang diperlukan untuk 

mengonstruksi instrumen penelitian. 

 Terdapat relevansi dengan penelitian jenis kualitatif sebelumnya, sehingga 

berkontribusi sebagai sumber ilmiah untuk menemukan indikator penelitian, baik 

tentang sikap keagamaan maupun tentang perilaku keagamaan, tetapi berbeda 

dengan penelitian jenis kuantitatif ini. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Berdasar pada penelitian yang didefinisikan Sugiyono sebagai cara ilmiah 

untuk memperoleh data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu,25 maka data yang 

terungkap melalui penelitian, diperlukan untuk mencapai tujuan dan kegunaan 

penelitian tertentu. 

1. Tujuan Penelitian 

 Salah satu tujuan penelitian menurut Saprin, dkk. adalah membuktikan 

atau menguji kebenaran pengetahuan yang sudah ada.26 Sehubungan dengan itu, 

 

24Abdul Azis “Pembentukan Perilaku Keagamaan Anak”, JPIK Jurnal Pemikiran dan Ilmu 

Keislaman Vol. 1 no. 1 (2018). https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/86. 

25Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D, h. 1.  

26Saprin, dkk., Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2023), h. 41. 

https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/86
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maka penelitian jenis kuantitatif ini bertujuan secara umum untuk menguji 

pengetahuan tentang sikap dan perilaku keagamaan yang didasarkan pada teori 

konstruktivistik yang menekankan pada keaktivan peserta didik mengonstruksi 

pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman. 

Selanjutnya, tujuan khusus penelitian adalah adalah menjawab rumusan 

masalah, baik masalah deskriptif, masalah asosiatif, maupun komparatif.27 Sesuai 

dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk deskriptif dan 

asosiatif, maka tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendeskripsikan sikap keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia 

Kabupaten Morowali Utara. 

b. Mendeskripsikan perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia 

Kabupaten Morowali Utara. 

c. Menguji hubungan antara sikap keagamaan dengan perilaku keagamaan peserta 

didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara. 

 2. Kegunaan Penelitian 

   Penelitian menurut Sugiyono dilakukan untuk memperoleh data yang 

hasilnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah.28 Pemahaman terhadap sikap dan perilaku keagamaan peserta didik dapat 

membantu guru untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus mengantisipasi 

berbagai faktor yang menghambatnya.  

   Selanjutnya, penelitian menurut Saprin, dkk. pada dasarnya dilakukan 

untuk memperoleh hasil yang diharapkan berguna, baik secara teoretis (academic 

significance) yang berkaitan dengan penyempurnaan konsep pendidikan Islam, 

maupun secara praktis (practice significance) yang berkaitan dengan solusi dalam 

 

27Saprin, dkk., Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, h. 42. 

28Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D, h. 3.  
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mengatasi masalah-masalah praktik pendidikan Islam.29 Atas dasar itu, dirumuskan 

kegunaan teoretis dan praktis dari penelitian ini. 

a. Kegunaan Teoretis (Academic Significance) 

   Hasil penelitian diharapkan berguna secara teoretis untuk pengembangan 

ilmu pendidikan Islam pada umumnya, serta berguna secara khusus untuk 

pembentukan sikap dan perilaku keagamaan melalui pembelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti di sekolah. 

b. Kegunaan Praktis (Practice Significance) 

   Sebagai solusi dalam mengatasi masalah-masalah praktik pendidikan 

Islam, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru yang merupakan pendidik 

profesional untuk membentuk sikap dan perilaku keagamaan dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah. 

   Selain itu, hasil penelitian diharapkan pula berguna bagi peserta didik 

untuk mengembangkan kepribadian yang bersikap dan berperilaku menurut ajaran 

agama yang dianutnya, sebagaimana yang diharapkan dari tujuan pendidikan 

agama yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan 

keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. 

 

 

29Saprin, dkk., Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, h. 42-43. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Sikap Keagamaan 

 1. Pengertian Sikap Keagamaan 

   Mengenai pengertian sikap, terdapat beberapa pendapat diantara para 

ahli. Menurut kamus Chaplin bahwa sikap adalah suatu predisposisi atau 

kecenderungan yang relative stabil dan berlangsung terus menerus untuk 

bertingkah laku atau untuk bereaksi dengan satu cara tertentu terhadap pribadi 

lain, objek atau lembaga atau persoalan tertentu.1  

   Menurut Purwanto, Sikap atau attitude adalah suatu cara bereaksi 

terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara 

tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang terjadi.2 Sikap adalah 

kecenderungan yang relatif menetap yang beraksi dengan cara baik atau buruk 

terhadap orang tertentu. 

   Sikap adalah suatu persiapan bertindak/berbuat dalam suatu arah 

tertentu. Dibedakan ada dua macam sikap yakni sikap individual dan sikap sosial. 

Sikap merupakan sebuah kecenderungan yang menetukan atau suatu kekuatan 

jiwa yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku yang ditujukan ke arah 

suatu objek khusus dengan cara tertentu, baik objek itu berupa orang, 

kelembagaan ataupun masalah bahkan berupa dirinya sendiri.3  

   Diperoleh gambarab dari batasan tersebut di atas bahwa dalam 

pengertian sikap, selain telah terkandung komponen kognitif, juga komponen 

konatif, sehingga sikap merupakan predisposing, baik untuk merespons, maupun 

 

1J.P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995), h.43.  

2M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1990), 

h. 141.  

3Arifin, Psikologi Dakwa: Suatu Pengantar Studi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004 ), h. 104.  
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untuk berperilaku. Ini berarti bahwa sikap sikap merupakan predisposisi untuk 

berbuat atau berperilaku sehingga sikap berkaitan dengan perilaku.  

   Attitude dapat juga diterjemahkan dengan sikap terhadap obyek 

tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan tetapi sikap 

tersebut disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan obyek itu. 

Jadi, attitude bisa diterjemahkan dengan tepat sebagai sikap dan kesediaan 

beraksi terhadap suatu hal. Secara umum dalam studi kepustakaan diuraikan 

bahwa sikap sebagai salah satu dimensi yang dapat dijadikan sebagai penilaian 

dalam pelaksanaan keberagamaan seseorang. Berkaitan dengan hal tersebut 

maka dalam hal ini agama menjadi tiang kehidupan yang harus ditegakkan. 

Hanya dengan agama yang menganjurkan pemeliharaan keseimbangan antara 

dunia dan akhirat, manusia yang mempunyai dua dimensi akan mampu 

menetapkan pilihannya dan melaksanakan tanggung jawabnya di dunia ini dan 

di akhirat kelak.4  

   Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sikap manusia adalah suatu bentuk reaksi perasaan seseorang terhadap suatu 

obyek. Sikap adalah suatu persiapan bertindak/berbuat dalam suatu arah 

tertentu. Sikap itu berupa yang mendukung (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung (unfavorable) yang mempunyai tiga komponen yaitu kognitif, 

afektif dan behavioral.  

   Sehubungan dengan pencapaian komponen kognitif, afektif dan 

behavioral tersebut, maka dibutuhkan jalur pendidikan sebagai isntrumen yang 

digunakan untuk membangun dan merevitalisasi kualitas sumber daya manusia 

sehingga memiliki kompetensi sosial dan perkembangan individu yang optimal 

serta mampu memberikan relasi yang kuat antara individu, masyarakat, dan 

 

4Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2002), h. 27.  
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lingkungan sekitar tempat ia menjalani kehidupan. Lebih dari itu pendidikan 

merupakan proses yang disebut memanusiakan manusia yang memiliki makna 

secara kontekstual bahwa ia harus mampu memahami dirinya, orang lain, alam, 

dan lingkungan budayanya. Atas dasar itulah pendidikan tidak bisa terlepas dari 

budaya yang melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan yaitu 

mengolah rasa, karsa, dan karya agar dapat mewujudkan sistem pendidikan 

nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.5 

   Pendidikan diyakini sebagai jalan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yaitu bangsa yang mampu mengolah aspek-aspek kepribadian yang 

terintegrasi antara cipta, rasa, dan karsa sebagaimana yang menjadi cita-cita 

bangsa Indonesia. 

Pemahaman ini memiliki banyak relevansi dan implikasi dalam konteks 

Indonesia, sebagaimana berikut: 

a. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan 

intelektualitas, keterampilan, pengetahuan, dan moralitas masyarakat. 

Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yaitu meningkatkan kapabilitas individu dan masyarakat dalam 

berpikir, berperasaan, dan bertindak secara positif. 

b. Aspek-aspek Kepribadian yang Terintegrasi: Pendidikan tidak hanya sebatas 

peningkatan pengetahuan akademik, tetapi juga mencakup pengembangan 

aspek-aspek kepribadian yang lebih luas. Dalam konteks ini, terdapat tiga 

aspek utama yang diintegrasikan dalam pendidikan, yaitu: 

 

 

5Ali Miftakhu Rosyad dan Muhammad Anas Ma`arif, Paradigma Pendidikan Demokrasi 

dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia, Nazhruna: Jurnal 

Pendidikan Islam Vol. 3 No. 1 tahun 2020, h. 76 
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1) Cipta: Aspek ini mencakup peningkatan intelektualitas, kreativitas, dan 

kemampuan berpikir kritis. Melalui pendidikan, individu diajak untuk lebih 

kritis dalam memahami informasi, memecahkan masalah, dan 

mengembangkan gagasan inovatif. 

2) Rasa: Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan aspek emosional 

dan moral individu. Ini termasuk pengembangan empati, nilai-nilai etika, 

dan kepekaan sosial. Pendidikan diharapkan dapat membantu individu 

menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi 

anggota masyarakat yang peduli. 

3) Karsa: Aspek ini mencakup pengembangan keterampilan praktis, 

kepemimpinan, dan kemampuan berkontribusi dalam masyarakat. 

Pendidikan harus memberikan bekal kepada individu agar mereka dapat 

aktif dalam menciptakan perubahan positif dalam lingkungan mereka. 

c. Cita-cita Bangsa Indonesia: Pendidikan juga harus mengacu pada cita-cita 

bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia memiliki dasar-dasar falsafah 

seperti Pancasila yang menjadi pedoman dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian individu. Pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila 

dan menciptakan warga negara yang cinta damai, adil, dan bertanggung 

jawab. 

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini bukan hanya 

tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga masyarakat 

dan individu. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan 

pendidikan yang mendukung perkembangan penuh potensi individu dan 

mencapai cita-cita bangsa. Dengan begitu, pendidikan dapat menjadi alat untuk 

menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, bermoral, dan mampu berkontribusi 

positif terhadap perkembangan bangsa. 
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 2. Pengajaran Sikap Keagamaan 

   Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan “potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”6. Merujuk pada tujuan 

pendidikan nasional tersebut maka setiap lembaga perlu mengupayakan 

pengembangan pendidikan yang memadai dengan memanfaatkan program 

pendidikan dalam kurikulum nasional dapat menjadi pilar bagi pengembangan 

sumber daya manusia yang bermartabat dan berkarakter mulia. 

   Salah satu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional yang 

memiliki peran penting dalam membentuk karakter mulia dan menciptakan 

bangsa yang bermartabat dilandasi semangat yang keagamaan adalah mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Mata pelajaran ini merupakan perwujudan 

kepedulian negara terhadap budaya beragama Islam yang menjadi agama 

mayoritas bagi bangsa Indonesia. Namun demikian Pendidikan Agama Islam 

dalam pelaksanaannya di lapangan, hingga sekarang ini masih terdapat banyak 

kendala. 

   Kritik dari masyarakat terus bergulir, terutama berkenaan dengan masih 

banyaknya lulusan sekolah umum yang sudah sekian lama menempuh Pendidikan 

Agama Islam di sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, namun 

masih belum bisa membaca Alquran, apalagi menulis huruf Alquran. Keluhan lain 

adalah PAI belum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkah laku anak yang 

dibuktikan dengan kenakalan remaja dalam bentuknya yang bermacam-macam, 

dari perkelahian, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, hingga 

pergaulan bebas dan pelanggaran seksual. Kegagalan pendidikan agama ini 

 

6Republik Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang 

Pendidikan,(Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), h. 8. 
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disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif 

semata dari pertumbuhan nilai-nilai (agama), dan mengabaikan pembinaan aspek 

afektif dan konatif-volitif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-

nilai ajaran agama.7 

   Dipahami dari penjelasan di atas bahwa hasil dari pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam dianggap belum maksimal karena masih menuai kritik 

dari masyarakat dengan adanya fakta bahwa remaja usia sekolah telah terlibat 

berbagai kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat. 

   Kurangnya perhatian terhadap aspek afeksi ini menyebabkan terjadinya 

kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara gnosis dan praxis, 

sehingga pembelajaran tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral. 

Pendidikan semacam ini hanya menghasilkan orang-orang yang mengetahui nilai-

nilai moral (agama) tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai yang 

diketahuinya itu.8 

   Kritik dan kekecewaan masyarakat pengguna jasa pendidikan ini perlu 

dijawab oleh penyelenggara pendidikan dan guru Pendidikan Agama Islam 

dengan cara mereaktualisasi Pendidikan Agama Islam dengan pengembangan-

pengembangan yang dapat memperkuat dan memperluas peran Pendidikan 

Agama Islam di sekolah. Praktik pendidikannya tidak hanya memperhatikan 

aspek kognitif saja, tetapi juga pembinaan aspek afektif dan psikomotorik, 

sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan ajaran agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   Pengajaran agama yang berorientasi kognitif semata hanyalah sekedar 

pengalihan pengetahuan tentang agama. Pengalihan pengetahuan agama memang 

 

7Muhamamd Munif, Pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai Budaya Sekolah, 

Pedagogik; Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 2 Januari-Juni 2016, h. 47  

8Benny Prasetiya, dkk., Penguatan Nilai Ketauhidan dalam Praksis Pendidikan Islam”, 

Journal of Islamic Education (JIE) Vol. III No. 1 Mei 2018, h. 4 
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dapat menghasilkan pengetahuan dan ilmu dalam diri orang yang diajar, tetapi 

pengetahuan ini belum menjamin pengarahan seseorang untuk hidup sesuai 

dengan pengetahuan tersebut. Bahkan, pengalihan pengetahuan agama sering kali 

berbentuk pengalihan rumus-rumus doktrin dan kaidah susila. Oleh sebab itu, 

pengajaran agama menghasilkan pengetahuan hafalan yang melekat di bibir dan 

hanya mewarnai kulit, tetapi tidak mampu mempengaruhi orang yang 

mempelajarinya.9 

   Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran 

dalam Pendidikan Agama Islam yang hanya mengedepankan aspek kognitif 

merupakan dampak dari karakter remaja yang tidak sesuai dengan tujuan 

pendidikan, karena hanya sekedar pengetahuan dan kurang terampil dalam 

mengambil nilai manfaat dan praktek terhadap pengetahuan tersebut. Sehubungan 

dengan itu, diperlukan pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam yang 

mampu membangun dan mengimplementasikan budaya beragama Islam sebagai 

perwujudan dari penguatan aspek apektif dan psikomotorik Pendidikan Agama 

Islam bagi peserta didik sehingga dapat mengamalkan hasil pembelajarannya 

tersebut di sekolah, di rumah maupun di masyarakat dengan cara mengembangkan 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar dapat menguatkan ranah 

apektif dan psikomotorik peserta didik. 

   Kegiatan pembelajaran di sekolah tidak hanya diartikan sebagai kegiatan 

transfer ilmu pengetahuan dari guru ke peserta didik, tetapi beberapa kegiatan 

seperti membiasakan seluruh warga sekolah untuk patuh terhadap peraturan yang 

berlaku di sekolah, saling menghormati, membiasakan hidup disiplin yang harus 

ditumbuhkan di lingkungan sekolah.10 

 

9Benny Prasetiya, dkk., Penguatan Nilai Ketauhidan dalam Praksis Pendidikan Islam,    

h. 4. 

10Rediana Dwi Putra dan Swejarwo, Budaya Religius dalam Membentuk Perilaku 

Disiplin, Volume 01 Nomor 01, Tahun 2017, h. 4 
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   Merujuk pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa untuk 

mengembangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar tidak mengacu 

pada aspek kognitif semata, maka dalam proses pembelajaran memerlukan 

pembiasaan-pembiasangan pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam, baik yang 

menyangkut pembiasaan dalam aspek ritual peribadatan maupun pembiasaan 

dalam bidang interaksi sosial yang sesuai ketentuan dalam ajaran agama Islam. 

Selain itu peserta didik juga perlu dibiasakan mengamalkan kaidah dan aturan 

yang berlaku secara umum di sekolah, seperti kedisiplinan, saling menghormati 

antar sesama, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, 

sehingga diharapkan dapat membentuk pribadi yang keagamaan dan peka 

terhadap kondisi sosial di sekitarnya. 

   Pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan Islam yang sangat 

penting bagi anak, karena dengan pembiasaan inilah akhirnya suatu aktifitas akan 

menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk 

sosok manusia yang berkepribadian baik, begitu pula sebaliknya pembiasaan yang 

buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk.11 

   Merujuk pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembiasaan 

merupakan bentuk pendidikan secara langsung dengan membantu peserta didik 

untuk mempraktekkan materi pelajaran yang telah dipelajari, hal ini sebagaimana 

yang dibiasakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya yang melekat pada diri 

anak tersebut. Oleh karena itu, dalam membentuk kepribadian anak yang 

memiliki budaya beragama (keagamaan) diperlukan diperlukan proses 

pembiasaan dan pembentukan lingkungan pendidikan yang dapat menyediakan 

kondisi tersebut. 

 

11Supiana & Rahmat Sugiharto, Pembentukan Nilai-nilai Karakter Islami Siswa Melalui 

Metode Pembiasaan, Educan: Jurnal Pendidikan Islam.  Vol. 01, No. 01, Februari 2017, h. 5 
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   Budaya keagamaan sekolah pada hakikatnya adalah terwujudnya nilai-

nilai ajaran agama sebagai budaya dalam berperilaku dan budaya organisasi yang 

diikuti oleh semua warga sekolah. Budaya keagamaan dalam konteks ini yang 

berarti pembudayaan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan di sekolah dan di 

masyarakat, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai agama 

Islam yang diperoleh siswa dari hasil pembelajaran di sekolah, agar menjadi 

bagian yang menyatu dalam perilaku siswa sehari-hari dalam lingkungan sekolah 

atau masyarakat. Di sinilah peran seluruh komunitas sekolah meliputi kepala 

sekolah, guru pendidikan agama Islam, guru mata pelajaran umum, pegawai 

sekolah, dan komite sekolah dalam membangun budaya keagamaan yang 

kondusif melalui menciptaan budaya keagamaan di sekolah. Hal tersebut perlu 

dilakukan agar nilai-nilai agama Islam senantiasa tercermin dalam perilaku 

keseharian seluruh warga sekolah terutama siswa dan bisa menjadi tameng dalam 

menghadapi budayabudaya negatif yang ada di lingkungan mereka.12 

   Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa lembaga 

pendidikan harus menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif agar dapat 

menciptakan proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. 

Dari aspek pengembangan budaya beragama yang keagamaan, lingkungan 

pendidikan yang dimaksud juga memberikan peran yang signifikan dalam 

mengembangkan kepribadian peserta didik yang keagamaan, karena di dalamnya 

terdapat pembiasaan-pembiasaan dalam mengimplmentasikan nilai-nilai Islam 

sehingga dapat menyatu dalam aktivitas keseharian peserta didik. Oleh karena itu 

lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan semua elemen warga sekolah 

termasuk orang tua dan masyarakat agar dapat mewujudkan lingkungan 

 

12Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan 

PAI dari Teori ke Aksi, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 77 
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pendidikan yang kondusif dalam mengembangkan budaya beragama bagi peserta 

didik. 

   Sedangkan keagamaan, kata dasar dari keagamaan adalah religi yang 

berasal dari bahasa asing religion sebagai kata bentuk dari kata benda yang berarti 

agama. Menurut Jalaluddin, Agama mempunyai arti: Percaya kepada Tuhan atau 

kekuatan super human atau kekuatan yang di atas dan di sembah sebagai pencipta 

dan pemelihara alam semesta, Ekspresi dari kepercayaan di atas berupa amal 

ibadah, dan suatu keadaan jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaan 

atau kepercayaan terhadap Tuhan, kehendak, sikap dan perilakunya sesuai dengan 

aturan Tuhan seperti tampak dalam kehidupan kebiasaan.13 Jadi dapat diketahui 

bahwa keagamaan merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan 

menjalankan ajaran agama serta sebagai cerminan dirinya atas ketaatannya 

terhadap ajaran agama yang dianutnya.  

   Tersimpul dari uraian di atas bahwa sikap keagamaan adalah suatu 

keadaan diri seseorang dimana setiap melakukan atas aktivitasnya selalu berkaitan 

dengan agamanya. Dalam hal ini pula dirinya sebagai hamba yang mempercayai 

Tuhannya berusaha agar dapat merealisasikan atau mempraktekkan setiap ajaran 

agamanya atas dasar iman yang ada dalam batinnya. Dalam ajaran agama islam, 

keagamaan seseorang tidak hanya dapat diwujudkan melalui aktifitas ritual saja, 

tetapi juga dilihat dari beberapa dimensi yang lain.  

   Menurut Zuhairini adalah secara umum dasar-dasar agama Islam 

meliputi Akidah, Syari’ah dan Akhlak.14 Hal ini sejalan dengan pernyataan Yusuf 

Al-Qardhawy yang menyatakan bahwa dalam agama islam memiliki dimensi-

dimensi atau pokok-pokok islam yang secara garis besar dibagi menjadi 3 yaitu : 

 

13Jalaluddin, Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan dengan 

Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25  

14 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 48  
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Aqidah, Ibadah atau praktek agama atau syari’at dan akhlak.15 Pendidikan agama 

Islam merupakan pendidikan nilai yang bersumber dari ajaran Islam yang 

meliputi nilai-nilai akidah, syari’ah, dan akhlak. 

   Akidah adalah ajaran tentang keimanan terhadap Ke-Esaan Allah swt.. 

Akidah sering disamakan dengan keimanan yang menunjukkan seberapa besar 

tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya yang bersifat 

fundamental dan dogmatis. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati 

tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, uacapan dengan lisan dalam 

bentuk dua kalimah syahadat dan perbuatan dengan amal saleh.16 Akidah Islam 

berintikan pada pengesaan Allah sebagai zat yang maha Pencipta. 

   Selanjutnya, syari’ah menurut bahasa, artinya taat, tunduk,turut,ikut dan 

doa.17 Ibadah adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk 

mencapai keridhaan Allah swt.18 Peraturan yang mengatur hubungan langsung 

dengan seseorang muslim dengan Khaliknya dan dengan sesama manusia, yang 

menunjukkan seberapa patuh tingkat ketaatan seorang muslim dalam 

mengerjakan ritual keagamaan yang diperintahkan dan dianjurkan baik yang 

menyangkut ibadah dalam arti khusus maupun arti luas. Dalam hubungannnya 

dengan Allah diatur dalam ibadah dalam arti khas (thaharah, shalat, zakat, puasa, 

dan haji) dan dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lainnya diatur 

dalam muamalah dalam arti luas. Ibadah merupakan perwujudan dari sikap 

keagamaan seseorang. 

 

15 Yususf Al Qaradhawi,Pengantar Kajian Islam , (Jakarta:Pustaka Al Kausar, 1997),  h. 

55  

 16 Abuddin  Nata, Metodologi Studi Islam,  (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2004), h.  

123 

17 Muhammad Daud, Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

2002),  h. 244  

18 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1994), h. 237  
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   Adapun akhlak berasal dari berasal dari bahasa arab akhlaq (اخلاق) jama’ 

dari kata huluq خُلُق yang menurut bahasa adalah budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabi”at.19 Akhlak adalah amalan yang bersifat pelengkap penyempurna 

bagi kedua amal di atas yang mengajarkan tentang tata cara pergaulan hidup 

manusia.  

  Tersimpul dari penjelasan di atas bahwa pokok-pokok Islam yang dapat 

dijadikan sebagai ruang lingkup dari sikap keagamaan, terdiri atas beberapa 

aspek, yaitu aspek akidah, aspek syari’ah, dan aspek akhlak yang terintegrasi 

dalam diri seorang muslim sebagai kepribadian. 

a. Aspek Akidah 

   Ruang lingkup akidah merupakan yang paling mendasar dalam diri 

seseorang dikarenakan dengan akidahlah seseorang memiliki pondasi atas sikap 

keagamaan, akidah juga merupakan alasan utama seseorang dapat percaya akan 

kekuasaan Allah. Kompetensi iman seseorang yang sempurna antara lain 

menunjukkan sifat-sifat yang terkandung dalam QS al-Mu’minun/23: 2-9. 

ةي   كَوَٰ يلزَّ يينَ هُمۡ ل مُعۡريضُونَ وٱَلََّّ غۡوي 
يينَ هُمۡ عَني ٱللَّ

عُونَ وَٱلََّّ يينَ هُمۡ فِي صَلََتيهيمۡ خََٰشي ٱلََّّ
يمََٰۡنُهُمۡ فَإينَّهُمۡ 

َ
وۡ مَا مَلكََتۡ أ

َ
هيمۡ أ زۡوََٰجي

َ
ٰٓ أ هيمۡ حََٰفيظُونَ إيلَّّ عََلَ يينَ هُمۡ ليفُرُوجي

  فََٰعيلوُنَ وَٱلََّّ
مَلوُمي مََٰنََٰتيهيمۡ  غَيُۡۡ 

َ
لۡي هُمۡ  يينَ  وَٱلََّّ ٱلعَۡادُونَ  هُمُ  ئيكَ 

ٰٓ وْلَ
ُ
فأَ يكَ  َٰل ذَ وَرَاءَٓ  ٱبۡتَغَََٰ  فَمَني  يَن 

َٰ صَلَوََٰتيهيمۡ يُُاَفيظُونَ  يينَ هُمۡ عََلَ هيمۡ رََٰعُونَ وَٱلََّّ    وعََهۡدي
Terjemahnya: 

  (Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang 
yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 
dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga 
kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka 
miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa 
mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui 
batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) 
dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.20 

 

19Mustofa,  Akhlak Tasawuf , (Bandung : C.V Pustaka Setia 1997), h. 11  

20Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 
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   Akidah berkaitan dengan iman dan takwa hal inilah yang melahirkan 

keyakinan-keyakinan atas yang ada pada setiap dirinya merupakan pemberian dari 

Allah dan seseorang akan mengetahui bahwa dia akan kembali kepada Allah.21 

Akidah merupakan dasar atau pondasi bagi setiap muslim untuk melaksanakan 

ajaran Islam. 

Akidah (dalam bahasa Arab, "عقيدة") merujuk pada keyakinan-keyakinan 

dasar atau kepercayaan dalam agama Islam. Ini adalah fondasi dari seluruh sistem 

kepercayaan dan praktik dalam agama Islam. Akidah berkaitan erat dengan iman 

(iman kepada Allah dan ajaran-ajaranNya) dan takwa (taqwa), yang merupakan 

konsep tentang kesalehan dan ketaatan kepada Allah. 

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pentingnya akidah dalam 

Islam: 

a. Dasar Kepercayaan: Akidah adalah dasar dari seluruh sistem kepercayaan 

dalam Islam. Ini mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat-malaikatNya, 

kitab-kitabNya (seperti Al-Qur'an), rasul-rasulNya (seperti Nabi 

Muhammad), hari kiamat, dan takdir Allah. Keyakinan ini membentuk 

kerangka kerja yang memandu keyakinan dan tindakan seorang Muslim. 

b. Iman dan Takwa: Akidah erat kaitannya dengan iman, yaitu keyakinan 

mendalam dalam hati seseorang terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Iman ini 

meliputi keyakinan kepada satu Allah yang Maha Esa, mencintai-Nya, dan 

patuh kepada-Nya. Takwa, di sisi lain, mengacu pada kesalehan dan ketaatan 

kepada Allah. Akidah yang kuat dan benar akan mendorong seseorang untuk 

berusaha meningkatkan takwa dan menjalankan perintah-perintah agama 

dengan sungguh-sungguh. 

 
Al-Qur’an dan Terjemahannya (Madinah Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba>’at al-

Mush-haf al-Syarif, 1424 H), h. 342. 

21Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, h. 98-99  
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c. Membentuk Identitas Muslim: Akidah membentuk identitas seorang Muslim. 

Keyakinan kepada Allah sebagai Pencipta, Pengatur, dan Pemberi Hidayah 

menciptakan kesadaran akan tanggung jawab moral dan etika dalam 

kehidupan sehari-hari. Akidah juga mengajarkan nilai-nilai seperti kasih 

sayang, keadilan, dan tolong-menolong, yang membentuk karakter seorang 

Muslim. 

d. Pedoman untuk Praktik Keagamaan: Akidah memberikan landasan untuk 

pelaksanaan ibadah dan praktik keagamaan. Misalnya, keyakinan pada hari 

kiamat mendorong seseorang untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan 

mereka dalam kehidupan ini dan untuk melakukan amal yang baik. 

e. Kembali kepada Allah: Salah satu aspek penting dalam akidah adalah 

keyakinan bahwa setiap individu akan kembali kepada Allah pada hari kiamat 

untuk dihisab (diperhitungkan) atas perbuatan-perbuatan mereka. Ini 

menciptakan kesadaran tentang akhirat dan konsekuensi perbuatan dalam 

kehidupan dunia. 

Dalam Islam, pemahaman dan pengamalan akidah yang benar sangat 

penting. Sebab, akidah yang kuat akan membimbing individu dalam menjalani 

kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, menghadapi tantangan, dan mencapai 

tujuan akhir, yaitu kembali kepada Allah dengan penuh keyakinan dan amal yang 

baik. 

b. Aspek Syari’ah 

   Syari’ah melingkupi ibadah dan mu’amalah. Aspek ibadah merupakan 

realisasi atas akidah, dan iman yang tertanam dalam dirinya, berusaha melakukan 

kewajiban atau apapun yang diperintahkan oleh Allah, hal ini berkaitan dengan 

ritual atau praktik ibadah seperti salat lima waktu, salat sunnah, dan lain-lain. 

Aspek ini bertautan dengan rukun Islam. 
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Aspek Syari'ah dalam Islam melingkupi dua hal utama, yaitu ibadah dan 

mu'amalah. Dalam konteks ini, aspek ibadah adalah salah satu komponen penting 

dari Syari'ah yang mencakup praktik-praktik keagamaan yang berkaitan dengan 

hubungan individu dengan Allah. Ini mencakup berbagai kewajiban dan praktik 

ibadah yang ditujukan untuk mengekspresikan iman dan taqwa (takwa) 

seseorang kepada Allah. Di antara praktik-praktik ibadah tersebut adalah salat 

(shalat), puasa, zakat, dan haji. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang 

aspek ibadah dalam Syari'ah: 

a. Realisasi atas Akidah dan Iman: Ibadah adalah cara konkret bagi seorang 

Muslim untuk mengaktualisasikan akidah (keyakinan) dan iman 

(kepercayaan) mereka kepada Allah. Dalam ibadah, seorang Muslim 

mengekspresikan ketaatan, ketergantungan, dan pengabdian mereka kepada 

Allah. Ini merupakan wujud nyata dari keyakinan yang mereka miliki terhadap 

Allah sebagai Pencipta, Pengatur, dan Tuhan yang Maha Esa. 

b. Kewajiban dan Rukun Islam: Aspek ibadah ini berkaitan erat dengan rukun 

Islam, yaitu lima pilar utama dalam agama Islam yang harus dijalankan oleh 

setiap Muslim. Kelima rukun Islam ini adalah: 

1) Syahadat: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad 

adalah utusan-Nya. 

2) Salat (Shalat): Melakukan salat lima waktu sehari semalam. 

3) Zakat: Memberikan sumbangan wajib kepada yang membutuhkan. 

4) Puasa Ramadan: Menyembelih diri dari makanan, minuman, dan tindakan 

tertentu selama bulan Ramadan. 

5) Haji: Melakukan perjalanan ke Makkah sekali seumur hidup jika mampu. 

c. Praktik Ibadah: Ibadah mencakup praktik-praktik seperti salat lima waktu, 

salat sunnah (doa-doa tambahan), membaca Al-Qur'an, berdoa, berpuasa 

selama Ramadan, memberikan zakat (sumbangan wajib), dan jika mampu, 
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melakukan ibadah haji. Semua praktik ini adalah cara bagi seorang Muslim 

untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa, dan memperkuat 

iman mereka. 

d. Pentingnya Kualitas dan Niat: Dalam aspek ibadah, penting untuk diingat 

bahwa kualitas dan niat dalam melaksanakan ibadah juga sangat ditekankan. 

Tidak hanya tindakan fisik semata, tetapi juga hati dan niat yang tulus ikhlas 

menjadi bagian penting dari ibadah. Seorang Muslim harus menjalani ibadah 

dengan niat yang benar dan sungguh-sungguh serta dengan penuh kesadaran. 

Aspek ibadah dalam Syari'ah adalah cara bagi seorang Muslim untuk 

mengaktualisasikan keyakinan dan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini 

adalah bagian integral dari praktik keagamaan dan bertujuan untuk memperkuat 

hubungan antara individu dan Allah serta membimbing mereka dalam menjalani 

kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. 

c. Aspek Akhlak 

   Ruang lingkup akhlak berkaitan dengan perilaku dirinya sebagai muslim 

yang taat, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama 

islam. Hal ini disebabkan karena memiliki kesadaran yang terdapat pada jiwanya 

tentang ajaran agama sesungguhnya dan juga setiap ajaran agama telah meresap 

dalam dirinya. Sehingga, lahirlah sikap yang mulia dan dalam perilaku sehari-

harinya mencerminkan sikap keagamaan, seperti disiplin, tanggung jawab, 

sedekah dan lain-lain. 

   Menurut Gay Hendrick dan Kate Ludeman dalam Ari Ginanjar, terdapat 

beberapa sikap keagamaan yang tampak dalam diri sesorang dalam menjalankan 

tugasnya, diantaranya:  

a. Kejujuran, rahasia untuk meraih sukses adalah selalu berkata jujur. Mereka 

menyadari, ketidak jujuran pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka 

sendiri terjebak dalam kesulitan yang berlarut-larut. 
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b. Keadilan, salah satu skill seseorang keagamaan adalah mampu bersikap adil 

kepada semua pihak, bahkan saat dia terdesak sekalipun.  

c. Bermanfaat bagi orang lain, hal ini merupakan salah satu bentuk sikap 

keagamaan yang tampak dari diri seseorang.  

d. Disiplin tinggi, mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari 

semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan dari keharusan atau 

keterpaksaan. 

e. Keseimbangan, seseorang memiliki sikap keagamaan sangat menjaga 

keseimbangan hidupnya.22  

f. Rendah hati yang merupakan sikap yang tidak sombong, mau mendengarkan 

pendapat orang lain dan tidak memkasakan kehendaknya.  

   Diperoleh gambaran bahwa untuk mengukur dan melihat bahwa sesuatu 

itu menunjukkan sikap keagamaan atau tidak, dapat dilihat dari karakteristik sikap 

keagamaan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator sikap keagamaan 

seseorang, yakni: (a) komitmen terhadap perintah dan larangan Allah, (b) 

bersemangat mengkaji ajaran agama, (c) aktif dalam kegiatan agama, (d) 

menghargai simbol-simbol keagamaan, (e) akrab dengan kitab suci, (f) 

mempergunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan, dan (g) ajaran 

agama dijadikan sebagai sumber pengembangan ide.23 Indokator sikap 

keagamaan yang demikian, mengantar seseorang menjadi muslim yang bertakwa 

sebagai suatu kepribadian yang diharapkan terbentuk pada diri peserta didik. 

Indikator sikap keagamaan yang disebutkan di atas memang dapat 

memberikan gambaran tentang sejauh mana seseorang memiliki sikap 

keagamaan yang kuat dan tulus. Lebih lanjut masing-masing indikator ini dan 

 

22Ary Ginanjar Agustin, Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ power : Sebuah Inner 

Journey Melalui Ihsan, ( Jakarta : ARGA, 2003 ), H.249  

23Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

h. 12.  
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bagaimana dapat membantu membentuk kepribadian seorang Muslim yang 

bertakwa: 

a. Komitmen terhadap Perintah dan Larangan Allah: Seorang yang memiliki 

sikap keagamaan yang kuat akan memiliki komitmen tinggi terhadap 

menjalankan perintah dan menghindari larangan Allah. Mereka menganggap 

perintah dan larangan agama sebagai pedoman utama dalam hidup mereka. 

b. Bersemangat Mengkaji Ajaran Agama: Kegiatan belajar dan mengkaji ajaran 

agama merupakan upaya untuk memperdalam pemahaman dan iman 

seseorang. Semangat dalam mengkaji ajaran agama dapat membantu 

seseorang tumbuh dalam keyakinan dan pemahaman agama mereka. 

c. Aktif dalam Kegiatan Agama: Partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan 

keagamaan seperti salat berjamaah, kegiatan sosial berbasis agama, atau 

pengajian dapat memperkuat ikatan individu dengan komunitas Muslim dan 

membantu mereka menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Menghargai Simbol-simbol Keagamaan: Menghargai simbol-simbol 

keagamaan seperti masjid, Al-Qur'an, hijab, atau kaligrafi Islam menunjukkan 

penghargaan terhadap identitas keagamaan dan nilai-nilai Islam. 

e. Akrab dengan Kitab Suci: Memahami dan membaca kitab suci (Al-Qur'an) 

secara rutin adalah tanda sikap keagamaan yang kuat. Al-Qur'an adalah 

sumber utama ajaran agama Islam, dan pengetahuan tentangnya adalah kunci 

untuk memahami dan mengamalkan Islam dengan benar. 

f. Menggunakan Pendekatan Agama dalam Menentukan Pilihan: Orang yang 

memiliki sikap keagamaan yang kuat cenderung mempertimbangkan nilai-

nilai agama dalam pengambilan keputusan. Mereka berusaha untuk hidup 

sesuai dengan prinsip-prinsip agama dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam keputusan-keputusan penting. 
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g. Ajaran Agama sebagai Sumber Pengembangan Ide: Memanfaatkan ajaran 

agama sebagai sumber inspirasi dan panduan dalam mengembangkan ide, 

tindakan, dan nilai-nilai pribadi merupakan manifestasi kuat dari sikap 

keagamaan yang mendalam. Ini berarti individu mendasarkan pemikiran dan 

tindakan mereka pada nilai-nilai agama. 

Sikap keagamaan yang tercermin melalui indikator-indikator ini dapat 

membentuk kepribadian seorang Muslim yang bertakwa. Takwa adalah konsep 

dalam Islam yang menggambarkan kesalehan, ketaatan, dan kepatuhan seseorang 

kepada Allah. Dengan memiliki sikap keagamaan yang kuat, individu akan lebih 

cenderung hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjalankan kewajiban 

agama dengan tulus, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam 

pandangan Allah. 

 3. Ragam Sikap Keagamaan  

   Sikap berfungsi memotivasi untuk bertingkah laku, baik dalam bentuk 

tingkah laku nyata (over behavior) maupun tingkah laku tertutup (cover behavior). 

Dengan demikian sikap mempengaruhi dua bentuk reaksi seseorang terhadap 

objek yaitu bentuk nyata dan terselubung. Karena sikap dieproleh dari hasil 

belajar atau pengaruh lingkungan, maka bentuk dan sikap remaja dapat dibagi 

atas: (a) kepercayaan turunan, (b) percaya dengan kesadaran, (c) percaya dengan 

keraguan atau bimbang, dan (d) tidak percaya sama sekali.24 Bentuk sikap 

keagamaan remaja tersebut digambarkan berikut. 

a. Kepercayaan Turunan  

   Kebanyakan remaja percaya kepada Tuhan dan menjalankan ajaran 

agama, karena mereka terdidik dalam lingkungan yang beragama. Oleh karena 

itu anak yang orang tuanya bergama, temantemannya dan masyarakat 

 

24Zakiah Dradjat,  Ilmu Jiwa Agama  (Jakarta: PT : Bulan Bintang, 2003), h. 106.  
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sekelilingnya rajin beribadah, maka mereka ikut percaya dan melaksanakan 

ibadah dan ajaran-ajaran agama, sekedar mengikuti suasana lingkungan dimana 

dia tinggal, percaya seperti inilah yang dinamakan percaya turut-turutan. Mereka 

seolaholah apatis, tidak ada perhatian untuk meningkatkan agama, dan tidak mau 

aktif dalam kegiatn-kegiatan beragama.  

b. Percaya dengan Kesadaran  

   Selaras dengan jiwa remaja yang berada dalam masa transisi dari anak-

anak menuju dewasa, maka kesadaran remaja dalam beragama berada dalam 

keadaan peralihan dimana kehidupan beragama anak menuju pada masa 

kemantapan beragama. Selain itu, remaja mulai menemukan pengalaman dan 

penghayatan kebutuhan yang bersifat individual dan sukar digambarkan kepada 

orang lain, seperti pertobatan, keimanan. Hubungan dengan Tuhan disertai 

dengan kesadaran dan kegiatannya dalam masyarakat makin diwarnai dengan 

rasa keagamaan. Mereka ingin menjadikan agama sebagai lapangan baru untuk 

membuktikan pribadinya.25  

   Peserta didik pada sekolah menengah pertama telah memasuki masa 

remaja sebagai masa pancaroba, ditandai dengan usaha mencari jati diri untuk 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian, termasuk upaya mencari nilai agama 

yang diyakini sebagai ajaran yang benar. 

c. Percaya dengan Keraguan (Bimbang)  

   Keraguan dalam kepercayaan remaja terhadap agamanya dapat 

dikategorikan dalan dua kondisi, yaitu: (a) keraguan di saat mereka mengalami 

sebuah goncangan dan terjadi proses perubahan dalam pribadinya yang hal itu 

dianggap wajar, (b) keraguan yang dialami setelah masa anak-anak menuju masa 

remaja saat sudah matang berfikir karena melihat kenyataan yang kontradiksi 

 

25Zakiah Dradjat,  Ilmu Jiwa Agama (Jakarta:  PT  Bulan Bintang, 2003), h. 108. 
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dengan apa yang dimiliki seperti terdapat penderitaan dan kemelaratan, 

kemerosotan moral kekacauan karena perkembangan ilmu tehnologi dan budaya 

yang berkembang.  

   Keraguan yang dialami oleh remaja bukan hal yang berdiri sendiri tetapi 

mempunyai psikis mereka dan sekalipun mempunyai hubungan dengan 

pengalaman dan proses pendidikan yang dilalui masa kecilnyadan kemampuan 

mental dalam menghadapi kenyataan masa depan.  

   Kendati banyak faktor yang menyebabkan kebimbangan pada remaja 

namun dapat diselamatkan dari kehilangan kepercayaan yang bisa menyesatkan 

dirinya, antara lain: (a) hubungan kasih sayang antara dia dan orang tua atau orang 

yang dicintainya, (b) ketekunan menjalankan syrai’at agama, dan (c) apabila 

remaja yang bimbang itu meragukan sifat-sifat Allah, maka ia akan berjuang 

mengatasinya.26 

Pemahaman bahwa ada beberapa faktor yang dapat membantu 

menyelamatkan remaja dari kehilangan kepercayaan dan mengatasi 

kebimbangan yang bisa menyesatkan mereka sangat penting dalam konteks 

pembinaan dan pendidikan remaja. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang 

faktor-faktor ini: 

a. Hubungan Kasih Sayang dengan Orang Tua atau Orang yang Dicintai: 

Hubungan yang kuat dan penuh kasih sayang antara remaja dan orang tua atau 

orang-orang yang dicintainya memainkan peran penting dalam membentuk 

keyakinan dan nilai-nilai remaja. Ketika remaja merasa didukung, dicintai, 

dan mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan moral dari orang-

orang yang mereka percayai, mereka cenderung lebih kokoh dalam keyakinan 

dan lebih mampu mengatasi kebimbangan yang muncul. 

 

26Zakiah Dradjat, Ilmu Jiwa Agama, h. 117. 
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• Komunikasi Terbuka: Komunikasi terbuka antara orang tua dan remaja 

juga penting. Ini memungkinkan remaja untuk berbicara tentang keraguan 

atau pertanyaan yang mereka miliki tentang agama, dan orang tua dapat 

memberikan pandangan dan dukungan yang sesuai. 

b. Ketekunan Menjalankan Syari'at Agama: Ketekunan dalam menjalankan 

syari'at agama, seperti ketaatan dalam beribadah, memahami dan 

mempraktikkan ajaran agama, dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam, dapat membantu memperkuat keyakinan remaja. Ketika remaja 

aktif dalam praktik keagamaan mereka, mereka memiliki kesempatan untuk 

merasakan manfaat dan makna yang lebih dalam dari agama mereka. 

• Pendidikan Agama yang Baik: Pendidikan agama yang baik, baik melalui 

lembaga pendidikan formal maupun informal, membantu remaja 

memahami ajaran agama dengan lebih baik. Ini bisa membantu mereka 

menjawab pertanyaan dan keraguan yang mungkin muncul. 

c. Mengatasi Keraguan tentang Sifat-sifat Allah: Banyak remaja di suatu saat 

mungkin menghadapi keraguan atau pertanyaan tentang sifat-sifat Allah. 

Mengatasi keraguan ini adalah langkah penting dalam perkembangan 

keagamaan mereka. Ini dapat dilakukan melalui: 

• Studi dan Pembelajaran: Remaja bisa memperdalam pemahaman mereka 

tentang Allah melalui studi dan pembelajaran yang mendalam tentang 

ajaran Islam. Ini dapat melibatkan membaca Al-Qur'an, literatur 

keagamaan, dan berdiskusi dengan ulama atau guru agama yang kompeten. 

• Konsultasi dan Berdiskusi: Membicarakan keraguan atau pertanyaan 

dengan orang yang lebih berpengalaman dalam agama atau komunitas 

keagamaan dapat membantu remaja mendapatkan pandangan yang lebih 

baik. 



39 
  

 

 

• Doa dan Refleksi: Doa dan refleksi pribadi juga penting dalam mengatasi 

keraguan. Remaja dapat mencari bimbingan dari Allah dalam menjalani 

perjalanan mereka untuk memahami-Nya dengan lebih baik. 

Dengan dukungan dari hubungan yang penuh kasih sayang, ketekunan 

dalam menjalankan syari'at agama, dan usaha untuk mengatasi keraguan agama, 

remaja dapat memperkuat keyakinan dan menghindari jatuh ke dalam 

kebimbangan yang dapat mengganggu kepercayaan mereka. Ini adalah proses 

penting dalam membentuk kepribadian yang kuat dan bertakwa dalam Islam. 

   Lingkungan memberi pengaruh yang kuat terhadap sikap keagamaan 

remaja, sehingga baik atau buruknya sikap remaja terhadap agama sangat 

tergantung pada lingkungan di mana remaja itu tumbuh dan berkembang. 

Keraguan terhadap agama dapat dilalui remaja menjadi taat beragama bila 

berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan yang religius. 

   Selain itu, tingkat keyakinan dan ketaatan beragama para remaja, banyak 

ditentukan oleh kemampuan mereka menyelesaikan keraguan dan konflik batin 

yang terjadi dalam dirinya.27 Atas dasar itu, maka keraguan remaja terhadap 

agama dapat dibentuk ke arah ketaatan terhadap agama melalui pengaturan 

lingkungan sosial yang religius, dan membangun komitmen dan percaya diri (self 

efficacy). 

d. Tidak Percaya Sama Sekali 

   Tidak percaya sama sekali sebenarnya merupakan kelanjutan dari proses 

keraguan yang sudah memuncak dan tidak bisa diatasi lagi jika masa itu dibawah 

20 tahun, remaja menyatakan kebimbangan atau tidak percaya kepada Tuhan 

maka pada waktu itu bukanlah bimbang atau ingkar yang sungguh-sungguh akan 

 

27Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi (Cet. XVII: Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 70. 
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tetapi protes kepada Tuhan yang disebabkan karena beberapa keadaan yang 

sedang dihadapi/dialami. Mungkin karena kecewa, sakit hati, mendeirta yang 

bertumpuk-tumpuk, dan lain-lain, sehingga berputus asa terhadap keadilan dan 

kekuasaan Allah. Keputusan tersebut lambat laun akan menjelma menjadi sebuah 

rasa benci dan tidak mengakui wujudNya.28  

   Perkembangan intelektual yang dialami para remaja menurut 

Jalaluddin, sejalan dengan sikap kritis tehadap lingkungan, dan bila masalah 

tersebut gagal diselesikan, maka para remaja cenderung memilih jalan sendiri.29 

Sikap remaja terhadap agama yang demikian, berangsur menjadi tidak percaya 

sama sekali. 

Pemahaman tentang perkembangan intelektual pada remaja dan 

dampaknya terhadap sikap mereka terhadap agama adalah hal yang kompleks. 

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai bagaimana perkembangan 

intelektual dapat berpengaruh pada sikap kritis remaja terhadap agama: 

a. Perkembangan Intelektual Remaja: Remaja mengalami perkembangan 

intelektual yang signifikan selama periode ini. Mereka mulai mengembangkan 

kemampuan berpikir lebih abstrak, analitis, dan kritis. Mereka juga mulai 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam tentang 

dunia dan makna hidup. 

b. Sikap Kritis Terhadap Lingkungan: Perkembangan intelektual ini seringkali 

mendorong remaja untuk mengembangkan sikap yang lebih kritis terhadap 

lingkungan dan nilai-nilai yang mereka terima dari keluarga, masyarakat, dan 

agama. Mereka mulai mempertanyakan keyakinan dan praktik yang 

sebelumnya mereka terima tanpa ragu. 

 

28 Zakiah Dradjat, Ilmu Jiwa Agama, h. 118. 

29Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi, h. 71. 
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c. Pilihan yang Berbeda: Beberapa remaja mungkin memilih untuk menjalani 

perjalanan spiritual yang lebih independen dan mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Ini bisa melibatkan eksplorasi 

berbagai aliran keagamaan atau bahkan menjalani periode agnostisisme atau 

ateisme dalam upaya mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang 

agama dan spiritualitas. 

d. Tidak Percaya Sama Sekali: Pada beberapa kasus, jika remaja tidak 

menemukan jawaban yang memuaskan atau jika mereka merasa teralienasi 

oleh agama yang mereka alami dalam keluarga atau masyarakat mereka, 

mereka dapat berakhir dengan tidak percaya sama sekali. Ini bisa menjadi 

hasil dari perasaan kebingungan, ketidakpuasan, atau ketidakcocokan dengan 

keyakinan yang telah mereka terima. 

Penting untuk diingat bahwa perkembangan intelektual dan eksplorasi ini 

adalah bagian normal dari proses tumbuh kembang remaja. Mereka sedang 

mencari identitas mereka sendiri, dan ini bisa termasuk mencari jawaban tentang 

keyakinan dan agama. Namun, bagi banyak remaja, proses ini juga dapat menjadi 

peluang untuk mendalami agama mereka dengan lebih mendalam, memperkuat 

keyakinan, dan menjalani agama dengan pemahaman yang lebih matang. 

Untuk membantu remaja mengatasi ketidakpercayaan atau 

ketidakpastian mereka terhadap agama, komunikasi yang terbuka, pendidikan 

agama yang mendalam, dan dukungan dari keluarga dan komunitas keagamaan 

dapat memainkan peran penting. Ini membantu remaja merasa didukung dalam 

menjalani perjalanan spiritual mereka, tanpa merasa terpaksa atau terpinggirkan. 

Selain itu, dialog dan diskusi yang sehat tentang pertanyaan-pertanyaan 

keagamaan juga bisa membantu memperdalam pemahaman dan keyakinan 

mereka. 
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 4. Pembentukan Sikap Keagamaan  

   Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya atau terjadi begitu 

saja. Seseorang akan menampakkan sikapnya dikarenakan adanya pengaruh dari 

luar atau lingkungan. Manusia tidak dilahirkan dengan kelengkapan sikap, akan 

tetapi sikap-sikap itu lahir dan berkembang bersama dengan pengalaman yang 

diperolehnya. Jadi sikap bisa berkembang sebagaimana terjadi pada pola tingkah 

laku yang bersifat mental dan emosi lainnya, sebagai bentuk reaksi individu 

terhadap lingkungannya. Terbentuknya sikap melalui bermacam-macam cara, 

antara lain:  

a. Melalui pengalaman yang berulang-ulang, pembentukan sikap pada umumnya 

terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Sikap anak terhadap agama dibentuk 

pertama kali di rumah melalui pengalaman yang didapatkan dari orang tua.  

b. Melalui Imitasi, peniruan dapat terjadi tanpa disengaja, dapat pula dengan 

sengaja. Individu harus mempunyai minat dan rasa kagum terhadap mode, di 

samping itu diperlukan pula pemahaman dan kemampuan untuk mengenal 

model yang hendak ditiru.  

c. Melalui Sugesti, seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek tanpa suatu 

alasan dan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata karena pengaruh yang 

datang dari seseorang atau sesuatu yang mempunyai wibawa dalam 

pandangannya.  

d. Melalui Identifikasi, di sini seseorang meniru orang lain atau suatu organisasi 

tertentu didasari suatu keterikatan emosional sifatnya, meniru dalam hal ini 
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lebih banyak dalam arti berusaha menyamai, identifikasi seperti siswa dengan 

guru.30  

   Diperoleh gambaran dari uraian di atas bahwa aspek afektif pada diri 

peserta didik besar peranannya dalam pendidikan, sehingga tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Pengukuran terhadap aspek ini amat berguna dan lebih dari itu harus 

memanfaatkan pengetahuan mengenai karakteriktik-karakteristik afektif peserta 

didik untuk mencapai tujuan pengajaran. Sehubungan dengan itu, pembentukan 

sikap keagamaan dapat dilakukan dengan menggunakan bebrpa metode. 

Aspek afektif atau emosional pada peserta didik memiliki peran yang 

sangat penting dalam pendidikan. Ini adalah bagian dari domain pendidikan yang 

dikenal sebagai "domain afektif," yang mencakup aspek-aspek emosional, sikap, 

dan nilai-nilai individu. Dalam konteks pendidikan agama atau pembentukan 

sikap keagamaan, pemahaman karakteristik afektif peserta didik dan penggunaan 

metode yang tepat sangat penting. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang 

metode pembentukan sikap keagamaan: 

a. Model Peran: Guru atau pendidik memiliki peran utama dalam membentuk 

sikap keagamaan peserta didik. Mereka adalah model peran yang penting 

dalam menunjukkan nilai-nilai agama, etika, dan moralitas. Melalui contoh 

yang baik, peserta didik dapat mengamati dan meniru sikap keagamaan yang 

diinginkan. 

b. Pendidikan Karakter: Pendidikan karakter adalah pendekatan yang berfokus 

pada pengembangan nilai-nilai etika dan moral dalam pendidikan. Ini 

mencakup ajaran nilai-nilai agama dan etika kepada peserta didik. Metode ini 

mendorong peserta didik untuk merenungkan dan menginternalisasi nilai-nilai 

agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

 

30Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1995), h.189.  
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c. Diskusi dan Dialog: Membuka ruang untuk diskusi dan dialog tentang agama, 

moralitas, dan etika merupakan cara yang baik untuk membangun pemahaman 

peserta didik tentang sikap keagamaan. Diskusi mengizinkan peserta didik 

untuk mengungkapkan pemikiran, pertanyaan, dan keraguan mereka, yang 

kemudian dapat dibimbing dan diberikan pandangan yang benar oleh guru. 

d. Pengalaman Praktis: Melibatkan peserta didik dalam pengalaman praktis 

seperti berpartisipasi dalam kegiatan amal, bersekolah agama, atau kunjungan 

ke tempat-tempat bersejarah atau beribadah dapat membantu mereka 

merasakan nilai-nilai agama secara langsung. Ini dapat memperkuat 

pengalaman afektif mereka terhadap agama. 

e. Cerita dan Kisah Inspiratif: Menggunakan cerita dan kisah-kisah agama yang 

inspiratif dapat membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi 

nilai-nilai agama dengan cara yang lebih emosional. Kisah-kisah ini bisa 

memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai agama 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

f. Refleksi Diri: Mendorong peserta didik untuk merenungkan nilai-nilai agama 

dan bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi kehidupan mereka sendiri 

merupakan metode yang kuat untuk membangun pemahaman afektif. Ini 

membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai agama dengan lebih dalam. 

Penting untuk mencatat bahwa pendekatan yang efektif dalam 

membentuk sikap keagamaan dapat bervariasi tergantung pada usia peserta 

didik, latar belakang budaya, dan konteks pendidikan. Oleh karena itu, pendidik 

perlu beradaptasi dengan metode yang paling sesuai dengan karakteristik peserta 

didik mereka untuk mencapai tujuan pengajaran dalam pembentukan sikap 

keagamaan. 
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a. Metode Keteladanan (Uswah Hasanah) 

   Metode keteladanan adalah metode influitif yang paling meyakinkan 

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk morel spiritual dan sosial 

anak. Sejalan dengan pendapat di atas, Achmad Patoni menegaskan sebagai 

berikut: 

  Metode Uswah Hasanah besar pengaruhnya dalam misi Pendidikan Islam, 
bahwa menjadi faktor penentu. Apa yang dilihat dan didengar orang lain 
dari tingkah laku guru agama, bisa menambah kekuatan daya didiknya, 
tetapi sebaliknya bisa pula melumpuhkan daya didinya, mana kala yang 
tampak adalah bertentangan dengan yang didengarnya.31  

   Metode Uswah hasanah seperti bersifat modelling. Jauhari, berdasarkan 

telaahnya membagi metode uswah kedalam dua jenis sebagai berikut:  

1. Keteladanan disengaja maksudnya pendidik secara sengaja memberi contoh 

yang baik kepada peserta didik supaya dapat menirunya.  

2. Keteladanan tidak sengaja maksudnya pendidik tampil sebagai figur yang 

dapat memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari.  

   Pendidik dalam hal ini guru harus memposisikan dirinya secara benar 

baik dalam berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara beribadah, dan 

sebagainya. Jika guru menghendaki peserta didik untuk bersikap baik, maka 

menurut metode ini guru harus memulai tidakannya sendiri, sehingga bisa 

dicontoh peserta didik.  

b. Metode Pembiasaan 

   Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak berfikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama 

islam. Pebiasaan merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-

ulang agar sesuatu tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Patoni menjelaskan bahwa 

dalam pelaksanaan metode pembiasaan memerlukan pengertian, kesabaran dan 

 

31Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 

133  
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ketelatenan pendidik pada peserta didik.32 Kebiasaan merupakan salah satu 

metode pembentukan sikap keagamaan dengan cara melibatkan peserta didik 

dalam beragam aktivitas keagamaan. 

c. Metode Nasihat  

Metode nasihat ini merupakan metode yang paling sering digunakan oleh 

seorang pendidik. Metode nasihat ini digunakan dalam rangka menanamkan 

keimanan, mengembangkan kualitas moral meningkatkan spiritual siswa. Metode 

ini berpijak pada QS Luqman/31: 13. 

يم   كَ لَظُلمٌۡ عَظي ۡ يِۖ إينَّ ٱلشِۡي بنۡيهيۦ وهَُوَ يعَيظُهُۥ يََٰبنَََُّ لَّ تشُۡۡيكۡ بيٱللَّّ    وَإِذۡ قَالَ لُقۡمََٰنُ لِي
Terjemahnya: 

 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar".33 

Luqman dengan sangat bijak menasihati anaknya dengan kasih sayang dan 

kelembutan. Hal ini terlihat dengan cara ia memanggil anaknya. Luqman juga 

menyisipkan keagamaanitas, sebagaimana ia jelaskan kepada anaknya mengenai 

pendidikan tauhid( mengesakan Allah dengan tidak menyekutukannya).  

Muchtar menguraikan hal-hal yang menyebabkan nasihat mudah diterima 

dan dilakukan oleh orang lain sebagai berikut: 

a. Menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami.  

b. Tidak menyinggung perasaan orang yang dinasihati. 

c. Menggunakan bahasa yang sesuai umur, sifat dan tingkat kemampuan anak 

atau orang yang dinasihati.  

d. Memperhatikan saat yang tepat untuk menasihati.  

e. Memperhatikan tempat dalam menasihati.  

 

32Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 137  

33Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 

Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 412. 
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f. Memberikan penjelasan mengenai sebab dan kegunaan pemberian nasihat.  

g. Supaya lebih menyentuh hati nuraninya, dianjurkan untuk menngunakan dalil-

dalil dari Alquran dan hadis.  

a. Metode memberi perhatian.  

Metode memberi perhatian ini berupa pujian. Metode ini bisa diartikan 

metode yang bisa membuat hati peserta didik merasa senang dan nyaman.  

d. Metode Bercerita.  

Metode cerita adalah suatu cara mengajar dengan cara meredaksikan 

kisah untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dalam 

Al Qur’an terdapat banyak sekali firman Allah yang intinya adalah Allah 

menceritakan kisah-kisah Nabi dan beberapa peristiwa yang dapat diambil 

sebagai pelajaran.  

e. Metode Tanya Jawab34   

Metode tanya jawab adalah suatu tehnik penyampaian materi atau bahan 

pelajaran dengan menggunakan pertanyaan sebagai setimulasi dan jawaban-

jawabannya sebagai pengarahan aktivitas belajar.35  

f. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung 

terhadap siswa. Peranan siswa dalam hal ini adalah mendengarkan dengan teliti 

serta mencatat pokok penting yang dikemukakan oleh guru.42 

 

 

 

g. Metode Karyawisata 

 
34 Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Bina Ilmu, 2004), 

h.133  

35 Annisatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, ( Yogyakarta: TERAS, 2009 ), h. 87   
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Karyawisata merupakan metode interaksi edukatif.36 Dengan metode ini, 

kunjungan yang telah disiapkan oleh sekolah bertujuan untuk pembelajaran 

semisal penanaman keimanan tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan alam 

semesta, dan lain-lain. Kewajaran penggunaan metode interaksi ini antara lain:  

1. Apabila proses belajar mengajar dimaksudkan untuk memberi pengertian 

yang lebih jelas kepada murid dengan alat peraga langsung atau menamati 

secara langsung gejala-gejala alam.  

2. Apabila akan membangkitkan pengahrgaan dan cinta terhadap lingkungan 

serta menghargai ciptaan Allah.  

3. Apabila proses belajar mengajar dimaksudkan untuk mendorong murid untuk 

mengenal masalah lingkungan dengan baik.  

4. Siswa dapat menjawab masalah-masalah atau pertanyaanpertanyaan dengan 

melihat, mendengar, mencoba, dan dapat membuktikan secara langsung.37  

h. Metode Reward and Punishment 

Metode reward and punishment atau metode penghargaan dan hukuman. 

Metode penghargaan merupakan cara untuk memberikan stimulus atau motivasi 

atau dorongan kepada seseorang untuk melakukan hal tertentu sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Penghargaan yang diberikan dapat berupa pujian, hadiah 

dan berbagai hal lain yang berfungsi menyenangkan hati seseorang.  

 Pemberian hukuman merupakan metode pendidikan paling sensitiv dan kompleks 

untuk mengubah perilaku seseorang. Dalam pendidikan, metode hukuman 

merupakan jalan terakhir setelah metode lainnya ditempuh, itu pun harus 

dilakukan dengan cara, kadar dan situasi yang tepat.  

 

i. Metode Menakut-nakuti  

 

36 Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam..., h.125  

              37 Annisatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar..., h. 91  
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Metode ini dapt digunakan dalam mendidik anak atau masyarakat. 

Namun ia digunakan bukan untuk mengembangkan potensi, tetapi untuk 

mencegah jiwa dari berbagai pelanggaran. Dengan kata lain, metode ini 

menakut-nakuti merupakan faktor pencegah pelanggaran, dan bukannya faktor 

pengembang potensi.38 Dari pemaparan tersebut, metode ini tidak boleh asal 

dipakai, tanpa ada range tujuan yang jelas, metode ini digunakan untuk 

mencegah perbuatan melanggar anak yang berakibat buruk padanya. Contohnya, 

guru memberikan gambaran tentang neraka kepada anak yang belum tertib 

mengerjakan shalat fardhu dan lain sebagainya.  

 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Sikap Keagamaan 

Pembentukan sikap keagamaan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik 

faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terbentuknya sikap 

keagamaan, dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang 

berasal dari dalam diri (internal) meliputi:  

a. Kebutuhan manusia terhadap agama. Secara kejiwaan manusia memeluk 

kepercayaan terhadap sesuatu yang menguasai dirinya. Menurut Robert Nuttin, 

dorongan beragama merupakan salah satu dorongan yang ada dalam diri 

manusia, yang menuntut untuk dipenuhi sehingga pribadi manusia mendapat 

kepuasan dan ketenangan, selain itu dorongan beragama juga merupakan 

kebutuhan insaniyah yang tumbuhnya dari gabungan berbagai faktor penyebab 

yang bersumber dari rasa keagamaan.39  

b. Adanya dorongan dalam diri manusia untuk taat, patuh dan mengabdi kepada 

Allah SWT. Manusia memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya 

 

38 Murtadha Muthahhari, Konsep Pendidikan Islami, (Depok: Iqra KurniaGemilang, 

2005), h. 53.  

39 Jalaluddin, P sikologi Agama, ( Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 97.  
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kepada zat yang ghaib, selain itu manusia memiliki potensi beragama yaitu 

berupa kecenderungan untuk bertauhid.  

Faktor ini disebut sebagai fitrah beragama yang dimiliki oleh semua 

manusia yang merupakan pemberian Tuhan untuk hambaNya agar mempunyai 

tujuan hidup yang jelas yaitu hidup yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia 

itu sendiri yakni menyembah (beribadah) kepada Allah. Melalui fitrah dan tujuan 

inilah manusia menganut agama yang kemudian diaktualisasikan dalam 

kehidupan dalam bentuk sikap keagamaan. Adapun faktor eksternal (dari luar), 

meliputi:  

a. Lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi pertama 

bagi pembentukan sikap keberagamaan seseorang karena merupakan 

gambaran kehidupan sebelum mengenal kehidupan luar. Peran orang tua 

sangat penting dalam mengembangkan kehidupan spiritual. 

b. Lingkungan sekolah, Sekolah menjadi lanjutan dari pendidikan keluarga dan 

turut serta memberi pengaruh dalam perkembangan dan pembentukan sikap 

keberagamaan seseorang. Pengaruh itu terjadi antara lain: Kurikulum dan 

anak, yaitu hubungan (interaksi) yang terjadi antara kurikulum dengan materi 

yang dipelajari murid, hubungan guru dengan murid, yaitu bagaimana seorang 

guru bersikap terhadap muridnya atau sebaliknya yang terjadi selama di 

sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas dan hubungan antara anak, 

yaitu hubungan antara murid dengan sesama temannya. Melalui kurikulum 

yang berisi materi pelajaran, sikap keteladanan guru sebagai pendidik serta 

pergulatan antar teman sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan 

yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya 

dengan perkembangan jiwa keagamaan dan pembentukan sikap.  

c. Sarana dan Prasarana , sarana dan prasarana adalah fasilitas yang ada pada 

suatu lembaga sekolah guna menunjang keberhasilan pendidikan.  
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Menurut Suharsimi Arukunto, sarana pendidikan adalah semua fasilitas 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang tidak bergerak maupun 

bergerak sehingga pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, 

efektif dan efisien.40  

Selanjutnya, faktor Penghambat terbentuknya sikap keagamaan meliputi, 

faktor internal sebagaimana Jalaluddin menjelaskan bahwa penyebab 

terhambatnya perkembangan sikap keberagamaan yang berasal dari dalam diri 

(faktor internal) adalah:  

a. Tempramen adalah salah satu unsur yang membentuk kepribadian manusia dan 

dapat tercermin dari kehidupan kejiwaannya. 

b. Gangguan jiwa. Orang yang mengalami gangguan jiwa akan menunjukkan 

kelainan dalam sikap dan tingkah lakunya. Konflik dan keraguan. Konflik 

kejiwaan pada diri seseorang dalam hal keberagamaan akan mempengaruhi 

sikap seseorang akan agama eperti taat, fanatik atau agnostik sampai pada ateis.  

c. Jauh dari Tuhan. Orang yang hidupnya jauh dari agama, dirinya akan merasa 

lemah dan kehilangan pegangan ketika mendapatkan cobaan dan hal ini dapat 

berpengaruh terhadap perubahan sikap keagamaan pada dirinya.  

d. Kurangnya kesadaran dari siswa. Kurang sadarnya siswa akan mempengaruhi 

sikap mereka terhadap agama. Pendidikan agama yang diterima siswa dapat 

mempengaruhi karakter siswa. Menurut Jalaluddin : Ajaran agama yang 

kurang konservatifdogmatis dan agak liberal mudah merangsang 

pengembangan pikiran dan mental para remaja, sehingga mereka banyak 

meninggalkan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan 

pikiran mereka dan mental remaja mempengaruhi sikap mereka.41  

 

40 Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 82  

41 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.  120  
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e. Keadaan jiwa seseorang sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap. Jiwa 

yang resah, penuh dengan konflik, keraguan bahkan kehilangan kepercayaan 

terhadap Tuhan sangat terhambat untuk terbentuknya sebuah sikap 

keberagamaan. Sedangkan faktor eksternal (dari luar) meliputi:  

a. Lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi pertama 

bagi pembentukan sikap keberagamaan seseorang karena merupakan 

gambaran kehidupan sebelum mengenal kehidupan luar.  

b. Lingkungan sekolah, Sekolah menjadi lanjutan dari pendidikan keluarga dan 

turut serta memberi pengaruh dalam perkembangan dan pembentukan sikap 

keberagamaan seseorang. Pengaruh itu terjadi antara lain: Kurikulum dan 

anak, yaitu hubungan (interaksi) yang terjadi antara kurikulum dengan materi 

yang dipelajari murid, hubungan guru dengan murid, yaitu bagaimana seorang 

guru bersikap terhadap muridnya atau sebaliknya dan hubungan antara anak, 

yaitu hubungan antara murid dengan sesama temannya.42Lingkungan 

disekolah dengan teman sebaya memberikan pengaruh langsung terhadap 

kehidupan pendidikan masing-masing siswa. Lingkungan teman sebaya akan 

memberikan peluang bagi siswa (laki-laki atau wanita) untuk menjadi lebih 

matang.43 

c. Sarana dan Prasarana , sarana dan prasarana adalah fasilitas yang ada pada 

suatu lembaga sekolah guna menunjang keberhasilan pendidikan. Menurut 

Suharsimi arukunto, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar, baik yang tidak bergerak maupun bergerak 

 

42 Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak secara Islami, (Jakarta: Amzah, 

2007), h. 157  

43 Sunarto dan Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Rineka Cipta,  



53 
  

 

 

sehingga pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, efektif 

dan efisien.44  

Peserta didik pada sekolah menengah yang jiwanya masih labil, akan 

dapat mudah terpengaruh kebudayaan-kebudayaan negatif yang terdapat dalam 

masyarakat seperti pergaulan bebas, narkotika dan lain-lain yang dapat 

menyebabkan kenakalan remaja. Faktor-faktor penghambat diatas harus diatasi 

dan dicarikan pemecahan secara dini, agar perilaku siswa dapat di bina dengan 

baik.  

Agama menyangkut kehidupan batin manusia, oleh karena itu kesadaran 

beragama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin 

dalam kehidupannya yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral. Berangkat dari 

kesadaran agama dan pengalaman agama ini, maka  muncullah sikap keagamaan 

yang ditampilkan seseorang. Sikap keagamaan itu merupakan suatu keadaan yang 

ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku yang sesuai 

dengan bentuk keimanannya.  

 Psikologi sosial memandang sikap yang dimiliki seseorang disertai 

dengan keinginan individu untuk berbuat. Pengerttian attitude itu dapat kita 

terjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu,  yang dapat merupakan 

sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh 

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi. 

Sedangkan sikap dalam konteks psikologi agama diapresiasikan Jalaluddin 

dengan ungkapan bahwa timbulnya sikap keagamaan pada seseorang disebabkan 

adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, 

perasaan terhadap agama sebagai unsur efektif dan perilaku terhadap agama 

 

44 Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 82  
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sebagai unsur konatif.45 Sikap keagamaan adalah integrasi secara kompleks antara 

pengetahuan agama, perasaan agama serta tindak keagamaan dalam diri 

seseorang. Ini menujukkan bahwa sikap keagamaan menyangkut atau 

berhubungan erat dengan gejala kejiwaan manusia terhadap objek tertentu. 

Kepribadian manusia ada tiga aspek dan fungsi kejiwaan; Pertama, aspek 

kognitif yaitu berupa pemikiran, hayalan, inisiatitf, pengamatan dan 

penginderaan. Fungsi aspek kognitif adalah menunjukkan jalan, mengarahkan dan 

mengendalikan tingkah laku. 16  Kedua, aspek afektif yaitu bagian kejiwaan yang 

berhubungan dengan kehidupan alam perasaan atau emosi. Sedangkan hasrat, 

kehendak, kemauan, keinginan, kebutuhan, dan elemen motivasi lainnya disebut 

aspek konatif atau psiko-motorik (kecenderungan atau niat tindak) yang tidak 

dapat dipisahkan dengan aspek afektif. Kedua aspek itu sering disebut aspek 

finalis yang berfungsi sebagai energi atau tenaga mental yang menyebabkan 

manusai bertingkah laku. Ketiga, aspek motorik yang berfungsi sebagai pelaksana 

dari tingkah laku manusia seperti; perbuatan dan gerakan jasminiah lainnya16. 

Gabungan dari ketiga aspek kejiwaan itu adalah  cerminan dari jiwa seseorang 

dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan sebagai  pantulan keyakinannya, hal ini 

yang dapat pelajari dan dianalisa. Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa; proses 

beragama, perasaan dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat 

yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan.46     

 Merujuk kepada pendapat diatas, dalam konteks masyarakat madani 

bahwa timbulnya sikap dan pola tingkah laku keagamaan  berawal dari aspek-

aspek kejiwaaan manusia, yaitu; aspek kognitif berupa pengenalan, pemahaman, 

inisiatif individu terhadap rumusan atau karakteristik tentang masyarakat madani. 

 

 45  Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila, Bandung : 

Sinar baru,  1988, Cet.  I,  h. 76-77.  

 46  Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta : Bulan Bintang,   1991, Cet. XIII,  h.  4   
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Yang  berfungsi sebagai pegangan atau mengarahkan individu dalam bersikap dan 

berbuat dalam masyarakat. Selanjutnya muncullah aspek afektif yaitu bagian 

kejiwaan yang berhubungan dengan kehidupan alam perasaan atau emosi individi 

yaitu berkenaan dengan rasa senang atau tidak senang individu terhadap konsep-

konsep masyarakat madani dalam membina dan mengembangkan masyarakat, 

kegiatan ini diiringi oleh aspek konatif yaitu hasrat, kehendak, keinginan dan 

kemauan untuk mengikuti konsep-konsep masyarakat madani, interaksi aspek 

afektif ( perasaan tentang masyarakat ) dengan aspek konati. 

  Kkecenderungan untuk mengikuti konsep masyarakat madani ) disebut 

sebagai aspek finalis yang berfungsi sebagai energi jiwa indivdu untuk 

bertindak/tingkah laku sesuai dengan konsep-konsep masyarakat madani 

sebagaimana yang terdapat dalam aspek kognitif. Terakhir aspek motorik sebagai 

pelaksana tingkah laku  indvidu/masyarakat yang terpolakan oleh konsepkonsep 

karaterisktik masyarakat madani atau masyarakat beradab. Maka sikap dan pola 

tingkah laku masyarakat dibentuk oleh agama sebagai acuan atau pedoman dalam 

kehdidupan.  Selanjutnya, sikap keagamaan seseorang berhubungan erat dengan 

kepribadian yang dimilikinya.   

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut sistem, adat istiadat tertentu yang berlangsung terus menerus dan diikat 

oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam konteks Islam  Yusuf al-Qorodowi 

menjelaskan bahwa masyrakat Islam adalah masyarakat yang beriman kepada 

Allah swt, sebab iman kepada-Nya akan membuat kehalusan dan ketinggian moral 

serta kesadaran sosial. Selanjutnya akan melahirkan perilaku budaya dan kontrol 

sosial (moral) yang tinggi. Semua prinsip dan nilai-nilai dari Allah menjadi dasar 

dari semua aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, 

pendidikan seni, kebudayaan dan sebagainya. Sehingga masyarakat Islam adalah 

masyarakat yang Robbanny ( berpegang pada nilai-nilai Illahi ), manusiawi, dan 
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seimbang  ( harmonis ).47   

Berdasarkan hal tersebut masyarakat madani adalah gambaran masyarakat 

yang beradab yang bercirikan; berbudi luhur, berakhlak mulia, egalitarianisme, 

penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi yang diperolehnya  ( bukan 

berdasarkan prestise seperti; keterunan, kesukuan, ras, dan lainnya ), dan 

keterbukaan berpartisipasi bagi seluruh anggota masyarakat berdasarkan 

muasyawarah, yang tegak berdiri di atas landasan keadilan, yaitu keteguhannya 

berpegang pada hukum, serta tegaknya toleransi atas pluralitas dalam masyarakat. 

Dalam kehidupan mereka selalu mengutamakan musyawarah dalam rangka 

menegakkan demokrasi.  

B. Perilaku keagamaan  

1. Hakikat Perilaku  

Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

tanggapan/reaksi individu terhadap rangsangan/lingkungan,48 sedangkan 

perilaku/tingakah laku didalam Bahasa Inggris disebut “behavior” yang meliputi 

dua macam perbedaan yaitu tingkah laku terbuka dan tingkah laku tertutup. 

Tingkah laku terbuka yaitu tingkah laku yang dapat diamati, dapat tampak dalam 

bentuk gerak gerik seperti membaca, menulis, melompat, dan sebagainya. 

Sedangkan tingkah laku tertutup yaitu tingkah laku yang tidak dapat diamati, tidak 

tampak dalam gerak gerik seperti berfikir, mengingat, berfantasi mengalami 

emosi, dan sebagainya. Tingkah laku terbuka merupakan gejala mental, 

sedangkan tingkah laku tertutup merupakan proses mental.  

Perilaku yang dapat disebut “moralitas” yang sungguhnya tidak sesuai 

 

47  Yusuf al-Qorodowi, .D\ID 1DWD 0D¶D DO-4XU¶DQ IL DO-Addin, (Kairo; Dar al-

Syuruq, 2000), Cet. IV,  h.  11   

48 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (http://ebsoft. Web. Id)  
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dengan standar sosial melainkan juga dilaksanakan secara sukarela. Ia muncul 

bersama dengan peralihan kekuasaan eksternal ke internal dan terdiri atas tingkah 

laku yang diatur dalam yang disertai perasaan tanggung iawab pribadi untuk 

tindakan masing-masing.  

Menurut Sarlito Wirawan tingkah laku merupakan perbuatan manusia yang 

tidak terjadi secara sporadis (timbul dan hilang disaat-saat tertentu), tetapi ada 

kelangsungan (kontinuitas) antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya.49  

 Sedangkan pendapat Al-Ghazali yang dikutip oleh Hasan Langgulung 

tentang definisi tingkah laku adalah sebagai berikut:  

1. Tingkah laku mempunyai penggerak (motivasi), pendorong, tujuan, dan 

objektif.  

2. Motivasi itu bersifat dari dalam diri manusia sendiri, tetapi ia dirangsang 

dengan rangsangan-rangsangan luar, atau dengan rangsangan-rangsangan 

dalam yang berhubungan dengan kebutuhankebutuhan jasmani dan 

kecenderungan-kecenderungan alamiah,  

seperti rasa lapar, cinta, dan takut kepada Allah SWT.  

3. Menghadapi motivasi-motivasi manusia mendapati dirinya terdorong untuk 

mengerjakan sesuatu.  

4. Tingkah laku ini mengandung rasa kebutuhan dengan perasaan tertentu dan 

kesadaran akal terhadap suasana tersebut.  

5. Kehidupan psikologis adalah suatu perbuatan dinamis dimana berlaku 

interaksi terus-menerus antar tujuan atau motivasi dan tingkah laku.  

6. Tingkah laku itu bersifat individual yang berbeda menurut perbedaan faktor-

faktor keturunan dan perolehan/proses belajar.  

 

49 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 

1996), h. 24  
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7. Tampaknya tingkah laku manusia menurut A-Ghazali ada dua tingkatan. 

Pertama, manusia berdekatan dengan semua makhluk hidup, sedangkan yang 

kedua, ia mencapai cita-cita idealnya dan mendekatkan kepada makna-makna 

ketuhanan dan tingkah laku malaikat.50 

Dari beberapa pengertian masalah perilaku/tingkah laku tersebut, maka 

dapat ditarik kesimpulan, bahwa perilaku merupakan suatu aktifitas yang timbul 

dari dalam diri kita sendiri karena ada respon dari luar sehingga terbentuklah 

perilaku yang positif/sebaliknya. Perubahan perilaku ditentukan oleh perubahan 

sikap terhadap sesuatu. Artinya, untuk mengubah arah atau mengarahkan perilaku 

seseorang mesti mengubah dulu sikapnya. Kecenderungan berperilaku 

merupakan konsekuensi logis dari suatu keyakinan dan perasaan individu 

terhadap obyek. Bila seseorang yakin bahwa obyek itu baik, maka ia harus siap 

menerima obyek tersebut.  

2. Hakikat Agama  

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni 

kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur alam semesta. Dalam pandangan 

fungsionalisme, agama (religion atau religi) adalah satu sistem yang kompleks 

yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap dan upacara-upacara yang 

menghubungkan individu dengan satu keberadaan wujud yang bersifat 

ketuhanan.51 Durkheim memandang agama sebagai suatu kompleks sistem 

simbol yang memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial dengan cara 

mengekspresikan dan memelihara sentimen-sentimen atau nilai-nilai dari 

masyarakat.52 Menurut Durkheim agama harus mempunyai fungsi, karena agama 

 

50 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka A-Husna, 1998), h.  

51 JP. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi: terj. Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 428  

52 Achmad Fedyani Saifudin, Antropologi Kontemporer: suatu pengantar kritis mengenai 

paradigma, edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15   
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bukan ilusi tetapi merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan 

mempunyai kepentingan sosial. Dapat diambil kesimpulan bahwa agama tidak 

hanya berurusan dengan obyek-obyek bernilai tinggi, atau paling akhir bagi 

individu atau masyarakat tetapi juga dengan pemeliharaan dan pengembangan 

hidup dalam segala hal.  

Menurut Harun Nasution, unsur yang paling penting dalam agama adalah: 

percaya adanya kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada 

kekuatan gaib itu sebagai tempat minta tolong. Oleh karena itu, manusia merasa 

harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut, mematuhi 

perintah dan larangan kekuatan gaib itu.53  

Sedangkan menurut Glock dan Stark, agama adalah sistem simbol, sistem 

keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan yang semuanya 

berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi.54 

Seluruh sistem tersebut berpusat pada satu konsep, yaitu ketuhanan. Maksudnya 

agama merupakan sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan 

kekuatan adikodrati, yang dipandang sakral (suci atau kudus).  

Dalam terminologi agama, kekuatan adikodrati yang sakral itu disebut 

Tuhan. Dalam agama terdapat keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di 

dunia dan di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan 

tersebut. Hubungan manusia dengan Tuhan lebih banyak berbentuk respon 

emosional yang beragam. Respon itu bisa mengambil bentuk perasaan takut, 

seperti yang terdapat dalam agamaagama monoteisme. Bentuk-bentuk respon 

tersebut pada gilirannya akan menciptakan nilai yang menjadi dasar bagi cara 

hidup manusia beragama.  

 

53 Harun Nasution, Islam ditijau dari Berbagai Aspek, jilid 1, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 1995), h. 11  

54 Robert H. Thoules, Pengantar Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 10  
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Keberagamaan bentuk respon manusia terhadap yang sakral dan 

keanekaan agama yang bisa dilacak pada setiap zaman, tempat, budaya dan 

peradaban menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk 

percaya pada tuhan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah;55 (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. 

manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. 

kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka 

tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan.  

Agama dipeluk dan dihayati oleh manusia, praktek dan penghayatan 

agama tersebut diistilahkan sebagai keberagamaan (keagamaanitas). 

Keberagamaannya, manusia menemukan dimensi terdalam dirinya yang 

menyentuh emosi dan jiwa. Oleh karena itu, keberagamaan yang baik akan 

membawa tiap individu memiliki jiwa yang sehat dan membentuk kepribadian 

yang kokoh dan seimbang.  

Agama bersumber pada wahyu Tuhan. Oleh karena itu, keberagamaan 

pun merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada 

wahyu Tuhan juga. Keberagamaan memiliki beberapa dimensi. Dimensi-dimensi 

tersebut antara lain dimensi pertama adalah aspek kognitif keberagamaan, dua 

dari yang terakhir adalah aspek behavioral keberagamaan dan yang terakhir 

adalah aspek afektif keberagamaan.56  

C.Y. Glock dan R Stark dalam bukunya American Piety: The Nature of 

Religion Commitmen, menyebut ada lima dimensi agama dalam diri manusia, 

 

55 Syamsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat, Pendekatan Sosiologi Agama, 

(Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 31  

56 Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, ed. Metodologi Penelitian Agama: sebuah 

pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), h. 93  
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yakni dimensi keyakinan (ideologis), dimensi peribadatan dan praktek keagamaan 

(ritualistic), dimensi penghayatan (eksperensial), dimensi pengamalan 

(konsekuensial) dan dimensi pengetahuan agama (intelektual).57  

a. Dimensi ideologis (ideological involvement). Berkenaan dengan seperangkat 

kepercayaan keagamaan yang memberikan penjelasantentang Tuhan, alam 

manusia dan hubungan diantara mereka. Kepercayaan dapat berupa makna 

dari tujuan atau pengetahuan tentang perilaku yang baik yang dikehendaki 

Tuhan. Dimensi ini berisi pengakuan akan kebenaran doktrin-doktrin dari 

agama. Seorang individu yang keagamaan akan berpegang teguh pada ajaran 

teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin agamanya, misalnya 

keyakinan akan adanya malaikat, surge-neraka, dan sebagainya.  

b.Dimensi intelektual (intellectual involvement) dapat mengacu pada 

pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama, pada dimensi ini dapat diketahui 

tentang seberapa jauh tingkat pengetahuan agama (keagamaanliteracy) dan 

tingkat ketertarikan mempelajari agama dari penganut agama, dalam dimensi 

ini bahwa orang-orang beragama paling tidak mekiliki sejumlah pengetahuan 

mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus kitab suci dan tradisi-tradisi.  

c. Dimensi eksperensial (experiencial involvement) adalah bagian keagamaan 

yang bersifat efektif, yakni keterlibatan emosional dan sentimental pada 

pelaksanaan ajaran (religion feeling). Dimensi ini berkaitan dengan 

pengalaman perasaan-perasaan, persepsi-persepsi dan sensasi-sensasi yang 

dialami seseorang atau didefinisikan oleh kelmpok keagamaan saat 

melaksanakan ritual keagamaan. Seperti, tentram saat berdoa, tersentuh 

mendengar ayat suci Al-Qur’an dibacakan.  

 

57 Djamaluddin Ancok, Fuat Nashori Suroro, Psikologi Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995), h. 77   
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d.Dimensi ritualistic (ritual involvement) merujuk pada ritus-ritus keagamaan 

yang dianjurkan dan dilaksanakan oleh penganut agama dan sangat berkaitan 

dengan ketaatan penganut suatu agama. Dimensi ini meliputi pedoman pokok 

pelaksanaan ritus dan pelaksanaanya, frekuensi prosedur dan makna ritus 

penganut agama dalam kehidupan sehari-hari seperti penerapan rukun Islam, 

dzikir, sholat lima waktu dan lain-lain.  

e. Dimensi konsekuensi atau dimensi sosial (consequential involvement) 

meliputi segala implikasi sosial dari pelaksanaan ajaran agama, dimensi ini 

memberikan gambaran apakah efek ajaran agama terhadap etos kerja, 

hubungan interpersonal, kepedulian kepada penderitaan orang lain dan 

sebagainya.  

Bagi seorang muslim, keberagamaan dapat dilihat dari seberapa dalam 

keyakinan, seberapa jauh pengetahuan, seberapa konsisten pelaksanaan ibadah 

ritual keagamaan, seberapa dalam penghayatan atas agama Islam serta seberapa 

jauh implikasi agama tercermin dalam perilakunya. Dalam Islam, keberagamaan 

akan lebih luas dan mendalam jika dapat dirasakan seberapa dalam penghayatan 

keagamaan seseorang.  

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi 

keberagamaan dalam Islam terdiri dari lima lima dimensi, yaitu: Aqidah (iman 

atau ideology), dimensi ibadah (ritual), dimensi amal (pengamalan), dimensi 

ihsan (penghayatan, situasi dimana seseorang merasa dekat dengan Allah), dan 

dimensi ilmu (pengetahuan).  

Esensi Islam adalah tauhid, penegasan Allah sebagai pencipta yang mutlak 

dan transenden, penguasa segala yang ada. Tauhid adalah intisari Islam. Oleh 

karena itu, suatu tindakan tidak dapat disebut bernilai Islam, jika tidak dilandasi 

oleh kepercayaannya kepada Allah SWT. Sejalan dengan pandangan Islam, Glock 

& Stark menilai bahwa teologi adalah pusat keyakinan beragama. Teologi terapat 
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dalam seperangkat kepercayaan mengenai hari terakhir, mengenai alam dan 

kehendakkehendak supernatural, sehingga aspek-aspek lain dalam agama menjadi 

koheren. Ritual dan kegiatan yang menunjukkan ketaatannya baru dapat dipahami 

jika kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam kerangka kepercayaan yang 

mengandung dalil bahwa ada suatu kekuatan yang besar yang harus disembah. 

Selain tauhid atau akidah, dalam Islam terdapat syariah dan akhlaq. Akidah adalah 

sistem kepercayaan dan dasar bagi syariah dan akhlaq. Syariah merupakan tatanan 

hokum, dan akhlaq adalah dimensi praktis dimana seseorang muslim berperilaku 

sesuai dengan norma dan nilai Islam.  

Konsep keberagamaan Glock & Stark mencoba melihat keberagamaan 

seseorang dengan memperhatikan semua dimensi. Untuk memahami 

keberagamaan umat Islam, diperlukan suatu konsep yang mampu memberikan 

penjelasan tentang beragam dimensi dalam Islam.  

Keberagamaan dalam Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual 

ibadah saja namun juga aktifitas lainnya. Sebagai sistem yang menyeluruh, Islam 

mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula.  

Dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan akidah, dimensi praktek 

agama disejajarkan dengan syariah, dan dimensi pengamalan disejajarkan dengan 

akhlaq. Dimensi keyakinan atau akidah Islam menunjuk pada seberapa jauh 

keyakinan seorang muslim terhadap kebenaran ajaran agamanya. Dalam Islam, 

isi dimensi keyakinan menyangkut keimanan terhadap Allah SWT, para malaikat, 

Nabi dan Rasul, kitab-kitab Allah, surge dan neraka, serta qada dan qadarnya.  

Dimensi praktek agama atau syariah menunjuk pada seberapa jauh 

kepatuhan seorang muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual 

sebagaimana diperintahkan oleh agama. Syariah adalah peraturanperaturan yang 

diciptakan pokok-pokoknya agar manusia berpegang kepadanya dalam 

melakukan hubungan dengan Tuhan, dengan saudara sesama muslim, dengan 
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saudara sesama manusia, dalam alam semesta dan dengan kehidupan. Dalam 

Islam, dimensi praktek agama atau peribadatan menyangkut pelaksanaan shalat, 

puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur’an, do’a, dzikir, ibadah kurban, dan ibadah-

ibadah lainnya.  

Dimensi pengamalan atau akhlaq menunjuk pada seberapa jauh seorang 

muslim berperilaku dan bersikap dengan motivasi yang bersumber dari ajaran 

agamanya. Dalam Islam, dimensi ini meliputi perilaku menolong, berderma, 

bekerja sama, menegakkan kebenaran dan keadilan, berlaku jujur, memaafkan, 

menjaga lingkungan, tidak mencuri, tidak menipu, tidak berjudi, tidak meminum-

minuman yang memabukkan, dan mematuhi norma-norma Islam.  

Dimensi pengetahuan agama menunjuk pada seberapa jauh pengetahuan 

dan pemahaman seorang muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya. Dalam Islam, 

dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang isi dan kandungan Al-Qur’an, 

pokok-pokok ajaran Islam yang harus diimani dan hukum-hukum Islam, sejarah 

dan sebagainya.  

Dimensi pengamalan atau penghayatan menunjuk pada seberapa jauh 

seorang muslim merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman-

pengalaman keagamaan. Dalam Islam, dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat 

dengan Allah, perasaan syukur yang mendalam, perasaan tenang dan damai dan 

sebagainya. Dimensi-dimensi keberagamaan dalam Islam terdiri dari lima 

dimensi, yaitu: dimensi Akidah (iman atau ideology), dimensi ibadah (ritual), 

dimensi amal (pengamalan), dimensi ihsan (penghayatan), dan dimensi ilmu 

pengetahuan.58  

1. Dimensi Akidah (ideology)  

Dimensi ini mengungkap masalah keyakinan manusia terhadap rukun iman, 

 

58 Djamaludin Ancok, Fuad Nashori Suroro, Psikologi…, h. 79   
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kebenaran agama dan masalah-masalah gaib yang diajarkan agama. Seorang 

muslim yang keagamaan memiliki ciri utama yang melekat berupa akidah 

yang kuat. Inti dimensi ini adalah tauhid yaitu peng-Esa-an Allah sebagai 

Yang Maha Esa.  

2. Dimensi ibadah (ritual)  

Dimensi ini dapat diketahui dari sejauhmana kepatuhan seseorang dalam 

melaksanakan ibadah. Dimensi ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas 

pelaksanaan ibadah.  

3. Dimensi amal (pengamalan)  

Dimensi ini berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam merealisasikan 

ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan yang diketahui dan perilaku yang 

positif dan yang konstruktif kepada orang lain yang dimotivasi oleh ajaran 

agam. Dimensi ini menyangkut hubungan antar manusia dan hubngan 

manusia dengan lingkungan alamnya. Dimensi ini dapat dimanifestasikan 

dengan berperilaku ramah dan baik terhadap orang lain, menolong, 

bertanggung jawab dan lain sebagainya.   

4. Dimensi ihsan (penghayatan)  

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat dengan 

Allah SWT dalam kehidupannya. Dimensi ini mencakup pengalaman dan 

perasaan tentang kehadiran Allah SWT dalam kehidupan, ketenangan hidup, 

merasa khusyuk dalam ibadah, perasaan syukur atas karunia dan sebagainya.  

5. Dimensi ilmu pengetahuan  

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang 

terhadap ajaran-ajaran agamanya mengenai dasar-dasar keyakinan, ritual-

ritual, serta tradisi-tradisiya. Dan menjadikan AlQur’an merupakan pedoman 

hidup keagamaan sebagai sumber ilmu pengetahuan.  

Dari pembahasan di atas, yang dimaksud dengan keberagamaan dalam 



66 
  

 

 

penelitian ini adalah perilaku seseorang yang didasarkan pada keyakinan, 

pengetahuan, ajaran-ajaran, aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dan 

sesuai dengan agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah 

adalah sebuah institusi yang awalnya digagas oleh masyarakat sebagai sarana 

untuk mendidik generasi muda dalam rangka mempersiapkan mereka untuk 

menghadapi tantangan hidup. Sekolah mempunyai tanggung jawab besar 

terhadap anak yang diamahkan orang tua kepadanya. Karena amanah yang 

diemban itu besar maka muncullah peraturan-peraturan yang orang tua harus 

terlibat di dalamnya, seperti: belajar dengan rajin, tertib sholat lima waktu, 

terbiasa melafadzkan doadoa, membaca Al-Qur’an, lulus dengan nilai akhir yang 

memuaskan.  

Guru diharapkan tidak hanya mampu mendesain pembelajaran di sekolah, 

melainkan juga mampu membimbing siswa kearah perubahan perilaku, sifat dan 

tindakan yang positif secara optimal. D. Klerk menjelaskan bahwa, ajaran agama 

selain sebagai ilmu secara bertahap juga harus diikuti secara terus menerus bentuk 

pengalamannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah dan di lingkungan 

rumah.59  

Kesadaran beragama akan mengkristal dalam pribadi orang yang beriman 

dan bertaqwa dengan wujud kepatuhan terhadap Allah yang dilandasi oleh 

keyakinan dalam diri seseorang mengenai pentingnya seperangkat nilai yang 

duanut. Karena kepatuhan, maka niat, ucapan, pikiran, tindakan, perilaku dan 

tujuan senantiasa diupayakan berada dalam ligkup nilai-nilai yang diyakini. 

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari nilai, selanjutnya nilai itu perlu 

diinstitusikan. Institusi nilai yang terbaik adalah melalui upaya interaksi edukatif, 

pandangan Freeman Butt dalam bukunya Cultural History of Western Education, 

 

59 Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

2003), h. 40-41  
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menyatakan bahwa hakekat interaksi edukatif adalah proses transformasi dan 

internalisasi nilai, proses pembiasaan terhadap nilai, proses rekonstruksi nilai, 

serta penyesuaian terhadap nilai.  

Akhlak yang baik dapat pula diperoleh dengan memperhatikan orang-

orang baik dan bergaul dengan mereka, secara alamiah manusia itu meniru, tabiat 

seseorang tanpa sadar bisa mendapat kebaikan dan keburukan dari tabiat orang 

lain. Interaksi edukatif antara individu dengan individu lainnya yang berdasarkan 

nilai-nilai islami agar dalam masyarakat itu tercipta masyarakat yang berakhlakul 

karimah.60  

Dengan menciptakan suasana keagamaan (keagamaan) di sekolah proses 

sosialisasi yang dilakukan peserta didik di sekolah akan dapat mewujudkan 

manusia yang menghayati dan mengamalkan agamanya, sehingga kelak apabila 

mereka terjun dalam masyarakat akan dapat mewujudkannya. Jadi sekolah adalah 

pintu menuju hidup di masyarakat. Menurut Abdul Latief, internalisasi nilai lebih 

dominan dilakukan oleh pendidik di sekolah daripada pendidik di rumah (orang 

tua).61  

Dengan demikian sekolah dapat menjadi pusat pembinaan keagamaan 

bagi siswa dan menjadikan pendidikan moral di sekolah sebagai benteng tangguh 

dalam membekali siswa dengan nilai-nilai moral agama. Beberapa program 

kegiatan yang dapat dilakukan sekolah bagi pengembangan perilaku 

keberagamaan siswa antara lain:   

1) Melaksanakan kebiasaan bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan 

akhlaqul karimah yang dicontohkan Rasulullah SAW, seperti 

mengucapkan dan atau menjawab salam kepada sesama teman di sekolah, 

 

60 M. Abdul Quasem, Etika Al-Ghozali: Etika Majemuk di Dalam Islam, (Bandung: 

Pustaka, 1988), h. 94   

61 Abdul Latief, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, (Bandung: PT. Reflika 

Aditama, 2009), h. 30-32  
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berdoa bersama sebelum memulai dan sesudah selesai kegiatan belajar 

mengajar, mendoakan teman atau anggota keluarganya yang sakit, atau 

yang sedang tertimpa musibah, bersikap santun dan rendah hati, saling 

menghormati dan menolong antar sesame, dan semacamnya  

2) Melaksanakan sholat dhuha dan sholat dhuhur berjamaah untuk 

meningkatkan disiplin ibadah dan memperdalam rasa kebersamaan dan 

persaudaraan antar sesame muslim. Sesudah sholat dhuhur diupayakan 

diadakan kultum (kuliah tujuh menit) untuk melatih siswa mengemukakan 

pokok-pokok pikirannya tentang nilai dan norma agama islam yang 

menjadi anutan dan bimbingan perilaku setiap hari.  

3) Mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), mengumpulkan pakaian 

bekas seragam sekolah atau pakaian bekas lainnya, mengumpulkan buku-

buku bekas yang tidak terpakai untuk diberikan kepada fakir miskin, anak 

yatim piatu, dan orang lain yang membutuhkan. Kegiatan ini bermanfaat 

untuk membina perilaku dan peduli antar sesame yang secara ekonomis 

kurang beruntung.  

4) Melaksanakan pesantren ramadhan dan pesantren kilat untuk memberikan 

tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai dan norma islam yang 

dilaksanakan pada bulan ramadhan dan liburan panjang. Program ini akan 

mencapai keberhasilan apabila disiapkan secara matang dengan 

mendayagunakan samua sumber daya yang tersedia di sekolah dan 

lingkungan sekitar.  

5) Melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam untuk meningkatkan 

dakwah dan wawasan siswa tentang sejarah, nilai dan norma agama Islam 

yang berkembang di masa lalu, masa kini dan masa yang akan dating. 

Kegiatan ini sebaiknya dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan 
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lembaga-lembaga Islam yang berada di sekitar sekolah, seperti masjid, 

pondok pesantren, pusat-pusat studi Islam dan semacamnya.   

3. Perkembangan Agama pada Masa Remaja  

    Dalam Islam, masa remaja disebut baligh yang merupakan fase keenam 

dari perkembangan hidup manusia. Fase baligh adalah fase dimana usia anak 

telah sampai dewasa. Pada usia ini, remaja telah memiliki kesadaran penuh akan 

dirinya sehingga ia diberi beban tanggung jawab (taklif), terutama tanggung 

jawab agama dan sosial. Menurut alTaftazani, fase ini dianggap sebagai fase 

dimana individu mampu bertindak menjalankan hukum, baik yang terkait dengan 

perintah maupun larangan. Seluruh perilaku mukalaf harus dipertanggung 

jawabkan. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku memiliki konsekuensi pahala 

atau dosa.62 

 Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, agama turut 

mempengaruhi remaja. Maksudnya, penghayatan para remaja terhadap ajaran 

agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan 

dengan faktor perkembangan tersebut.  

Secara psikologis, fase ini ditandai dengan kemampuan seseorang dalam 

memahami suatu beban taklif, baik menyangkut dasar-dasar kewajiban, jenis-

jenis kewajiban dan prosedur atau cara pelaksanaannya. Kemampuan memahami 

menunjukkan adanya kematangan akal fikiran yang mana hal itu menandakan 

kesadaran seseorang dalam berperilaku, sehingga ia pantas diberi taklif. Pada 

fase ini ditandai dengan adanya dua hal, yaitu:63  

1. Pemahaman yang dicapai dengan adanya pendayagunaan akal karena 

dengan akal seseorang memiliki kesadaran penuh dalam bertindak. Individu 

 

62Abdul Mujib, Pengembangan Kepribadian dalam Psikologi Islam, Koordinat: Jurnal 

Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta vol, no 2 Oktober 2005, h. 4-11  

 63 Abdul Mujib, Pengembangan…, h. 6  
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yang tidak memiliki pemahaman yang cukup maka ia tidak terkena beban 

taklif, seperti anak kecil, orang gila, orang terpaksa, orang tidur dan pingsan.  

2. Kecakapan (al-ahliyyah). Kecakapan yang dimaksud adalah cakap 

melaksanakan hukum sehingga perbuatan apa saja yang dilakukan dapat 

dipertanggung jawabkan dan memiliki implikasi hokum. Kecakapan terbagi 

atas dua macam, yaitu:  

a. Kecakapan melaksanakan (ahliyyah ‘ada), yaitu kecakapan 

melakukan tindakan hukum yang telah dianggap sempurna untuk 

mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif 

maupun yang negatif. Kecakapan ini mengandaikan syaratsyarat 

berupa ‘aqil (berakal), baligh (sampai umur), dan cerdas memilih titah 

Tuhan.  

b. Kecakapan kewajiban (ahliyyah wujud), yaitu kecakapan menerima 

kewajiban-kewajiban hukum dan hak-haknya.  

Perkembangan agama pada masa remaja ditandai oleh beberapa faktor 

perkembangan rohani dan jasmani. Perkembangan ini menurut W. 

Starbuck adalah: pertumbuhan pikiran dan mental ide dan dasar keyakinan 

beragama yang diterima remaja dari masa kanak-kanaknya sudah begitu 

tidak menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai 

timbul. Selain masalah agama, mereka pun sudah tertarik pada masalah 

kebudayaan, sosial, ekonomi dan norma-norma kehidupan lainnya.64    

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Allport, agama yang 

ajarannya bersifat lebih konservatif lebih banyak berpengaruh bagi para 

remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Sebaliknya agama yang 

ajarannya kurang konservatif-dogmatis dan agak liberal akan mudah 

 

64 M Ali dan Asroti, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2005), h. 9  
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merangsang pengembangan pikiran dan mental para remaja sehingga 

mereka banyak meninggalkan ajaran agamamya. Hal ini menunjukkan 

bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja mempengaruhi perilaku 

keagamaan mereka.  

Menurut W Starbuck, yang dikutib oleh Jalaludin, perkembangan itu 

antara lain:65  

a. Perkembangan perasaan  

Perasaan sosial, etis dan estetis mendorong remaja untuk menghayati 

kehidupan yang terbiasa dalam lingkungannya. Kehidupan keagamaan akan 

cenderung mendorong dirinya lebih dekat kearah hidup yang keagamaan 

pula. Sebaliknya, bagi remaja yang kurang mendapat pendidikan dan 

siraman ajaran agama akan lebih mudah didominasi dorongan seksual. Masa 

remaja merupakan masa kematangan seksual. Dorongan oleh perasaan ingin 

tahu dan perasaan super, remaja lebih mudah terperosok kearah tindakan 

seksual yang negatif.  

b. Perkembangan sosial  

Corak keagamaan para remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan 

sosial. Dalam kehidupan keagamaan mereka timbul konflik antara 

pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan 

pilihan itu. Karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi akan materi, 

maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialis.  

c. Perkembangan moral  

Perkembangan moral para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha 

untuk mencari proteksi. Tipe moral para remaja yang terlihat juga 

mencakup: pertama, self directive yaitu taat terhadap agama atau moral 

 

65 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 74-77  
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berdasarkan pertimbangan pribadi. Kedua, adaptive yaitu mengikuti situasi 

lingkungan dan mengadakan kritik. Ketiga, submissive yaitu merasakan 

adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Keempat, unadjusted 

yaitu belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Kelima, 

deviant yaitu menolak dasar hukum keagamaan serta tatanan moral 

masyarakat.   

d. Sikap dan minat  

Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan 

sangat kecil dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta 

lingkungan agama yang mempengaruhi mereka (besar kecil minatnya).  

e. Ibadah  

  Dari penelitian yang dilakukan ternyata 17% remaja menyatakan 

sembahyang bermanfaat untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sedangkan 

26% diantaranya menganggap bahwa sembahyang hanyalah merupakan 

media untuk berkomunikasi dengan Tuhan.      

4. Faktor-faktor Pendukung Perilaku keberagamaan  

Menurut Graham dalam buku Sarwono, ada beberapa faktor yang 

mendukung perilaku keberagamaan seseorang antara lain: faktor 

lingkungan/tempat tinggal, faktor pribadi, jenis kelamin, sosial ekonomi, tingkat 

pendidikan, dan agama orang tua.6667 Karena pendidikan terbagi ke dalam 

pendidikan formal dan informal, maka faktor yang mempengaruhi perilaku 

keberagamaan dalam lingkungan pendidikan terbagi menjadi pendidikan 

keluarga dan kelembagaan (sekolah dan masyarakat).  

1. Pendidikan Keluarga  

 

66 Warsono Sarlito Wirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 199 

 



73 
  

 

 

Keluarga adalah lembaga sosial resmi yang terbentuk setelah adanya 

perkawinan.68 Menurut pakar pendidikan, keluarga merupakan lapangan 

pendidikan yang pertama dan pendidikannya adalah kedua orang tua.69 

Pendidikan keluarga merupakan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan.  

Menurut W.H. Clark, perkembangan agama berjalan dengan unsur-

unsur kejiwaan sehingga sulit untuk diidentifikasi secara jelas, karena masalah 

yang menyangkut kejiwaan manusia demikian rumit dan kompleks. Maskipun 

demikian, melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana tersebut, 

agama terjalin dan terlibat di dalamnya.70 Melalui jalinan unsur-unsur dan tenaga 

kejiwaan ini pulalah agama itu berkembang. Dalam kaitan ini terlihat peran 

pendidikan keluarga dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak.71  

    Oleh karena itu, tak mengherankan jika Rasulullah SAW menekankan 

tanggung jawab itu pada orang tua. Bahkan menurut Rasulullah SAW peran orang 

tua mampu membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. Pendidikan dalam 

keluarga dilaksanakan atas dasar cinta kasih sayang yang kodrati, rasa sayang 

murni, yaitu rasa cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Rasa kasih 

sayang inilah yang menjadi sumber kekuatan yang mendorong orang tua untuk 

tidak jemu-jemu membimbing dan memberikan pertolongan yang dibutuhkan 

anak-anaknya.  

  Demikian besar dan sangat mendasar pengaruh keluarga terhadap 

perkembangan pribadi anak terutama dasar-dasar kelakuan seperti perilaku, 

reaksi, dan dasar-dasar kehidupan lainnya seperti kebiasaan makan, berbicara, 

perilaku terhadap dirinya dan terhadap orang lain termasuk sifat-sifat kepribadian 

 

68 Fuad Hasan, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62  

69 Wens Tanlain, dkk, Dasar-dasar Ilmu pendidikan, (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 41  

70 M Ali dan Asrori, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 94-97  

71 Alisuf Sabri, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 25  
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lainnya yang semuanya itu terbentuk pada diri anak melalui interaksinya dengan 

pola-pola kehidupan yang terjadi di dalam keluarga.72 Oleh karena itu, kehidupan 

dalam keluarga sebaiknya menghindari hal-hal yang memberkan 

pengalamanpengalaman atau meninggalkan kebiasaan yang tidak baik yang akan 

merugikan perkembangan hidup anak kelak di masa dewasa.      

2. Pendidikan Kelembagaan (sekolah)  

Di masyarakat yang telah memiliki peradaban modern, untuk 

menyelaraskan diri degan perkembangan kehidupan masyarakatnya, seseoran 

memerlukan pendidikan. Sejalan dengan itu, lembaga khusus yang 

menyelenggarakan tugas-tugas kependidikan secara kelembagaan, sekolah-

sekolah pad hakikatnya merupakan lembaga pendidikan yang berarti fisialis 

(sengaja dibuat). Selain itu, sejalan dengan fungsi dan perannya, sekolah sebagai 

kelembagaan pendidikan adalah pelanjut dari pendidikan keluarga. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka.  

Oleh karena itu, pendidikan anak-anak mereka diserahkan ke sekolah-

sekolah. Sejalan dengan kepentingan dan masa depan anakanak, terkadang para 

orang tua sangat selektif dalam menentukan tempat untuk menyekolahkan anak-

anak mereka. Pendidikan agama di lembaga pendidikan bagaimanapun akan 

memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Meskipun 

demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada berbagai 

faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Sebab 

pendidikan agama merupakan pendidikan nilai. Oleh karena itu, pendidikan 

agama lebih menitik beratkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang 

selaras dengan tuntutan agama.  

Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan 

 

72 Alisuf Sabri, Pengantar…, h. 22  
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pada anak, antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga 

atau membentuk jiwakeagamaam pada diri anak yang tidak menerima 

pendidikan agama dalam keluarga. Dalam konteks ini guru agama harus mampu 

mengubah perilaku anak didiknya agar menerima pendidikan agama yang 

diberikannya.  

3. Pendidikan Masyarakat  

Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik 

umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi 

perkembangan anak didik adalah keluarga, kelembagaan pendidikan dan 

lingkungan masyarakat. Keserasian antara ketiga lapangan pendidikan ini akan 

member dampak yang positif bagi perkembangan jiwa keagamaan mereka. 

Masyarakat yang dimaksud sebagai faktor lingkungan di sini bukan hanya dari 

segi kumpulan orang-orangnya tetapi dari segi karya manusia, budaya, sistem-

sistem serta pemimpin-pemimpin masyarakat baik yang formal maupun 

pemimpin informal. Termasuk di dalamnya juga kumpulan organisasi pemuda 

dan sebagainya.73  

 Dengan  demikian,  apabila  seorang  anak  didik  senang 

mendapatkan didikan, perhatian dan pengawasan dari orang tuanya di rumah dan 

tidak sedang mendapatkan bimbingan dan pengawasan oleh guru-gurunya di 

sekolah, berarti anak tersebut di pastikan sedang berada dalam didikan lingkungan 

ketiganya, yaitu masyarakat. Dengan kata lain, bimbingan dan pengawasan 

terhadap perilaku/tingkah laku dan perbuatan anak tersebut dilakukan oleh 

petugas-petugas hukum atau pimpinan-pimpinan masyarakat. Oleh karena itu, 

dalam kondisi tersebut anak itu menjadi tanggung jawab lingkungan masyarakat 

(petugas-petugas hukum, pimpinan-pimpinan formal dan informal serta 

 

73 Ali Sabri, Pengantar…, h. 30  



76 
  

 

 

organisasi-organisasi pemuda) berperan untuk membimbing dan mendidik 

mereka.  

Diantara ketiga lingkungan yang memberi pendidikan agama pada anak 

yang telah dideskripsikan di atas, peneliti akan membatasi cakupan penelitian 

hanya pada lingkungan kedua, yaitu sekolah.   

4.. Pembahasan tentang Pembinaan Perilaku Keberagamaan Siswa  

Guru sebagai pengganti orang tua di sekolah mempunyai peran yang sangat 

penting juga strategis dalam upaya pembinaan perilaku keberagamaan siswa. 

Guru dengan istilah Jawa-nya “digugu lan ditiru” sangat wajar kalau menjadi 

sebuah panutan bagi manusia yang lain, khususnya para siswa. Oleh karena itu, 

sangat penting bagi seorang guru dalam suatu lingkungan masyarakat untuk 

memberikan teladan yang baik bagi para siswa. Metodemetode yang bisa 

diterapkan oleh guru dalam rangka pembinaan perilaku keberagamaan siswa 

menurut Abdul Mu’min Sa’aduddin sebagai berikut:  

a.  Memberi pelajaran atau nasehat.  

   Ini merupakan metode yang cukup dikenal dalam pembinaan islam yang 

menyentuh diri bagian dalam dan mendorong semangat penasehat untuk 

mengadakan perbaikan sehingga pesan-pesannya dapat diterima. Metode ini 

akan sangat berguna jika yang diberi nasehat percaya kepada yang memberi 

nasehat, sementara nasehatnya datang dari hati. Sebab apaapa yang 

datangnya dari hati itu akan sampai ke hati pula. Pelajaran atau nasehat dari 

segi kejiwaan dan pembinaan bersandar kepada beberapa hal, diantaranya:  

1) Bangkitnya jiwa Rabbani (jiwa pendidik) yang ada. Ini digunakan 

untuk membina diri dengan cara dialog, amal, ibadah, latihan dan lain- 

lain.  

2) Berpijak pada pemikiran Rabbani yang sehat, yaitu pandangan yang 

benar pada kehidupan dunia dan akhirat.  
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3) Berpijak pada masyarakat yang shalih, sebab mereka dapat 

menciptakan udara yang dapat mendukung pelajaran lebih 

berpengaruh dan lebih berkesan.  

4) Pengaruh paling besar dari metode pelajaran adalah membersihkan  

hati.74    

b. Membiasakan akhlak yang baik.  

Hal ini dapat ditempuh dengan membiasakan para siswa untuk 

mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan serta membiasakan diri 

melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan sesuai dengan tuntutan 

atau tuntunan ajaran agama Islam. Islam memanfaatkan kebiasaan sebagai 

salah satu metode pembinaan perilaku keberagamaan yang baik, maka 

semua yang baik itu di ubah menjadi kebiasaan.  

c. Memilih teman yang baik.  

Syarat berteman itu hendaklah karena Allah dan dijalan Allah, yakni 

bersih dari kepentingan duniawi dan materi. Yang mendorong ke arah ini 

tiada lain hanyalah iman kepada Allah SWT. Adapun etika-etika berteman 

hendaklah teman itu:  

1) Orang yang pandai, sebab tak ada baiknya berteman dengan orang 

yang bodoh.  

2) Berakhlak baik, sebab yang berakhlak buruk itu meskipun pandai ia 

suka kalah dengan hawa nafsunya.  

3) Orang yang wara’, sebab orang yang fasik itu tak dapat dipercaya oleh 

temannya dan tak memperdulikan temannya.  

4) Orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah. 75  

 

74 Sa’aduddin, Meneladani Akhlak Nabi, (Bandung: PT.  Remaja Rosdakarya, 2006), h. 

-60    

75 Sa’aduddin, Meneladani Akhlak Nabi, (Bandung: PT.  Remaja Rosdakarya, 2006), h. 

-60    
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d. Memberi pahala dan sanksi.  

Jika pembinaan perilaku keberagamaan tak berhasil dengan metode 

keteladanan dan pemberian pelajaran, beralihlah kepada metode pahala 

dan sanksi atau metode janji harapan dan ancaman. Hal yang berkaitan 

dengan pahala, seharusnya memperhatikan:  

1) Tidak terlalu membesar-besarkan pahala karena bisa merendahkan 

nilainya dan menurunkan semangat anak-anak didik untuk 

memperolehnya.  

2) Pahala itu untuk memotivasi anak didik agar lebih 

bersungguhsungguh.  

3) Teliti dalam pelaksanaannya, yaitu memberi reward kepada yang 

berhak menerimanya.   

Hal yang berkaitan dengan sanksi, juga harus memperhatikan:  

1) Tidak terlalu membesar-besarkan sanksi karena khawatir 

disepelekan, maka hilanglah pengaruhnya.  

2) Meski dikaitkan dengan pelanggaran suatu larangan serta sesuai 

dengan ukuran pelanggaran tersebut, dengan demikian sanksi 

berupaya untuk meluruskan bukan untuk kemarahan.  

3) Pemberlakuan dengan tenang dan menyenangkan agar tak 

menjatuhkan wibawa, tak menyakiti hati dan tak menimbulkan 

dendam atau kebencian.  

4) Menjaga perasaan yang dijatuhi sanksi. 76    

e. Contoh atau teladan yang baik.  

Contoh ini dapat ditempuh dengan memberikan contoh dan tauladan 

yang baik kepada siswa baik melalui ucapan maupun perbuatan, yang 

 

76Sa’aduddin, Meneladani Akhlak Nabi (Bandung: PT  Remaja Rosdakarya, 2006), h. 60.  
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semuanya itu bersumber pada ajaran Islam, hal ini sangat besar 

pengaruhnya bagi anak didik, karena sudah dapat kita fahami bahwasanya 

anak memiliki sifat suka meniru orang pa saja baik yang didengarkan 

maupun yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari, baik tindakan 

maupun budi pekertinya.    

5. Upaya Guru dalam Pembinaan Perilaku Keberagamaan Siswa  

a. Memberikan Bimbingan  

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk 

mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan 

penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, keluarga serta 

masyarakat.30 Dalam keseluruhan proses pendidikan guru merupakan faktor 

utama yang bertugas sebagai pendidik. Guru memegang berbagai jenis peran 

yang mau tidak mau harus dilaksanakan sebaik-baiknya.  

Sehubungan dengan peranannya sebagai pembimbing, seorang guru harus:  

a. Mengumpulkan data tentang siswa  

b. Mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari  

c. Mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus  

d. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa baik 

secara individu maupun secara kelompok untuk memperoleh saling 

pengertian tentang pendidikan anak  

e. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa baik 

secara individu maupun secara kelompok untuk memperoleh saling 

pengertian tentang pendidikan anak  

f. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa baik 

secara individu maupun secara kelompok untuk memperoleh saling 

pengertian tentang pendidikan anak  
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g.  Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa baik 

secara individu maupun secara kelompok untuk memperoleh saling 

pengertian tentang pendidikan anak                      

h. Bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga lainnya untuk 

membantu memecahkan masalah siswa  

i. Membuat catatan pribadi siswa serta menyiapkannya dengan baik  

j. Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu  

k. Bekerja sama dengan petugas bimbingan lainnya dalam menyusun 

program bimbingan sekolah untuk membantu memecahkan masalah 

siswa  

b. Meneliti kemajuan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah.  

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (journey) yang 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran 

perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik 

tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral dan spiritual yang 

lebih dalam dan kompleks, sebagai pembimbing guru harus merumuskan tujuan 

secara jelas, menetapkan waktu perjalanan serta menilai kelancaran sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik. emua itu dilakukan berdasarkan kerja 

sama yang baik dengan peserta didik, tetapi guru memberi pengaruh utama dalam 

setiap aspek perjalanan. Sebagai pembimbing, guru memiliki berbagai hak dan 

tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakan.  

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai 

pembimbing perjalanan, guru memerlukan cara untuk melaksanakan hal tersebut 

adalah sebagai berikut:  

Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi 

kompetensi yang hendak dicapai dengan menetapkan apa yang telah dimiliki oleh 

peserta didik sehubungan dengan latar belakang dan kemapanannya. Serta 
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kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencari tujuan 

untuk merumuskan, guru perlu melihat dan memahami seluruh aspek perjalanan.    

Kedua, guru harus melihat keterlibatan anak didik dalam perjalanan dan 

yang paling penting bahwa peserta diduk melaksanakan kegiatan belajar itu tidak 

hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Peserta 

didik disini harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman dan membentuk 

kompetensi yang akan mengantar mereka mencapai tujuan.   

Ketiga, guru harus memaknai kegiatan. Ini merupakan tugas yang paling 

sukar tetapi penting karena guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap 

kegiatan belajar bisa jadi pembelajaran didirencanakan dengan baik, dilaksanakan 

secara tuntas dan rinci tetapi kurang relevan, kurang hidup, kurang bermakna, 

kurang menantang rasa ingin tahu dan kurang imajinatif.    

Keempat, guru harus melaksanakan penilaian dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana keadaan peserta didik membentuk 

kompetensi? Bagaimana peserta didik mencapai tujuan? Jika berhasil mencapai 

dan jika tidak berhasil mengapa? Apa yang bisa dilakukan di masa mendatang 

agar pembelajaran menjadi sebuah perjalanan yang lebih baik? Apakah peserta 

didik dilibatkan dalam menilai dirinya (self directing)? Seluruh aspek pertanyaan 

tersebut kegiatan pembelajaran yang hasilnya sangat bermanfaat terutama untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran.77  

Guru mempunyai peran sebagai pembimbing, guru mempunyai 

gelandang terdepan dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa dan perekayasa 

masa belajar yang mempribadi. Guru yang memonitor siswa dalam belajar dan 

bekerja sama dengan orang tua untuk keberhasilan siswa.    

c. Memberikan Pengajaran   

 

77E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 40    
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 Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar 

mengajar.78 Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan 

pembelajaran dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya 

yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang 

untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan 

memahami materi standar yang dipelajari. Perkembangan teknologi khususnya 

teknologi informasi yang begitu pesat dapat menggeser atau mengubah fungsi dan 

peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran 

menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Hal ini 

dimungkinkan karena perkembangan teknologi menimbulkan banyaknya buku 

dengan harga murah. Di samping itu, peserta didik juga dapat belajar dari berbagai 

sumber seperti radio dan TV berbagai macam film pembelajaran.   

Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

motivasi, kematangan hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal 

tingkat kebebasan rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika 

faktor-faktor tersebut dipenuhi dengan melakukan pembelajaran maka peserta 

didik akan belajar dengan baik. Sebagai seorang yang bertugas menjelaskan 

sesuatu, guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik 

dan berusaha lebih terampil dalam memecahkan masalah. Untuk itu terdapat 

beberapa hal yang yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran, sebagai 

berikut:  

a. Membuat ilustrasi: pada dasarnya ilustrasi berhubungan dengan sesuatu 

yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah 

diketahuinya dan pada waktu yang sama memberikan tambahan 

pengalaman kepada mereka.   

 

78 Akhyak, Profil…, h. 1-3  
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b. Mendefinisikan: meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan 

sederhana, dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta  

pengertian yang dimiliki peserta didik.  

c. Menganalisis: membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi 

bagian.  

d. Mensintesis: mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas dalam 

suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti, hubungan antar bagian 

yang satu dengan yang lain Nampak jelas, dan setiap masalah itu tetap 

berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar.  

e. Bertanya: mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar 

apa yang dipelajari menjadi lebih jelas.  

f. Merespon: mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik, 

pembelajaran akan lebih efektif jika guru merespon setiap pertanyaan 

peserta didik.  

g. Mendengarkan: memahami peserta didik dan menederhanakan setiap 

masalah, serta membuat nampak jelas baik bagi guru maupun peserta 

didik.   

h. Menciptakan kepercayaan: peserta didik akan memberikan kepercayaan 

terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi dasar.  

i. Memberikan pandangan yang bervariasi: melihat bahan yang dipelajari 

dari berbagai sudut pandang dan melihat masalah dalam kombinasi yang 

bervariasi.  

j. Menyediakan media untuk mengkaji materi standar memberikan 

pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber 

belajar yang berhubungan dengan materi.  
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k. Menyesuaikan metode pembelajaran: disesuaikan dengan kemampuan 

dan tingkat perkembangan peserta didik serta menghubungkan materi baru 

dengan sesuatu yang telah dipelajari.   

l. Memberikan pada perasaan, membuat pelajaran menjadi lebih bermakna 

dan hidup melalui antusias dan semangat.79  

Dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik, guru 

melakukan banyak hal melalui kebiasaan tentu ada keinginan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakannya sehingga hasilnya pun semakin baik yang 

diwujudkan dalam prestasi belajar peserta didik. Sebagai pengajar, guru harus 

memilih tujuan yang jelas dan membuat keputusan secara rasional agar peserta 

didik memahami keterampilan yang dituntut oleh pembelajaran. Untuk 

kepentingan tersebut, perlu dibina hubungan yang positif antara guru dengan 

peserta didik. 80  

d. Memberikan Pendidikan  

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi 

peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar 

kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan 

disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta 

memahami nilai norma, moral dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat 

sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab 

terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah dan dalam kehidupan 

masyarakat.  

 

79 E. Mulyasa, Menjadi Guru…, hal 38  

80 Syamsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat, Pendekatan Sosiologi Agama, 

(Ciputat:  

Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 33  
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 Guru  harus  mampu  mengambil  keputusan  secara 

mandiri (independent) dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran 

dan pembentukan. kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta 

didik dan lingkungan. Guru harus mampu bertindak dan mengambil keputusan 

secara cepat, tepat waktu dan tepat sasaran, terutama berkaitan dengan masalah 

pembelajaran dan peserta didik tidak menunggu perintah atasan ataupun kepala 

sekolah. Sedangkan dalam hal disiplin, guru harus mematuhi peraturan dan tata 

tertib secara konsisten atas kesadaran professional karena mereka bertugas untuk 

mendisiplinkan peserta didik di sekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri, 

dalam berbagai tindakan dan perilakunya. 81  

e. Membuat peraturan atau tata tertib  

Dengan membuat peraturan atau tata tertib dalam usaha membentuk atau 

menciptakan peraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di sekolah 

yang bersifat mengikat para siswa. Maka dalam diri pribadi siswa akan tertanam 

sifat-sifat terpuji yang pada akhirnya terciptalah pribadi yang luhur, yang 

merupakan harapan guru dan orang tua siswa.  

6. Dimensi perilaku keagamaan  

Perilaku keagamaan merupakan integrasi komplek antar intelektualitas 

beragama, penghayatan terhadap agama serta tindak keagamaan (pengalaman) 

dalam diri seseorang.13 Tiga komponen ini yang kemudian akan menjadi dasar 

untuk menyimpukan perilaku keagamaan remaja pengungsi Syiah di Rusun Puspa 

Agro Jemundo Sidoarjo.  

Dalam beragama seluruh fungsi jiwa raga manusia terlibat, hal ini 

 

81 Syamsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat, Pendekatan Sosiologi Agama, h. 35 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 31  
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menunjukkan bahwa kesadaran agama pun pada seseorang mencakup aspek-

aspek afektif, konatif, kognitif, dan motorik. Keterlibatan fungsi afektif dan 

konatif terlihat di dalam pengamalan ketuhanan dan rasa kerinduan kepada Tuhan. 

Sedangkan fungsi motorik nampak dalam perbuatan dan gerakan tingkah laku 

keagamaan. Kesemua aspek itu sukar dipisahkan karena merupakan sistem 

kesadaran beragama yang utuh dalam kepribadian seseorang. Sementara itu, 

aspek kognitif mencakup pengetahuan atau intelektual dalam beragama.82  

7. Ciri-Ciri Perilaku keagamaan 

Perilaku keagamaan adalah segala aktivitas individu atau kelompok yang 

berorientasi atas kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa dan 

melaksanakan ajaransesuai dengan agamanya masingmasing, misalnya seperti 

sholat, puasa, zakat, sedekah, membaca Al Qur’an yang semata-mata hanya 

mengharap ridho Allah SWT.  

a) Ciri-Ciri Perilaku Keagamaan Manusia yang mempunyai perilaku 

keagamaan sebagai makhluk yang beratribut manusia bertauhid mempunyai 

ciri-ciri antara lain:  

1) Ia memiliki komitmen utuh pada Tuhannya, ia berusaha secara maksimal 

untuk menjalankan perintah Allah sesuai kemampuannya. 

2) Ia menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah, dalam konteks 

masyarakat penolakannya itu berarti emansipasi dan restorasi kebebasan. 

3) Bersifat progresif dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas 

hidupnya, adat istiadatnya, tradisi, dan paham hidupnya. 

4) Tujuan hidupnya jelas, semua aspek kehidupannya hanyalah untuk Allah 

SWT semata.  

 

82 H. Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 37. 
15 Glock and Stark, dalam Roland Robertson Sosiology Of Religion, (terj)Achmad Fedyani 

Syaifudin, Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, (Jakarta: Rajawali, 1995), 295.  
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5) Memiliki visi yang jelas tentang kehidupan harus dibangun bersama-sama 

manusia lain, suatu kehidupan yang harmonis antara manusia dan 

Tuhannya, lingkungan, sesama manusia dan dengan dirinya sendiri (Amin 

Rais, 1996 : 20). 

b) Jenis-jenis Perilaku Keagamaan Dalam berperilaku di dalam masyarakat, 

banyak perbedaan antara seseorang yang satu dengan yang lain, begitu juga 

dengan berperilaku agama ada beberapa jenis. Menurut Skiner membedakan 

perilaku menjadi dua, yaitu: 1) Perilaku alami (innate behavior), yaitu 

perilaku dibawa sejak lahir yang berupa reflek-reflek. Perilaku reflek 

merupakam perilaku yang terjadi sebagai reaksi secara spontan terhadap 

stimulus pada organisme yang bersangkutan. 2) Perilaku operan (operant 

behaviour), perilaku operan dibentuk melalui proses pengalaman belajar, 

perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Proses 

inilah yang disebut dengan proses psikologis, pada manusia perilaku 

psikologis c) Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Keagamaan Dalam 

kehidupan seharihari dijumpai perilaku orang yang terkadang susah 

dipahami. Psikologi terkadang lebih menekankan pada faktor-faktor personal 

dalam menganalisis fenomena tersebut, tetapi psikologi sosial cenderung 

lebih menekankan pada faktor-faktor berpengaruh yang datang dari luar diri 

individu yakni faktor situasional dan faktor sosial. Jadi, sebenarnya tingkah 

laku manusia dipengaruhi oleh faktor situasional, dan faktor sosiopsikologis. 

C. Kerangka Pikir 

   Kerangka pikir menurut Sekaran dalam Sudaryono, merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah penting.83 Kerangka berpikir yang baik 

 

83Uma Sekaran, Research Methods for Business (Southern Illinois: University at 



88 
  

 

 

adalah menjelaskan secara teoretis pertautan antar variabel yang diteliti.84 

Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam paradigma 

penelitian.85 

   Berdasar pada pandangan di atas, maka pertautan teoretis antar variabel 

sikap keagamaan sebagai variabel independen dengan perilaku keagamaan 

sebagai variabel dependen , dikonseptualisasikan sebagai kerangka pikir dalam 

bentuk bagan berikut. 

Bagan 1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carbondale, 1984). Terj. Kwan Men Yon, Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Jakarta: Salemba 

Empat, 2006); dikutip dalam Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 

2017), h. 158. 

84Sudaryono, Metodologi Penelitian, h. 158. 

85Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D (Cet. 

XIX: Bandung: Alfabeta, 2011), h. 66. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

   Penelitian sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data, sedangkan data 

dibedakan atas data yang bersifat kualitatif, dan data yang bersifat kuantitatif. 

Dilihat dari data berupa angka-angka dan teknik analisis menggunakan statistik, 

sehingga jenis penelitian adalah metode penelitian kuantitatif.1 Selanjutnya, 

salah satu jenis metode penelitian kuantitatif adalah ex post facto yang 

didefinisikan oleh Kerlinger dalam Sudaryono sebagai pencarian empirik yang 

sistematis pada peristiwa yang telah terjadi atau menurut sifatnya yang tidak 

dapat dimanipulasi sehingga ilmuwan tidak dapat mengontrol langsung variabel 

bebas.2  

   Penelitian untuk memperoleh data berupa angka-angka yang dilakukan 

secara empirik yang sistematis pada sikap dan perilaku keagamaan sebagai 

peristiwa yang telah terjadi sehingga peneliti tidak perlu memanipulasi atau 

melakukan perlakuan (treatment) terhadap variabel bebas, dan dianalisis dengan 

teknik statistik, menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk jenis ex post facto 

sebagai salah satu metode penelitian kuantitatif. 

 2. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Petasia 

Kabupaten Morowali Utara yang dipilih peneliti karena tertarik dengan kualitas 

 

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D) (Cet. XVIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 13. 

2F. N. Kerlinger, Foundation of Behavioral Research (New York: Holt, Rinehart and 

Winston Inc, 1973). Terj. Landung R. Simatupang, Asas-asas Penelitian Behavioral (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2002); dikutip dalam Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 86. 
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Peserta Didik anak usia SMP yang berbeda dengan anak seusianya di zaman 

sekarang ini yang memiliki nilai spiritualitas atau akhlak yang mulia dan 

pengetahuan intelektual yang cukup baik, dibuktikan dengan peserta didik di SMP 

Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara memiliki sikap sopan santun yang 

baik ketika bertemu dengan guru atau melewati gurunya peserta didik tidak 

pernah lupa dengan mengucapkan salam, senyum, sapa, begitu juga dengan 

interaksi sesama peserta didik yang baik mereka saling menghormati. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Metodologis 

Pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pencarian 

makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi 

tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; 

mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara 

narratif. Secara lebih spesifik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

naturalistik. Yakni pendekatan yang mempelajari sesuatu dalam setting alami 

mereka, dan mencoba membuat pengertian atau interpretasi fenomena dalam 

konteks makna mereka.3 

2. Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan keilmuan yang digunakan adalah pendekatan psikologi 

pendidikan. Menurut Santrok pendekatan psikologi pendidikan adalah 

pendekatan yang secara khusus membahas tentang pembelajaran dan 

pengajaran.4 

 

3A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, 

h.328. 

4Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2018), h. 8. 
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C. Populasi dan Sampel 

 1. Populasi 

 Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karaktersitik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (diteliti) dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.5  

 Populasi didefinisikan Arikunto sebagai keseluruhan subjek penelitian.6 

Sehubuingan dengan itu, maka seluruh peserta didik pada jenjang madrasah 

tsnawiyah di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara sebagai subjek 

penelitian yang berjumlah 45 orang ditetapkan sebagai anggota populasi. 

2. Sampel 

 Populasi yang tergolong besar (melebihi seratus) memerlukan 

pengambilan sampel yang refresentatif (keterwakilan) secara realistik mewakili 

karakteristik dan jumlah populasi.7 Pengambilan sampel pada populasi dengan 

anggota yang homogen dan berstrata secara proporsional menggunakan teknik 

proportionate stratifield random sampling,8 sehingga ditetapkan 45 orang peserta 

didik secara proporsional di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu suatu kegiatan mengumpulkan data yang 

diteliti untuk memperoleh data yang sesungguhnya saat melakukan penelitian. 

Metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, antara 

 

5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R & D, h. 80. 

6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2013), h. 173. 

7Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 252. 

8Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 82. 
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lain angket, dan observasi. 

1. Angket  

   Angket sebagai metode pengumpulan data, diartikan sebagai kumpulan 

dari pertanyaan (dapat pula berbentuk pernyataan) yang diajukan secara tertulis 

kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden) dengan cara menjawab 

juga dilakukan secara tertulis.9 Atau angket dalam pengertian lain, yaitu 

memberi seperangkat pernyataan tertulis untuk dijawab atau direspons (secara 

tertulis) oleh responden.10 

   Angket merupakan cara pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak langsung bertanya-jawab) dengan responden.11 Metode ini 

digunakan untuk mengungkap data tentang sikap keagamaan peserta didik 

sebagaimana yang telah berlangsung sebelumnya di SMP Negeri 1 Petasia 

Kabupaten Morowali Utara. 

2. Observasi 

 Observasi sebagai metode pengumpulan data yang dapat secara 

partisipatif atau nonpartisipatif dengan cara melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.12 Perilaku keagamaan merupakan kegiatan 

yang dapat diamati secara langsung melalui metode observasi. 

E. Intrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

menggunakan metode yang dipilih dan digunakan untuk kegiatan pengumpulan 

data sehingga kegiatan tersebut sistematis dan mudah dilakukan, dan terdapat 

 

9Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 

101. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R & D, h. 142. 

11Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 219. 

12Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 220. 
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jenis instrumen yang sama dengan metode pengumpulan data, antara lain metode 

angket dengan instrumen angket,13 dan metode observasi dengan instrumen 

pedoman observasi. Sesuai dengan pengumpulan data dengan menggunakan 

metode angket, dan observasi, maka digunakan angket, dan pedoman observasi 

sebagai instrumen untuk mengungkap data. 

1. Angket 

 Angket sebagai teknik dan instrumen penelitian, digunakan untuk 

pengumpulan data mengenai variabel yang diukur dan sesuatu yang diharapkan 

dari responden telah diketahui oleh peneliti yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden.14 Pengunaan 

instrumen angket disesuaikan dengan metode pengumpulan data, dan didasarkan 

pada sikap keagamaan yang telah terjadi di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten 

Morowali Utara. 

2. Pedoman Observasi 

 Pedoman observasi merupakan instrumen untuk mengumpul data 

penelitian, baik mengenai perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, 

maupun mengenai responden yang diamati berjumlah kecil atau sedikit.15 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar, dilakukan pada peserta didik sebagai 

responden yang ditetapkan sebagai sampel yang berjumlah kecil, sehingga 

digunakan pedoman observasi sebagai instrumen penelitian. 

F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen Penelitian 

1. Validasi Instrumen Penelitian 

 

13Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),       

h. 101. 

14Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 142. 

15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 19; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 145. 
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 Instrumen angket, dan pedoman observasi yang telah dikonstruksi secara 

sistematis dari indikator penelitian menurut teori yang diuji, selanjutnya diuji 

validitasnya melalui kepakaran (ahli) secara internal, dan uji coba (try out) 

kepada responden dengan karakteristik yang relatif sama secara eksternal. 

 Melalui uji validitas internal dengan sedikit revisi, diperoleh item-item 

instrumen yang valid, dan telah memenuhi kriteria valid dari aspek isi (content 

validity), dan susunan (construct validity), dan hasil uji coba (try out) kepada 

sepuluh orang responden di MTs Negeri Morowali, menunjukkan korelasi di atas 

0,30 sebagai batas minimal kevalidan melalui analisis faktor dengan cara 

mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total,16 sesuai rumus berikut ini. 

  xy 
rxy = 
  √x2xy2 

Dimana: 

rxy = korelasi antara variabel x dengan y 
x = (x - x) 
y = (y - y).17 

 Bila korelasi tiap faktor positif yang besarnya 0.30 ke atas (≥ 0.30), maka 

faktor (item) tersebut merupakan construct yang kuat.18 Instrumen yang memiliki 

konstruksi yang kuat dinyatakan baik dan dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data. 

 Berdasarkan hasil uji validitas, baik validitas internal melalui kepakaran 

yang telah memenuhi kriteria valid dari aspek isi dan susunan, maupun eksternal 

melalui uji korelasi antar faktor dari uji coba yang telah memenuhi kriteria valid 

dari aspek prediksi, dan ajektiva atau kesamaan, maka instrumen angket, dan 

pedoman observasi dapat digunakan untuk pengumpulan data. 

 

16Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 126. 

17Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

228. 

18Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D, h. 

96. 
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2. Reliabilitasi Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang telah memenuhi kriteria kevalidan secara 

internal dan eksternal, selanjutnya diuji reliabilitasnya melalui uji stability (test-

retest) dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada waktu yang 

berbeda dengan responden yang sama untuk diukur reliabilitasnya dari koefisien 

korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan berikutnya.19 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen melalui uji stability (test-

retest), diperoleh koefisien korelasi di atas 0,30, dan dinyatakan reliabel sehingga 

instrumen angket tentang sikap keagamaan, dan pedoman observasi tentang 

perilaku keagamaan yang telah dikontruksi dan telah diujicobakan, dinyatakan 

dapat digunakan untuk pengumpulan data. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data melalui interumen angket, dan pedoman observasi, 

diperoleh data mentah untuk diolah dan dianalisis guna menhasilkan kesimpulan 

sebagai jawaban atas rumusan masalah sebelumnya. Terkait dengan itu, maka 

data mentah terlebih dahulu diolah sebelum dianalisis dengan teknik statistik. 

 Teknik mengolah data adalah menyajikan data dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi yang merupakan alat penyajian data statistik berbentuk kolom 

dan lajur yang memuat angka sebagai deskripsi pencaran atau pembagian 

frekuensi dari variabel yang menjadi objek penelitian.20  

 Sehubungan dengan itu, maka data mentah yang telah terkumpul melalui 

instrumen penelitian, diolah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan 

selanjutnya dianalisis dengan teknik statistik, baik statistik deskriptif untuk 

menggambarkan variabel secara parsial, maupun statistik inferensial untuk 

 

 19Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D, h. 147. 

20Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 38. 
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menguji hubungan antara sikap keagamaan sebagai variabel independen (X) 

dengan perilaku keagamaan sebagai variabel dependen (Y). 

1. Teknik Statistik Deskriptif 

a. Persentase dengan rumus: 

  

 
Di mana:  
P =  persentase 
f =  frekuensi 
N =  banyaknya subjek yang memiliki nilai 
100  =  bilangan konstanta.21 

b. Rerata (mean score) dengan rumus: 
        
 
Keterangan: 
 
X = Mean 
X = Jumlah tiap data 
n = jumlah data.22 

  Hasil analisis statistik deskriptif, selanjutnya ditafsirkan dengan 

menggunakan kategorisasi sesuai tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Kategorisasi Hasil Penelitian 

 No. Interval Kategori 
1. 0 – 34 Sangat Rendah 
2. 35 – 54 Rendah 
3. 55 – 74 Sedang 
4. 75 – 84 Tinggi 
5. 85 – 100 Sangat Tinggi 

    Sumber: Depdikbud, 1993.23 

 

 

 

21Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 81.  

22Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, 

Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis,h. 38. 

23Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Evaluasi dan Penilaian Program 

Peningkatan Mutu Guru (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1993), 

h. 6. 

X= 
∑𝐗

𝒏
 

 

P = 
𝑓

𝑁
𝑥 100% 
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 2. Teknik Statistik Inferensial 

   Teknik statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel 

yang hasilnya diberlakukan untuk populasi.24 Teknik statistik inferensial yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah teknik product moment correlation, sesuai 

rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 rxy   = Angka indeks korelasi “r” product moment 
 ∑x2 = Jumlah deviasi skor X setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

 ∑y2 = Jumlah deviasi skor Y setelah terlebih dahulu dikuadratkan.25 

   Melalui proses analisis data, baik dengan teknik statistik deskriptif 

maupun dengan teknik statitik inferensial, diperoleh hasil yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian guna memperoleh kesimpulan sebagai jawaban 

terhadap rumusan masalah penelitian. 

   Harga koefisien korelasi selanjutnya diuji signifikansinya dengan 

membandingkan r hitung dengan r tabel pada taraf kesalahan 5% atau 1% dan n 

tertentu untuk menentukan H0 (hipotesis nihil) diterima dan H1 (hipotesis kerja) 

ditolak bila r hitung lebih kecil dari r tabel (rh < rt), sebaliknya H0 (hipotesis nihil) 

ditolak dan H1 (hipotesis kerja) diterima bila r hitung lebih besar dari r tabel (rh 

> rt). Selanjutnya, untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan 

yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi, maka perlu diuji 

signifikansinya sesuai rumus berikut. 

 

 

 t =  Taraf signifikansi variabel X dengan Y 
 r  =  Nilai koefisien korelasi 

 

24Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R & D (Cet. XVIII; Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 209. 

25Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 204.  

t = 
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2
 

rxy = 
𝚺𝒙𝒚

√(𝜮𝒙𝟐)(𝜮𝒚𝟐)
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 n  =  Jumlah item soal / pernyataan.26 

  Uji signifikansi korelasi product moment dapat dilakukan dengan cara 

langsung dikonsultasikan dengan tabel r product moment pada taraf kesalahan 

dan n tertentu dengan ketentuan bahwa H0 (hipotesis nihil) diterima dan H1 

(hipotesis kerja) ditolak bila r hitung lebih kecil dari r tabel (rh < rt), sebaliknya 

H0 (hipotesis nihil) ditolak dan H1 (hipotesis kerja) diterima bila r hitung lebih 

besar dari r tabel (rh > rt).  

  Selanjutnya, dihitung koefisien determinasinya untuk mengetahui tingkat 

persentase pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dan 

memprediksi sisanya yang ditentukan atau dipengaruhi faktor lain. Uji 

Determinasi dengan rumus: KP = KP = r2 x 100% yang berarti besarnya 

kontribusi variabel X terhadap variabel Y.27 Hsilnya digunakan untuk deskripsi 

implikasi penelitian. 

 

 
26Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D, h. 

216. 

27Riduan  dan  Akdon,  Rumus  dan  Data dalam Analisis Statistika: Untuk Penelitian 

(Administrasi Pendidikan, Bisnis, Pemerintahan, Sosial, Kebijakan, Ekonomi, Hukum, 

Manajemen, Kesehatan) (Cet. 3; Bandung: Alfabeta, 2009),  h. 127.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1.  Hasil Penelitian tentang Sikap Keagamaan Peserta Didik di SMP Negeri 1 

Petasia Kabupaten Morowali Utara 

   Penelitian tentang sikap keagamaan peserta didik, dilandaskan pada teori 

Taksonomi Bloom yang berdimensi penerimaan, respons, penilaian, pengaturan 

atau pegorganisasian, dan karakterisasi nilai yang menghasilkan indikator 

penelitian untuk dikembangkan sebagai item instrumen penelitian berbentuk angket 

tertutup. 

   Melalui instrumen berbentuk angket tertutup yang dikonstruksi dan diuji 

validitas internal melalui ahli, dan validitas eksternal melalui uji coba (try out), serta 

uji reliabilitas dengan teknik test retest, maka dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif. 

   Diperoleh skor total sebesar 4756 atas item angket yang berjumlah 33 dan 

responden yang berjumlah 45 orang peserta didik dengan skor rerata sebesar 

3,202694 = 3 (pembulatan) yang berkategori sesuai, dan persentase rerata sebesar 

80,06734 = 80% (pembulatan) yang berkategori tinggi.  

   Data hasil penelitian tersebut, selanjutnya diinterpretasi menurut tabel 

kategorisasi yang menunjukkan bahwa peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia 

Kabupaten Morowali Utara menunjukkan sikap keagamaan yang tinggi sesuai 

dengan teori taksonomi Bloom yang diuji pada penelitian ini.  
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2.  Hasil Penelitian tentang Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SMP Negeri 

1 Petasia Kabupaten Morowali Utara 

   Penelitian tentang perilaku keagamaan peserta didik, dilandaskan pada 

konsep ibadah yang berdimensi syahadat, puasa, zakat, puasa, dan haji yang 

menghasilkan indikator penelitian untuk dikembangkan sebagai item instrumen 

penelitian berbentuk pedoman observasi. 

   Melalui instrumen berbentuk pedoman observasi yang dikonstruksi dan 

diuji validitas internal melalui ahli, dan validitas eksternal melalui uji coba (try out), 

serta uji reliabilitas dengan teknik test retest, maka dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif. 

   Diperoleh skor total sebesar 3026 atas item pedoman observasi yang 

berjumlah 33 dan responden yang berjumlah 45 orang peserta didik dengan skor 

rerata sebesar 2,03771 = 2 (pembulatan) yang berkategori kurang sesuai, dan 

persentase rerata sebesar 50,94276 = 51% (pembulatan) yang berkategori rendah. 

   Data hasil penelitian tersebut, selanjutnya diinterpretasi menurut tabel 

kategorisasi yang menunjukkan bahwa peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia 

Kabupaten Morowali Utara menunjukkan perilaku keagamaan yang rendah dan 

kurang sesuai dengan konsep ibadah yang diuji pada penelitian ini. 

3.  Uji Hubungan antara Sikap Keagamaan dengan Perilaku Keagamaan Peserta 

Didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara 

   Berdasar pada penelitian kuantitatif yang dicirikan dengan data yang 

bersifat angka untuk diolah dan dianalisis dengan teknik statistik, maka penelitian 

yang menghasilkan data kuantitatif yang berjenis interval, baik tentang sikap 

keagamaan maupun tentang perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 

Petasia Kabupaten Morowali Utara, diolah melalui tabel distribusi frekuansi 
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berikut. 

Tabel 4.1 

Pengolahan Data Penelitian 

No. X Y x (X - X) y (Y - Y) x2 y2 xy 
1. 80 42 -0,13333 -9,6 0,017777 92,16 1,279968 
2. 81 42 0,86667 -9,6 0,751117 92,16 -8,32003 
3. 62 46 -18,1333 -5,6 328,8177 31,36 101,5465 
4. 83 50 2,86667 -1,6 8,217797 2,56 -4,58667 
5. 85 53 4,86667 1,4 23,68448 1,96 6,813338 
6. 86 61 5,86667 9,4 34,41782 88,36 55,1467 
7. 76 53 -4,13333 1,4 17,08442 1,96 -5,78666 
8. 60 57 -20,1333 5,4 405,351 29,16 -108,72 
9. 67 56 -13,1333 4,4 172,4844 19,36 -57,7865 
10. 80 53 -0,13333 1,4 0,017777 1,96 -0,18666 
11. 87 49 6,86667 -2,6 47,15116 6,76 -17,8533 
12. 80 45 -0,13333 -6,6 0,017777 43,56 0,879978 
13. 96 60 15,86667 8,4 251,7512 70,56 133,28 
14. 79 61 -1,13333 9,4 1,284437 88,36 -10,6533 
15. 86 46 5,86667 -5,6 34,41782 31,36 -32,8534 
16. 62 49 -18,1333 -2,6 328,8177 6,76 47,14658 
17. 71 51 -9,13333 -0,6 83,41772 0,36 5,479998 
18. 73 44 -7,13333 -7,6 50,8844 57,76 54,21331 
19. 83 54 2,86667 2,4 8,217797 5,76 6,880008 
20. 81 57 0,86667 5,4 0,751117 29,16 4,680018 
21. 89 64 8,86667 12,4 78,61784 153,76 109,9467 
22. 85 58 4,86667 6,4 23,68448 40,96 31,14669 
23. 86 51 5,86667 -0,6 34,41782 0,36 -3,52 
24. 90 46 9,86667 -5,6 97,35118 31,36 -55,2534 
25. 80 47 -0,13333 -4,6 0,017777 21,16 0,613318 
26. 78 52 -2,13333 0,4 4,551097 0,16 -0,85333 
27. 80 49 -0,13333 -2,6 0,017777 6,76 0,346658 
28. 90 52 9,86667 0,4 97,35118 0,16 3,946668 
29. 95 53 14,86667 1,4 221,0179 1,96 20,81334 
30. 71 47 -9,13333 -4,6 83,41772 21,16 42,01332 
31. 76 42 -4,13333 -9,6 17,08442 92,16 39,67997 
32. 77 42 -3,13333 -9,6 9,817757 92,16 30,07997 
33. 69 46 -11,1333 -5,6 123,951 31,36 62,34648 
34. 78 50 -2,13333 -1,6 4,551097 2,56 3,413328 
35. 78 53 -2,13333 1,4 4,551097 1,96 -2,98666 
36. 96 61 15,86667 9,4 251,7512 88,36 149,1467 
37. 87 53 6,86667 1,4 47,15116 1,96 9,613338 
38. 76 57 -4,13333 5,4 17,08442 29,16 -22,32 
39. 80 56 -0,13333 4,4 0,017777 19,36 -0,58665 
40. 74 53 -6,13333 1,4 37,61774 1,96 -8,58666 
41. 83 49 2,86667 -2,6 8,217797 6,76 -7,45334 
42. 83 45 2,86667 -6,6 8,217797 43,56 -18,92 
43. 81 60 0,86667 8,4 0,751117 70,56 7,280028 
44. 89 61 8,86667 9,4 78,61784 88,36 83,3467 
45. 77 46 -3,13333 -5,6 9,817757 31,36 17,54665 
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Jml. 3606 2322 0 0 3057,2 1580,8 661,3999 
Rerata 80,13333 51,6 

   Data yang berdistribusi normal, dan homogen, selanjutnya diuji 

hubungannya dengan teknik statistik inferensial jenis parametris berdasarkan 

product moment correlation, sesuai rumus berikut. 

       ∑xy 
rxy =  
    √  (∑x2) (∑y2) 

sehingga diperoleh korelasi, yaitu: 

       661,3999  
rxy =  
    √  (3057,2) (1580,8) 
 
      661,3999  
rxy =  
    (55,29195) (39,75928)  
 
  661,3999  
rxy = = 0,30086 = 0,301 
    2198,368  

  Nilai korelasi sebesar 0,301 tersebut, berada pada koefisien korelasi antara 

0,200 – 0,399 yang berkategori rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap 

keagamaan berkorelasi rendah dengan perilaku keagamaan peserta didik di SMP 

Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara. 

  Besarnya sumbangan (kontribusi) sikap keagamaan terhadap perilaku 

keagamaan, ditentukan melalui uji diterminasi dengan rumus, yaitu: KP = r2 x 100% 

= (0,301)2(100%) = 0,090601 (100%) = 9,0601 = 9%, dan sisanya sebesar 90,9399 

= 91% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti.  

Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat korelasi 

positif antara sikap keagamaan dan perilaku keagamaan, kontribusi sikap 

keagamaan terhadap perilaku keagamaan peserta didik dianggap rendah, dan 

sebagian besar perilaku keagamaan peserta didik dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang belum diidentifikasi dalam penelitian tersebut. 
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B. Pembahasan 

   Sikap keagamaan yang berdimensi penerimaan, respons, penilaian, 

pengaturan atau pegorganisasian, dan karakterisasi nilai, merupakan suatu keadaan 

pada diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan 

bentuk kepercayaannya, telah ditunjukkan dengan tinggi oleh peserta didik di SMP 

Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

sikap keagamaan peserta didik dapat dibentuk melalui pembelajaran di sekolah 

menengah pertama. Pembelajaran yang dimaksud adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar di sekolah sebagai lingkungan 

pendidikan berbentuk formal.  

   Terdapat komponen proses interaksi, peserta didik, pendidik, sumber 

belajar, dan lingkungan belajar yang terlibat dalam pembelajaran. Komponen-

komponen tersebut membentuk suatu sistem, sehingga setiap komponen memiliki 

fungsi dan peran yang sama pentingnya dalam sistem pembelajaran. 

   Sehubungan dengan itu, sikap keagamaan peserta didik yang dibentuk 

pendidik melalui pembelajaran, berhubungan dengan proses interaksi yang efektif, 

dan lingkungan belajar yang kondusif. Pengaturan lingkungan belajar yang 

memungkinkan peserta didik beraktivitas belajar melalui proses interaksi dengan 

pendidik sangat diperlukan untuk membentuk sikap keagamaan peserta didik. 

   Konsep pembelajaran yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya bahwa 

pencapaian pembelajaran sebagai suatu sistem diukur dari aspek proses dan hasil. 

Pencapaian proses pembelajaran ditunjukkan dengan langkah-langkah yang 

sistematis dan terukur, sedangkan pencapaian hasil pembelajaran ditunjukkan 

dengan terjadinya perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

   Sikap keagamaam merupakan aspek afektif yang pencapaiannya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dibedakan Slameto atas faktor internal dan 
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faktor eksternal peserta didik sebagai subjek dan objek pembelajaran. Salah satu 

faktor internal yang dimaksud adalah minat sebagai kecenderungan terhadap 

sesuatu yang bernilai manfaat. 

   Hasil penelitian tentang sikap keagamaan peserta didik yang secara umum 

berkategori tinggi di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara, 

dideskripsikan secara rinci menurut aspek yang terdiri atas: (a) penerimaan nilai-

nilai ajaran Islam, (b) respons terhadap nilai-nilai ajaran Islam, (c) penilaian nilai-

nilai ajaran Islam, (d) pengaturan atau pengorganisasian nilai-nilai ajaran Islam, dan 

(e) karakterisasi nilai-nilai ajaran Islam, sesuai tabel berikut. 

Tabel 4.2 

Sebaran Sikap Keagamaan Peserta Didik 

No. Dimensi 
Jumlah 

Item 
Skor 

Rerata 
Kategori Persentase 

Rerata 
Kategori 

1. Penerimaan nilai-
nilai ajaran Islam 

6 3,40 Sesuai 85 
Sangat 
Tinggi 

2. Respons terhadap 
nilai-nilai ajaran 
Islam 

 
8 

 
3,18 

 
Sesuai 

 
79 

 
Tinggi 

3. Penilaian nilai-nilai 
ajaran Islam 

4 3,42 Sesuai 86 
Sangat 
Tinggi 

4. Pengaturan atau 
pengorganisasian 
nilai-nilai ajaran 
Islam 

 
7 

 
3,23 

 
Sesuai 

 
81 

 
Tinggi 

5. Karakterisasi nilai-
nilai ajaran Islam 

8 2,95 Sesuai 74 Sedang 

   Diperoleh gambaran dari hasil penelitian tentang sikap keagamaan peserta 

didik, bahwa penerimaan, respons, penilaian, dan pengaturan atau pengorganisasian 

nilai-nilai ajaran Islam yang berkategori tinggi sampai sangat tinggi sesuai teori 

taksonomi Bloom, dimaknai sebagai pencapaian yang melampaui Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti sebesar 77%. 

   Pencapaian sikap keagamaan peserta didik pada dimensi karakterisasi 
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nilai-nilai ajaran Islam yang berkategori sedang, bermakna belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan sikap 

keagamaan peserta didik pada dimensi karakterisasi nilai-nilai ajaran Islam 

tersebut.  

   Capaian pembentukan sikap keagamaan peserta didik yang demikian, 

diharapkan mendorong mereka untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk 

kepercayaannya, tetapi realitas yang ditemukan bahwa sikap keagamaan 

berkorelasi rendah dengan perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 

Petasia Kabupaten Morowali Utara, dan hanya berkontribusi sebesar 9%. 

   Dihubungkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkesimpulan 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara sikap keagamaan dengan perilaku 

keagamaan, berbeda dengan realitas yang ditemukan sebagai kebaruan (novelty) 

bahwa sikap keagmaan berkorelasi rendah dengan perilaku keagamaan peserta 

didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Penelitian tentang sikap keagamaan yang diuji hubungannya dengan 

perilaku keagamaan peserta didik sebagaimana yang telah berlangsung di SMP 

Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara sebagai penelitian expost facto untuk 

menjawab rumusan masalah, baik masalah deskriptif maupun masalah asosiatif, 

bahwa: 

1. Sikap keagamaan yang berskor rerata sebesar 3, dan persentase rerata sebesar 

80%, berarti sikap keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten 

Morowali Utara tergolong tinggi dan sesuai dengan aspek sikap (afektif) pada 

teori taksonomi Bloom.  

2. Perilaku keagamaan yang berskor rerata sebesar 2, dan persentase rerata sebesar 

51%, berarti perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia 

Kabupaten Morowali Utara tergolong rendah, berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang tergolong tinggi. 

3. Sikap keagamaan berkorelasi rendah sebesar 0,301, dan hanya berkontribusi 

sebesar 9% dengan perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia 

Kabupaten Morowali Utara. 

B. Implikasi Penelitian 

   Sikap keagamaan yang berdimensi penerimaan, respons, penilaian, 

pengaturan atau pegorganisasian, dan karakterisasi nilai sebagai suatu keadaan pada 

diri peserta didik yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk 

kepercayaannya, telah diuji hubungannya dengan perilaku keagamaan peserta didik 

di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara, sehingga berimplikasi sebagai 

berikut: 
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1. Sikap keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali 

Utara yang tergolong tinggi dan sesuai dengan aspek sikap (afektif) pada teori 

taksonomi Bloom memperkuat teori tersebut sebagai sasaran pendidikan di 

sekolah.  

2. Perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali 

Utara tergolong rendah, memperkuat konsep pembelajaran sebagai suatu sistem 

yang mengintegrasikan berbagai komponen yang sama pentingnya, sehingga 

perilaku keagamaan tidak cukup dibentuk dengan melibatkan satu komponen, 

tetapi dibentuk melalui sistem pembelajaran. 

3. Sikap keagamaan berkorelasi rendah dengan perilaku keagamaan peserta didik 

di SMP Negeri 1 Petasia Kabupaten Morowali Utara mengimplikasikan bahwa 

perilaku keagmaan tidak dapat ditingkatkan melalui sikap keagamaan, 

diperlukan strategi pembelajaran aktif untuk membelajarkan peserta didik. 
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LAMPIRAN 1: KISI-KISI INSTRUMEN 

A. Kisi-kisi Instrumen Penelitian tentang Sikap Keagamaan 

Dimensi Indikator 
Penerimaan Menerima ajaran agama yang mengesakan Allah  

Membedakan aspek akidah, syari’ah, dan akhlak dalam 
Islam 
Mendengarkan ceramah/nasehat keagamaan 
Memisahkan kebaikan dan keburukan menurut Islam 
Memilih jalan kebenaran dalam Islam 
Membagi waktu untuk beribadah dan bermu’amalah 

Respons Menyetujui ajaran agama yang moderat 
Memuji teman yang berakhlak mulia 
Mendukung kegiatan sosial keagamaan 
Mengikuti anjuran beribadah 
Mendiskusikan materi pelajaran pendidikan agama 
Islam 
Membantu orang lain yang membutuhkan 
Meluangkan waktu melaksanakan ibadah salat 
Menyusun kalimat syahadat 

Penilaian Berargumen dalam diskusi keagamaan 
Menolak ajaran kemusyrikan 
Berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan 
Menyokong kegiatan keagamaan di sekolah 

Pengaturan atau 
pengorganisasian 

Membandingkan akhlak terpuji dengan tercela 
Menyeimbangkan ibadah dengan mu’amalah 
Mendefinisikan iman, Islam, dan ihsan  
Mengabstraksi akhlak terpuji 
Merumuskan rencana kegiatan keagamaan 
Membuat konsep kegiatan keagamaan 
Menata lingkungan yang Islami 

Karakterisasi nilai Mengubah pandangan kepada ajaran yang moderat 
Menghindari ajaran agama yang sesat 
Melengkapi pendapat agama yang kurang sempurna 
Mengelola organisasi sosial keagamaan 
Memecahkan masalah kehidupan beragama 
Merevisi konsep agama yang keliru 
Menentang ajaran agama yang radikalisme 
Meminta petunjuk tentang ajaran agama yang benar 
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B. Kisi-kisi Instrumen tentang Perilaku Keagamaan 

Dimensi Indikator 
Syahadat meyakini kalimat dan isi syahadat  

menerima kalimat dan isi syahadat 
cinta pada kalimat dan isi syahadat 
kepatuhan beribadah sesuai makna yang ditunjukkan dalam 
kalimat syahadat 

Salat rendah hati menjalankan perintah Allah 
menghormati hak orang lain 
tanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban 
tekun dan mengendalikan diri sendiri 
tumbuh sifat sabar dan tabah menjalankan ajaran agama 
semangat kerja sama dan tolong menolong yang meningkat 
berpandangan luas dan torelan 
terlatih mendisiplinkan diri memanfaatkan waktu 
terlatih hidup berorganisasi dan disiplin sosial yang tumbuh 
menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan 
terlatih berjuang, dan menggalang persatuan dan kesatuan 

Zakat mendekatkan hati orang kaya dengan orang miskin, dan 
sebaliknya 
terbentuk kepribadian yang memperkembangkan jiwa merdeka 
bagi orang yang berpunya 
tanggung jawab sosial yang menanggung beban anggota 
masyarakat yang tidak mampu 
terbiasa menunaikan zakat sebagai kewajiban untuk 
pemerataan rezeki dalam masyarakat 

Puasa soliratitas sosial yang terbentuk 
terbentuk kepribadian yang disiplin rohani dan akhlak 
jujur dan sabar menghadapi tantangan 
teguh memegang amanah 
terlatih mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu 
ketahanan fisik dan pemeliharaan kesehatan yang meningkat 

Haji memperluas wawasan keilmuan dan budaya dengan akidah 
yang sama 
tumbuh rasa persaudaraan dan persamaan antara sesama 
muslim 
tumbuh rasa kesatuaan iman dan amal dalam melakukan ibadah 
kepada Allah 
menjalin silaturrahmi dan kerja sama dengan sesama muslim 
mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah  
berkesempatan mencari dan menambah rezek agar mampu 
menunaikan kewajiban 
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LAMPIRAN 2: INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Angket tentang Sikap Keagamaan 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

 a. Nama : 

 b. Umur ; 

 c. Pekerjaan : 

 d. Alamat : 

2. PETUNJUK 

 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 

 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 

 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 

 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan 
Kategori 

SS SI KS TS 

1 
Peserta didik menerima ajaran agama yang 
mengesakan Allah  

    

2 
Peserta didik menerima ajaran agama yang dapat 
membedakan aspek akidah, syari’ah, dan akhlak 
dalam Islam 

    

3 
Peserta didik menerima ajaran agama dengan 
mendengarkan ceramah/nasehat keagamaan 

    

4 
Peserta didik menerima ajaran agama dengan 
memisahkan kebaikan dan keburukan menurut Islam 

    

5 
Peserta didik menerima ajaran agama dengan 
memilih Islam sebagai jalan kebenaran  

    

6 
Peserta didik menerima ajaran agama yang membagi 
waktu untuk beribadah dan bermu’amalah  

    

7 
Peserta didik merespons ajaran agama yang 
menyetujui ajaran agama yang moderat 

    

8 
Peserta didik merespons ajaran agama dengan memuji 
teman yang berakhlak mulia 

    

9 
Peserta didik merespons ajaran agama dengan 
mendukung kegiatan sosial keagamaan 

    

10 
Peserta didik merespons ajaran agama yang 
mengikuti anjuran beribadah 

    

11 
Peserta didik merespons ajaran agama yang bersedia 
mendiskusikan materi pelajaran pendidikan agama 
Islam 

    

12 
Peserta didik merespons ajaran agama dengan 
membantu orang lain yang membutuhkan 

    

13 
Peserta didik merespons ajaran agama dengan 
meluangkan waktu melaksanakan ibadah salat 

    

14 
Peserta didik merespons ajaran agama dengan 
menyusun kalimat syahadat  
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15 
Peserta didik menilai ajaran agama yang bersedia 
berargumen dalam diskusi keagamaan 

    

16 
Peserta didik menilai ajaran agama dengan menolak 
ajaran kemusyrikan 

    

17 
Peserta didik menilai ajaran agama yang baik untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan 

    

18 
Peserta didik menilai ajaran agama yang baik untuk 
menyokong kegiatan keagamaan di sekolah  

    

19 
Peserta didik mengorganisasikan ajaran agama dengan 
membandingkan dampak akhlak terpuji dengan tercela 

    

20 
Peserta didik mengorganisasikan ajaran agama dengan 
menyeimbangkan ibadah dengan mu’amalah 

    

21 
Peserta didik mengorganisasikan ajaran agama dengan 
mendefinisikan akidah, syari’ah, dan akhlak  

    

22 
Peserta didik mengorganisasikan ajaran agama dengan 
mengabstraksi akhlak terpuji 

    

23 
Peserta didik mengorganisasikan ajaran agama dengan 
merumuskan rencana kegiatan keagamaan 

    

24 
Peserta didik mengorganisasikan ajaran agama dengan 
membuat konsep kegiatan keagamaan 

    

25 
Peserta didik mengorganisasikan ajaran agama dengan 
menata lingkungan yang Islami  

    

26 
Peserta didik mengkarakterisasi nilai agama dengan 
mengubah pandangan kepada ajaran yang moderat 

    

27 
Peserta didik mengkarakterisasi nilai agama untuk 
menghindari ajaran yang sesat 

    

28 
Peserta didik mengkarakterisasi nilai agama dengan 
melengkapi pendapat agama yang kurang sempurna 

    

29 
Peserta didik mengkarakterisasi nilai agama dengan 
mengelola organisasi sosial keagamaan 

    

30 
Peserta didik mengkarakterisasi nilai agama dengan 
memecahkan masalah kehidupan beragama 

    

31 
Peserta didik mengkarakterisasi nilai agama dengan 
merevisi konsep agama yang keliru 

    

32 Menentang ajaran agama yang radikalisme     

33 Meminta petunjuk tentang ajaran agama yang benar      
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B. Pedoman Observasi tentang Perilaku Keagamaan 

1. IDENTITAS OBSERVEE 

 a. Nama : 

 b. Umur ; 

 c. Pekerjaan : 

 d. Alamat : 

2. PETUNJUK 

 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 

 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 

 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 

 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan 
Kategori 

SS SI KS TS 

1 
Peserta didik berperikau keagamaan yang meyakini 
kalimat dan isi syahadat  

    

2 Peserta didik menerima kalimat dan isi syahadat     

3 Peserta didik cinta pada kalimat dan isi syahadat     

4 
kepatuhan beribadah sesuai makna yang ditunjukkan 
dalam kalimat syahadat 

    

5 
Peserta didik berperikau keagamaan yang rendah hati 
menjalankan salat sebagai perintah Allah 

    

6 
Peserta didik berperikau keagamaan yang 
menghormati hak orang lain sebagai nilai ibadah salat 

    

7 
Peserta didik berperikau keagamaan yang 
bertanggung jawab melaksanakan tugas/kewajiban 
sebagai wujud nilai ibadah salat 

    

8 
Peserta didik berperikau keagamaan yang tekun dan 
mengendalikan diri sendiri sebagai wujud nilai ibadah 
salat 

    

9 
Peserta didik berperikau keagamaan yang bersifat 
sabar dan tabah menjalankan ajaran agama sebagai 
wujud nilai ibadah salat 

    

10 
Peserta didik berperikau keagamaan yang 
menunjukkan semangat kerja sama yang tumbuh 
sebagai wujud nilai ibadah salat 

    

11 
Peserta didik berperikau keagamaan yang 
menunjukkan semangat tolong menolong yang 
meningkat sebagai wujud nilai ibadah salat 

    

12 
Peserta didik berperikau keagamaan yang 
berpandangan luas dan torelan sebagai wujud nilai 
ibadah salat 

    

13 
Peserta didik berperikau keagamaan yang terlatih 
mendisiplinkan diri memanfaatkan waktu sebagai 
wujud nilai ibadah salat 
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14 
Peserta didik berperikau keagamaan yang terlatih 
hidup berorganisasi dan disiplin sosial yang tumbuh 
sebagai wujud nilai ibadah salat 

    

15 
Peserta didik berperikau keagamaan yang menjadikan 
masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan 
sebagai wujud nilai ibadah salat 

    

16 
Peserta didik berperikau keagamaan yang terlatih 
berjuang sebagai wujud nilai ibadah salat 

    

17 
Peserta didik berperikau keagamaan yang menggalang 
persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai ibadah 
salat  

    

18 
Peserta didik berperikau keagamaan yang 
mendekatkan hati dengan orang miskin sebagai wujud 
nilai ibadah zakat 

    

19 
Peserta didik berperikau keagamaan yang terbentuk 
kepribadian yang memperkembangkan jiwa merdeka 
sebagai wujud nilai ibadah salat 

    

20 

Peserta didik berperikau keagamaan yang 
bertanggung jawab sosial menanggung beban anggota 
masyarakat yang tidak mampu sebagai wujud nilai 
ibadah salat 

    

21 
Peserta didik berperikau keagamaan yang terbiasa 
menunaikan zakat sebagai kewajiban untuk 
pemerataan rezeki dalam masyarakat 

    

22 
Peserta didik berperikau keagamaan yang 
menunjukkan soliratitas sosial yang terbentuk sebagai 
wujud nilai ibadah puasa 

    

23 Peserta didik berperikau keagamaan yang terbentuk 
kepribadian yang disiplin rohani dan akhlak sebagai 
wujud nilai ibadah puasa 

    

24 Peserta didik berperikau keagamaan yang jujur dan 
sabar menghadapi tantangan sebagai wujud nilai 
ibadah puasa 

    

25 Peserta didik berperikau keagamaan yang teguh 
memegang amanah sebagai wujud nilai ibadah puasa 

    

26 Peserta didik berperikau keagamaan yang erlatih 
mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu sebagai 
wujud nilai ibadah puasa 

    

27 Peserta didik berperikau keagamaan yang memiliki 
ketahanan fisik dan pemeliharaan kesehatan yang 
meningkat sebagai wujud nilai ibadah puasa  

    

28 Peserta didik berperikau keagamaan yang memperluas 
wawasan keilmuan dan budaya dengan akidah yang 
sama sebagai wujud nilai ibadah haji 

    

29 Peserta didik berperikau keagamaan yang tumbuh rasa 
persaudaraan dan persamaan antara sesama muslim 
sebagai wujud nilai ibadah haji 

    

30 Peserta didik berperikau keagamaan yang tumbuh rasa 
kesatuaan iman dan amal dalam melakukan ibadah 
kepada Allah sebagai wujud nilai ibadah haji 
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31 Peserta didik berperikau keagamaan yang menjalin 
silaturrahmi dan kerja sama dengan sesama muslim 
sebagai wujud nilai ibadah haji 

    

32 Peserta didik berperikau keagamaan yang 
mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah sebagai 
wujud nilai ibadah haji 

    

33 Peserta didik berperikau keagamaan yang 
berkesempatan mencari dan menambah rezeki sebagai 
wujud nilai ibadah haji  
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LAMPIRAN 3: DATA MENTAH 

A. Data Mentah Penelitian Sikap Keagamaan 

No 
Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 

2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 

3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 

4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 

5 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 

6 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 

7 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 

8 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 

9 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 

10 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 

11 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

12 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 2 4 2 4 

13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

15 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 

16 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 

17 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 

18 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 

19 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 

20 4 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 4 

21 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

22 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 

23 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 

24 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

25 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 

26 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 

27 4 4 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 2 4 

28 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 

29 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 

30 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 

31 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 2 3 

32 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 

33 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 

34 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

35 4 2 4 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 

36 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

39 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 

40 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 2 4 3 3 

41 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 

42 4 3 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 1 4 

43 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 

44 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

45 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 
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No. 
Item 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 4 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 4 3 

2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 

4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 

5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 

6 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

7 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 

9 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

10 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 

11 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 

12 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 

15 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 

16 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 

17 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 

18 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 

19 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 

20 4 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 

21 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

22 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

23 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 

24 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 

25 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 

26 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 4 4 

27 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 

28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 

31 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

33 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 

34 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 

35 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

39 4 4 4 3 4 2 2 4 2 3 3 4 4 

40 3 3 4 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 

41 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 

42 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 

43 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 

44 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

45 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
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No. 

Item 
Skor 
Total 

Skor 
Rerata Persentase 

28 29 30 31 32 33 
1 4 2 3 2 4 2 105 3,181818 79,54545 
2 3 3 3 2 4 4 107 3,242424 81,06061 
3 2 3 2 2 3 2 82 2,484848 62,12121 
4 2 2 2 3 4 3 110 3,333333 83,33333 
5 3 2 2 2 4 3 112 3,393939 84,84848 
6 3 2 2 2 3 3 114 3,454545 86,36364 
7 2 3 2 2 4 3 100 3,030303 75,75758 
8 2 3 2 3 2 2 79 2,393939 59,84848 
9 3 3 2 3 3 3 89 2,69697 67,42424 
10 3 3 3 3 3 2 105 3,181818 79,54545 
11 3 3 2 2 4 3 115 3,484848 87,12121 
12 3 2 2 2 4 2 105 3,181818 79,54545 
13 4 3 3 2 4 4 127 3,848485 96,21212 
14 4 3 3 3 3 3 104 3,151515 78,78788 
15 3 3 2 2 4 3 113 3,424242 85,60606 
16 2 2 2 3 3 2 82 2,484848 62,12121 
17 3 2 3 3 4 3 93 2,818182 70,45455 
18 2 3 2 2 4 3 96 2,909091 72,72727 
19 2 2 3 2 4 2 109 3,30303 82,57576 
20 4 3 3 3 3 3 107 3,242424 81,06061 
21 4 3 2 2 4 4 117 3,545455 88,63636 
22 3 3 2 2 2 2 112 3,393939 84,84848 
23 4 3 3 3 4 4 114 3,454545 86,36364 
24 4 3 2 2 4 3 119 3,606061 90,15152 
25 2 3 3 2 4 3 106 3,212121 80,30303 
26 2 3 2 2 4 3 103 3,121212 78,0303 
27 2 3 2 3 4 3 105 3,181818 79,54545 
28 3 2 3 2 4 3 119 3,606061 90,15152 
29 4 3 3 2 4 4 125 3,787879 94,69697 
30 2 2 3 3 4 2 94 2,848485 71,21212 
31 3 2 2 2 4 2 100 3,030303 75,75758 
32 3 3 3 3 3 3 102 3,090909 77,27273 
33 2 3 2 3 4 2 91 2,757576 68,93939 
34 3 2 2 2 4 3 103 3,121212 78,0303 
35 4 2 2 3 3 3 103 3,121212 78,0303 
36 4 3 2 2 4 4 126 3,818182 95,45455 
37 3 2 3 2 3 4 115 3,484848 87,12121 
38 3 3 3 3 3 4 100 3,030303 75,75758 
39 4 2 2 2 2 2 105 3,181818 79,54545 
40 3 2 3 3 3 3 98 2,969697 74,24242 
41 3 2 2 2 3 2 109 3,30303 82,57576 
42 3 3 2 2 4 3 109 3,30303 82,57576 
43 3 2 2 2 4 2 107 3,242424 81,06061 
44 3 2 2 3 4 3 118 3,575758 89,39394 
45 3 3 2 3 3 4 102 3,090909 77,27273 

Jumlah 4756 144,1212 3603,03 
Rerata 105,6889 3,202694 80,06734 
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B. Data Mentah Penelitian Perilaku Keagamaan 

No 
Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 3 4 3 3 2 4 1 4 3 3 1 2 1 2 

2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 

3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 

4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

5 4 4 4 4 1 4 1 2 3 4 1 2 1 3 

6 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 

7 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 2 

8 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 

9 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 

10 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 

11 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 

12 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 2 2 2 2 

13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 

14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

15 4 4 4 4 1 4 2 3 3 3 4 2 1 2 

16 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 

17 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 

18 3 4 3 4 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 

19 3 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2 2 2 

20 4 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 2 

21 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 

22 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 2 4 2 

23 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 

24 4 4 4 4 2 4 1 4 3 4 4 2 4 2 

25 3 2 3 4 4 3 3 2 1 4 4 3 3 2 

26 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 1 3 

27 4 4 3 3 2 4 2 3 2 3 1 2 2 2 

28 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 

29 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 

30 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 

31 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 2 3 

32 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 

33 3 4 3 3 1 4 2 2 3 3 2 3 2 3 

34 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

35 4 2 4 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 

36 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 

37 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

39 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 1 2 

40 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 2 2 1 3 

41 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 2 

42 4 3 4 4 4 4 1 4 2 3 4 2 1 2 

43 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 2 

44 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4 1 2 4 2 

45 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 
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No. 
Item 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 4 3 4 1 4 2 4 3 2 3 2 4 3 

2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 

4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 

5 4 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 4 4 

6 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

7 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 

9 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

10 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 

11 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 

12 4 4 4 1 4 1 4 4 1 2 2 3 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 

15 4 4 4 1 4 1 4 4 4 3 2 4 4 

16 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 

17 1 2 3 2 1 4 2 3 4 3 4 2 3 

18 3 3 4 1 4 3 4 3 2 3 2 2 3 

19 4 4 4 1 4 2 4 4 1 4 2 4 4 

20 4 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 

21 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

22 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

23 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 

24 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 

25 4 4 4 1 4 2 4 3 3 3 4 3 3 

26 3 3 4 1 4 3 3 4 2 3 2 4 4 

27 4 4 4 1 4 1 4 4 1 3 2 4 3 

28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 

31 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

33 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 

34 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 

35 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

39 4 4 4 1 4 2 2 4 2 3 1 4 4 

40 3 3 4 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 

41 4 4 4 1 4 3 4 4 3 3 3 3 3 

42 4 4 4 1 4 1 4 4 4 3 3 4 4 

43 4 4 4 1 4 2 4 4 3 3 3 3 3 

44 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

45 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
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No. 

Item 
Skor 
Total 

Skor 
Rerata Persentase 

28 29 30 31 32 33 
1 4 4 1 3 4 2 62 1,878788 41,66667 
2 3 3 3 4 4 4 72 2,181818 42,42424 
3 2 3 2 2 3 2 55 1,666667 45,45455 
4 2 4 1 3 4 1 70 2,121212 50 
5 1 4 1 4 4 1 58 1,757576 53,0303 
6 3 4 2 4 3 3 75 2,272727 61,36364 
7 2 3 2 4 4 3 66 2 53,0303 
8 2 3 2 3 2 2 54 1,636364 56,81818 
9 3 3 2 3 3 3 60 1,818182 56,06061 
10 3 3 3 3 3 2 66 2 53,0303 
11 3 3 2 4 4 3 73 2,212121 48,48485 
12 1 1 1 4 4 2 57 1,727273 44,69697 
13 4 4 4 4 4 4 84 2,545455 59,84848 
14 4 4 3 3 3 3 70 2,121212 60,60606 
15 1 4 2 4 4 1 64 1,939394 46,21212 
16 2 3 1 3 3 2 55 1,666667 49,24242 
17 3 2 3 3 4 1 56 1,69697 50,75758 
18 2 4 1 4 4 1 60 1,818182 43,93939 
19 2 2 4 4 4 2 66 2 53,78788 
20 4 3 3 3 3 3 70 2,121212 56,81818 
21 4 4 4 4 4 4 81 2,454545 63,63636 
22 1 4 1 4 2 2 70 2,121212 58,33333 
23 4 4 3 3 4 4 75 2,272727 50,75758 
24 4 4 2 4 4 1 74 2,242424 46,21212 
25 2 4 3 4 4 3 70 2,121212 46,9697 
26 2 3 2 4 4 3 64 1,939394 51,51515 
27 2 3 1 3 4 1 59 1,787879 48,48485 
28 3 4 3 4 4 3 79 2,393939 52,27273 
29 4 3 3 4 4 4 80 2,424242 53,0303 
30 2 2 3 3 4 2 61 1,848485 46,9697 
31 3 1 4 4 4 2 65 1,969697 41,66667 
32 3 3 3 3 3 3 67 2,030303 42,42424 
33 2 3 1 3 4 2 58 1,757576 45,45455 
34 3 4 2 4 4 3 71 2,151515 50 
35 4 4 4 3 3 3 75 2,272727 53,0303 
36 4 4 4 4 4 4 84 2,545455 61,36364 
37 3 4 3 4 3 4 77 2,333333 53,0303 
38 3 3 3 3 3 4 67 2,030303 56,81818 
39 4 4 1 4 2 2 61 1,848485 56,06061 
40 3 4 3 3 3 3 62 1,878788 53,0303 
41 3 4 1 4 3 2 68 2,060606 48,48485 
42 1 4 1 4 4 1 64 1,939394 44,69697 
43 3 4 2 4 4 2 69 2,090909 59,84848 
44 1 4 1 4 4 1 70 2,121212 60,60606 
45 3 3 1 3 3 4 62 1,878788 46,21212 

Jumlah 3026 91,69697 2292,424 
Rerata 67,24444 2,03771 50,94276 
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RIWAYAT HIDUP 

Muhammad Nur, yang akrab dipanggil Nur, lahir di 

Samarenda pada tanggal 15 Mei 1989, merupakan seorang 

pria beragama Islam. Ia tinggal di Desa Limbo Makmur, 

Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, bersama kedua 

orang tuanya, Alimuddin (Alm) dan Samasah. Nur adalah 

anak pertama dari tiga bersaudara, dengan dua saudara kandung, Nurfaidah yang 

bekerja sebagai bidan desa dan Muhammad, seorang mahasiswa. 

Penulis menikah dengan Nursabah, seorang wirausaha, dan dikaruniai 

seorang anak perempuan bernama Chayra Maulida Al-Ghazali. Keluarga penulis 

memiliki ikatan yang kuat, dan Nursabah sendiri memiliki latar belakang 

pendidikan yang tinggi dengan gelar S.Kep. dan M.kes. 

Dalam hal pendidikan, perjalanan akademis dimulai dari SDN Wosu pada 

tahun 1995 hingga 2001, lalu melanjutkan ke MTs Al-Khairaat Wosu dari tahun 

2001 hingga 2004, dan menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMAN 1 

Bungku Tengah pada periode 2004-2007. Penulis kemudian mengambil jurusan 

Tarbiyah di STAIN DATOKARAMA PALU, lulus pada tahun 2012. Lalu 

kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Pascasarjan UIN Alauddin Makassar 

Prodi Magister Pendidikan Agama Islam pada tahun 2022 sampai dengan 2023. 

Pada awal kariernya, Nur bekerja sebagai Pendamping Desa di P3MD 

Morowali dari tahun 2015 hingga 2019. Setelah itu, ia menjadi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Pemda Morowali Utara dan bekerja sebagai Guru Agama Islam 

sejak tahun 2019 hingga sekarang. Transformasi dari pekerjaan sebelumnya 

menjadi ASN menunjukkan komitmen penulis terhadap pengembangan diri dan 

pelayanan masyarakat. 


