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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 
 ة 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ث 

 
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 
 ش 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ظ 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 

 
„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ن 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ي 

 
lam 

 
l 
 

El 
 َ 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ْ 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
‟ 
 

Apostrof 
 ي 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 



 

 

x 

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ِ ُْف   kaifa : و 

 haula : ه ىْي ِ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

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 ًِْ  ـ 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـ ىِْ
 

Nama Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

 

|  ا َِ ... 

ي َِ ...   
 

d}ammah dan wau 

 
 ـ ى

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـً
 



 

 

xi 

 

Contoh: 

بثِ   ِ  : ma>ta 

ً  ِ  <rama : ر 

 ِ ً ُْ  qi>la : لِ

ىْثِ   ّ  َ : yamu>tu 

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: 

وْض ت الأ طْف بيِِ َِ  ر   : raud}ah al-at}fa>l 

َْٕ ت دِ  ّ ٌْ ٌْف بضٍِ ت َِ  ا  َِ  ا   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ت  ّ ٌْحِىْ َِ  ا   : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ب ِ بَّٕ  <rabbana : ر 

ُْٕب ِ  <najjaina : ٔ جَّ

كِّ ٌْح  َِ  ا   : al-h}aqq 

 ُِ  nu“ima : ٔ عِّ

 aduwwun‘ : ع د وِ 

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

(ًِّ  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِ

Contoh: 

 ًِ ٍِ  Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

 ًِ ب  Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع ر 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  alif)  اي

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 men-

datar (-). 

Contoh: 

صِ  ّْ شَّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اٌ 

ٌ ت ٌْس  سَّ َِ  اٌ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ٍْط ف ت ٌْف  َِ  ا   : al-falsafah 

ٌْبلَ د ِ  al-bila>du : ا 

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: 

ِْ ت ِ وْ ر   ِ أْ  : ta’muru>na 

َّٕىْعِ   ‘al-nau : اٌ 

ءِ  ٍْ  syai’un : ش 

رْثِ  ِِ  umirtu : أ 

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 perbenda-haraan 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 
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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: 

 ِٓ َْ اللِِ دِ  di>nulla>h  ِِبِبلل billa>h   

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ُِْ ٍِْ ه  تِِ فِ  ّ حْ اللِِ ر      hum fi> rah}matilla>h 

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. 
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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 

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 

  

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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ABSTRAK 

Nama : Asrudin   

NIM : 80200220072    

Judul : Efektivitas Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada 

Anak Putus Sekolah terhadap Pembinaan Akidah Akhlak di 

Kabupaten Morowali (Studi Kasus PKBM Ulumul Qur'an 

Ungkaya Morowali)  
 

 Penelitian dengan rumusan masalah, yaitu: 1) bagaiamana pelaksanaan 

Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ulumul Quran pada Anak Putus 

Sekolah di Kabupaten Morowali?, dan bagaiamana pembinaan akidah akhlak pada 

anak putus sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ulumul Quran Kabupaten 

Morowali? 

 Penelitian kualitatif jenis studi kasus, menggunakan instrumen pedoman 

wawancara dan alat dokumentasi untuk mengumpul data pada sumber data primer 

dan sekunder yang diolah dan dianalisis dengan model miles dan huberman melalui 

tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan konklusi data. 

 Hasil penelitian dideskripsikan, yaitu: 1) pendidikan nonformal berperan 

sangat penting dalam mengembangkan kulitas sumber daya manusia, terlebih lagi di 

era globalisasi yang semakin ini. Untuk meningkatkan ke evektifitasan Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat diharapkan adanya penyelenggra yang 

baik baik dari segi pengelola, warga belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan 

PKBM, dan 2) PKBM  merupakan salah satu bagian dari Lembaga Pendidikan Non 

formal yang ada di Kabupaten Morowali. PKBM  telah memiliki Visi dan Misi, 

tujuan pendirian, strategi, legalitas, tutor, peserta didik/ warga belajar, rancangan 

program kerja, sistem manajemen/organisasi, fasilitas kesekretariatan, fasilitas 

pembelajaran dan mitra/mou dengan organisasi luar. PKBM  telah bisa dikatakan 

efektif sebagai lembaga pendidikan nonformal di Wita Ponda, karena telah 

memenuhi kriteria ke efektifan sebuah lembaga pendidikan dan terus melakukan 

peningkatan. 

 Implikasi penelitian, yaitu: 1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

sangat diharapkan adanya penyelenggran yang baik yang  mengisyaratkan bahwa 

PKBM berlaku dan sudah diterapkan dengan baik di Kabupaten Morowali, dan 2) 

anak putus sekolah  telah memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah 

maupun masyarakat di Kabupaten Morowali. 
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ABSTRACT 

Nama  : Asrudin 

NIM  : 80200220072 

Title : The Effectiveness of Community Learning Center Program on 

School Dropouts towards Moral Faith Development in 

Morowali Regency (A Case Study on Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Ulumul Qur’an Ungkaya Morowali) 
 

 Research with problem statement; 1.) How is the implementation of 

Community Learning Center Program on school dropouts in Morowali Regency? 

And how is the moral faith building on the school dropouts in Community Learning 

Center Program Ulumul Qur‟an in Morowali? 

 Qualitative research type of case study, using interview guide instrument and 

documentation tool to collect data from primary and secondary sources processed and 

analysed with Miles and Huberman models through three steps: data reduction, data 

presentation, and data conclusion. 

 The results of the study are described that is: 1.) Non-formal education plays a 

very important role in developing the quality of human resouces especially in the 

current era of globalization. To increase the effectiveness of Community Learning 

Center Program, a good organizer is strongly expected in term of management, 

learning participants, and all matters relating to the program. 2.) Community 

Learning Center Program is one of the non-formal educational institutions in 

Morowali Regency. The program has vision and mission, strategy, goals, legality, 

tutors, learning participants, work program design, management system, secretarial 

facilities, learning facilities, and cooperation partners with other organizations. This 

program can be said to be effective as a non-formal educational institution in Wita 

Ponda, because it has fulfilled the requirements as an effective educational institution 

and continues to make improvements. 

 Research implications i.e: 1.) This program is expected to be well 

implemented and it appears that this program has been running well in Morowali 

Regency. 2.) School dropouts really need attention from both the government and the 

Morowali community. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah fasilitas pendidikan yang 

disediakan untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi warga. Fasilitas 

yang dimaksud adalah pengadaan kelompok belajar, taman bacaan, Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD), pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pemberdayaan 

perempuan, dan penyediaan fasilitas bagi warga yang tidak mengenyam pendidikan 

formal atau putus sekolah. PKBM juga memfasilitasi warga agar dapat mengikuti 

ujian kesetaraan melalui program Paket A, B dan paket C.
1
 Wadah ini merupakan 

bentuk pendidikan luar sekolah yang membantu masyarakat putus sekolah agar 

berkesempatan memperoleh pendidikan. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ulumul Qur'an Ungkaya 

Morowali telah melaksanakan kegiatan berbasis pendidikan dalam bentuk 

pendidikan keterampilan dengan mengacu pada pendidikan luar sekolah.
2
 Melalui 

pendidikan keterampilan, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan hidup 

sekaligus pengetahuan dasar untuk mengikuti program paket A, B, dan C. 

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. 

Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang 

bermakna, damai dan bermartabat.  

                                                 
1

Mita Septiani, "Pengalaman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam 

memfasilitasi masyarakat belajar sepanjang hayat." Jurnal Ilmiah Visi 10.2 (2015), h. 67-76. 

2
 Hase Abdul Rahim (56 tahun), Tutor Bantu, Wawancara, Ungkaya-Morowali, 18 Februari 

2022. 



2 
 

 

 

Dalam suatu riwayat hadis diungkapkan: 

 الدين -قال وسلم عليو الله صلى الله رسول ان عنو الله رضى الدارى اوس بن تميم رقية ابى عن
(مسلم رواه) وعامتهم المسلمين ولائمة ولرسولو ولكتابو لله: قال ؟ الله يارسول لمن -قلنا النصيحة  

Artinya:  

Dalam suatu riwayat hadis diungkap kan: Artinya: Dari Abu Ruqayyah 
Tamiim bin Aus Ad Daari radhiallahu 'anhu, Se sungguhnya Rasulullah telah 
bersabda: "Agama itu adalah Nasihat". Kami berta nya : Untuk Siapa ? Beliau 
bersabda : "Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pe mimpin umat Islam, 
dan bagi seluruh kaum muslim" (HR. Muslim)

3
 

Agama adalah nasihat”, merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan arti 

bahwa nasihat adalah sesuatu yang penting, nasihat sebagai penopang utama agama, 

nasihat sebagai inti dari agama. Ungkapan tersebut sama halnya dengan ungkapan 

pada kalimat  “Haji adalah Arafah” yang menunjukan pengertian bahwa Wukuf 

Arafah adalah sesuatu yg penting dalam Ibadah Haji, Wukuf di Arafah adalah inti 

dari Ibadah Haji sehingga tanpa melaksanakannya, seseorang dianggap tidak syah 

dalam berhaji. Nasihat merupakan asas dalam agama Islam. 

Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia, 

maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah 

keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, 

maupun masyarakat.
4
  

Manusia di dalam hidupnya tidak bisa lepas dari pendidikan, karena manusia 

diciptakan bukan sekedar untuk hidup. Ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar 

hidup yang mesti diwujudkan dan itu memerlukan ilmu yang diperoleh lewat 

                                                 
3

Mahkama Agung Republik Indonesia, “Agama adalah Nasehat”, Official Website 

Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A, https://pa-samarinda.go.id/Kajian_Hadits_ke_7 (14 Januari 

2023). 

4
Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah” Upaya mengembangkan PAI 

dari Teori ke Aksi”, Malang: UIN-MALIKI PRESS(Anggota IKAPI), 2010, h. 29. 
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pendidikan. Inilah salah satu perbedaan antara manusia dengan makhluk lain, yang 

membuatnya lebih unggul dan lebih mulia. Pendidikan dipandang sebagai salah satu 

aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi mendatang. Dengan 

pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan 

bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan. Pendidikan dalam 

pengertian yang luas senantiasa membimbing perubahan-perubahan dan 

perkembangan hidup serta kehidupan umat manusia. Demikian strategisnya peranan 

pendidikan tersebut, sehingga umat manusia senantiasa konsen terhadap masalah 

tersebut. Bagi umat Islam, menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan 

bertanggung jawab melalui pendidikan itu merupakan suatu tuntutan dan keharusan. 

Pendidikan Islam mengkaji berbagai pendekatan terhadap segala macam 

pengetahuan yang dilandasai oleh spiritualitas dan penghayatan yang mendalam 

terhadap nilai-nilai etika dalam Islam.
5
 

Dalam pengelolaan pendidikan dikenal adanya input, proses, dan output. 

Input adalah calon siswa, prosesnya adalah pembelajaran di sekolah, dan outputnya 

adalah lulusan atau alumni dari sekolah tersebut.
6
 Untuk membentuk output yang 

berkualitas, maka Pendidikan Agama Islam harus mengajarkan tentang pengetahuan 

agama dan menanamkan jiwa beriman, bertaqwa serta berakhlak mulia. Dengan 

demikian pendidikan tidak hanya di pelajari sebatas pemahaman saja, akan tetapi 

aplikasi dari pengetahuan tersebut juga dilaksanakan. Pendidikan Agama Islam 

khususnya aqidah ahlak di sekolah mempunyai tujuan yaitu meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama 

                                                 
5
 Mukani, Pergulatan Ideologis Pendidikan Islam, (Malang: Madani Media,2011), h.1. 

6
 Sutrisno, Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam,Membentuk Insan Kamil 

yang Sukses dan Berkualitas”, (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), h. 18. 
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Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa. dan 

bernegara.
7
 

Pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat terpisahkan dari rangkaian 

pelaksanaan pembangunan diberbagai negara. Begitu banyak peran dan sumbangsih 

pendidikan bagi suatu bangsa, bukan hanya bagi negara kita ini, akan tetapi bagi 

seluruh negara di dunia, terutama negara yang sedang bekembang. Negara-negara 

tersebut tidak pernah berhenti berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya, guna 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga nantinya mampu 

untuk membangun negara tersebut. Seorang pakar pendidikan, K. Supriyono 

mengatakan dalam tulisannya “lock of education was a dangerous enemy to the 

some estent as foreign inovation and provery” artinya bahwa melantarkan 

pendidikan merupakan wadah berbahaya, seperti halnya penjajahan dan pemiskinan 

oleh bangsa lain. Dari pendapat tersebut, jelas untuk dipahami bahwa pendidikan 

begitu vital bagi suatu bangsa Permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan 

bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

menyebutkan bahwa, “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapatmelaksanakan fungsi sosialnya”.
8
 Dalam hal 

ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan usaha 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 

                                                 
7
 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h.1. 

8
 Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
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dimaksud adalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 

perlindungan sosial. Sesuai Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial Pasal 9 Ayat 1, “menjamin fakir miskin, anak yatim piatu 

terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan 

mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan 

sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi”. Penanganan masalah 

kesejahteraan sosial anak putus sekolah merupakan kewajiban pemerintah sesuai 

yang dicantumkan dalam Pasal 34 UUD 1945, bahwa “fakir miskin dan anak 

terlantar dipelihara oleh Negara”. Banyak anak mengalami keterlantaran baik secara 

jasmani, rohani maupun sosialnya yang menyebabkan mereka menjadi yatim, piatu 

maupun yatim piatu. Krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai tempat yang 

menyebabkan orangtua kehilangan pekerjaannya dan banyak anak kehilangan 

orangtua serta keluarganya karena meninggal, hal ini dapat menyebabkan anak 

menjadi terlantar. Masih banyak anak yang mengalami keterlantaran yang 

disebabkan karena kurangnya perhatian dari orangtua, anak diluar nikah, maupun 

anak dari keluarga broken home. Bagi keluarga yang mempunyai masalah dalam 

ekonomi maupun keadaan salah satu atau kedua orangtuanya telah meninggal dunia, 

upaya rehabilitasi sosial ini menguntungkan karena selain tidak dipungut biaya juga 

diharapkan memberi manfaat bagi kehidupan anak terlantar. 

Dalam kondisi sekarang ini, fakta menunjukkan bahwa pendidikan formal 

ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka anak putus sekolah 

yang ada di Indonesia. Tingginya anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan angka 

putus sekolah di tanah air membuat tingkat Indonesia turun dalam indeks 
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pembangunan pendidikan untuk semua (education for all) dari badan dunia yang 

mengurusi pendidikan, UNESCO.  

Dalam modul Konsep dan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat yang dikeluarkan oleh Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat, disebutkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas keberhasilan 

pendidikan nonformal telah dilakukan berbagai evaluasi terhadap kiprah pendidikan 

nonformal selama ini. Negara-negara yang tergabung dalam UNESCO 

menyimpulkan bahwa pembangunan pendidikan nonformal haruslah semaksimal 

mungkin bersifat partisipatif, dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dan peran 

pemerintah diposisikan lebih sebagai fasilitator. Salah satu upaya konkrit untuk 

mengimplementasikan gagasan tersebut adalah dengan mendorong dan memotivasi 

terwujudnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bisa dijadikan wadah untuk 

membentuk karakter anak-anak putus sekolah dengan pembinaan yang lebih 

mendekatkan diri kepada sang pencipta sehingga kiranya akhlak anak-anak putus 

sekolah tersebut bisa lebih baik lagi khususnya dalam aqidah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada Efektivitas Program Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat pada Anak Putus Sekolah terhadap Pembinaan Akidah Akhlak di 

Kabupaten Morowali (Studi Kasus PKBM Ulumul Qur'an Ungkaya Morowali). 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan bahwa 

Efektivitas Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada Anak Putus Sekolah 

terhadap Pembinaan Akidah Akhlak di Kabupaten Morowali (Studi Kasus PKBM 

Ulumul Qur'an Ungkaya Morowali). melalui Program Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat pada Anak Putus Sekolah mampu meningktakan pemahaman 

keagamaan pada anak-anak putus sekolah tersebut  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil beberapa rumusan 

masalah antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaiamana pelaksanaan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

Ulumul Quran pada Anak Putus Sekolah di Kabupaten Morowali? 

2. Bagaiamana Pembinaan Akidah Akhlak pada Anak Putus Sekolah di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat Ulumul Quran Kabupaten Morowali? 

D. Kajian Pustaka 

Penelusuran sumber ilmiah, ditemukan hasil riset yang relevan sehingga 

diharapkan berkontribusi terhadap penelitian ini. Beberapa hasil riset yang relevan 

sebelumnya dideskripsikan sebagai kajian pustaka baik mengenai program pusat 

kegiatan belajar masyarakat pada anak putus sekolah maupun pembinaan akidah 

akhlak. 

lmaidah yang meneliti, ”Analisis Efektivitas Kinerja Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Dalam Menyelenggarakan Program Pendidikan Berbasis 
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Masyarakat”. Berkesimpulan antara lain dalam meningkatkan fungsi dan kinerjanya, 

terutama dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis pada 

masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat meningkatkan 

kualitas hidup, termasuk dalam meningkatkan pola pikir masyarakat.
9
 

Setiawan yang meneliti, “Analisis Efektivitas Pemasaran Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat Masa Depan Cerah Bandung Menggunakan Analisis Swot”, 

berkesimpulan bahwa pendidikan nonformal mempunyai kontribusi terhadap 

pembangunan di Indonesia dalam melaksanakan pendidikan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.
10

 

Imron yang menliti, Implementasi Pendidikan Karakter Sopan Santun 

melalui Pembelajaran Akidah Akhlak, berkesimpulan bahwa pendidikan karakter 

dapat menumbuhkan kecerdasan, keterampilan dan kemampuan siswa.
11

 

Mandasari, Lisa Mandasari, And Een Endasari Endasari. "Efektivitas 

Pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Pada 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)." . Hasil Penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan program yang 

                                                 
9
 Almaidah, Siti. "Analisis Efektivitas Kinerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Dalam Menyelenggarakan Program Pendidikan Berbasis Masyarakat." Media Ekonomi dan 

Manajemen 32.2 (2017). 

10
 Setiawan, Gawik, et al. "Analisis Efektivitas Pemasaran Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat Masa Depan Cerah Bandung Menggunakan Analisis Swot." AKSELERASI: Jurnal 

Ilmiah Nasional 2.1 (2020): 59-69. 

11
 Imron, Ali, and Djum Djum Noor Benty. "Implementasi Pendidikan Karakter Sopan 

Santun Melalui Pembelajaran Akidah Akhlak." JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen 

Pendidikan 3.2 (2020): 182-191. 
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ditargetkan sebelum Program Madrasah Diniyah Satu Desa dilaksanakan, yaitu 

peningkatan pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap yang baik 

dari siswa di madrasah diniyah. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir kepada kepala sekolah, lurah, guru dan juga 

masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir juga bekerjasama dengan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir dalam melakukan sosialisasi 

karena terkait dengan desa dan juga lokasi masing-masing madrasah diniyah di desa 

tersebut.
12

 

Kushidayati, Lina, and Moh Rosyid. "Peran Ponpes dan Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat La Tansa Memfasilitasi Pendidikan Anak Asal Papua di Desa 

Cangkring Karanganyar Demak Jawa Tengah.". Data penelitian ini, wawancara, 

observasi, dan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya, Ustad Zaaf 

Fadlan Rabbani al-Garamatan dari Teluk Patipi, Fak-Fak, Papua Barat menghadiri 

forum Ittihadul Muballighin di Jakarta bertemu dengan Ustad Ulin Nuha, pengelola 

Pesantren La Tansa. Keduanya sepakat untuk mendidik anak-anak Papua yang putus 

sekolah, miskin, dan korban konflik etnis di Papua untuk dididik. Sejak tahun 2010 

Ustad Ulin Nuha memfasilitasi program kegiatan sentra belajar masyarakat adalah 

pendidikan nonformal kelompok belajar B (tingkat SMP) dan kelompok C (tingkat 

                                                 
12

Mandasari, Lisa Mandasari, And Een Endasari Endasari. "Efektivitas Pelaksanaan Program 

Satu Desa Satu Diniyah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Pada Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Ogan Ilir)." Jurnal Pemerintahan Dan Politik 7.2 (2022). 
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SMA) dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Demak 

pada bulan April, 15 Nomor 420.3/1109/2016 dan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 

19 Januari 2010. Juga belajar al-Quran, tachfid al-Quran, nahwu-shorof, fiqih, dan 

aqidah akhlaq setiap hari dengan sistem pendidikan gratis biaya. 40 anak dari Fak-

Fak, Asmat, Kalitami, Kecap, Kiat, Sorong, Kokas, Gorom, Tanama, Papua Barat. 

Setelah lulus Kejar Paket C melanjutkan di Pesantren Nuu Waar, Bekasi, Jawa 

Barat, lulus menjadi muballigh di Papua Barat. Masalah-masalah di Pesantren La 

Tansa ini adalah dialek, bahasa daerah, gaya hidup, dan kurangnya konsentrasi 

karena pulang kampung (Papua) setiap setelah lulus.
13

 

Nursekha, Vina Zuzun. Model Manajemen Correlated Curriculum Untuk 

Penanaman Karakter Islami Pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (Pkbm) Berbasis 

Tahfidz Qur’an Di Kabupaten Temanggung. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa 

membentuk siswa yang berkarakter bukanlah suatu upaya yang mudah dan 

cepat. Hal tersebut memerlukan upaya terus menerus dan refleksi mendalam untuk 

membuat rentetan ( Pilihan Moral ) keputusan moral yang harus ditindaklanjuti 

dengan aksi nyata, sehingga menjadi hal yang praktis dan reflektif. Diperlukan 

sejumlah waktu untuk membuat semua itu menjadi ( custom) kebiasaan dan 

membentuk watak atau tabiat seseorang. Karakter pendidikan harus melibatkan 

berbagai pihak, di keluarga dan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan 

                                                 
13

Kushidayati, Lina, and Moh Rosyid. "Peran Ponpes dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

La Tansa Memfasilitasi Pendidikan Anak Asal Papua di Desa Cangkring Karanganyar Demak Jawa 

Tengah." ICONIS: International Conference on Islamic Studies. Vol. 5. 2021. 
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masyarakat. Hal ini merupakan langkah utama yang harus dilakukan ialah 

menyambung kembali hubungan dan jaringan pendidikan yang dikeluarkan putus 

diantara ketiga lingkungan pendidikan tersebut. Pembentukan sifat dan karakter 

pendidikan tidak akan pernah berhasil selama diantara ketiga lingkungan pendidikan 

tidak ada keharmonisan dan kesinambungan. Melihat kenyataan ini, membentuk 

karakter siswa yang berkualitas diperlukan pengaruh yang kuat dari keluarga, 

sekolah, dan mayarakat.
14

 

Kushidayati, Lina, and Moh Rosyid. "Peran Ponpes dan Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat La Tansa Memfasilitasi Pendidikan Anak Asal Papua di Desa 

Cangkring Karanganyar Demak Jawa Tengah." Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

PKBM Qur'anic School mengembangkan model kurikulum yang memadukan antara 

kurikulum nasional, nilai-nilai qur'an, dan keterampilan sebagai kecakapan 

hidup atau Program Kecakapan Hidup. Pada struktur kurikulum tersebut terdiri dari 

kompetensi nasional, berbasis Qur'an dan keterampilan. Dapat Berisi, 

Kurikulum Qur'anic School of Dewan Da'wahterbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu 

(1) Tahfizhul qur'an, (2) Bahasa Arab, (3) Adab Islami, dan (4) Mata Pelajaran 

Umum. Dari beberapa krikulum yang ada, Qur'anic School of Dewan Dakwah 

Surakarta tekanan pada tahfizhul qur'an dan Bahasa, dengan alokasi waktu tahfizh 

Alqur'an sebanyak 70% dari keseluruhan KBM, sedangkan 30% tersisa untuk 

                                                 
14

Nursekha, Vina Zuzun. Model Manajemen Correlated Curriculum Untuk Penanaman 

Karakter Islami Pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (Pkbm) Berbasis Tahfidz Qur’an Di 

Kabupaten Temanggung. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. 
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kurikulum mata pelajaran umum dan pengenalan adab islami.
15

 

Candra, Adi, and Azizah Husin. "Identifikasi Kebutuhan Masyarakat 

Terhadap Pendirian Taman Bacaan Masyarakat di Desa Tanjung Seteko Kecamatan 

Indralaya." Identifikasi kebutuhan masyarakat dilakukan untuk menggambarkan 

kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam mendirikan taman bacaan 

masyarakat di Desa TanjungSeteko Kecamatan Indralaya. Identifikasi dilakukan 

dengan menggunakan Sistem Kartu Kebutuhan Belajar Masyarakat (SKBM) dan 

survey. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebutuhan belajar masyarakat Desa TanjungSeteko adalah 

kebutuhan belajar agama, ekonomi, literasi dan kebangsaan, olahraga, kesehatan dan 

lingkungan. Kebutuhan belajar masyarakat menggambarkan perlunya program 

pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (pengelola), 

sumber informasi berupa buku, tempat belajar, dan pendanaan.
16

 

Tianingrum, Lies. Study Data Anak Putus Sekolah Dan Dampak 

Pendidikannya Pada MTs Al-Ikhlas Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten 

Parigi Moutong.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyebab Anak Putus 

Sekolah Pada MTs Al-Ikhlas Sipayo Kec.Sidoan Kab.Parigi Moutong ada 3 yaitu: 

penyebab dari perekonomian orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah 
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Kushidayati, Lina, and Moh Rosyid. "Peran Ponpes dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

La Tansa Memfasilitasi Pendidikan Anak Asal Papua di Desa Cangkring Karanganyar Demak Jawa 

Tengah." ICONIS: International Conference on Islamic Studies. Vol. 5. 2021. 

16
Candra, Adi, and Azizah Husin. "Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pendirian 

Taman Bacaan Masyarakat di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya." Journal of Nonformal 

Education and Community Empowerment (2018). 
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anaknya, faktor dari dalam diri anak itu sendiri yang tidak punya kemauan untuk 

berangkat, dan faktor lingkungan dan teman sebaya. (2) Dampak Bagi anak putus 

sekolah adalah Banyaknya jumlah aksi, anak tersebut dapat mengganggu keamanan 

masyarakat, Menjadi subjek dan objek kriminalitas seperti tawuran dan kebut-

kebutan di jalan raya. Solusi Bagi Anak Putus Sekolah adalah memberikan dana 

BOS untuk sekolah yang dibawah naungan Kementerian Agama, mengadakan Paket 

B dan C agar anak bisa melanjutkan sekolah kembali, Mengadakan Kegiatan 

Ekstrakurikuler yang membuat anak – anak merasa senang, seperti Pramuka, 

Porseni, dll. Memberikan Motivasi kepada Peserta Didik tentang betapa pentingnya 

sebuah pendidikan. Memberikan beasiswa kepada seluruh siswa tanpa berlebihan 

agar siswa tersebut tambah bersemangat dalam belajar dan tidak merasa iri kepada 

teman yang mendapatkannya. Beasiswanya seperti PIP (Peserta Indonesia Pintar).
17

 

Soviyah, Siti. Implementasi pembelajaran pendidikan agama islam dalam 

membangun nilai–nilai religius pada program kejar paket c di pkbm mutiara ilmu 

Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini Langkah-langkah persiapan, Pelaksanaan, Hasil atau 

evaluasi proses pembelajaran pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Ibnu Kamil 

diantaranya : (1) Tahap persiapan proses pembelajaran, (2) Tahap pelaksanaan 

proses pembelajaran dan (3) Tahap akhir hasil atau evaluasi proses 

pembelajaran. Hasil tersebut siswa dapat memahami materi pelajaran secara baik, 

                                                 
17

Tianingrum, Lies. Study Data Anak Putus Sekolah Dan Dampak Pendidikannya Pada MTs 

Al-Ikhlas Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Diss. IAIN Palu, 2019. 
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menggunakan metode ceramah. secara keseluruhan Proses pembelajaran Pendidikan 

Kesetaraan Paket C di PKBM Ibnu Kamil sudah berjalan dengan baik. karena setiap 

Tutor sudah memiliki Modul, Lks dan memiliki RPP untuk bahan materi 

pembelajaran dalam Proses pembelajaran. dan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan 

proses pembelajaran sebagaimana mestinya.
18

 

Ridwan, Ihwan. "Eksistensi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Berbasis Sumber 

Daya Lokal Dalam Pembangunan Pendidikan." Tulisan ini merupakan kajian literatur 

yang berangkat dari refleksi kritis tentang: 1)PKBM memanfaatkan sumber daya 

lokal dalam pemberdayaan masyarakat yang kemudian dirancang dalam sebuah 

program. 2) Melihat eksisitensi PKBM dalam pembangunan pendidikan. 

outcome bagi perubahan di dalam diri masyarakat sehingga taraf ekonominya terus 

meningkat. Selain itu. PKBM untuk menjaga eksistensinya dalam pembangunan 

pendidikan membutuhkan daya kreatifitas dan inovatif dari pengelola PKBM 

sehingga PKBM tidak terlihat monoton dan membosankan. PKBM yang dapat eksis 

dan terus berkembang, tidak terlepas dari strategi yang digunakan. Salah satu 

strategi yang digunakan agar program PKBM bisa terukur adalah menggunakan 

SIM. PKBM yang menggunakan SIM mampu eksis pembangunan pendidikan.
19

 

Tohani, Entoh. "Strategi Pengembangan Kapasitas Pusat Kegiatan Belajar 
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Soviyah, Siti. Implementasi pembelajaran pendidikan agama islam dalam membangun 

nilai–nilai religius pada program kejar paket c di pkbm mutiara ilmu Desa Tlogohendro Kecamatan 

Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Diss. IAIN Pekalongan, 2020. 

19
Ridwan, Ihwan. "Eksistensi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Berbasis Sumber Daya 

Lokal Dalam Pembangunan Pendidikan." Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP. Vol. 1. No. 2. 

2017. 
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Masyarakat (PKBM) sebagai Penyedia Layanan Bidang Pendidikan.". Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pengembangan kapasitas pada 

program, proses pendidikan, fasilitas, lingkungan eksternal, personel, dan kemitraan 

yang dilakukan oleh CLC berada pada tingkat standar atau pelaksana. Jika s berarti 

materi iklan, Cara-cara strategi yang inovatif dan holistik belum optimal. Selain itu, 

terdapat kendala yang dihadapi oleh CLC dalam mencapai tujuannya meliputi 

personel, letak geografis, dan persepsi pemerintah daerah terhadap CLC. Oleh karena 

itu, untuk pengembangan CLC yang berkelanjutan diperlukan suatu gagasan dan 

tindakan yang menjamin pengembangan CLC secara terpadu dan menyeluruh, serta 

disertai dengan perilaku profesional para personelnya.
20

 

Verawati, Ni Nyoman Sri Putu, Maya Indriani, and Hikmawati Hikmawati. 

"Optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jero Juangga dalam 

Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di Dusun Penyonggok Desa Tetebatu 

Selatan.".Kegiatan optimalisasi pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 

merupakan salah satu program kerja kegiatan KKN terpadu era New 

Normal, Kegiatan ini bertempat di PKBM Jero Juangga Dusun Penyonggok Desa 

Tetebatu Selatan. PKBM Jero Juangga merupakan salah satu PKBM yang 

digagaskan oleh sekelompok pemuda-pemudi Jero Juangga Dusun Penyonggok Desa 

Tetebatu Selatan dalam rangka membantu dan memfasilitasi anak-anak dalam 

                                                 
20

Tohani, Entoh. "Strategi Pengembangan Kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) sebagai Penyedia Layanan Bidang Pendidikan." Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 3.2 

(2010). 
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belajar khususnya yang masih sekolah selama masa pendemi Covid-19. Tujuan dari 

kegiatan ini yaitu melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pusat 

kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang meliputi : pembuatan perangkat 

pembelajaran, mengajar di PKBM, pendampingan kegiatan tambahan di PKBM dan 

edukasi hidup bersih dan sehat. Sasaran dari kegiatan ini yaitu peserta didik yang 

telah tergabung di PKBM Jero Juangga. Alur dari kegiatan ini yaitu permohonan izin 

kepada Kepala Desa, Kepala Wilayah, dan pengurus PKBM Jero Juangga, observasi 

PKBM Jero Juangga, pendataan peserta didik dan sosialisasi, penyusunan 

perencanaan dan perangkat pembelajaran, persiapan tempat belajar yang memadai, 

kegiatan pembelajaran di PKBM Jero Juangga dan evaluasi kegiatan pembelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan optimalisasi PKBM Jero Juangga berjalan lancer dan 

mendapatkan dukungan yang penuh dari pengurus PKBM maupun masyarakat 

sekitar.
21

 

Fauzi, Ahmad, and Herlina Siregar. "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) sebagai Organisasi Pembelajar.". Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

informasi bahwa PKBM sebagai lembaga yang didirikan oleh, untuk dan dari 

masyarakat terus berusaha meningkatkan kapasitas lembaga dalam rangka 

memfasilitasi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat. PKBM berupaya memberikan 

dukungan dan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi tutor dan seluruh unsur yang 

                                                 
21

Verawati, Ni Nyoman Sri Putu, Maya Indriani, and Hikmawati Hikmawati. "Optimalisasi 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jero Juangga dalam Rangka Peningkatan Kualitas 

Pendidikan di Dusun Penyonggok Desa Tetebatu Selatan." Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan 

IPA 4.2 (2021). 
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terlibat. Strategi yang diterapkan PKBM yaitu memfasilitasi dan mendukung tutor 

untuk mengembangkan diri melalui pelatihan, seminar dan sebagainya. Serta 

melakukan kunjungan ke PKBM lain untuk berbagi informasi untuk 

mengembangkan layanan pendidikan. Bisa disimpulkan bahwa dalam Era digital ini, 

PKBM menerapkan berbagai strategi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan 

dalam upaya menyediakan layanan pendidikan nonformal.
22

 

Sianturi, Indah Bertua, Abdul Kadir, and Irwan Nasution. "Implementasi 

Kebijakan Program Pembinaan Anak Putus Sekolah di UPT. Pelayanan Sosial Anak 

Remaja Tanjung Morawa.". Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Sosial Remaja Tanjung Morawa dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai di UPT 

Pelayanan Sosial Anak Remaja. Teknik penarikan yang digunakan adalah teknik 

“purposive sampling”. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 

wawancara, observasi dan analisis dokumen serta pencatatan dan pencatatan. Teknik 

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

kebijakan Program Bimbingan Putus Sekolah di UPT Pelayanan Sosial Remaja 

Tanjung Morawa tahun 2018. Pelaksanaan Kebijakan Program Bimbingan Putus 

Sekolah di UPT Dinas Sosial Remaja Tanjung Morawa Tahun 2018 sudah terlaksana 

dengan cukup baik. Hanya kurangnya fasilitas dan dana untuk menjalankan 
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pembinaan bagi anak putus sekolah.
23

 

Hasil riset tersebut berkontribusi sebagai salah satu sumber ilmiah dalam 

mendeskripsikan teori sebagai landasan dalam mengonstruksi instrumen penelitian 

sehingga memperoleh data yang valid dan reliabel. jelas bahwa hasil riset 

sebelumnya relevan dikaji sebagai sumber ilmiah untuk mengungkap data di 

lapangan. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu  

1. Untuk mengetahui efektivitas program pusat kegiatan belajar masyarakat 

pada anak putus sekolah terhadap pembinaan akidah akhlak di Kabupaten 

Morowali (Studi Kasus PKBM Ulumul Qur'an Ungkaya Morowali) 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilalukan dalam program pusat 

kegiatan belajar masyarakat pada anak putus sekolah terhadap pembinaan 

akidah akhlak di Kabupaten Morowali (Studi Kasus PKBM Ulumul Qur'an 

Ungkaya Morowali) 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Efektifitas Program Kegiatan Belajar Masyarakat 

1. Pengertian Efektifitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil 

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang 

tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut 

efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
1
 Upaya 

mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. 

Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan 

perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. 

Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan 

(input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber 

daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model 

yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar 

dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut 

dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.
2
 Jadi suatu 
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kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut 

berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi 

tersebut. 

2. Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang 

dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman 

bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat 

efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan 

tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.
3
  

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, 

yaitu: 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan 

organisasi dapat tercapai.  2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui 

bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak 

tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 3) Proses analisis dan perumusan 

kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi 

yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan 

dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 4) Perencanaan yang matang, 
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pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi 

dimasa depan. 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih 

perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.  6) 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi 

adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang 

tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 7) Pelaksanaan yang efektif dan 

efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara 

efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena 

dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 8) Sistem 

pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang 

tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem 

pengawasan dan pengendalian.  

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:  

1) Produktivitas  

2) Kemampuan adaptasi kerja  

3) Kepuasan kerja  

4) Kemampuan berlaba  

5) Pencarian sumber daya Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai 

ukuran efektivitas ialah; 

a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan 

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 
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Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran 

yang merupakan target kongktit.  

b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk 

mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan 

berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.  

c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja.  

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah 

dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini 

digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.
4
 

1) Pendekatan Efektivitas 

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu 

efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:  

a) Pendekatan sasaran (Goal Approach) Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh 

mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. 

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi 

sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam 

mencapai sasaran tersebut.
5

 Sasaran yang penting diperhatikan dalam 

pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis 

untuk memberikan hasil maksimal berdasarakan sasaran resmi “Official Goal” 

                                                 
4
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 Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
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dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan 

memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur 

keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. 

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi 

atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas 

uga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam 

efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya 

dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. 
6
 Contoh 

dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target 

menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual 

habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan 

efektif.  

b) Pendekatan Sumber (System Resource Approach) Pendekatan sumber mengukur 

efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai 

macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh 

berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat 

menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan 

sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai 

hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh 

sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan 

bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari 
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seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan 

lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan. 

c) Pendekatan Proses (Internal Process Approach) Pendekatan proses menganggap 

sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada 

lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan 

bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak 

memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan 

yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang 

menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 

3. Teori Efektivitas dan Efisiensi 

 Menyangkut efektifitas, maka H. Emerson dalam Handaya-ningrat, 

mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran 

atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
7
 Handayaningrat mengatakan bahwa 

dengan bersandar pada pemikiran Emerson di atas, efektifitas sesuatu mempunyai 

makna tercapainya sasaran dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Sebaliknya bila suatu sasaran dan tujuan tidak tercapai sesuai dengan rencana yang 

ada, maka tidak efektif.
8
 

 Selanjutnya dikatakan oleh Peter Drucker dalam Kisdarto, bahwa efektifitas 

berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita 

mencampur sumber daya secara cermat. Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, 

bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai 

                                                 
7
Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen (Jakarta: 

PT Gunung Agung, 1995), h. 16. 

8
Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen, h. 16. 



25 
 

 

 

dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh 

kelompok sasaran yaitu masyarakat.
9
 

 Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers 

dalam bukunya Efektivitas Organisasi, mengatakan mengenai ukuran efektivitas 

adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
10

 Atas dasar itu, maka suatu 

organisasi disebut efektif apabila mencapai tujuan, terintegrasi, dan beradaptasi. 

 Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait 

dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 

dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat 

dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. 

 Berdasar dari pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan dari 

pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari 

pada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan 

tersebut. 

 Sedangkan mengenai makna efisiensi, maka dikatakan oleh Washnis dalam 

Slamet Saksono, mengatakan bahwa efisiensi berarti mengatur tingkat sumber daya 

baik manusia, keuangan, maupun alam, yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat 

pelayanan yang dikehendaki.
11

 

                                                 
9
Kisdarto, Menuju SDM Berdaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 139. 

10
M. Richard Steers, Efektrivitas Organisasi (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 53. 

11
S. Slamet, Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial (Yogyakarta: PAU-SS- UGM, 2003), h. 

113. 
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 Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan antara efektivitas dan 

efisiensi. Perbedaan dari efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas menekankan pada 

hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada 

penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. 

 Sejalan dengan ini, maka Michael E. Mc. Gill,  mengatakan bahwa Efisiensi 

dan efektifitas meskipun mempunyai sedikit perbedaan pengertian, efisiensi meru-

pakan suatu ukuran kuantitatif dan efektifitas menyangkut kualitas dalam arti 

tercapainya tujuan sesuai yang dikehendaki, akan tetapi antara efektifitas dan 

efisiensi itu dapat dipersamakan dalam arti menunjukkan suatu tingkat prestasi 

organisasi dalam mencapai tujuannya.
12

 

 Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumber daya 

(input), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti 

dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan 

ekonomi biaya tinggi.Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak 

efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau peng-

hambur-hamburan sumber daya. Untuk itu efisiensi dan efektifitas dalam organisasi 

pemerintah diharapkan berjalan secara beriringan agar dapat mewujudkan pemerin-

tahan yang baik. Teori efektivitas dan efisiensi memandang, bahwa pengertian 

efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang 

dikehendaki, dan efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh 

sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu 

                                                 
12

Michael  McGill  E.,  Pengembangan  Organisasi  (Yogyakarta:  PT  Pustaka  Binawan 

Presindo, 1992), h. 7. 
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mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya 

tepat waktu. 

B. Program Kegiatan Belajar Masyarakat 

Pusat kegiatan belajar masyarakat pada dasarnya merupakan tempat di mana 

orang-orang atau masyarakat dapat mengikuti program kegiatan belajar. PKBM 

mendorong masyarakat agar belajar secara mandiri melalui penguatan, 

pemberdayaan pendidikan. PKBM Jepara memiliki posisi strategis sebagai salah satu 

PKBM dalam penyelenggaraan program peningkatan Sumber Daya Manusia melalui 

pendidikan non formal. Hal tersebut diajukan pada Undang- undang No. 20 Tahun 

2003 tentang pendidikan nasional yang menetapkan PKBM sebagai salah satu 

satuan pendididkan non formal. Menurut Fasli Jalal, PKBM adalah suatu wadah bagi 

setiap warga masyarakat agar mereka lebih berdaya. Wadah ini adalah milik 

masyarakat, dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat.
13

 

Menurut Fasli Jalal, PKBM adalah suatu wadah bagi setiap warga 

masyarakat agar mereka lebih berdaya. Wadah ini adalah milik masyarakat, dikelola 

dari, oleh, dan untuk masyarakat.
14

 PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan 

nonformal. Keberadaan PKBM dihadapan kita dengan harapan untuk memberikan 

pelayanan pendidikan nonformal sebagai penambah, pengganti dan pelengkap 

pendidikan formal bagi warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, 

keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian, 

                                                 
13

 Panduan Penyelanggaraan Pusat Belajar masyarakat, Balai Pengembangan Pendidikan 

Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP), Jayagiri, 2003, h. 20 

14
 Panduan Penyelanggaraan Pusat Belajar masyarakat, Balai Pengembangan Pendidikan 

Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP), Jayagiri, 2003, h. 20 
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mengembangkan diri untuk berusaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan 

ketingkat yang lebih tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 

Pusat Kegiatan belajar masyarakat  (PKBM) adalah wadah fasilitasi untuk 

terwujudnya masyarakat belajar mandiri dan berkelanjutan, Jalur Pendidikan terdiri 

atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya khasanah pembelajaran. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan wadah/fasilitator 

pertemuan antara kebutuhan dan sumber daya belajar, fasilitator pertemuan antara 

masyarakat yang berkebutuhan belajar dengan sumber daya belajar sehingga terjadi 

sebanyak mungkin peritiwa pembelajaran. Tempat dimana kegiatan belajar 

masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi, 

atau bakatnya yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. 

PKBM sebagai institusi pendidikan untuk semua warga masyarakat agar  bisa 

lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal 

meningkatkan pendapatannya melalui pembelajaran, sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah pendidikan masyarakat serta 

kebutuhan akan pendidikan masyarakat. 

Pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam draft Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Kegiatan 

Belajar (BPKB) Jawa Tengah, lebih mengarah pada makna dasar PKBM.
15

 Pusat, 

bermakna pada pemusatan manajemen, bukan dalam pengertian pemusatan berbagai 

program kegiatan PKBM dalam satu tempat. Pemusatan manajemen ini terutama 
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 Dirjen Pembinaan Pendidikan Masyarakat RI, Standard an Prosedur Peneyelenggaraan 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, h.1 
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dalam hal pemecahan masalah dan penggunaan sumber daya. Kegiatan Belajar, 

mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan PKBM diselenggarakan 

dengan latar belakang pembelajaran, sehingga proses dan hasil program kegiatan 

belajar berdampak pada perubahan pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan 

Masyarakat, merupakan sasaran utama dan sasaran akhir dari fasilitas dan 

pendampingan yang dilakukan oleh pihak di luar PKBM. 

Peran tutor dalam pembelajaran sangatlah sentral, terlebih dalam 

meningkatkan aktivitas belajar paket kesetaraan khususnya paket B yang memiliki 

karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Penelitian ini dilakukan berawal 

dari adanya warga belajar paket B yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga 

menimbulkan adanya kesulitan bagi para tutor dalam proses pembelajaran. Begitu 

pula bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut, apabila tutor tidak memiliki 

keterampilan dalam membelajarkan warga belajar ABK maka hal ini dapat 

menyebabkan rendahnya aktivitas belajar warga belajar dalam memperhatikan, 

bertanya, praktek, mengerjakan tugas, serta kemampuan dalam pemecahan masalah. 

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana penerapan pendidikan 

inklusif bagi para tutor kesetaraan paket B di PKBM Srikandi. Sehubungan dengan  

s dampak bagi para warga belajar ABK kesetaraan paket B di PKBM Srikandi 

setelah diterapkannya pendidikan inklusif, mendeskripsikan kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya konsep PKBM dan Kesetaraaan, konsep pendidikan 

inklusif, dan konsep Pendidikan Luar Sekolah.  

 Adapun program utama dari pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)  

adalah (1) Pendidikan Kesetaraan Paket A, (2) Pendidikan Kesetaraan Paket B, (3) 
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Pendidikan Kesetaraan Paket C, (4) Kelompok Bermain, (5) Taman Penitipan Anak, 

(6)Kursus dan Pelatihan, dan (6).Pendidikan Keaksaraan. Program ini, tentu 

membutuhkan dukungan dari masyarakat luas agar apa yang dinginkan dapat 

tercapai dengan baik. 

Selain program utama yang canangkan dalam pusat kegiatan belajar 

masyarakat (PKBM) terdapat pula program pendukung  yaitu taman bacaan 

masyarakat  dan kegiatan pembelajaran masyarakat lainnya. Program ini untuk 

membantu masyarakat untuk lebih banyak membaca sehingga terbiasa dengan 

kegiatan berliterasi. 

 Berdasarkan pada program pendukung dari pusat kegiatan masyarakat 

(PKBM), untuk melaksanakan program tersebut dibutuhkan karakteristik sebagai 

salah satu sarana untuk menunjang kegiatan yang telah dirancang seperti: 

 Pusat belajar masyarakat (community learning center), 

 Tempat tukar menukar pengetahuan (experintal learning exchange) 

 Pusat pengetahuan dan informasi masyarakat (public information center) 

 Pusat pertemuan masyarakat/komunitas untuk saling belajar 

 Pusat sumber belajar masyarakat (insani dan non-insani) 

 Pusat penelitian masyarakat (community research centre) 

 Mata rantai jejaring belajar masyarakat 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dipandang sebagai ”center” dimana 

warga masyarakat baik jauh maupun yang dekat dengan adanya PKBM tersebut 

mengikuti program-program pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan kebutuhan 

belajarnya. Pada umumnya program-program pendidikan luar sekolah yang dikelola 

PKBM beragam, dan dapat di klasifikasikan sebagai berikut :  
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1. Program keaksaraan, seperti program keaksaraan fungsional beserta tindak 

lanjutnya yang berupa taman bacaan masyarakat.  

2. Program Peningkatan Pendapatan, seperti program kelompok belajar usaha 

(KBU) 

3. Program kesetaraan, seperti program kelompok belajar paket A setara SD, 

kelompok belajar paket B setara SLTP dan kelompok belajar paket C setara 

SMU 4. Program ketrampilan, seperti program kursus-kursus ketrampilan 

4. Program Peningkatan Mutu Hidup, seperti program-program pendidikan untuk 

peningkatan gizi, kesehatan  

Tentu saja tidak semua program yang diuraikan diatas dapat dikelola oleh 

PKBM. Kemampuan PKBM mengelola program-program pendidikan luar sekolah 

amat terbatas. Keterbatasan itu tergantung beberapa faktor, seperti kemampuan 

dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang ada di PKBM. Pada 

umumnya setiap PKBM hanya mampu mengelola program pendidikan luar sekolah 

sekitar 3 program saja. Dalam penelitian ini, PKBM merupakan PKBM yang di 

bentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM ini diorganisir oleh masyarakat. 

Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, dana serta program pendidikannya 

ditentukan oleh masyarakat. Pemerintah lebih banyak berperan membantu dalam hal 

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya PKBM, memberi subsidi 

dalam bentuk dana serta sarana-sarana pendidikan lainnya seperti buku-buku modul 

dan alat bantu belajar. PKBM sebagai akronim dari Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat, mempunyai makna yang strategis. Berbagai simbolis makna dari 

akronim PKBM dapat dijelaskan sebagai berikut:
16

 

                                                 
16

 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Standard an Prosedur Penyelenggaraan 

Pusat kegiatan Belajar Masyarakat, Kementerian RI, 2012, h. 5-6. 



32 
 

 

 

1. Pusat, berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan 

terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas pencapaian 

tujuan, mutu penyelenggaraan program-program, efisiensi pemanfaatan sumber-

sumber, sinergitas antar berbagai program dan keberlanjutan keberadaan PKBM 

itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kemudahan untuk dikenali dan diakses 

oleh seluruh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan 

bekerja sama dengan berbagai pihak baik yang berada di wilayah keberadaan 

PKBM tersebut, maupun dengan berbagai pihak di luar wilayah tersebut 

misalnya pemerintah, lembaga nasional maupun internasional, dan sebagainya. 

2. Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan- kegiatan 

yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat, serta PKBM selalu 

dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan- kegiatan yang 

positif bagi masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan inti 

dari keberadaan PKBM, yang tentunya juga sangat tergantung pada konteks 

kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.  

3. Belajar, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM harus 

merupakan kegiatan yang mampu memberikan dan meciptakan proses 

transformasi peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut 

ke arah yang lebih positif. Belajar dapat dilakukan oleh setiap orang selama 

sepanjang hayat di setiap kesempatan yang dapat dilakukan dalam berbagai 

dimensi kehidupan. Belajar dapat dilakukan dalam kehidupan berkesenian, 

beragama, berolah raga, adat istiadat dan budaya, ekonomi, social, politik dan 

sebagainya. Dengan demikian, PKBM merupakan suatu institusi terdepan yang 

langsung berada di tengah-tengah masyarakat yang mengelola dan 



33 
 

 

 

mengimplementasikan konsep belajar sepanjang hayat. 4. Masyarakat, berarti 

bahwa PKBM adalah usaha bersama masyarakat untuk memajukan dirinya 

sendiri (self help) secara bersama-sama sesuai dengan ukuran nilai dan norma 

masyarakat itu sendiri akan makna kehidupan. Dengan demikian, cirri-ciri suatu 

masyarakat akan sangat kental mewarnai suatu PKBM baik mewarnai tujuan, 

pilihan dan disain program, kegiatan yang diselenggarakan, budaya yang 

dikembangkan dalam kepemimpinan dan pengelolaan kelembagaannya, 

keberadaan penyelenggara maupun pengelola PKBM haruslah mencerminkan 

peran dan fungsi seluruh anggota masyarakat tersebut. 

Perencanaaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan 

keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. 

sistematis karena perencanaan dilaksanakan menggunakan prinsip proses 

pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan tindakan yang terorganisir, 

dengan kata lain perencanaan adalah proses pengambilan keputusan tentang 

pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang untuk 

mencapai tujuan.  

Perencanaan program PKBM disusun melalui forum rapat untuk menentukan 

tujuan yang jelas, menyusun rencana anggaran, menentukan sumber daya manusia 

yang bekerja, menyiapkan sarana yang digunakan. Perencanaan program sudah 

dilaksanakan dengan baik, yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Harian (RKH), 

Rencana Kerja Mingguan (RKM), Rencana Kerja Semesteran, dan Program Kerja 

Tahunan, untuk program Pendidikan Keaksaraan, program Pendidikan Kesetaran, 

Program Kursus Keterampilan, dan program TBM, hanya dilakukan ketika akan 

menyusun proposal program dengan langkahlangkah perencanaan seperti 
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mengidentifikasi kebutuhan, menyusun anggaran, dalam mengidentifikasi warga 

belajar dengan melibatkan unsur pemerintah setempat, tetapi belum melibatkan 

masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).  

Temuan di atas sesuai dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa 

apabila perencanaan dibicarakan, kegiatan ini tidak akan terlepas dari hal-hal yang 

berkaitan dengan proses pengambilan keputusan.  Dinyatakan perencanaan adalah 

proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan pada 

waktu yang akan datang mengarah kepada tercapainya tujuan. Perencanaan ini 

berkitan dengan apa yang akan dilaksanakan, kapan, oleh siapa, di mana dan 

bagaimana melaksanakannya.  Penyusunan rencana program yang diperhatikan 

adalah latar belakang pendidik dan pengalaman Sumber Daya Manusia yang 

ditugaskan untuk melaksanakan program, karena pendidikan dan pengalaman 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan program. 

Perencanaan merupakan fungsi yang pundamental dari semua fungsi manajemen 

karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, penggerakan, 

pembinaan, evaluasi/penilaian, dan pengembangan dalam 12 manajemen pendidikan 

non formal tidak akan dapat dilaksanakan. Perencanaan dilakukan untuk menyusun 

rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian dijelaskan lagi 

tentang pentingnya perencanaan dalam organisasi pendidikan yang merupakan suatu 

cara yang memuaskan untuk membuat organisasi tetap berdiri tegak dan maju 

sebagai suatu siste 

Pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam draft Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Kegiatan 
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Belajar (BPKB) Jawa Tengah, lebih mengarah pada makna dasar PKBM.
17

 Pusat, 

bermakna pada pemusatan manajemen, bukan dalam pengertian pemusatan berbagai 

program kegiatan PKBM dalam satu tempat. Pemusatan manajemen ini terutama 

dalam hal pemecahan masalah dan penggunaan sumber daya. Kegiatan Belajar, 

mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan PKBM diselenggarakan 

dengan latar belakang pembelajaran, sehingga proses dan hasil program kegiatan 

belajar berdampak pada perubahan pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan 

Masyarakat, merupakan sasaran utama dan sasaran akhir dari fasilitas dan 

pendampingan yang dilakukan oleh pihak di luar PKBM. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dipandang sebagai ”center” dimana 

warga masyarakat baik jauh maupun yang dekat dengan adanya PKBM tersebut 

mengikuti program-program pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan kebutuhan 

belajarnya. Pada umumnya program-program pendidikan luar sekolah yang dikelola 

PKBM beragam, dan dapat di klasifikasikan sebagai berikut :  

1. Program keaksaraan, seperti program keaksaraan fungsional beserta tindak 

lanjutnya yang berupa taman bacaan masyarakat.  

2. Program Peningkatan Pendapatan, seperti program kelompok belajar usaha 

(KBU) 

3. Program kesetaraan, seperti program kelompok belajar paket A setara SD, 

kelompok belajar paket B setara SLTP dan kelompok belajar paket C setara 

SMU 4. Program ketrampilan, seperti program kursus-kursus ketrampilan 
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Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, h.1 



36 
 

 

 

4. Program Peningkatan Mutu Hidup, seperti program-program pendidikan untuk 

peningkatan gizi, kesehatan  

Tentu saja tidak semua program yang diuraikan diatas dapat dikelola oleh 

PKBM. Kemampuan PKBM Jepara mengelola program-program pendidikan luar 

sekolah amat terbatas. Keterbatasan itu tergantung beberapa faktor, seperti 

kemampuan dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang ada di 

PKBM Jepara. Pada umumnya setiap PKBM hanya mampu mengelola program 

pendidikan luar sekolah sekitar 3 program saja. Dalam penelitian ini, PKBM Jepara 

merupakan PKBM yang di bentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM ini 

diorganisir oleh masyarakat. Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, dana serta 

program pendidikannya ditentukan oleh masyarakat. Pemerintah lebih banyak 

berperan membantu dalam hal pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 

PKBM, memberi subsidi dalam bentuk dana serta sarana-sarana pendidikan lainnya 

seperti buku-buku modul dan alat bantu belajar. PKBM sebagai akronim dari Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat, mempunyai makna yang strategis. Berbagai simbolis 

makna dari akronim PKBM dapat dijelaskan sebagai berikut:
18

 

4. Pusat, berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan 

terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas pencapaian 

tujuan, mutu penyelenggaraan program-program, efisiensi pemanfaatan sumber-

sumber, sinergitas antar berbagai program dan keberlanjutan keberadaan PKBM 

itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kemudahan untuk dikenali dan diakses 

oleh seluruh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan 
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bekerja sama dengan berbagai pihak baik yang berada di wilayah keberadaan 

PKBM tersebut, maupun dengan berbagai pihak di luar wilayah tersebut 

misalnya pemerintah, lembaga nasional maupun internasional, dan sebagainya. 

1. Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan- kegiatan 

yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat, serta PKBM selalu 

dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan- kegiatan yang 

positif bagi masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan inti 

dari keberadaan PKBM, yang tentunya juga sangat tergantung pada konteks 

kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.  

2. Belajar, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM harus 

merupakan kegiatan yang mampu memberikan dan meciptakan proses 

transformasi peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut 

ke arah yang lebih positif. Belajar dapat dilakukan oleh setiap orang selama 

sepanjang hayat di setiap kesempatan yang dapat dilakukan dalam berbagai 

dimensi kehidupan. Belajar dapat dilakukan dalam kehidupan berkesenian, 

beragama, berolah raga, adat istiadat dan budaya, ekonomi, social, politik dan 

sebagainya. Dengan demikian, PKBM merupakan suatu institusi terdepan yang 

langsung berada di tengah-tengah masyarakat yang mengelola dan 

mengimplementasikan konsep belajar sepanjang hayat. 4. Masyarakat, berarti 

bahwa PKBM adalah usaha bersama masyarakat untuk memajukan dirinya 

sendiri (self help) secara bersama-sama sesuai dengan ukuran nilai dan norma 

masyarakat itu sendiri akan makna kehidupan. Dengan demikian, cirri-ciri suatu 

masyarakat akan sangat kental mewarnai suatu PKBM baik mewarnai tujuan, 

pilihan dan disain program, kegiatan yang diselenggarakan, budaya yang 
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dikembangkan dalam kepemimpinan dan pengelolaan kelembagaannya, 

keberadaan penyelenggara maupun pengelola PKBM haruslah mencerminkan 

peran dan fungsi seluruh anggota masyarakat tersebut. 

C. Hakikat Anak Putus Sekolah 

1. Pengertian anak putus sekolah 

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran 

karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak 

terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak.Maksudnya adalah anak yang tidak 

melanjutkan sekolah dimasa sebelum kelulusan sekolah 9 (sembilan) tahun (Sekolah 

dasar, lanjut). Berikut di bawah pendefinisian tentang anak putus sekolah:  

a. Anak adalah turunan kedua sesudah orang yang dilahirkan. Dari pengertian di 

atas dapat dipahami bahwa anak adalah manusia yang hidup setelah orang yang 

melahirkannya, anak itu merupakan rahmat Allah kepada manusia yang akan 

meneruskan cita-cita orang tuanya dan sebagai estafet untuk masa yang akan 

datang.
19

 Adapun anak adalah anak sebagai keturunan kedua dari sepasang 

suami istri yang terikat dengan tali pernikahan yang sah yang tidak terlepas dari 

didikan orang tua baik didikan agama maupun pendidikan umum sehingga anak 

bisa bersaing dan tercapai cita-citanya. 

b. Anak Putus Sekolah (dalam bahasa Inggris dikenal dengan Putus sekolah) 

adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu Lembaga pendidikan 

tempat dia belajar. Anak Putus sekolah yang dimaksud dalam penulisan skripsi 
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ini adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang 

disebabkan oleh berbagai faktor.  

1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai anak 

yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan 

anak sehingga anak menjadi terlantar. 

2) Menurut Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 bahwa anak terlantar yakni 

anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, 

mental, spiritual maupun sosial.
20 

3) Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (MC Millen Kaufman, 

dan Whitener, 1996) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid 

yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya 

selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.
21

 

Dengan demikian maka dapat diambil suatu pengertian mendasar bahwa anak 

putus sekolah adalah anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah formalnya 

mulai pada tingkat dasar, lanjut dan seterusnya karena adanya faktor yang 

menghambat. 

2. Penyebab anak putus sekolah 

Berikut ini adalah rangkaian penjelasan tentang faktor-faktor yang sangat 

mempengaruhi sehingga anak putus dari sekolah. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi adalah sebagai berikut: 
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a. Faktor Internal  

1) Dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi sekolah 

karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan 

sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban 

biaya sekola.ak dipengaruhi oleh berbagai faktor .Ketidak mampuan ekonomi 

keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap 

masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik 

dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan 

lingkungan. 

2) Karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti play 

stasion sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di 

sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah. Maksudnya adalah 

terlepas dari keinginan pribadi, lingkungan dalam hal ini sahabat sebaya 

merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak  

3) Anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga kena Droup Out. 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berdasar kepada peraturan 

perundang-undangan dimana pada pelaksanaanya senantiasa berorientasi 

pada pencapaian cita-cita undang-undang. Penerapan sanksi dalam sekolah 

adalah hal yang utlak pada setiap lembaga pendidikan di dunia, hal ini 

dilakukan demi menciptakan ketertiban dan pembelajaran kedisiplinan 

terhadap anak didik dalam suatu lembaga pendidikan. Dalam penerapannya 

sanksi biasanya terdiri dari tiga tahapan yakni sanksi tingan berupa teguran 

secara lisan, saknsi sedang yakni teguran lisan dan tulisan kepada anak dan 

orang tua anak, dan terakhir sanksi berat berupa skorsing atau drop out.  
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4) Penerapan sanksi tentunya diharapkan dapat memberikan dampak yang 

positif terhadap anak didik, namun tidak banyak dari mereka menganggap 

sebagai siksaan dan menjadi penyebab bagi anak didik untuk tidak datang ke 

sekolah atau bahkan sampai berdampak pada ketidak inginan anak didik lagi 

untuk mengikuti sekolah karena merasa malu, dan marah terhadap pemberian 

sanksi.
22

 

b. Faktor Eksternal.  

1) Keadaan status ekonomi keluarga. Dalam keluarga miskin cenderung timbul 

berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga 

anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga 

mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran. Dengan 

demikian keadaan ekonomi yang tidak stabil dan memungkinkan memaksa 

seorang anak untuk turut serta terlibat dalam mencari biaya kehidupan 

keluarga, dimana pada dasarnya anak yang masih dalam usia untuk sekolah 

seharusnya fokus untuk mengikuti setiaap tahapan sekolah 

2) Perhatian orang tua Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan 

menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak perhatian orang tua makin 

diperlukan, dengan cara dan variasi dan sesuai kemampuan. Kenakalan anak 

adalah salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang tua. 

Seyogyanya orang tua yang berfikir dan berperilaku selayaknya contoh bagi 

anaknya serta menjadi tempat dimana anak mengadu dan memberi 
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pertolongan, karena pada dasarnya anak merupakan generasi kedepannya 

sehingga perlu baginya untuk mendapatkan perilaku yang layak demi 

menjaga keperibadian anak agar tidak melenceng dari norma-norma sosial, 

budaya, dan agama. 

3) Hubungan orang tua kurang harmonis (broken family) Tidak jauh berbeda 

dengan sebelumnya, keadaan keluarga yang tidak tenag dan penuh dengan 

aktifitas negatif akan mempengaruhi keadaan anak baik dalam diri maupun 

perilakunya kepada orang lain dan alam. Hubungan keluarga tidak harmonis 

dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling 

peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan uyang 

serius dan hambatandalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak 

mengalami putus sekolah.
23

 

Berdasarkan pengamatan, anak yang putus sekolah disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu ekonomi, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, fasilitas 

belajar kurang. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata anak yang putus sekolah lebih 

banyak disebabkan faktor ekonomi, kemudian diikuti secara berturut-turut faktor 

minat anak yang rendah, perhatian orang tua yang rendah, fasilitas belajar yang 

minim, budaya, ketiadaan sekolah, dan kelainan jiwa/cacat masih dianggap sebagai 

beban oleh orang tua sehingga membuat mereka enggan untuk menyekolahkan 

anaknya.  

Selain itu, mata pencaharian orang tua anak tidak dan putus sekolah sebagian 

besar petani, sebagian kecil nelayan, buruh, serta terdapat orang tua anak yang tidak 
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memiliki pekerjaan (tetap).  Perlu dikemukakan bahwa terdapat sejumlah anak yang 

tidak dan putus sekolah disebabkan oleh ketiadaan orang tua atau meninggal dunia. 

Jadi, anak tersebut putus sekolah karena tidak adanya orang tua atau pihak yang mau 

membiayai sekolah si anak. Jumlah anak yang tidak dan putus sekolah karena orang 

tuanya meninggal dunia. Faktor kedua; yang menyebabkan anak tidak dan putus 

sekolah adalah rendahnya atau kurangnya minat anak untuk bersekolah, Rendahnya 

minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara 

tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan 

pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh 

lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh 

rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan.  

Ada pula anak putus sekolah karena malas untuk pergi sekolah karena merasa 

minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering 

dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah dipengaruhi 

oleh berbagai faktor .Ketidak mampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya 

pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak 

bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu 

adalah peranan lingkungan. Faktor ketiga; adalah kurangnya perhatian orang tua. 

Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi 

ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian 

orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian 

orang tua. Dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang 

berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga mengganggu kegiatan belajar 
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dan kesulitan mengikuti pelajaran. Banyak sekali anak yang putus sekolah ini 

diakibatkan karena keadan dirumahnya, biasanya dialami pada masa SMP dan SMA, 

karena pada masa itu anak sedang mencari jati dirinya sendiri, sehingga sangat sulit 

untuk dinasehati orang tunya. Itu berakibat hubungan sang orang tua dengan anak 

menjadi tidak harmonis lagi. Faktor keempat; adalah ketiadaan prasarana sekolah. 

Faktor prasarana yang dimaksudkan adalah terkait dengan ketidaktersediaan 

prasarana pendidikan berupa gedung sekolah atau alat transportasi dari tempat 

tinggal siswa dengan sekolah.  

Persentase anak yang putus sekolah yang disebabkan karena faktor ketiadaan 

prasarana sekolah. Masalah ini sering terjadi di sekolah- sekolah yang berada di 

pedesaan, maupun di wilayah pedalaman seperti di hutan. Alat transportasi yang 

kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh.
24

 Dengan demikian 

secara menyeluruh berdasarkan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi 

sehingga anak putus dari sekolah secara subtantif di sebabkan dari dua faktor yakni 

faktor internal seperti pribadi anak, dan keluarga dan faktor eksternal seperti 

lingkungan, masyarakat dan sekolah. 

3. Akibat anak putus sekolah 

Akibat yang disebabkan anak putus sekolah adalah kenakalan remaja, 

tawuran, kebut-kebutan di jalan raya , minum-minuman dan perkelahian, akibat 

lainnya juga adalah perasaan minder dan rendah diri. Karena tidak ada kegiatan yang 

menentu, sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan kelompok-kelompok pemuda 

liar. Anak-anak nakal dengan kegiatannya yang bersifat negatif, seperti mencuri, 
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memakai narkoba, mabuk- mabukan, manipu, menodong, dan sebagainya. 

Produktifitas anak putus sekolah dalam pembangunan tidak seluruhnya dapat 

mereka kembangkan, padahal semua anakIndonesia memiliki potensi untuk maju. 

Akibat yang disebabkan anak putus sekolah sangat banyak, diantaranya adalah 

kenakalan remaja, tawuran, kebut- kebutan di jalan raya, minum– minuman dan 

perkelahian, akibat lainnya juga adalah perasaan minder dan rendah diri, banyak 

orang yang menganggur.  

Itu dikarenakan banyak sekali anak yang tidak mempunyai ijasah, maupun 

tidak adanya pembekalan skiil bagi mereka yang putus sekolah. Hanya dengan 

generasi penerus yang terdidik dan cerdas serta bermoral, maka hari depan bangsa 

bisa dibayangkan titik terangnya. Namun pendidikan di Indonesia semakin lama 

semakin mahal. Program pendidikan gratis yang diterapkan pemerintahpun masih 

dianggap belum efektif dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. 
25

 

4. Hak Pendidikan anak putus sekolah 

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak baik anak 

yang belum sekolah, anak yang sedang bersekolah, dan juga bahkan anak yang putus 

sekolah. Hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, 

lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua 

komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah 

bersedia menunjang jalannya pendidikan. Tanpa membedakan antara anak yang 

belum sekolah, anak yang sedang bersekolah, dan juga anak yang putus sekolah. 
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seyogyanya Pendidikan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya 

tanggung jawab sekolah.
26

  

Konsekuensinya semua warga negara memiliki kewajiban moral untuk 

menyelamatkan pendidikan. Sehingga ketika ada anggota masyarakat yang tidak 

bisa sekolah hanya karena tidak punya uang, maka masyarakat yang kaya atau 

tergolong sejahtera memiliki kewajiban moral untuk menjadi orang tua asuh bagi 

kelangsungan sekolah anak yang putus sekolah pada tahun ini mencapai puluhan juta 

anak di seluruh Indonesia. Pendidikan itu dimulai dari keluarga. Paradigma ini 

penting untuk dimiliki oleh seluruh orang tua untuk membentuk karakter manusia 

masa depan bangsa ini. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan utama 

dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Karena itu 

pendidikan di keluarga yangmencerahkan dan mampu membentuk karakter anak 

yang soleh dan kreatif adalah modal penting bagi kesuksesan anak di masa-masa 

selanjutnya. 

5. Penanggulangan anak putus sekolah 

Persoalan putus sekolah merupakan tantangan bagi pekerja sosial. Data dari 

susenas menyebutkan ratusan ribu pelajar terancam putus sekolah, mereka berasal 

dari keluarga miskin. Anak usia sekolah dari keluarga miskin inilah yang potensial 

keluar dari bangku sekolah sebelum mengantongi ijazah. Solusi untuk menolong 

anak putus sekolah yang tidak mampu yang baik adalah: 

a) Sistem Paket Sistem paket sebagaimana dimaksud adalah anak didik putus 

sekolah Diikutkan dalam program Kelompok Belajar yang mana Paket A bagi 
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mereka yang tidak tamat SD dan B untuk yang belum tamat SMP. Departemen 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) juga menyediakan pendidikan alternatif untuk 

mereka yang kurang beruntung tersebut. Namanya, pendidikan kesetaraan. 

Pendidikan kesetaraan itu ditujukan untuk menunjang penuntasan wajar dikdas 

sembilan tahun serta memperluas akses pendidikan menengah yang menekankan 

pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional.Pendidikan kesetaraan 

menjadi salah satu program pada jalur pendidikan nonformal yang mengadakan 

pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA melalui program 

Paket A, Paket B, dan Paket C. Di lapangan, program tersebut sering 

mengombinasikan pendidikan aksara dan pembekalan keterampilan. Untuk Paket 

A, pesertanya dibekali keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan seharihari. 

Sedangkan Paket B bertujuan memberikan bekal keterampilan untuk memenuhi 

tuntutan dunia kerja. Adapun keterampilan untuk berwiraswasta diberikan untuk 

peserta program Paket C. Pendidikan kesetaraan itu bisa diselenggarakan oleh 

semua satuan pendidikan nonformal. Misalnya, lembaga pelatihan, kursus, pusat 

kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis taklim, dan lain-lain. Dalam dua 

tahun terakhir, pendidikan kesetaraan naik daun. Itu seiring kebijakan Depdiknas 

yang memberikan kesempatan kepada siswa SD hingga SMA sederajat yang tidak 

lulus ujian nasional (unas) untuk mengikuti UNPK yang diadakan dua kali dalam 

setahun. Dengan mengikuti UNPK Paket A, B, dan C, mereka dapat memiliki 

ijazah setara sekolah formal SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang bisa 

digunakan untuk mendaftar di sekolah formal dan perguruan tinggi serta mencari 

pekerjaan. Pendidikan kesetaraan pun tak lagi dianggap kelas dua. Status lulusan 

pendidikan kesetaraan memang telah dijamin sama dengan lulusan pendidikan 
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formal. Disebutkan bahwa setiap orang yang lulus ujian kesetaraan Paket A, 

Paket B, atau Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan 

pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada 

satuan pendidikan yang lebih tinggi Garansi dari Mendiknas itu terbukti manjur.
27

 

Cukup banyak lulusan pendidikan kesetaraan Paket C yang mulus melanjutkan 

studinya ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan, di Surabaya, ada 

seorang lulusan Paket C yang diterima bekerja dan memegang jabatan penting 

sekelas manajer operasional di sebuah minimarket.Bisa dibayangkan seperti apa 

nasib mereka yang tak mampu mengakses pendidikan formal jika tidak ada 

pendidikan kesetaraan. Mereka akan terpuruk selamanya dalam kebodohan dan 

keterbelakangan. Pendidikan kesetaraan telah menjadi lentera dalam kegelapan 

bagi mereka. Jadi, putus sekolah bukan kiamat bagi mereka yang putus 

sekolah.17  

b) SMP Terbuka SMP Terbuka merupakan sekolah formal yang berinduk pada SMP 

regular yang terdekat baik negeri maupun swasta yang memenuhi syarat dengan 

bentuk pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh. SMP Terbuka menitik 

beratkan pada belajar secara mandiri dan tetap ada kegiatan tatap muka tetapi 

terbatas. Konsepnya, proses pembelajaran tidak terikat tempat dan waktu. SMP 

Terbuka adalah salah satu subsistem pendidikan jalur sekolah yang menggunakan 

prinsip belajar secara mandiri, yaitu belajar dengan bantuan seminimal mungkin 

dari orang lain. Pada SMP Terbuka waktu dan tempat belajar lebih terbuka dan 

fleksibel disesuaikan dengan kondisi siswa. Wilayah Indonesia yang sangat luas 
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 Jonny Purba, Pengelolaan Lingkungan Sosial (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 
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dengan berbagai kondisi geografis yang sulit, kondisi ekonomi sebagian 

masyarakat yang masih lemah, dan berbagai faktor lainnya yang berakibat pada 

terbatasnya layanan pendidikan bagi anak - anak usia 13 - 18 tahun. Melalui SMP 

Terbuka ini, mereka dapat memperoleh layanan pendidikan yang diperlukan. SMP 

Terbuka bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak - 

anak lulusan SD atau sederajat yang berniat melanjutkan, tetapi tidak dapat 

mengikuti pendidikan di SMP Reguler karena kondisi sosial ekonomi dan atau 

geografi. SMP Terbuka terdiri dari satu atau lebih Tempat Kegiatan Belajar 

(TKB) dan dalam operasionalnya menginduk pada SMP Negeri. TKB yang 

dikelola langsung oleh SMP Induk disebut TKB reguler, sedangkan TKB yang 

dikelola oleh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan disebut TKB Mandiri 

(TKBM). Dengan konsep belajar mandiri siswa tidak harus setiap hari belajar di 

SMP Induknya, selama 3 atau 4 atau 5 hari mereka belajar di TKB masing - 

masing. Sedangkan 3 atau 2 atau 1 hari mereka belajar di SMP Induknya. Waktu 

belajar mereka lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi siswa, biasanya 

dilakukan pada siang hingga sore hari karena pada umumnya siswa bekerja 

membantu orang tua pada pagi harinya. Sejak terselenggaranya SMP Terbuka 

pada tahun 1979, semua siswa yang belajar di SMP Terbuka tidak dipungut biaya. 

Sedangkan untuk menjamin agar semua siswa dapat mengikuti pendidikan hingga 

lulus, setiap bulannya mereka diberi beasiswa. Pemerintah melalui Departemen 

Pendidikan Nasional menyalurkan dana operasional untuk SMP Terbuka melalui 

mekanisme "BOS" seperti halnya "BOS" untuk SMP Reguler. Selain memberikan 

dana operasional sekolah, pemerintah juga menyalurkan subsidi penyelenggaraan 

program pendidikan keterampilan dengan tujuan untuk memberikan bekal 
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keterampilan bagi setiap siswa SMP Terbuka agar setelah lulus dan tidak 

melanjutkan pendidikannya mereka dapat memanfaatkannya dalam kehidupan 

masyarakat. Lulusan SMP Terbuka sama dengan lulusan SMP Reguler, dengan 

menerima Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP. Hal ini berarti bahwa lulusan 

SMP Terbuka mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan lulusan SMP 

Reguler. Berdasarkan penjelasan di atas maka penanggulangan bagi jumlah anak 

yang putus sekolah yakni dilakukanya atau diterapkannya sistem paket yang 

mana dilakukan pengelompokkan bagi anak-anak disetiap tahapan pendidikan, 

dan membuka lembaga pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama 

(SMP) yang dikhususkan bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan pada tingkat 

SMP reguler karena faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, 

adanya sistem paket dan SMP terbuka membantu pemerintah dan masyarakat 

dalam menuntaskan masalah pendidikan pada anak yang telah putus sekolah dan 

tentunya upaya dalam rangka mengikis buta huruf dapat tercapai secara perlahan. 

D. Pembinaan Aqidah Ahlak 

1. Pengertian pembinaan 

Pembinaan adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan 

organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu 

pengawasan (controling) penyeliaan (supervising) dan pemantauan (monitoring). 

Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, 
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penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan pemantauan proses pelaksana 

kegiatan.
28

  

Dengan demikian pembinaan bertujuan untuk memelihara dengan cara 

pembimbingan, pengarahan serta pendampingan terhadap objek sehingga tercapai 

yang diinginkan. Pembinaan meletakkan konsistensi pada setiap kegiatan yang 

dilakukan, hal itulah yang menjadi fungsi dari pembinaan. Menurut Sumodiningrat, 

pembinaan tidak selamanya melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga 

agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu 

masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Proses pembinaan mengandung 

beberapa tahap meliputi:  

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli 

sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, 

keterampilan agar terbuka wawasan dan keterampilan dasar sehingga dapat 

mengambil peran. 

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga 

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada 

kemandirian.
29

 

Menurut H.D Sudjana, dalam bukunya Manajemen Program Pendidikan 

Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat 

dua pendeketan yang dapat digunakan dalam pembinaan yaitu dengan menggunakan 
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 Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2006) h.9. 

29
 http:/tugasakhiramik.blogspot.com/2013/05/pengertian-pembinaan.html. diakses pada 22 

Januari 2022 
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pendekatan langsung (direct contact) dan atau pendekatan tidak langsung (indirect 

contact). Pendekatan pertama terjadi apabila pihak pembina (pimpinan, pengelola, 

pengawas, supervisor, dan lainnya) melakukan pembinaan melalui tatap muka 

dengan yang dibina atau dengan pelaksana program. Pendekatan langsung dapat 

dilakukan dengan kegiatan diskusi, rapat-rapat, tanya jawab, kunjungan lapangan, 

kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Sementara pendekatan tidak langsung terjadi 

apabila pihak yang memebina melakukan upaya pembinaan kapada pihak yang 

dibina melalui media masa seperti melalui petunjuk tertulis, korespondensi, 

penyebaran buletin dan media elektronik.
30

 Selanjutnya tentang prosedur pembinaan 

yang efektif dapat digambarkan melalui lima langkah pokok yang berurutan. Kelima 

langkah itu adalah sebagai berikut:  

a. Mengumpulkan informasi. Informasi yang dihimpun melalui kenyataan atau 

peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kegiatan berdasrkan rencana yang telah 

ditetapkan. Pengumpulan informasi yang dianggap efektif adalah yang dialkukan 

secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan pemantauan dan 

penelaahan laporan kegiatan. 

b. Mengidentifikasi masalah. Masalah ini diangkat berdasarkan informasi langkah 

pertama. Masalah akan terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian dengan atau 

penyimpangan dari kegiatan yang telah direncanakan.  

c. Menganalisis masalah. Kegiatan analisis adalah untuk mengetahui jenis-jenis 

masalah dan faktor penyebab timbulnya masalah tersebut.faktor itu mungkin 
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datang dari para pelaksana kegiatan, sasaran kegiatan, fasilitas, biaya, proses, 

waktu, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.Men 

d. cari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. Kegiatan pertama yang perlu 

dilakukan adalah mencari alternatif pemecahan masalah. Alternatif ini disusun 

setelah memperhatikan sumber-sumber pendukung dan hambatan yang mungkin 

akan ditemui dalam memecahkan masalah. Kegiatan selanjutnya adalah 

menetapkan prioritas upaya pemecahan masalah yang dipilih dari alternatif yang 

ada. 

e. Melaksanakan upaya pemecahan masalah. Upayan ini dapat dilakukan oleh 

pembina baik secara langsung mapun secara tidak langsung. Secara langsung 

apabila upaya pembinaan dilakukan oleh pembina kepada pihak yang dibina 

dalam pada kegiatan itu berlangsung. Secara tidak langsung apabila upaya 

pemecahan masalah dilakukan oleh pembina dengan melalui pihak lain.
31 

Pembinaan terhadap siswa mempunyai arti khusus, yaitu usaha atau kegiatan 

memberikan bimbingan, arahan, pemantapan, peningkatan arahan terhadap pola 

pikir, sikap mental, serta perilaku, minat dan bakat dalam mendukung program 

ekstra-kurikuler untuk keberhasilan program kurikuler. 

2. Pengertian Aqidah Ahlak 

Menurut bahasa, kata aqidah berasal dari bahasa Arab yaitu .sangkutan, 

ikatan adalah etimologi menurut artinya  َِ ِعمْد (  - عِمد ٌِِِ  َْ - عم د ِِ  َ ) Disebut demikian, 

karena mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam 

pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Akidah islam, karena itu 
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ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran islam. Akidah islam 

berawal dari keyakinan kepada zat mutlak Yang Maha Esa, yang disebut Allah. 

Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan wujudnya. Kemahaesaan Allah 

dalam zat, sifat, perbuatan dan wujudnya itu disebut tauhid.
32

 

 Sedangkan M. Syaltut menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi yang di 

atasnya dibangun hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan dari akidah. Oleh 

karena itu hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak 

ada akidah tanpa syariat dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah.5 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa aqidah adalah 

dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber 

dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan 

yang mengikat ke-Esa-an Allah. Akidah secara syariah, yaitu iman kepada Allah, 

para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan kepada Hari Akhir serta 

Qadha‟ dan Qadar yang baik maupun buruk. Ini yang dinamakan Rukun Iman. 

Semua yang terkait dengan rukun iman dijelaskan pada Qur‟an surat Al-Baqarah/2: 

285: 

 ِٓ  ِ ا ض ىيِ  ء  ب ِ ٱٌرَّ  ّ سِيِ  بِ هِِ أٔ  ُۡ ٓ إٌِ  بهِّۦِ ِِ ْ ِ  رَّ ٕ ى ِِ ؤۡ  ّ ٌۡ ٱ ًِ  و  ِٓ  و   ِ ا ِِ ء  ئىِ تِهۦِ بِٱلَِّ
   ٍ  ِ ت بِهۦِ و  و  ٍِهۦِ و  ض  ر  ِ و  قِ  ل  ِٓ  ٔ ف رِّ ُۡ  ب 

دِ  ٓ أ ح  هِ ۦِ ِِّ ٍِ ض  ل بٌ ىاِْ رُّ عٕۡ ب و  ِّ أ ط عٕۡ بِ  ض  أ هِ  و  بَّٕ ب غ فۡر  هِ  ر  ُۡ إٌِ  صُِرِ  و   ّ ٌۡ    ٱ

Terjemahnya : 

“Rasul telah beriman kepada al-Qur‟an yang diturunkan kepadanya dari 
Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman 
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul Nya. 
(mereka mengatakan): «Kami tidak membedabedakan antara seseorang 
(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya», dan mereka mengatakan: «Kami 
dengar dan Kami taat.» (mereka berdoa): “Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami 
dan kepada Engkaulah tempat kembali”.

33
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Syariat dibagi menjadi dua yaitu, I‟tiqadiah dan Amaliah. I‟tiqad adalah hal-

hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Seperti I‟tiqad yang 

berhubungan dengan rububiyah (peribahan pada Allah) dan kewajiban beribadah 

pada-Nya, juga beri‟tiqad terhadap rukun-rukun iman lainnya. Sedangkan Amaliah 

adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti shalat, zakat, 

puasa, haji, dan hukum amaliah lainnya. Bagian ini disebut far‟iyah (cabang agama), 

karena dibangun diatas i‟tiqadiah. Benar rusaknya amaliah tergantung pada benar 

dan rusaknya i‟tiqadiyah.34 Jadi, pada dasarnya amaliah dalam syariat itu tergantung 

pada i‟tiqad masing-masing orang itu sendiri. Bagaimana keyakinannya pada Allah 

maka dia mampu menjalankan amaliah itu sendidri. Sementara kata “akhlak” juga 

berasal dari bahasa Arab, yaitu ( ) jamaknya) خهك  ,yang artinya tingkah laku) أخبٌك

perangai tabi’at watak, moral atau budi pekerti. Secara terminologi, tingkah laku 

seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan 

sesuatau yang baik.35  

Jadi, akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan 

secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jika tindakan 

spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak yang baik 

atau akhlaqul karimah, atau akhlak mahmudah. Akan tetapi apabila tindakan 

spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang jelek, maka disebut akhlak tercela atau 

akhlakul madzmumah. Sebagaimana telah kita diketahui bahwa agama Islam itu 

berasal dari empat sumber: al-Qur‟an, hadis/sunnah Nabi, ijma’ (kesepakatan) dan 

qiyas. Akan tetapi untuk akidah Islam sumbernya hanya dua saja, yaitu al-Qur‟an 

                                                 
34

 Ismail Nawawi, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: VIV Press, 2012),h 120 

35
 Ismail Nawawi, Pendidikan Agama Islam, h 277 



56 
 

 

 

dan hadis sahih, Hal itu berarti akidah mempunyai sifat keyakinan dan kepastian 

sehingga tidak mungkin ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya. Untuk 

sampai pada tingkat keyakinan dan kepastian ini, akidah Islam harus bersumber pada 

dua warisan tersebut yang tidak ada keraguan sedikitpun bahwa ia diketahui dengan 

pasti berasal dari Nabi. Tanpa informasi dari dua sumber utama al-Qur‟an dan hadis, 

maka sulit bagi manusia untuk mengetahui sesuatu yang bersifat gaib tersebut.36
 

Materi Akidah adalah bagian dari mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 

yang memberikan penekanan pada pembinaan keyakinan bahwa Tuhan adalah asal-

usul dan tujuan hidup manusia. Materi akidah menekankan pada kemampuan 

memahami dan mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta menghayati 

dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam nama-nama Allah SWT. 

Sedangkan materi akhlak adalah bagian dari mata pelajaran PAI yang diarahkan 

untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki moral dan etika Islam sebagai 

keseluruhan pribadi muslim dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi 

Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan akhlak terpuji (akhlakul 

mahmudah) dan menjauhi akhlak tercela (akhlakul mazmumah) dalam kehidupan 

sehari-hari. Akhlak mempelajari relasi antara manusia dengan Tuhan,manusia 

dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta (Ihsan).37 

3. Metode Pembinaan Akidah Akhlak 

. Metode pembinaan akhlak Dalam proses pelaksanaan pembinaan akhlak 

agar dapat tercapai secara maksimal dan sampai kepada tujuan mesti melalui 
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beberapa metode. Metode yang lazim digunakan mencakup semua cara bagaimana 

agar akhlak seseorang menjadi baik, metode-metode yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan pembinaan akhlak, seperti: 

a. Pembiasaan 

Metode yang dilaksanakan mulai awal dan bersifat kontinyu. Berkenaan 

dengan hal ini al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan 

bahwa: pada dasarnya kepribadian seseorang itu dapat menerima segala usaha 

pembentukan melalui pembiasaan, jika manusia dibiasakan untuk berbuat jahat 

maka ia akan menjadi orang yang jahat. Untuk itu al-Ghazali menganjurkan agar 

akhlak diajarkan, yaitu dengan melatih jiwa kepada pekerjaan atau tingkah laku yang 

mulia.
 38

 

Pembiasaan ini dinilai sangat efektif jika dalam penerapannya dilakukan 

terhadap anak didik yang dalam usia muda. Karena mereka masih memiliki 

“rekaman” atau daya ingatan yang kuat dan dalam kondisi kepribadiannya yang 

belum matang, menjadikan mereka lebih mudah diatur dengan kebiasaan-kebiasaan 

yang mereka lakukan sehari-hari.  

Binti Maunah dalam bukunya Metodologi Pengajaran Agama Islam 

mengatakan bahwa dalam pendidikan terdapat teori perkembangan anak didik, yang 

dikenal dengan teori konvergen, dimana pribadi anak dapat dibentuk oleh 

lingkungannya dan dengan mengembangkan potensi yang ada padanya. Oleh 

karenanya potensi dasar yang dimiliki anak didik harus diarahkan agar tujuan 
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pendidikan dapat tercapai dengan baik.39 Hal ini juga didukung oleh pandangan al-

Mawardi sebagaimana yang diutip oleh Suparman Syukur yang menurutnya, 

perilaku dan kepribadian seseorang terbentuk melalui kebiasaan yang bebas dan 

akhlak yang lepas (akhlaq mursalah). Oleh karena itu, metode pembiasaan 

sesungguhnya sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri 

anak didik, baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotor. Selain itu, metode 

pembiasaan juga dinilai sangat efisien dalam mengubah kebiasaan negatif anak 

menjadi positif. Namun demikian pembiasaan akan semakin berhasil jika dibarengi 

dengan pemberian keteladanan yang baik dari mereka yang lebih dewasa.  

b. Keteladana 

Keteladanan,  adalah hal-hal yang dapat dicontoh atau ditiru. Rasululloh 

SAW. menjadi teladan terbesar bagi umat manusia sepanjang sejarah. Hal ini juga 

didukung oleh pendapat Abu Fath al-Bayanuni, dosen Universitas Madinah 

sebagaimana yang dikutipoleh Ulil Amri Syafri dalam bukunya Pendidikan Karakter 

Berbasis Qur’an yang menyatakan bahwa: Menurut teorinya, Allah menjadikan 

konsep keteladanan ini sebagai acuan manusia untuk mengikuti. Selain itu fitrah 

manusia adalah suka mengikuti dan mencontoh, bahkan fitrah manusia lebih kuat 

dipengaruhi dan melihat contoh daripada hasil dari bacaan atau mendengar. 

Keteladanan setidaknya memiliki tiga karakteristik: pertama, mudah; orang lebih 

cepat melihat kemudian melakukan daripada hanya dengan verbal, kedua, minim 

kesalahan karena langsung mencontoh, keteladanan merupakan salah satu metode 

pembinaan yang paling mudah untuk dilaksanakan oleh siswa, karena dalam 

keteladanan yang dibutuhkan hanyalah mengikuti atau mencontoh, dan hal ini lebih 
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mudah dilaksanakan daripada siswa harus membaca atau mendengar materi 

mengenai akhlak. Keteladanan ini berarti siswa melaksanaka praktik langsung dari 

perbuatan seseorang yang dijadikan teladan. Lalu dalam hal ini Ulil Amri Syafri juga 

mengutip pendapat Abdullah Nasih Ulwan, yang menurutnya metode keteladanan 

merupakan kunci dari pendidikan akhlak seorang anak. Dengan keteladanan yang 

diperolehnya di rumah atau dari sekolah, maka, seorang anak akan mendapatkan 

kesempurnaan dan kedalaman akhlak, keluhuran moral, kekuatan fisik, serta 

kematangan mental dan pengetahuan.
 40

  Berhubungan dengan itu, maka keteladanan 

merupakan metode yang paling tepat dalam membina akhlak.  

c. Mau’idzah atau nasihat  

Mau’idzah adalah memberi pelajaran akhlak terpuji serta memotivasi 

pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak tercela serta Metode Mau’idzah terkadang 

disampaikan secara langsung, atau bentuk perumpamaan maupun tausiyah.  

d. Qishah (cerita)  

Menurut pendapat Abdurrahman An-Nahlawi dalam bukunya Prinsip-Prinsip 

dan Metode Pendidikan Agama Islam menyatakan bahwa metode qishah merupakan 

metode yang efektif digunakan dalam pembinaan akhlak, dimana seorang guru dapat 

menceritakan kisah-kisah terdahulu. Metode qishah ini dapat menumbuhkan 

kehangatan perasaan di dalam jiwa seseorang, yang kemudian memotivasi manusia 

untuk mengubah perilakunya dan memperbarui tekadnya dengan mengambil 

pelajaran dari kisah tersebut.18 Dalam metode cerita ini pendidik dapat mengambil 

beberapa kisah dari al-Qur’an atau Hadist untuk diambil sebagai pelajaran yang 

dapat ditiru maupun sebagai peringatan dalam membina akhlak siswanya.  
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e. Ceramah  

Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau menyampaikan informasi 

melalui peraturan kata-kata oleh pendidik kepada peserta didiknya. Metode ini 

merupakan metode tertua dan pertama dalam semua pengajaran yang akan 

disampaikan. Agar semua isi ceramah dapat dicerna dan tersimpan dalam hati si 

pendengar, maka dalam metode ceramah seorang pendidik harus terlebih dahulu 

memperhatikan tingkat usia peserta didik.
41

  Tidak diperkenankan menggunakan 

bahasa yang sulit dipahami sebaliknya bahasa yang digunakan harus disesuaikan 

dengan kecerdasan peserta didik. Pergaulan Metode pergaulan dalam 

menumbuhkembangkan akhlak seseorang diperlukan pergaulan antar sesama. Jika 

seseorang bergaul dengan orang yang tidak baik budi pekertinya, maka seseorang itu 

akan dipengaruhi kejahatan yang dilakukan dengan temannya. Dalam metode ini 

dapat dipahami bahwa pergaulan sangat berpengaruh dan dapat menentukan perilaku 

atau akhlak seseorang itu dikatakan baik atau tidak.
42

 

Pembinaan akhlak dalam membina akhlak siswa memilih teman yang baik 

dan menjauhi teman yang buruk perangainya sangatlah penting dan harus mendapat 

perhatian dari guru dan orang tua. 

f. Metode Hukuman 

Hukuman merupakan metode terburuk dalam pendidikan, namun dalam 

kondisi tertentu metode ini harus digunakan. Oleh sebab itu menurut Hery Noer Aly 
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dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam ada beberapa hal yang hendak digunakan 

dalam menggunakan metode hukuman, seperti:  

1) Hukuman adalah metode kuratif, artinya tujuan metode hukuman adalah untuk 

memperbaiki peserta didik yang melakukan kenakalan bukan untuk suatu balas 

dendam. Oleh karenanya pendidik hendaknya tidak menjatuhi hukuman dalam 

keadaan marah.  

2) Hukuman baru akan digunakan jika metode lain seperti nasihat dan peringatan 

tidak berhasil dalam memperbaiki peserta didik. 

3) Sebelum dijatuhi hukuman hendaknya peserta didik diberi kesempatan untuk 

bertaubat dan memperbaiki diri. 

4. 4)Hukuman yang dijatuhkan hendaknya dapat dimengerti oleh peserta didik 

sehingga dia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulanginya. 

4) Hukuman psikis lebih baik daripada hukuan fisik. 

5) Hukuman harus disesuaikan dengan jenis kesalahannya 

6) Hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik.
 43

 

Kenyataannya metode hukuman ini dilakukan jika dalam penggunaan metode 

selain hukuman dirasa sudah tidak mengalami perubahan, maka seorang pendidik 

memilih jalan terakhir menggunakan metode hukuman, namun hukuman yang 

dilakukan bukan berupa fisik, melainkan hanya sekedar memiliki efek jera dan bukan 

memiliki maksud untuk balas dendam maupun perasaan sentimen terhadap anak 

didiknya.  
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Pembagian akhlak Secara garis besar akhlak dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Akhlak terpuji (akhlak al-karimah) Yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam 

kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi 

keselamatan ummat. Akhlak terpuji adalah semua perilaku yang dipandang baik 

oleh akal dan syariat. Menurut Nasharuddin dalam bukunya Akhlak (ciri manusia 

paripurna) menyatakan bahwa “berakhlak merupakan jati diri agama Islam, tidak 

berakhlak.44   

Untuk menilai sesuatu itu baik atau tidak, tentunya memiliki patokan atau 

indikator. Indikator utama dari perbuatan yang baik adalah sebagai berikut:  

1) Perbuatan yang diperintahkan oleh ajaran Alloh dan Rasululloh yang termuat di 

dalam Al-Qur’an dan AsSunnah,  

2) Perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat, 

3) Perbuatan yang meningkatkan martabat kehidupan manusia di mata Alloh dan 

sesama manusia, 

4) Perbuatan yang menjadi bagian dari tujuan syariat islam, yaitu memelihara 

agama Alloh, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. Akhlak terpuji dapat 

tercermin dalam perbuatan seperti sabar, jujur, ikhlas, bersyukur, tawadlu’, 

husnudzon, optimis, suka menolong, bekerja keras.  

b. Akhlak tercela (akhlak al-madzmumah) yaitu perbuatan yang dilarang syariat 

dilakukan dengan terencana dan dengan kesadaran, akhlak yang tidak dalam 

kontrol ilahiyah, atau berasal dari hawa nafsu yang berada dalam lingkaran 
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syaithaniyah dan dapat membawa suasana negatif serta dapat merusak bagi 

kepentingan umat manusia.  

     Sedangkan indikator pada perbuatan yang buruk atau akhlak tercela 

menurut Beni Ahmad Saebeni dalam bukunya Ilmu Akhlak adalah sebagai berikut: 

1) Perbuatan yang didorong oleh nafsu yang datangnya dari setan.  

2) Perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia dan merugikan di akhirat. 

3) Perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat Islam, yaitu merusak agama, 

akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. 

4) Perbuatan yang menjadikan permusuhan dan kebencian. 

5) Perbuatan yang menimbulkan bencana bagi manusia.  

6) Perbuatan yang menjadikan kebudayaan manusia menjadi penuh dengan 

keserakahan, dan nafsu setan.  

7) Perbuatan yang melahirkan konflik, peperangan, dendam, yang tidak 

berkesudahan.  

 Akhlak tercela dapat tercermin dalam beberapa perilaku seperti iri, egois, 

sombong, su’udzon, tamak, pesimis, dusta, kufur, berkhianat, malas, durhaka kepada 

orang tua atau guru, dan lain-lain. Akhlak sangat penting dan besar pengaruhnya 

dalam kehidupan karena akhlak dapat ditunjukkan langsung melalui sikap dan 

perbuatan. 

5. Sumber Pembinaan Akhlak 

 

Konsep akhlak segala sesuatu itu dinilai baik dan buruk, terpuji dan tercela, semata-

mata berdasar kepada Al- Qur‟an dan Hadis. Oleh karena itu, dasar pembinaan akhlak adalah 

Al-Qur‟an dan Hadis. Bertitik tolak dari pengertian akhlak yang mengandung arti kelakuan, 

maka dapat dikatakan bahwa kelakuan manusia itu beraneka ragam sesuai dengan firman 
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Allah SWT. QS. Al-Lail/92 :4 

        

Terjemahnya: 

Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
5  

Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai antara lain kelakuan 

yang berkaitan dengan baik dan buruk serta objeknya yakni kepada siapa kelakuan 

itu ditujukan. Tidak dapat dipungkiri pada diri manusia terdapat dua potensi yaitu 

potensi kebaikan dan keburukan sesuai dengan firman Allah SWT. QS Al-

Balad/90:10; 

         

Terjemahnya:  

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
45

 

Pada dasarnya manusia terdiri dari dua potensi yaitu kebaikan dan 

keburukan, namun pada diri manusia ditemukan isyarat-isyarat dalam Al-Qur’an 

bahwa kebajikan lebih dahulu menghiasi diri manusia dari pada kejahatan, dan 

bahwa manusia pada dasarnya cenderung kepada kebajikan. Kecenderungan manusia 

kepada kebaikan lebih dominan disebabkan karena pada diri manusia ada potensi 

fitrah (kesucian) yang dibawa sejak lahir. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW 

yaitu: Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang 

menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. 

Prinsip akhlak yang paling menonjol ialah bahwa manusia bebas melakukan 

tindakan-tindakannya, manusia punya kehendak untuk berbuat dan tidak berbuat 

sesuatu. Ia merasa bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya dan harus 
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menjaga apa yang dihalalkan dan diharamkan. Maka tanggung jawab pribadi ini 

merupakan prinsip akhlak yang paling menonjol dalam Islam dan semua urusan 

keagamaan seseorang selalu disandarkan pada tanggung jawab pribadi. Allah 

berfirman dalam al-Qur’an QS. Mudasir/74: 38 dan QS al-An’am/6 :164. 

               

Terjemahnya:  

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,
 46

 
 

                                   

                                      

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia 
adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa 
melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang 
berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. kemudian kepada 
Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang 
kamu perselisihkan."

47
 

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa al-Qur’an dan hadis Rosul merupakan 

sumber akhlaqul karimah dalam ajaran Islam. 

6. Tujuan Pembinaan Akhlak 

Islam menginginkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak ynag 

mulia ini sangat ditekankan karena di samping akan membawa kebahagiaan bagi 

individu, juga sekaligus membawa kebahagiaan masyarakat pada umumnya. Dengan 
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kata lain bahwa akhlak utama yang ditampilkan seseorang, tujuannya  adalah untuk 

mendapatkan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
48

 

Para ahli pendidikan Islam berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah pembentukan akhlak. Muhammad Athiyah Al-Abrasy mengatakan pembinaan 

akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan 

dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan 

dan beradab. Jiwa dari pendidikan Islam pembinaan moral atau akhlak. 

Ibnu Maskawaih merumuskan tujuan pembinaan akhlak yaitu terwujudnya 

sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua 

perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh 

kebahagiaan sejati dan sempura dalam arti yang sempurna. Tujuan pembinaan 

akhlak bersifat menyeluruh yakni mencakup kebahagiaan hidup manusia dalam arti 

yang seluas-luasnya. 

Allah Swt mengambarkan dalam al-Qur’an tentang janji-Nya terhadap orang 

yang senantiasa berakhlak baik, diantaranya QS. an-Nahl : 97 

                                  

              

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ( 
QS. An-Nahl : 97).

10
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melaksanakan akhlak baik, mereka akan senantiasa memperoleh kehidupan 

yang baik, mendapatkan pahala yang berlipat ganda diakhirat dan akan dimasukkan 

kedalam surga. Dengan demikian orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan 

keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. 

7. Ruang Lingkup Pembinaan Akhlak 

Ruang lingkup pembinaan akhlak yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak 

terhadap sesama manusia, akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap alam 

sekitar. Penulis menguraikan pembagian akhlak yaitu sebagai berikut: 

a. Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai khalik.
16 

Dalam pelaksanaannya akhlak 

kepada Allah dapat dilakukan dengan cara memujinya, yakni adanya pengakuan 

tiada Tuhan selain Allah yang menguasai segalanya. Sehingga dalam 

merealisasikannya seorang hamba bisa melakukannya dengan berbagai cara 

diantaranya: mengesakan Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, 

berdoa khusus kepada Allah, Zikrullah, Bertawakkal, bersyukur kepada Allah.
49

 

Menurut Abuddin Nata dalam buku Akhlak Tasawuf, minimal ada empat 

alasan kenapa manusia harus berakhlak kepada Allah. 

1) Karena Allah lah yang telah menciptakan manusia (lihat QS.al-Thariq: 4-7). 

2) Karena Allah yang telah memberikan perlengkapan pancaindra, berupa 

pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, di samping anggota 

badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia(lihat QS.alNahl:78). 
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3) Karena Allah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang 

diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang 

berasal dari tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan sebagainya (lihat QS.al-

Jatsiyah:12-13). 

4) Allah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya akan kemampuan 

menguasai daratan dan lautan (lihat QS.al-Isra’:70).
50

 

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Adapun akhlak terhadap sesama manusia meliputi akhlak terhadap diri 

sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak terhadap tetangga, dan akhlak terhadap 

guru. yaitu: 

1) Akhlak terhadap diri sendiri 

Sebelum berakhlak baik terhadap yang lain, terlebih dahulu kita harus 

berakhlak baik terhadap diri sendiri, adapun akhlak terhadap diri sendiri dapat 

dilakukan dengan: menjaga kesucian diri, menutup aurat, selalu jujur serta ikhlas, 

berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain, dan menjauhi segala perbuatan 

siasia.
19

 

2) Akhlak kepada orang tua 

Yaitu berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Hal itu 

dapat dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain: menyayangi dan 

mencintai mereka dengan bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan 

santundan lemah lembut sebagaimana firman Allah di dalam QS. al –Isra/17 : 23 
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Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia

51
 

Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup, tetapi terus 

berlangsung walaupun mereka telah meninggal dunia dengan cara mendoakan dan 

meminta ampunan untuk mereka. 

3) Akhlak kepada Tetangga seperti saling mengunjungi, saling membantu, saling 

memberi, saling menghormati dan menghindari permusuhan dan pertengkaran. 

Allah berfirman dalam QS. Al – Imran/3 : 103 

                                        

                                

                      

Terjemahnya: 

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, danjanganlah 
kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu 
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhmusuhan, maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 
bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

52
 

4) Akhlak terhadap guru 
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Guru adalah orang yang mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada 

murid di luar bimbingan orang tua baik di rumah maupun disekolah, sehingga akhlak 

Kepada  guru dapat diterapkan sebagaimana akhlak kita terhadap orang tua. Adapun 

akhlak yang harus dilakukan oleh murid terhadap guru adalah sebagai berikut: 

a) Murid harus mengikuti dan mematuhi guru. 

b) Murid mengagungkan guru dan menyakini kesempurnaan ilmunya. 

c) Murid harus menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. 

d) Murid harus mengamalkan tayamun yaitu mendahulukan tangan kanan ketika 

memberikan sesuatu kepada guru. 

e) Berkomunikasi dengan guru secara sopan santun dan lemah lembut. 

f) Harus duduk sopan di depan guru. 

g) Murid tidak mendatangi guru tanpa izin terlebih dahulu, baik guru sedang sendiri maupun 

dengan orang lain.
53

 

5) Akhlak Terhadap lingkungan 

Pada dasarnya, Akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan 

bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah, Kekhalifahan mengandung arti 

pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptanya. Makhluk yang lain selain manusia adalah hamba Allah seperti manusia. 

Al-Qur’an menggambarkan bahwa: 

                                     

                 

Terjemahnya: 
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Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burungburung yang 
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umatumat (juga) seperti kamu. 
Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab, kemudian kepada 
Tuhanlah mereka dihimpunkan. (QS.al-An’am : 38).

54
 

Beranjak dari ayat ini manusia dilarang menganiaya makhluk-makhluk yang 

ada. Bagaimanapun juga Allah telah menciptakan alam ini dengan tujuan yang 

benar. Dengan demikian manusia bukan hanya diharapkan mencari kesenangan dan 

kemenangan saja, etapi juga keselarasan dengan alam.
55

 

6) Faktor-faktor pembinaan akhlak 

Setiap orang ingin agar menjadi orang yang baik, mempunyai kepribadian 

yang kuat, dan sikap mental yang kuat dan akhlak yang terpuji. Semua itu dapat 

diusahakan dengan melalui pendidikan, untuk itu perlu dicari jalan yang dapat 

membawa kepada terjaminnya akhlak perilaku ihsan sehingga ia mampu dan mau 

berakhlak sesuai dengan niali–nilai moral. Nilai–nilai moral akan dapat dipatuhi oleh 

seorang dengan kesadaran tanpa adanya paksaan kalau hal itu datang dari dirinya 

sendiri. Dengan demikian pendidikan agama harus diberikan secara terus menerus 

baik faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

  Para siswa merupakan generasi muda yang merupakan sumber insani bagi 

pembangunan nasional, untuk itu pula pembinaan bagi mereka dengan mengadakan 

upayaupaya pencegahan pelanggaran norma-norma agama dan masyarakat. Dalam 

usaha pembinaan akhlak siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

Lingkungan 

Keluarga, Lingkungan Sekolah, Lingkungan Masyarakat. 

a) Faktor keluarga. 
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Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. 

Karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian 

bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan mereka. Orang tua atau 

ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas 

pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada 

disampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya, seorang anak 

lebih cinta kepada ibunya, apabila itu menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu 

mmerupakan orang yang mula-mula dikenal anak. Yang mula-mula menjadi temanya 

dan yang mula-mula dipercayainya. Adapun yang dilakukan ibu dapat 

dimaafkannya, kecuali apabila ia ditinggalkan. Dengan memahami segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hati anaknya, juga jika anak telah mulai agak besar, 

disertai kasih saying, dapatlah ibu mengambil hati anaknya untuk selama-lamanya. 

Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Di mata anaknya ia seorang 

yang tertinggi gengsinya dan terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara 

ayah itu melakukan pekerjaannya sehari-hari berpegaruh pada cara pekerjaan anak. 

Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang agak besar, baik laki-

laki maupun perempuan, bila ia mau mendekati dan apat memahami hati anakanya. 

Pada dasarnya kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas itu berlaku 

dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga dengan yang bagaimanapun juga 

keadaannya. Hal itu menunjukkan ciri-ciri dari watak rasa tanggung jawab setiap 

orang tua atas kehidupan anak-anak mereka untuk masa kini dan mendatang. 

Pertama-tama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam 

mengembangkan agama Islam adalah untuk mengajarkan agama itu kepada 

keluarganya, baru kemudian kepada masyarakat luas. Hal ini berarti di dalamnya 
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terkandung makna bahwa keselamatan keluarga harus lebih dahulu mendapat 

perhatian atau harus didahulukan ketimbang keselamatan masyarakat. Karena 

keselamatan masyarakat pada hakikatnya bertumpu pada keselamatan keluarga. 

Demikian pula Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai 

kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara 

keluarganya dari api neraka, Allah berfirman, QS. At-Tahrim/66 :6 : 

                                  

                      

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.(Q.S AtTahrim: 6) 

Dengan demikian peluang ini hanya mungkin diisi oleh para orang tua untuk 

anak-anaknya. Disamping itu, tentu saja kesediaan orang dewasa yang demikian itu 

diperlukan karena dengan itu ia menyatakan kerelaanya untuk mmemikul sebagian 

tanggung jawab pendidikan yang dibebankan kepada orang tua. 

b) Faktor Sekolah 

Pembinaan akhlak siswa di sekolah di pengaruhi oleh dua faktor yaitu Guru 

dan Sarana - prasana di sekolah: 

1) Guru 

Gerakan pembinaan akhlak melalui pendidikan dilakkukan oleh guru, guru 

adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya 

menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak 

orang  tua. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin 
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menyerahkan anaknya kepada sembarang guru, karena tidak sembarang orang dapat 

menjabat sebagai guru.
56 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 

guru yaitu sebagai berikut: 

(a) Takwa kepada Allah SWT sebagai syarat menjadi guru. 

Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan islam, tidak mungkin mendidik 

anak agar bertakwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab 

ia adalah teladan bagi muridnya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi 

umatnya. 

(b) Tingkat pendidikan guru. 

Yakni guru harus berijazah pendidikan guru. Hal ini mempunyai konotasi bahwa seseorang 

yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar, kemudian 

syarat-syarat yang lain adalah menguasai cara teknik mengajar, terampil mendesain 

program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-cita memajukkan pendidikan.
57

 

(c) Sehat jasmani sebagai syarat menjadi guru. 

      Kesehatan jasmani ialah salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi 

guru. Guru yang mengidap penyakit enular umpaanya sangat membahayakan kesahatan 

anak-anak. Di samping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. 

(d) Berkelakuan baik sebagai syarat menjadi guru. 

Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus jadi suri 

teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan ialah 

membentuk akhlak baik pada anak dan ini hanya mungkin jika guru itu berakhlak baik 

pula. Di antara akhlak guru tersebut ialah sebagai berikut: 

                                                 
56

 Zakiyah Derajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),  h. 39 

57
 Sardiman, Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 126 
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(e) Mencintai jabatannya sebagai guru. 

Tidak semua orang yang menjadi guru karena “panggilan jiwa” di antara 

mereka ada yang menjadi guru karena “terpaksa” misalnya keadaan 

ekonomi,dorongan teman atau orang tua, dan sebagainya. 

(f) Berlaku sabar dan tenang 

Di sekolah guru merasakan kekecewaan karena murid-murid kurang mengerti 

apa yang dikerjakannya. Murid-murid yang tiak mengerti kadang-kadang menjadi 

pendiam atau sebaliknya membuat keributan-keributan. 

(g) Guru harus berwibawa 

Anak-anak ribut dan berbuat sekendaknya, lalu guru merasa jengkel, 

berteriak sambil memukul meja. Ketertiban hanya dapat dikembalikannya dengan 

kekerasan, tetapi ketertiban karena kekerasan senantiasa bersifat semu. Guru yang 

semacam ini tidak berwibawa. 

(h) Guru harus gembira 

Guru yang gembira memiliki sifat humor, suka tertawa dan suka memberi 

kesempatan tertawa kepada anak-anak. Dengan senyumnya ia memikat hati anak-

anak. 

(i) Guru harus bersifat manusiawi 

Guru adalah manusia yang tak lepas dari kekurangan dan cacat. Ia bukan 

manusia sempurna. Oleh karena itu ia harus berani melihat kekurangan 

kekurangannya sendiri dan segera memperbaikinya.
58

 

(j) Bekerja sama antara guru-guru lain. 

                                                 
58

 Zakiyah Derajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 43 
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Pembinaan akhlak bukan hanya tanggung jawab guru agama saja melainkan 

juga tanggung jawab guru bidang studi lainnya. Adanya kerjasama guru agama dan 

guru bidang studi lainnya maka pelaksanaan pembinaan akhlak siswa di sekolah 

akan berjalan dengan baik. 

(k) Kerjasama guru dengan orang tua 

Pembinaan akhlak harus di dukung dengan kerjasama yang baik dan sungguh-

sungguh dari guru dan orang tua. Orang tua di rumah harus meningkatkan 

perhatiannya terhadap anak-anaknya dengan meluangkan waktu  untuk memberikan 

bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan yang baik.
59

 

2) Sarana dan prasarana sekolah 

Pembinaan akhlak harus menggunakan seluruh kesempatan berbagai sarana 

termasuk teknologi modern, kesempatan berkreasi, pameran, kunjungan berkemah, 

harus dilihat sebagai peluang untuk membina akhlak. Demikian pula berbagai sarana 

peribadatan, seperti masjid, mushola Faktor masyarakat yang dapat digunakan 

sebagai sarana untuk membentuk akhlak. 

Masyarakat, besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan 

anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. 

Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak didik 

menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan 

keluarga, anggota sepermainanya, kelompok kelasnya dan sekolahnya. Bila anak 

telah besar diharapkan menjadi anggota yang baik pula sebagai warga desa, warga 

kota, dan warga Negara. 
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 Zakiyah Derajat, Menejemen Pendidikkan, edisi Keempat  (Jakarta: Kencana, 2012), h. 
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Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, 

memakmurkan, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, memerintah kanyang 

makruf. Melarang yang mungkar di mana tanggung jawab manusia melebihi 

perbuatan-perbuatannya yang keras, perasaannya, pikiran pikirannya, keputusan-

keputusannya sehingga mencakup masyarakat tempat ia hidup dan alam sekitar yang 

mengelilinginya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “suatu jenis penelitian yang 

menggunakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau perilaku yang diamati”.
1
 Penelitian kualitatif juga dimaknai sebagai “penelitian 

yang memanfaatkan wawancaara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, 

pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang”.
2
 Sedangkan 

menurut Spradly penelitian kualitatif adalah “penelitian yang terbentuk siklus yang 

diawali dari pemilihan masalah, dilanjutkan dengan pembuatan pertanyaan, 

membuat catatan atau perekaman dan kemudian dianalisin”.
3
 Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisis informasi berupa kata-kata 

dari nara sumber melalui serangkaian pertemuan yang telah ditentukan. Dengan kata 

lain, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan peneliti 

dalam mendeskripsikan data baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang 

bersumber dari orang lain perilaku yang diamati. Penggunaan metode kualitatif 

                                                 
1
Robert C. & Stern J. Tailor, Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1993), h. 5. 

2
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 5. 

3
 M. Subana Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 

h. 19. 
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dalam penelitian ini digunakan dengan beberapa pertimbangan, pertama, 

menyesuaikan dengan mtode kulaitatif mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda. Kedua, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dengan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengarahan bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
4
 

Terkait dengan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor 

sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, bahwa “metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data 

berupa hasil keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data 

uraian hasil pengamatan peneliti terhadap masalah yang diteliti.  

Salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah menyusun 

rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Rancangan penelitian 

merupakan bagian integral dari tahapan-tahapan dalam rangkaian proses penelitian. 

Rancangan penelitian yang digunakan penulis yaitu suatu rancangan penelitian yang 

meneliti beberapa kejadian yang terjadi pada suatu komunitas.  

Rancangan penelitian akan memberikan gambaran awal yang jelas dan 

terarah kepada penelitian tentang proses kegiatan penelitian. Jadi, sebagai sebuah 

gambaran awal, rancangan penelitian diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi 

peneliti untuk memasuki tahapan-tahapan penelitian selanjutnya, terutama 

pengumpulan data dan analisis data. 

                                                 
4
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, h.  5. 
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Rancangan pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum 

dilaksanakan. Karena dimana kegiatan merencanakan mencakup komponen-

komponen penelitian yang diperlukan. Sehubungan dengan hal ini Lincoln dan Guba 

dalam buku lexy J. Moleong, mendefinisikan “rancangan penelitian sebagai usaha 

merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukan 

secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-

masing”.
5
 

Bagi penulis bahwa rancangan penelitian dipahami sebagai usaha 

merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan diperlukan 

dalam suatu penelitian kualitatif dan rancangan penelitian sangatlah penting dalam 

penelitian khususnya penelitian karya ilmiah dengan menggunakan metode 

kualitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian proposal Tesis ini terletak di PKBM Ulumul Qur'an 

Ungkaya Morowali 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. 

Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati 

secara intens terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu, para 

informan yang akan diwawancarai oleh Penulis akan diupayakan mengetahui status 

Penulis yaitu sebagai peneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi 

yang akurat dan valid.  

                                                 
5
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C. Sumber Data  

Proses penelitian dianggap valid apabila criteria data yang diperlukan dapat 

terpenuhi. Oleh karena itu, data merupakan hal yang mutlak diperlukan demi 

kelengkapan penyusunan proposal tesis, karena data penelitian adalah informasi 

utama untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian 

dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder dan data 

kepustakaan, hal ini Penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dengan melakukan observasi terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang 

berkenaan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun sumber data 

dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan 

informasi pada peneliti melalui serangkaian proses interview. Menurut Burhan 

Bungin, “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber 

pertama dilapangan”
6

. Sejalan dengan pendapat tersebut, Husein Umar 

mengemukakan bahwa “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber 

pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”
7
. Berdasarkan kedua pendapat di atas 

dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang 

merupakan subjek pertama yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. 

                                                 
6
Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research. Pengentar Metodologi Ilmiah, (Bandung: 

Torsito, 1978), h. 155. 

7
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis, (Cet.IV, Jakarta: PT. Raja 
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2. Data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-

catatan yang berkenaan dengan objek penelitian. Husein Umar mengemukakan “data 

sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau 

diagram”
8

. Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung 

kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan-catatan 

kegiatan, rancangan kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

informan. 

3. Data kepustakaan 

Data kepustakaan merupakan sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku 

dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Data kepustakaan juga memiliki peranan yang penting terhadap 

kelengkapan penelitian, karena isi studi kepustakaan dapat berbentuk “kajian teoritis 

yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian 

yang hendak dipecahkan melalui penelitian” Oleh karena itu, data kepustakaan dapat 

digunakan sebagai kerangka teori yang menjadi pijakan dalam penelitian yang 

berfungsi sebagai pembanding antara hasil penelitian dilapangan dengan teori yang 

digunakan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik/Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

                                                 
8
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis, h. 46. 
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Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
9 Penelitian sangat memerlukan 

teknik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan. Lexy J. Moleong 

mengemukakan “penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif”10. Dengan demikian, penentuan 

teknik atau alat untuk mengumpulkan data yang tepat sangat penting, karena 

berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh data yang akurat. Untuk memperoleh 

data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang Penulis akan 

gunakan. Obervasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh 

peneliti terhadab permasalahan di lokasi penelitian. LexyJ.Moleong mengemukakan 

bahwa observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian”
11

, sementara Burhan Bungin 

menambahkan bahwa pengamatan dan pencatatan langsung tersebut menggunakan 

panca indera”
12

.  

2. Wawancara 

                                                 
9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 224 
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, h. 158. 
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, h. 125. 
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Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada informan, jawaban-jawaban atau informasi 

dicatat atau direkam dengan memakai alat perekam. Lexy J. Moleong 

mengemukakan “wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data”
13

. Seangkan Prabowo 

dalam Andi Prastowo menambahkan wawancara adalah “metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden, caranya adalah dengan 

bercakap-cakap secara tatap muka”
14

. Dengan demikian, teknik wawancara dapat 

memperjelas informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti, karena melalui 

wawancara peneliti dapat memperoleh data yang dibutukan secara rinci. Untuk itu 

diperlukan metode wawancara yang akan membantu mengarahkan peneliti dalam 

pengumpulan data secara tepat dan terperinci. 

Penulis memilih wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data 

untuk memperoleh informasi atau data secara lebih rinci dan teknik wawancara yang 

akan digunakan adalah teknik wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan 

definisi dari teknik wawancara ini yakni “wawancara terarah yang dilakukan secara 

bebas dan mendalam (in-depth), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok 

permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan 

sebelumnya oleh pewawancara”
15

.    

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara 

bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka dengan 
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Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, h. 165. 
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Andi Prastowo, Menguasai Taknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan 
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yang diwawancarai (informan) dan menanyakan informasi yang diperlukan secara 

bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan. 

Dengan demikian, peneliti dapat kembali melakukan wawancara kepada informan, 

apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan metode yang 

sama. Karakter utama teknik wawancara ini adalah “pewawancara tidak harus 

terlibat dalam kehidupan sosial informan”
16

. Hal ini menggambarkan, posisi peneliti 

dalam penelitian untuk mengumpulkan data tersebut yaitu bersifat non partisipan, 

artinya peneliti hanya sekedar melaksanakan proses penelitian dan tidak terlibat 

dalam menentukan kebijakan tetang pelaksanaan pendidikan karakter berbasis 

keagamaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan proses pengumpulan data dengan 

teknik wawancara bertahap yang akan Penulis laksanakan sebagai berikut: pertama, 

peneliti harus memahami materi atau informasi dari permasalahan yang akan diteliti. 

Kedua, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ditanyakan 

atau diajukan sesuai permasalahan kepada informan. Ketiga, peneliti mengadakan 

pertemuan dengan informan untuk menentukan waktu dilaksanakannya wawancara 

tersebut. Keempat, menyiapkan alat atau instrumen yang akan digunakan untuk 

merekam hasil wawancara, dalam hal ini alat tulis menulis dan alat perekam, dan 

kelima, melaksanakan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan. Keenam, 

peneliti mencatat atau merekam data atau informasi yang diberikan oleh informan. 

Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat 

data-data yang belum jelas agar dapat dilakukan wawancara kembali dengan 
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dan Pelatihan Lengkap Serba Guna),h 163. 
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informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara menyeluruh dan akurat, 

sehingga dapat memenuhi kriteria keakuratan data dalam karya ilmiah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah 

dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan 

tertulis, berupa arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Sugiyono mengmukakan bahwa dokumen yakni “catatan 

peristiwa yang sudah berlalu yaitu setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan 

peristiwa masa lalu”
17

. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara 

tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irawan Suhartono dokumentasi 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Dokumentasi primer yaitu jika dokumen 

ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dan b) Dokumen sekunder, 

jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang 

tersebut
18

. Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang ditulis oleh orang yang 

mengalami peristiwa dan orang yang tidak mengalami peristiwa secara langsung 

dapat membantu peneliti dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini.  

Robert K Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen pada penelitian 

adalah “mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain”
19

. Sedangkan 

Nasution dalam Andi Prastowo mengemukakan “keuntungan bahan tulisan ini antara 

                                                 
17

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 82. 

18
Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial, (Cet.V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 65. 

19
Robert KYin, Case Study Design and Methods, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir 

dengan judul: Studi Kasus Desain dan Metode, h. 104. 
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lain adalah bahan itu telah ada, telah siap sedia dan siap pakai
20

”. Dengan demikian 

penggunaan dokumen memainkan peran yang penting dalam pengumpulan data, 

karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan 

informan, sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Hal ini 

merupakan langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Penulis untuk memperoleh 

data yang valid.  

Penggunaan dokumen untuk keperluan penelitian itu dikarenakan beberapa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menurut Moleong alasan tersebut 

sebagai berikut: 

a. Dokumen…digunakan karena merupakan sumber data yang stabil, kaya dan 

mendorong; 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; 

c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif, karena sifatnya sangat alamiah 

sesuai dengan kontekas; 

d. Murah dan tidak sukar diperoleh, dan 

e. Hasil kafian isi akan membuka kesempatan dan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki
21

. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan data yang 

berasal dari dokumentasi sangat penting dalam penelitian, karena data dokumen 

dapat menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian secara gamblang, hal 

tersebut sangat menguntungkan bagi peneliti.  

                                                 
20

Andi Prastowo, Menguasai Taknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan 

dan Pelatihan Lengkap Serba Guna) h. 192. 

21
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX h. 217. 
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Adapun langkah-langkah yang akan Penulis lakukan untuk memperolah data 

dokumentasi yaitu: pertama, Penulis menanyakan kepada informan mengenai 

tulisan-tulisan berupa rancangan kegiatan atau hasil kegiatan yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. Kedua, Penulis meminta izin kepada informan untuk menduplikasi 

atau mengkopi data tersebut. Ketiga, Penulis mereview data tersebut dan 

menganalisisnya secara cermat dan keempat, penulis mencatat hasil analisis data 

tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu temuan dalam penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrument yang digunakan. 

Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan diperoleh melalui instrumen 

yang ada merupakan alat pengumpulan data, yang harus betul-betul dirancang dan 

dibuat sedemikian rupa, sehingga menghasilkan data empiris, sebab data yang salah 

(tidak menggambarkan data empiris) dapat menyesatkan peneliti sehingga 

kesimpulan yang dibuat merupakan data yang tidak empiris. Sebagaimana yang 

dikemukakan Nana Sudjana bahwa keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan 

oleh instrumen yang digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (rumusan masalah penelitian)diperoleh melalui instrumen. 

Sehubungan dengan kegiatan ini, penulis akan mempergunakan instrumen penelitian 

yang berupa pedoman observasi, pedoman interview dan dokumentasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data dan keterangan dari berbagai informan yang telah berhasil dikumpulkan 

selanjutnya akan dianalisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh 

gambaran yang lebih lengkap dan utuh agar memudahkan peneliti dalam menarik 
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kesimpulan terhadap hasil penelitian. Menurut Patton dalam Lexy J. Moleong 

mengemukakan bahwa: “analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar”
22

. 

Dengan demikian, analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

penyusunan hasil penelitian, karena dari hasil analisis tersebut data dapat 

diklasifikasikan menurut jenis permasalahan tertentu, hal memudahkan peneliti 

untuk melihat berbagai kemungkinan kurang lengkapnya data, sehingga dapat 

dilengkapi kembali melalui teknik pengumpulan data di lokasi penelitian.  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi 

dan lain sebagainya. Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis 

secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik yang diungkapkan oleh Matthew B. 

Milles dan A. Michael Hubarman, sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data dalam pengertian etimologi berarti pengurangan atau 

pemotongan. Reduksionisme teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan 

sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan 

penelitian reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan
23

. 

Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Hubarman mengemukakan: 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

                                                 
22

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX h. 03. 

23
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.II, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 1001. 
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dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data 
berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif

24
. 

 Berdasarkan uraian di atas, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara 

dengan memotong atau mengurangi kata-kata yang dianggap tidak signifikan bagi 

permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya, karena 

dalam penulisan karya ilmiah bahasa yang dipergunakan adalah bahasa baku. 

Dengan demikian berbagai kata-kata yang kurang signifikan tersebut harus dibuang 

agar uraian informasi menjadi lebih mudah dipahami. 

2. Penyajian data 

Langkah penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam 

model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data 

tersebut, hal ini dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Hubarman: 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami 
membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan yang tepat…dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa 
yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa 
ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari 
pengujian data

25
. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan 

tahap kedua setelah mereduksi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, jadi data 

yang telah direduksi oleh peneliti tersebut disusun kembali dan disajikan dalam 

bentuk tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema atau klasifikasi permasalahan, hal ini 

mudahkan dalam penarikan kesimpulan terhadap makna data tersebut. Selain itu, 

fungsi dari pengklasifikasian data berdasarkan tema permasalahan adalah membuat 

                                                 
24

Metthew B. Milles dan A. Michael Hubarman, Qualitative Data Analisis, diterjemahkan 

oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru, (Cet.I, Jakrta: UI 

Press, 2005), h. 15-16. 

25
Metthew B. Milles dan A. Michael Hubarman, Qualitative Data Analisis, diterjemahkan 

oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru, h.17. 
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data yang telah di reduksi tersebut menjadi lebih teratur berdasarkan pokok-pokok 

permasalahan, sehingga memudahkan peneliti menuliskannya dalam bentuk laporan 

penelitian secara utuh. 

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

Verifikasi data merupakan proses untuk memeriksa kembali data yang telah 

disajikan sehingga penyajian dan pembahasannya benar-benar akurat. Matthew B. 

Milles dan A. Michael Hubarman mengemukakan: 

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis 
kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, 
yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi

26
. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sebelum melakukan 

penarikan kesimpulan mengenai arti atau makna dari data yang telah disajikan, 

Penulis harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap data tersebut, agar dapat 

menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Setelah data-

data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah Penulis melakukan 

penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan yang 

dapat mengakibatkan tidak validnya data yang diperoleh. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Pengecekan akan keabsahan data dalam penulisan karya ilmiah merupakan 

hal yang sangat penting dilaksanakan, karena dengan melakukan hal tersebut dapat 

diketahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Pengecekan data tersebut akan 

dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan di lapangan. 

                                                 
26

 Metthew B. Milles dan A. Michael Hubarman, Qualitative Data Analisis, diterjemahkan 

oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru, h. 19. 
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Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, 

maka Penulis akan memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan 

dengan kondisi di lapangan tersebut. Penulis juga akan melakukan diskusi dengan 

teman sejawat atau dengan siapa saja, untuk mencari solusi terhadap permasalahan 

yang Penulis hadapi guna memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahannya, 

sehingga data yang didapatkan akan dapat dipertanggung jawabkan ketika telah 

dilaporkan dalam bentuk karya ilmiah. 

Teknik pengecekan keabsahan data yang akan Penulis gunakan yaitu 

menggunakan trianguasi data. Triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu”
27

. Sedangkan Sugiyono mengemukakan “triangulasi 

merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”
28

. Dengan 

demikian, triangulasi data merupakan upaya untuk memperoleh data yang kredibel 

dengan cara memanfaatkan atau membandingkan data dengan sesuatu yang di luar 

data tersebut. Misalnya membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, hal 

ini memungkinkan Penulis menemukan keabsahan data apabila data hasil observasi 

peneliti terhadap suatu permasalahan dan wawancara yang dikemukakan oleh 

informan sama. Dengan demikian peneliti memperoleh data yang valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

 

                                                 
27

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, h. 178. 

28
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 83. 
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BAB IV 

Efektivitas Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada  

Anak Putus Sekolah terhadap Pembinaan Akidah Akhlak  

di Kabupaten Morowali 

A. Pelaksanaan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ulumul Quran pada 

Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Morowali  

Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) sebagai lembaga pendidikan Nonformal dalam rangka 

pegentasan wajib belajar Sembilan tahun, dimulai dari sejarah berdirinya PKBM  

hingga Proses pembelajaran di PKBM , karena dari sinilah kita nantinya dapat 

melihat bagaimana Efektifitas dari PKBM tersebut.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di PKBM  maka dapat 

disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi berdirinya PKBM adalah Pertama: 

banyaknya masyarakat yang putus sekolah dalam wilayah, Nagari, lingkungan 

sekitar di kecamatan Wita Ponda. Kedua tidak adanya lembaga Nonformal baik 

secara kelembagaan maupun kemandirian, sehingga bagi masyarakat yang 

membutuhkan layanan pendidikan Nonformal sangat sulit untuk di dapatkan. Ketiga 

adanya potensi lingkungan yang dapat di kelola dalam bentuk kelompok belajar, 

misalnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya.
1
 

Selanjutnya PKBM dari segi sarana prasarana, peserta didik, pendidik dan 

pengelola belum begitu memadai awal-awal pendirian. Awal mula berkembangnya 

PKBM terjadi pada tahun 2018, pada tahun ini PKBM  sudah bisa dikatakan 

                                                 
1
Robianto (33 Tahun), Plt. Kepala PKBM Ulumul Quran Kec, Wita Ponda Kab, Morowali. 

Wawancara, 5 September 2022. 
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rampung baik dari segi sarana prasarana, warga belajar, peserta didik, program-

program dan pengelola. Para lulusan PKBM sudah ada yang melanjutkan ke 

perguruan tinggi bagi yang mengambil program paket dan berwirausahaan bagi yang 

mengikuti program kewirausahaan.  

Berdirinya PKBM ini tentu memiliki Visi Misi dan tujuan pendirian. Visi 

dari PKBM  adalah “Menjadikan PKBM Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal 

Yang Berkualitas dan Kompetitif”.
2

 Untuk mewujudkan Visi tersebut maka 

dilakukan Misi diantaranya dengan mangajak masayarakat untuk berpartisipasi 

dalam program-program yang diadakan oleh PKBM, karena memiliki Visi menjadi 

satuan pendidikan Nonformal yang berkualitas maka PKBM memberikan layanan 

yang baik terhadap masyarakat. Selanjutnya kompetitif, PKBM  memiliki keinginan 

untuk unggul di antara PKBM yang ada di Wita Ponda dan lebih unggul di bidang 

pendidikan dan keterampilan.  

Pendirian PKBM memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Secara umum PKBM menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dan pelatihan 

diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang:
3
 Memiliki integritas 

kepribadian yang tinggi sebagai tenaga-tenaga professional dibidangnya. Dapat 

memenuhi tuntutan pembangunan nasioanal guna mengisi kebutuhan masyarakat 

akan tenaga pelaksana dan pemikir yang terampil, handal dan mandiri Membantu 

masyarakat yang tidak mampu agar bisa memperoleh pendidikan dan pelatihan yang 

berkualitas dengan biaya terjangkau. Secara khusus setelah mengikuti program-

                                                 
2
Robianto (33 Tahun), Plt. Kepala PKBM Ulumul Quran Kec, Wita Ponda Kab, Morowali. 

Wawancara, 5 September 2022. 

3
Sihombing, V. (2018). Aplikasi Simade (Sistem Informasi Manajemen Desa) Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah 

Kab. Rokan Hilir Riau. Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 7(3), 292–297. 
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program PKBM diharapkan mampu menguasai dasar-dasar pengetahuan dan 

keterampilan sehingga mampu menenmukan, memahami, menjelaskan dan 

memutuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam kawasan keahliannya. Lebih 

bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan maupun masalah pada 

bidang ahlinya. Diharapkan mampu bersikap inovatif dan kreatif dalam 

mengembangkan diri. Diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki sesuai dengan keahliannya berupa kegiatan produktif dan 

pelayanan kepada masyarakat. Membantu siswa dan alumni agar mudah dapat 

pekerjaan, maupun berkarier dengan baik di bidang teknologi tepat guna serta 

mampu menciptakan dan menjalankan usaha sendiri. Efektivitas merupakan unsur 

pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh suatu 

organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang dilakukan diluar jalur 

sekolah atau pendidikan formal. Ciri yang membedakan pendidikan formal dengan 

non formal adalah memiliki ke fleksibelan baik dalam hal usia peserta didik atau 

warga belajar, waktu belajar dan tempat belajar yang digunakan. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu satuan dari 

pendidikan non formal pada awalnya dirancang sebagai pusat, tempat, dan atau 

ajang belajar masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang pembelajar. Oleh 

karena itu agar PKBM benar-benar dapat menumbuh kembangkan masyarakat 

pembelajar, sangat diperlukan adanya penguatan kelembagaan, peningkatan 

kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kelayakan sarana dan 

prasarana, penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel. PKBM yang 
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baik akan lebih responsif dalam melaksanakan fungsinya secara optimal, fleksibel, 

dan netral. Fleksibel yag dimaksud adalah memberikan peluang bagi masyarakat 

untuk belajar apa saja sesuai dengan kebutuhan mereka; sedangkan yang dimaksud 

netral adalah memberikan kesempatan bagi semua masyarakat tanpa membedakan 

strata sosial, budaya, agama, gender dan lainnya dalam rangka memperoleh layanan 

pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk mengelola 

berbagai keberagaman yang ada dan untuk meningkatkan kualitas layanan untuk 

mengkondisikan berbagai keragaman yang ada dan untuk meningkatkan kualitas 

layanan pendidikan pada masyarakat, PKBM harus berupaya dengan giat dan dapat 

merancang standar kebutuhan belajar yang diinginkan secara demokratis, efektif, 

efisien, dan bermutu. 

Hal ini sangat perlu dilakukan PKBM karena tuntutan perubahan pendidikan 

masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat. 

Sejatinya PKBM saat ini tidak hanya sebagai tempat pembelajaran tetapi juga 

sebagai pusat informasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan 

dan perundangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, 

kewenangan pemerintah pusat (urusan pendidikan) pada penetapan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria; monitoring dan evaluasi; supervisi; fasilitasi; dan urusan-

urusan pemerintahan yang berhubungan dengan eksternalitas nasional 

Hasil penelitian yang diperoleh dari Program Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat Ulumul Quran pada Anak Putus Sekolah di Kabupaten Morowali. 

Menurut Abdul Muis salah seorang tokoh masyarakat bahwa program ini sangat 

membantu masyarakat khususnya bagi anak yang putus sekolah. Selain itu, adanya 
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program ini memberikan dampak bagi orang tua yang kurang mampu 

menyekolahkan anak-anak mereka.
4
 

Pada awal berdiri sarana dan prasarana di PKBM  masih banyak yang kurang. 

Namun seiring berprosesnya PKBM, akhirnya mendapatkan dana dari APBN dan 

APBD kabupaten Wita Ponda. Pada tahun 2015 dana yang di dapatkan dipergunakan 

untuk membeli perlengkapan belajar dan perlengkapan kesekretariatan. Ditahun 

2018 kembali mendapatkan dana dan dipergunakan untuk membeli komputer. Dan 

hari ini PKBM  telah memiliki fasilitas kesekretariatan dan fasilitas pembelajaran. 

Kurikulum pembelajaran yang digunakan di PKBM  adalah kurikulum pendidikan 

dan kurikulum keterampilan. Untuk kurikulum pendidikan yaitunya menggunakan 

kurikulum 2013, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan PKBM  dikembangkan dan 

dikelola berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan.  

Hal ini sangat perlu dilakukan PKBM karena tuntutan perubahan pendidikan 

masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat. 

Sejatinya PKBM saat ini tidak hanya sebagai tempat pembelajaran tetapi juga 

sebagai pusat informasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan 

dan perundangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, 

kewenangan pemerintah pusat (urusan pendidikan) pada penetapan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria; monitoring dan evaluasi; supervisi; fasilitasi; dan urusan-

urusan pemerintahan yang berhubungan dengan eksternalitas nasional 

 Hasarudin Husaini, salah satu dari orang tua anak yang putus sekolah 

menyatakan bahwa program ini sangat membantu orang tua termasuk dirinya yang 

                                                 
4
Abdul Muis (49 Tahun), Tokoh Masyarakat Ungkaya Kec. Wita Ponda Kab. Morowali, 

Wawanvara, 3 September 2022. 
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berada pada taraf kesejahteraan yang kurang mampu hingga anaknya harus berhenti 

sekolah dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5
 

 Pembinaan akidah akhlak bertujuan untuk membentuk pribadi yang baik 

dalam bertindak dan berperilaku. Program ini, memberikan dukungan bagi anak yang 

putus sekolah agar tidak kehilangan pegangan akibat perubahan zaman dan pengaruh 

yang kurang baik bagi pembentukan pribadinya. 

 Program yang diperuntukkan bagi anak putus sekolah diharapkan dapat 

mengurangi adanya kenakalan bagi anak-anak yang biasanya purus sekolah akibat 

ketidakmampuan dari orang tuanya. Program ini khususnya bergerak dalam 

pembentukan akhlak anak. 

Pelaksanaan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ulumul Quran  

berpengaruh positif terhadap pembinaan akidah akhlak pada Anak Putus Sekolah di 

Kabupaten Morowali dilaksanakan dengan dasar Kerjasama dengan masyarakat 

untuk  melakukan pembinaan yang berkesinambungan. 

B. Pembinaan Akidah Akhlak pada Anak Putus Sekolah di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat Ulumul Quran Kabupaten Morowali 

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi dan 

Kompetensi memadai, akan memiliki peran penting dalam pengelolaan PKBM serta 

peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien
6
. Hal ini dipegang oleh 

pengelola PKBM sebegai penggerak atau motornya sebuah PKBM. Sehingga, jika 

                                                 
5
Hasarudin Huasaini, Orang Tua Waki Anak PKBM Ulumul Quran Ungkaya Kec. Wita 

Ponda Kab. Morowai, Wawanvara, 4 Sepetember 2022. 

6
Robianto (33 Tahun), Plt. Kepala PKBM Ulumul Quran Kec, Wita Ponda Kab, Morowali. 

Wawancara, 5 September 2022 
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ingin meingkatkan mutu PKBM, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan 

kualitas dan kompetensi para pengelolanya. Pendidikan nonformal memiliki 

perbedaan dengan pendidikan formal.
7
 Menurut Sudjana, mengidentifikasi beberapa 

perbedaan pendidikan nonformal dari pendidikan formal, yaitu: derajat ketaatan dan 

keseragaman yang lebih longgar dibanding pendidikan formal memiliki bentuk dan 

isi program yang bervariasi, memiliki teknik-teknik yang berbeda dalam 

mendiagnosis, merencanakan, dan mengevaluasi proses,hasil dan dampak program 

pendidikan, tujuan pendidikan nonformal tidak seragam, tidak memiliki persyaatan 

ketat bagipeserta didiknya, tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan pendidikan 

nonformal dipikul oleh pihak-pihak yang berbeda, serta sistem penyelenggaraannya 

yang berbeda dari pendidikan.
8

 Program-program pendidikan nonformal yang 

dikembangkan saat ini, merupakan hal yang menarik untuk ditelaah dan dianalisis.  

Hal ini terkait konsep dan ciri-cirinya yang masih menjadi perdebatan banyak 

orang. Beberapa kajian dan telaahan yang sering muncul, diantaranya: kondisi 

tenaga pendidik dan kependidikan nonformal, kondisi sasaran didik, pengembangan 

kurikulum pembelajaran nonformal, tingkat putus sekolah (drop out) sasaran (warga 

belajar), model program pembelajaran, model pengembangan materi pembelajaran, 

standarisasi, lembaga penyelenggaraan pendidikan nonformal, lembaga pengembang 

model- model pembelajaran, partisipasi masyarakat dan pemerintah, dan lain-lain. 

Kontribusi pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat, secara lebih 

jelas dapat dilihat dari definisi dan hakekat peran pendidikan nonformal itu sendiri. 

                                                 
7
Sunarsi, D. (2018). Analisis Motivasi Kerja Tenaga Pendidik Sukarela Pada Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) Bimasda Kota Tangerang Selatan. Kreatif: Jurnal Ilmiah Prodi 

Manajemen Universitas Pamulang, 6(2), 53–65 

8
Sudjana. Pendidikan Nonformal. (Bandung: Falah Production, 2004), h. 84 
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Sudjana secara tegas menjelaskan tugas pendidikan nonformal: (1) membelajarkan 

warga belajar agar mereka memiliki dan mengembangkan keterampilan, 

pengetahuan, sikap, nilai-nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi pemungkinan 

perubahan di masa depan, dan (2) membelajarkan warga belajar agar mereka mampu 

meningkatkan dan memanfaatkan sumber alam guna meningkatkan taraf hidupnya.
9
 

Meskipun awal berdirinya banyak PKBM yang bergantung pada bantuan dan 

dana block grant dari pemerintah, dalam jangka panjang diharapkan pada sebagian 

besar PKBM akan tumbuh kemandirian, dalam hal ini peran dominan pemerintah 

yang selama ini menjadi semakin berkurang dan lebih pada peran fasilitasi akan 

dapat berjalan seiring dengan kemandirian PKBM. Perlu kita pahami PKBM akan 

berdiri kokoh atas peran dan keswadayaan dari masyarakat itu sendiri
10

. Menurut 

Sihombing tujuan kelembagaan PKBM adalah untuk menggali, menumbuhkan, 

mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat, untuk 

sebesar-besarnya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
11

 Seperti yang terjadi di 

sebagian besar PKBM yang ada di Indonesia, PKBM memiliki berbagai 

permasalahan.  

Permasalahan ini timbul pun merupakan permasalahan mendasar dari 

masyarakat sendiri. Keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan dana, kurangnya 

motivasi belajar warga belajar, kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk 

menuntaskan jenjang pendidikan, sulitnya mencari waktu yang pas antara tutor dan 

                                                 
9
Sudjana. Pendidikan Nonformal. h. 90 

10
Robianto (33 Tahun), Plt. Kepala PKBM Ulumul Quran Kec, Wita Ponda Kab, Morowali. 

Wawancara, 5 September 2022 

11
Sihombing, V. (2018). Aplikasi Simade (Sistem Informasi Manajemen Desa) Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah 

Kab. Rokan Hilir Riau. Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 7(3), 292–297. 
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warga belajar, terbatasnya ketersediaan tutor yang kompeten, sulitnya mengurus ijin 

operasional, jauhnya jarak para warga belajar ke tempat belajar, kurangnya 

kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan, sulitnya mencari mitra 

kerja untuk menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas PKBM, 

merupakan beberapa permasalahan yang umum terjadi pada PKBM (Mulyono, 2018; 

Pamungkas et al., 2018). Permasalahan-permasalah yang timbul di PKBM, 

merupakan refleksi yang nyata dari kebutuhan dan keterlibatan semua warga 

masyarakat serta seluruh sumber daya manusia yang peduli terhadap peningkatan 

kualitas PKBM. Kualitas dari setiap PKBM tentu berbeda dengan PKBM yang 

lainnya.  

Pengembangan pendidikan non formal merujuk kepada Permendiknas atau 

Permendikbud yang sudah difasilitasi atau dilengkapi dengan beberapa aspek 

pengaturan atau sumberdaya pendidikan lainnya yang belum diatur dengan peraturan 

Menteri, yang dibuat fleksibel dengan memperhatikan karaktersitik dan kondisi yang 

ada di lingkungan pendidikan nonformal. Pengembangan pendidikan diharapkan 

menjadi acuan dalam memberikan layanan pendidikan nonformal yang bermutu dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

menurut Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM (2012), adalah prakarsa 

pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM 

adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (Community Based Institution). 

Artinya, masyarakatlah yang memegang peranan penting dalam pendirian, 

pengelolaan, proses pembelajaran, pengembangan dan kemajuan sebuah PKBM. 

Sebagai institusi yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat, PKBM memiliki 

potensi sebagai institusi yang mandiri.  
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 Menurut Siti Nurlia, salah seorang pengurus Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat Ulumul Quran bahwa semangat belajar anak-anak yang putus sekolah 

perlu diberi pendampingan yang berkesinambungan agar tidak masuk dalam 

lingkaran hitam yang setiap saat mengancam mereka.
12

 Program ini memberikan hak 

kepada anak agar mempunyai dasar pembentukan akhlak bagi  anak yang 

membutuhkan. 

Hal ini merupakan kondisi nyata yang tak bisa kita hindari. Salah satu faktor 

penentu kualitas PKBM adalah kualitas pengelola suatu PKBM, selain tutor, yang 

merupakan agen of changes dari sebuah penyelenggaraan PKBM. Pengelola PKBM 

akan sangat terkait dengan kualitas layanan yang mereka berikan kepada warga 

belajar dan tutor, serta penyediaan fasilitas pendukung program- program yang ada 

di PKBM. Kualitas layanan PKBM akan sangat menentukan keberhasilan. 

Sejalan dengan pemikiran diatas secara jelas peran pendidikan nonformal 

dalam rangka proses pemberdayaan (empowering process), pendidikan nonformal 

tidak hanya berperan dalam mengubah individu, tetapi juga mengubah kelompok, 

organisasi dan masyarakat. Pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan 

mengandung arti luas, yakni mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan dan 

pengembangan kemampuan lainnya ke arah kemandirian hidup. Peran pendidikan 

nonformal sebagai proses pemberdayaan dalam meningkatkan ke evektifitasan 

pendidikan masyarakat meliputi peningkatan dan perubahan sumberdaya manusia 

sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya. Pengaruh perubahan 

masyarakat yang sangat cepat menuntut konsep pengelolaan PKBM untuk membuka 

                                                 
12

Siti Nurlia, (26 Tahun), Pembina Keagamaan PKBM Ulumul Quran Ungkaya Kec. Wita 

Ponda Kab. Morowali, Wawanvara, 3 September 2022 
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diri terhadap tuntutan perubahan dan berupaya menyusun strategi yang selaras 

dengan perubahan masyarakat.  

Strategi yang dijalankan oleh seluruh komponen PKBM (komunitas 

binaan/sasaran, peserta didik, pendidik, tutor, instruktur, narasumber, penyelenggara 

dan pengelola dan mitra PKBM) harus selaras dan sejalan. Hal ini untuk memastikan 

tujuan dan sasaran yang sama. Salah satu komponen PKBM, yang memegang 

peranan penting dalam pengembangan PKBM adalah pengelola PKBM
13

. Seperti 

yang telah ditetapkan dalam Standar dan prosedur Penyelenggaraan PKBM, 

pengelola PKBM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki kepedulian 

yang tinggi terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, memiliki dedikasi 

yang tinggi pada pendidikan dan bertanggungjawab, memiliki jaringan yang luas, 

memiliki kemampuan teknis di bidang pendidikan nonformal dan pemberdayaan 

masyarakat. Pengelola PKBM akan mampu menyusun strategi yang tepat, terutama 

dalam rangka mengatasi setiap perubahan yang terjadi, jikadidukungfungsi 

manajerial yang tangguh. Salah satu bidang fungsional strategisyang harus menjadi 

perhatian pengelola adalah manajemen sumber daya manusia. Jika PKBM ingin 

berkembang menjadi PKBM yang profesional dan berorientasi ke depan, maka 

berikut ini dikembangkan strategistrategi sumber daya manusia yang dapat 

menggerakkan PKBM menjadi lebih profesional: strategi rekruitment dan seleksi, 

strategi perencanaan sumberdaya manusia, strategi pelatihan dan pengembangan, 

strategi penilaian kinerja, strategi kompensasi dan strategi manajemen-

staf/karyawan. Menerapkan konsep strategi pengelolaan PKBM dimulai dari 

                                                 
13

 Moh,Kasim, (45 Tahun) Kepala Desa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali, Wawanvara, 

6 September 2022. 
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melakukan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan program kegiatan yang 

komprehensif, yaitu perencanaan program yang mampu mengantisipasi kebutuhan 

yang bervariasi dan luas, untuk jangka panjang, dengan menggunakan sumber-

sumber yang tersedia dan paling baik untuk mencapai tujuan program.  

Pengelola PKBM akan mampu mengelola sumber-sumber yang dibutuhkan 

apabila didukung oleh kemampuan menyusun strategi yang ampuh dalam 

menjalankan fungsi manajerial yang dimilikinya. Tiga hal penting yang perlu 

dimiliki oleh seorang pengelola PKBM dalam rangka mengelola sumbersumber yang 

tersedia secara efektif dan efisien adalah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

memahami perilaku manusia dan perilaku organisasi. Beberapa strategi dasar yang 

dapat dikembangkan dalam pengelolan sumber-sumber agar efektif dan efisien, yaitu 

(a) berikan pemahaman melalui pelatihan kecil kepada warga belajar, tutor, 

fasilitator, masyarakat tentang program yang akan dikembangkan dan menjadi 

tanggungjawabnya; (b) berikan kepercayaan penuh kepada pengelola program, mulai 

dari perencanaan, pelaksaaan program sampai pada pengontrolan dan evaluasi; (c) 

kembangkan kerjasama dan kemitraan yang erat dan terbuka dengan pihakpihak 

tertentu atau masyarakat (tokoh masyarakat) yang potensial dapat dilibatkan dalam 

pengembangan dan pengendalian program. Jika memungkinkan dengan pemerintah, 

pihak swasta dan sponsor lainnya; (d) gunakan barang, bahan, alat yang sesuai 

kebutuhan pengembangan program; (e) berikan kesempatan kepada pengelola 

program atau masyarakat untuk membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan 

keputusannya; (f) gunakan tim keuangan dari luar untuk mengontrol pembiayaan 

agar mandiri; (g) maksimalkan sumberdaya yang ada di PKBM dalam 

pengembangan dan pengendalian program; (h) kembangkan materi pembelajaran 
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yang lebih tematik, lokal, sehingga sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat 

dan kebutuhan warga belajar; (i) partisipasi warga belajar.  

Manajemen program PKBM dalam pengembangannya, bisa mengacu pada 

manajemen yang dikembangkan pada konsep manajemen pendidikan luar 

sekolah.Karena, PKBM merupakan bagian dari implementasi pendidikan luar 

sekolah (Penjelasan Pasal 26 ayat 3 UU Sisdiknas No. 20/2003) .Manajemen 

pendidikan luar sekolah adalah upaya menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan baik 

untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan pendidikan luar sekolah 

maupun untuk satuan penidikan luar sekolah.Kegiatan yang berkaitan dengan 

kelembagaan pendidikan luar sekolah mencakup upaya birokratis untuk 

melaksanakan, membina dan mengembangkan isntitusi pendidikan luar sekolah. 

Secara spesifik, (Sudjana, 1989) menyatakan bahwa komponen dasar dari sebuah 

manajemen pendidikan luar sekolah meliputi fungsi-fungsi: perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan, pembinaan, penilaian dan pengembangan. Sebagai 

sebuah lembaga yang baru berdiri tahun 2004, dengan mengusung semangat tolong 

menolong BMT Kota Solok dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan masjid 

sebagai pusat dari rangkaian kegiatannya.  

Pengelolaan BMT tersebut mengalami perubahan dalam rentang waktu 2004 

sampai 2019. Rentang waktu 19 tahun tersebut pengelolaan BMT dibagi kedalam 

tiga periodesasi berdasarkan kepemipinan di Kota Solok. BMT Kota Solok tahun 

2004 sampai tahun 2010 dapat dikatakan sebagai fase awal dimana periode ini 

merupakan kelahiran BMT di Kota Solok. Berbicara tentang pengelolaan lembaga 

ekonomi mikro syariah maka kita akan berbicara tentang kelembagaan dan juga 

anggota. Pada tahun 2010 adalah awal didirikannya Pusat Kegiatan Belajar 
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Masyarakat (PKBM) , oleh seorang tokoh masyarakat di Jorong Bariang, Palabihan 

atas nama Yelda Efni. Pendirian PKBM  adalah atas inisiatif dari Yelda Efni yang 

kemudian juga berkoordinasi dengan Jorong serta Wali Nagari. Secara lengkapnya 

PKBM  ini beralamatkan di Jorong Bariang Palabihan Nagari Lubuk Gadang Utara 

Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Wita Ponda. PKBM  sebagai lembaga 

pendidikan Nonformal memiliki status swasta. Pada awal pendirian kegiatan PKBM 

dilakukan di rumah ibu Yelda Efni, berlangsung dengan sangat sederhana, karena 

belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Namun seiring berjalannya 

waktu sarana dan prasarana di PKBM  sudah mulai bertambah dan mendukung 

kegiatan yang diadakan PKBM seperti adanya kursi, meja-meja lemari, komputer 

dan lain-lain.  

Tahun 2010 PKBM  mendaftarkan diri ke notaris untuk mengesahkan 

operasional kelembagaan, pada 16 Januari 2010 terbitlah akta pengesahan berdirinya 

lembaga PKBM  yang diterbitkan oleh notaris Susi Anggraini, S H, yaitu dengan No 

SK pendirian: 08/SK/W N-LBGU/I-2010. Seiring berjalannya waktu dikeluarkan SK 

Izin Operasional Lembaga oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wita Ponda yaitu 

dengan No SK Operasional: 135/01/IZIN LS-PKBM/VII-2017. PKBM  berkembang 

secara berangsur-angsur mulai paket A setara dengan SD, paket B setara dengan 

SMP dan Paket C setara dengan SMA, belum ada program-program lain yang 

dilakukan. 

Peserta didik perangkatannya memiliki perkembangan masing-masing, 

namun Paket A sering sepi peminat yang banyak itu Paket B dan Paket C. Pada 

tahun 2012 PKBM  telah menyelenggarakan program pembinaan Taman Bacaan 

Masyarakat (TBM) yang sumber dananya adalah dari dana mandiri TBM ini lalu 
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dinamakan dengan TBM PKBM Wita Ponda Sejahtera. Lanjut beberapa tahun 

kemudian PKBM  memiliki Program PKW (Program Kewirausahaan) seperti 

menjahit dan baru-baru ini ditambah lagi dengan membatik. Pada saat itu sebelum 

dilakukan ujian menggunakan komputer atau UTBK peserta didik melaksanakan 

ujian di rumah kepala yayasan, namun setelah dilakukannya ujian berbasisi komputer 

PKBM  menumpang ujian di SMA Negeri 1 Bungku. Pada tahun 2018 mendapatkan 

dana dari bantuan APBN dan APBD Sulawesi Tengah akhirnya PKBM memiliki 

komputer sendiri dan setelah itu telah bisa melaksanakan ujian secara mandiri tanpa 

menumpang lagi ke SMA Negeri 1 Bungku.  

Efektivitas ditinjau dari sudut pandang pencapaian tujuan, dimana 

keberhasilan suatu lembaga pendidikan harus mempertimbangkan bukan hanya 

sasaran lembaga tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar 

sasaran tersebut, dengan kata lain penilaian efektivitas harus berkaitan dengan 

masalah sasaran maupun tujuan. Ukuran efektivitasnya suatu lembaga pendidikan 

harus memenuhi kriteria pencapaian efektifitas tersebut diantaranya; kejelasan 

tujuan yang hendak dicapai dari lembaga pendidikan, kejelasan strategi pencapaian 

tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan serta 

pelaksanaan yang matang.  

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, karena hal ini sangat 

mempengaruhi efektivitas dari lembaga tersebut. Pada bagian ini akan dijelaskan 

bagaimana efektivitas PKBM  berdasarkan kriteria yang telah ditetapakan diatas. 

PKBM  dikelola langsung oleh pendiri dari PKBM tersebut dan tetap berkoordinasi 

dengan Dinas Pendidikan. PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang 

dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan diluar sistem 
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pendidikan formal baik di perkotaan maupun dipedesaan dengan tujuan untuk 

memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat.  

Ada tiga tujuan penting dalam rangka pendirian dan pengembangan PKBM 

1). Memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri 2). Meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi, 3). Meningkatkan kepekaan 

terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya, sehingga dapat membantu 

memecahkan permasalahan tersebut. Pada poin tujuan ini PKBM  telah 

menyelanggarakan Program Pendidikan Kesetaraan berupa Paket A, B dan C. hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya siswa atau warga belajar yang tergabung di PKBM .  

Lulusan pertama PKBM  berjumlah 30 orang dan angkatan tahun 2020/2021 

berjumlah 102 orang. Hal ini semua juga tidak terlepas dari peranan Pembina, kepala 

yayasan, pendidik, tenaga kependidikan, warga belajar serta sarana prasarana yang 

ada di PKBM . 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan paket di  dikembangkan berdasarkan 

penguatan pendidikan karakter yang berfokus pada penguatan nilai-nilai moral. 

Adapun hasil dari pelaksanaan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di PKBM  

adalah dapat diukur nilai-nilai karakter yang sudah dicanangkan, dapat dilihat 

partisipasi dari masyarakat dan warga belajar. Di PKBM  sendiri standar kompetensi 

lulusan mengacu pada kurikulum 2013. Pada SKL ini ada beberapa point yang perlu 

di perhatikan dalam menentukan kompetensi lulusan di PKBM . Pertama dari 

dimensi sikap, kedua dimensi pengetahuan dan yang ketiga dimensi keterampilan. 

PKBM  menyediakan tutor (pendidik) sesuai dengan kualifikasi untuk mengampu 

mata pelajaran sesuai struktur Paket A, B dan C Kegiatan pembelajaran dalam 

bentuk tatap muka dan tutorial dilakukan minimal 2 kali dalam satu minggu. 
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Pembelajaran dilakukan dengan menggunkan modul, namun tidak sepenuhnya modul 

digunakan sebagai delivery system pembelajaran. Namun pembelajaran juga 

dilakukan secara blended learning yaitu gabungan antara pembelajaran tatap muka, 

tutorial dan belajar mandiri. Penentuan bentuk pembelajaran tergantung pada 

rumusan sintaks atau langkah pembelajaran yang dikembangkan dalam silabus. 

Pembelajaran tatap muka adalah proses pembelajaran dalam rangka mencapai 

kompetensi dasar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik yang 

bermuara pada pencapaian sikap, pengetahuan serta keterampilan berpikir dan 

keterampilan bertindak.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Peranan pendidikan non formal sangat penting dalam mengembangkan 

kulitas sumber daya manusia, terlebih lagi di era globalisasi yang semakin ini. Untuk 

meningkatkan ke evektifitasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat 

diharapkan adanya penyelenggra yang baik baik dari segi pengelola, warga belajar 

dan hal-hal yang berkaitan dengan PKBM. PKBM  merupakan salah satu bagian dari 

Lembaga Pendidikan Non formal yang ada di Kabupaten Morowali. PKBM  telah 

memiliki Visi dan Misi, tujuan pendirian, strategi, legalitas, tutor, peserta didik/ 

warga belajar, rancangan program kerja, sistem manajemen/organisasi, fasilitas 

kesekretariatan, fasilitas pembelajaran dan mitra/mou dengan organisasi luar. PKBM  

telah bisa dikatakan efektif sebagai lembaga pendidikan nonformal di Wita Ponda, 

karena telah memenuhi kriteria ke efektifan sebuah lembaga pendidikan dan terus 

melakukan peningkatan 

B. Implikasi Penelitian 

Sebagai implikasi penelitian yang merupakan hubungan logika dari proses 

penelitian, tersimpul dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat diharapkan adanya 

penyelenggran yang baik yang  mengisyaratkan bahwa PKBM berlaku dan 

sudah diterapkan dengan baik di Kabupaten Morowali. 

2. Anak putus sekolah  telah memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah 

maupun masyarakat di Kabupaten Morowali. 
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3. Kontribusi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat diharapkan 

adanya penyelenggara yang baik dalam pembinaan anak putus sekolah  di 

Kabupaten Morowali kususnya dalam pembinaan akhlak lebih lanjut dan 

terarah. 
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LAMPIRAN 1 

Kisi-kisi Intrumen Penelitian tentang …. 

Dimensi Indikator Deskriptor 

Program pusat 

kegiatan belajar 

masyarakat  

 

Bidang 

kegiatan 

pembelajaran 

Program pendidikan anak usia dini,  

Program Pendidikan 

Program pendidikan Mental dan Spiritual 

Program Pendidikan Keterampilan, 

Program Pendidikan Vokasional 

Program Pendidikan Kewargnegaraan 

Pendidikan Kerumahtanggaan 

Program Pendidikan Kewiraushaan 

Program Pendidikan Seni dan Budaya 

Program Pendidikan Hobi dan Minat 

Pendidikan Keaksaraan Fungsional 

Bidang 

kegiatan usaha 

Belajar Usaha masyarakat 

Pengembangan usaha warga masyarakat 

Kerjasama dan jaringan usaha masyarakat 

Upaya-upaya peningkatan produktivitas 

masyarakat 

Pembinaan 

aqidah akhlak 

Akhlak Pembimbingan, pengarahan serta 

pendampingan yang menekankan pada 

pembiasaan untuk menerapkan akhlak terpuji 

dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Pembimbingan, pengarahan serta 

pendampingan yang yang menekankan pada 

relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia 

dengan manusia, dan manusia dengan alam 

semesta 

Aqidah Pembimbingan, pengarahan serta 

pendampingan yang menekankan  pada 

pemahaman dan mempertahankan 

keyakinan/keimanan yang benar 

Pembimbingan, pengarahan serta 

pendampingan yang menekankan  pada 

pemahaman menghayati dan mengamalkan 

nilai-nilai yang terkandung dalam nama-nama 

Allah SWT 
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LAMPIRAN 2: 

INSTRUMEN 

 

No. Pernyataan 
Kategori 

SS SI KS TS 

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program pendidikan anak usia dini 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program Pendidikan 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program pendidikan Mental dan 

Spiritual 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program Pendidikan Keterampilan 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program Pendidikan Vokasional 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program Pendidikan 

Kewargnegaraan 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran pendidikan kerumahtanggaan 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program pendidikan kewiraushaan 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program Pendidikan Seni dan 

Budaya 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program Pendidikan Hobi dan 

Minat 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran program pendidikan keaksaraan 

fungsional 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran bidang kegiatan usaha 

pengembangan usaha warga masyarakat 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran bidang kegiatan usaha dan 

kerjasama dan jaringan usaha masyarakat 

    

 Program pusat kegiatan belajar masyarakat dalam bidang 

kegiatan pembelajaran bidang kegiatan usaha dan upaya-

upaya peningkatan produktivitas masyarakat 
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 Pembinaan aqidah akhlak terhadap anak putus sekolah dan 

pembimbingan, pengarahan serta pendampingan yang 

menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan akhlak 

terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan 

sehari-hari 

    

 Pembinaan aqidah akhlak terhadap anak putus sekolah dan 

pembimbingan, pengarahan serta pendampingan yang yang 

menekankan pada relasi antara manusia dengan Tuhan, 

manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam 

semesta 

    

 Pembinaan akidah terhadap anak putus sekolah dan 

pembimbingan, pengarahan serta pendampingan yang 

menekankan  pada pemahaman dan mempertahankan 

keyakinan/keimanan yang benar 

    

 Pembinaan akidah terhadap anak putus sekolah dan 

pembimbingan, pengarahan serta pendampingan yang 

menekankan  pada pemahaman menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam nama-

nama Allah SWT 
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Daftar Informan tentang penelitian 

“Efektivitas program pusat kegiatan belajar masyarakat pada anak putus sekolah terhadap 

pembinaan aqidah akhlak di  kabupaten morowali (studi kasus PKBM ulumul qur‟an 

ungkaya morowali)” 
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