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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
sa 
 

s
' 

 
es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
Je 
 ح 

 
ha 
 

h 

 
ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
zal 

 
z 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
sad 

 
s 

 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
dad 

 
d 

 
de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ta 
 

t 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
za 
 

z 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ؽ 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ؾ 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ؿ 

 
lam 

 
l 
 

El 
 ـ 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ف 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 ىػ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَّ 

 haula : ىَوْؿَّ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fathah 

 
a a  َا 

 
kasrah 

 
i i  َا 

 
dammah 

 
u u  َا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i ََّػى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ػوََّ

 

Nama Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fathah dan alif atau ya’ 

 
 ...ََّّاَّ|َّ...ََّّى
 

dammah dan wau 

 
 وػَُّ

 

a 

u 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya’ 

 
i i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ػى
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Contoh: 

 mata : مَاتَّ

 rama : رَمَى

 qila : قِيْلََّ 

 yamutu : يََوُْتَّ

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الَأطْفَاؿََََّّّّرَوْضَة  : raudah al-atfal 

ُ   الَْفَاضِلَةَََّّّالَْمَدِيػْنَة  : al-madinah al-fadilah 

ُ   اَلِْْكْمَة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid 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: 

 rabbana : رَب ناََّ

 najjaina : نََ يْناََّ

ُ   اَلَْْقَّ  : al-haqq 

 nu‚ima : نػُعِّمََّ

 aduwwun‘ : عَدُو َّ

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)‘ : عَلِى َّ

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب َّ
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َّاؿ  (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَش مْسَّ

ُ   لز لْزلََةاََّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 

 al-biladu : الَْبلَدَُّ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muruna : تََْمُرُوْفَّ

 ‘al-nau : الَنػ وْعَُّ

 syai’un : شَيْءٌَّ

 umirtu : أمُِرْتَّ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 
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Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الل) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

اللََِّّدِيْنَّ  dinullah  َِّبِِلل billah   

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللََِّّرَحَْْةََِّّفََِّّْىُمَّْ     hum fi rah}matillah 

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 Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tu>si 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
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disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala  

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

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 Ali ‘Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

  

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
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ABSTRAK 

Nama :  Masrura 
NIM :  8020220074 
Prodi :  Pendidikan Agama Islam  
Judul   :  Internalisasi Nilai-Nilai Religius Melalui Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VIII SMP 
Negeri 2 Bungku  Kabupaten Morowali 

 

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Internalisasi 

Nilai-nilai religius melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali? Selanjutnya pokok 

masalah tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana 

pelaksanaan Internalisasi Nilai-nilai Religius Melalui Pembelajaran Pendidikan 

Aagama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten 

Morowali? 2) Apa saja Nilai-nilai Religius yang ditanamkan Melalui Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku 

Kabupaten Morowali? 3) Apa Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat 

Penanaman Nilai-nilai religius Melalui Pembelajaran pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku K 

Kabupaten Morowali? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Sebagai suatu metode penelitian, penelitian kualitatif ini juga 

sering dikenal dengan berbagai nama dalam beberapa disiplin ilmu. Antropologi 

menamakan etnografi kepada pendekatan kualitatif, sosiologi menyebutkan versthen 

atau pengamatan terlibat; psikologi dengan folklore. Lingusitik, etnomuskologi, 

etnometodologi, dan banyak disiplin ilmu lainnya, menggunakan istilah-istilah 

seperti study kasus, interpretative inquiry, natural inquiry, dan phenomenology 

sebagai sebutan dari pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa hasil 

keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil 

pengamatan peneliti terhadap masalah yang diteliti. 

Hasil penelitian tersebut yaitu kegiatan pertama dalam merencanakan 

pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang  sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan. Materi yang akan diajarkan melalui  pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pakerti berkaitan dengan Akidah, Ibadah dan Akhlak sebagai 

materi pelajaran yang bernilai religius, untuk menanamkan nilai-nilai religius 

terhadap peserta didik dengan merumuskan nilai-nilai religiuslitas, sehingga materi 

yang diberikan yaitu penanaman nilai religiuslitas secara tertulis, lisan dan praktik 

sebagai penanaman nilai religius terhadap peserta didik. Secara hakiki sebenarnya 

nilai religius merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat 

dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran 

tertinggi yang datangnya dari Tuhan dan ruang lingkup nilai ini sangat luas dan 

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, Penanaman nilai-nilai agama (religius) 
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adalah suatu proses memasukan nilai agama secara penuh ke dalam hati, sehingga 

ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran agama. 

Implikasi penelitian bagi pendidik  di SMP 2 Bungku Morowali 

mengidentifikasi kesulitan serta menanamkan nilai pembelajaran Agama Islam dan 

Budi Pakerti untuk peserta didik dan senangtiasa memberikan teladan kepada 

peserta didik agar menjadi contoh di tengah masyarakats dan bagi peneliti 

selanjutnya jika ingin melakukan penelitian yang serupa hendaknya menggunakan 

metode penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian terkait dengan faktor-

faktor lain yang memengaruhi variabel. Adapun dengan selesainya tesis ini penulis 

berharap semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang serupa. 
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ABSTRACT 

Name :  Masrura 
Student ID :  8020220074 
Study Program :  Islamic Education  
Judul   :  Internalization of Religious Values through Islamic Religious 

Education and Morowali Regency Study in Eighth Grade SMP 
Negeri 2 Bungku 

 

This study's primary concern was how to apply the internalization of 

religious values through Islamic religious education and morals in eighth grade SMP 

Negeri 2 Bungku, Morowali Province. In addition, the central issue is broken down 

into various sub-issues: 1) How was the absorption of religious principles through 

Islamic religious education and morals taught in eighth grade at SMP Negeri 2 

Bungku, Morowali Regency, being implemented? 2) What Religious Values were 

Instilled by Islamic Religious Education and Characteristics in the Eighth Grade of 

Bungku 2 Public Middle School, Morowali Regency? 3) What factors supported and 

inhibited the instillation of religious values through Islamic religious education and 

moral education in the eighth grade of SMP Negeri 2 Bungku K Morowali Regency? 

This research employed a qualitative descriptive methodology. As a research 

method, qualitative research was frequently referred to by a variety of titles in 

several areas. Anthropology referred to ethnography as a qualitative method, 

whereas sociology and psychology referred to verstehen and folklore. Linguistics, 

ethnomusicology, ethnomethodology, and numerous other disciplines use terms such 

as case study, interpretive inquiry, natural inquiry, and phenomenology to designate 

a qualitative approach that generates data in the form of information from 

informants through interviews, which was corroborated by descriptive data from 

researchers' observations of the problem under study. 

According to the findings of this study, the first step in learning planning was 

the formulation of appropriate learning objectives for the subject matter to be 

taught. The material taught through Islamic Religious Education and Budi Pakerti 

was related to Faith, Worship, and Morals as subject matter with religious values to 

instill religious values in students by formulating religious values. The provided 

material was planting religious values in writing, orally, and in practice to instill 

religious values in students. Religious values had the most solid foundation in truth 

compared to other values. This value derived from the highest truth from God, and 

its scope was highly expansive, governing every area of human life. Inculcation of 

religious (religious) values completely integrated religious values into the heart, 

such that religious teachings guided the spirit and soul. 

This study suggested that educators at SMP 2 Bungku Morowali identify 

problems, instill the value of learning Islam and Budi Pakerti in students, and set an 

example for students to be role models in society. If future researchers wish to 

conduct a similar study, they should use different research methods and investigate 
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other variables that influence variables. As for completing this thesis, the authors 

believe it will be a thought-provoking contribution and a valuable resource for 

researchers conducting a comparative study 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Pendidikan agama Islam dalam sistem Pendidikan Nasional, dikenal sebagai 

Lembaga, mata pelajaran, dan nilai.
1
 Sehubungan dengan itu, maka pendidikan 

agama Islam adalah Pendidikan nilai. Jalaluddin menguraikan, bahwa Pendidikan 

agama (Islam) pada Lembaga manapun akan senantiasa merupakan Pendidikan 

nilai.
2
 Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai-nilai akidah, nilai-nilai syari’ah, 

dan nilai-nilai akhlah yang melahirkan berbagai aspek ajaran Islam, sebagai nilai 

religius.
3
 

Dihubungkan dengan Pendidikan agama Islam pada satu satuan Pendidikan 

yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya,
4
 maka nilai-nilai pengetahuan, 

sikap dan keterampilan yang dimaksud adalah akidah, syari’ah, dan akhlak yang 

diinternalisasikan melalui proses pembelajaran di sekolah. Melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan, bersikap 

berkepribadian dan terampil mewujudkan nilai-nilai akidah, syari’ah dan, akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam (PAI) diartikan sebagai proses 

                                                      

1
Haedar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 2.  

2
Jalaluddin, Psikologi Agama: Aplikasi Prinsip-prinsip Psikologi dalam Pendidikan (Cet. VII; 

Jakarta: Kencana 2017), h. 259.  

3
Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada), 2008), h. 179. 

4
Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah (Jakarta: Kemenag RI, 2010), h. 7. 
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transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya 

pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan 

potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan 

akhirat, Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, serta berakhlak 

mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Rumusan tujuan pendidikan tersebut, dari segi redaksinya berbeda, namun 

mempunyai esensi dan kandungan yang sama. Yaitu sama-sama menyatakan bahwa 

tujuan pendidikan ialah membentuk kepribadian seorang muslim yang dilandasi 

keimanan dan ketakwaan sehingga dapat menjadi insan muslim yang sempurna 

(insan kamil ). Sebagaimana firman Allah, QS Al-Hujurat/49: 13: 

َّاِف ََُّّ ََّّلتِػَعَارَفػُوْاَّلََّى َّو قػَبَا ََّّشُعُوْبََِّّكُمَّْوَجَعَلْنََّّٰىو انُػْثََّّٰذكََرٍََّّمِّنََّّكُمَّْخَلَقْنََّّٰاِنّ ََّّالن اسََّّيػَهَايََّٰٓ
َّخَبِيػْرََّّعَلِيْمٌََّّالِلَََّّّٰاِف ََّّىكُمَّْاتَػْقََّّٰالِلََِّّّٰعِنْدََّّاكَْرَمَكُمَّْ

Terjemahannya:  

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Salah satu makna yang dapat dipahami dari ayat di atas adalah bahwa 

manusia yang paling mulia di sisi Allah swt. adalah manusia yang paling bertakwa, 

yaitu manusia yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, baik perintah 

yang berkaitan dengan tugas kehambaan maupun yang berkaitan dengan tugas 

khalifahan dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan demikian, tujuan pendidikan 

menurut al Qur’an adalah membina manusia sehingga mampu menjalankan 
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fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai 

dengan konsep yang di tetapkan oleh Allah atau dengan kata lain menjadikan 

manusia bertakwa kepada Allah swt. 

Uraian di atas, sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan yang dikemukakan 

oleh beberapa tokoh pendidikan Islam sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad Tafsir 

antara lain: Al-Attas merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya 

manusia yang baik. Sedang Abdul Fattah Jalal merumuskan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Demikian pula 

Sayyed Qutub mengemukakan tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang takwa. 

Sedang menurut Komprensi Dunia Islam pertama 1977 berkesimpulan bahwa tujuan 

akhir pendidikan Islam adalah manusia yang menyerahkan diri secara mutlak kepada 

Allah.
5
 

Menurut Zuhairini, sumber religius (perspektif Islam) adalah sumber dari 

ajaran agama Islam yang tertera dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis. Jadi, nilai 

religius dalam perspektif Islam adalah nilai sesuai apa yang diajarkan dalam Al-

Qur’an dan Al-Hadis. Di dalam keduanya (Al-Qur’an dan Al-Hadis) telah diatur 

bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku, karena Al-Qur’an dan Al-Hadis 

merupakan landasan atau pedoman bagi umat Islam. Yakni dengan selalu beribadah 

kepada Allah (shalat, zakat, puasa dan lain-lain), berbuat baik kepada sesama 

manusia, binatang dan lingkungan, jujur, berbakti kepada orang tua dan lain-lain. 

Selanjutnya, karakter religius tidak hanya menyangkut ibadah dalam agamanya 

semata, tetapi juga toleran terhadap agama lain. 

                                                      

5
Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. (Bandung: Rosdakarya, 2010) h. 

46-49 
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Realitasnya, pengamalan nilai-nilai tersebut belum mencapai taraf ideal yang 

diharapkan, sebagaimana penjelasan Sumarni Mappiase, bahwa pengamalan akidah 

peserta didik belum berbanding lurus dengan ibadah.
6
 Realitas ini mengantar pada 

penelitian tentang Internalisasi Nilai-nilai Religius melalui Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten 

Morowali. 

Pendidikan diselenggarakan dalam rangka menumbuhkembangkan semua 

potensi bawaan manusia. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
7
 

Pendidikan yaitu suatu hal yang sangat utama bagi kelangsungan hidup 

manusia. Manusia adalah makhluk sosial dan bukan makhluk individual yang dimana 

manusia tidak bisa hidup individual tanpa bantuan manusia lainnya, yang artinya 

manusia harus saling membantu dalam kehidupan. Sehingga Pendidikan sangat amat 

dibutuhkan bagi kelangsungan hidup di masyarakat dan pada umumnya bagi negara 

terutama pada aspek penanaman nilai–nilai religius. Presiden kesatu Indonesia yaitu 

Ir.Sukarno menyatakan dengan tegas bahwa suatau negara atau bangsa harus 

dibangun dengan mengedepankan pembangunan karakter, karena dengan 

                                                      

6
Sumarni Mappiasse (56 tahun), Guru Mata Pelajaran Qur’an Hadis di MI DDI Kabera, 

Wawancara, Kabera-Morowali, 18 Februari 2022. 

7
 Depdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), h. 8. 
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membangun negara atau bangsa yang besar, maju serta bermartabat haruslah diawali 

dengan membangun karakter bangsa atau penanaman nilai nilai religius.
8
 Pendidikan 

agama yang secara langsung mengenalkan nilai-nilai, diharapkan dapat 

menumbuhkan tata nilai yang nantinya ikut berperan dalam mengantisipasi berbagai 

konflik keagamaan. Sebagaimana dibahasakan oleh Tobroni bahwa kekerasan dalam 

beragama adalah sebagai akibat dari kekeringan spiritualitas, maka untuk memutus 

rangkaian penindasan bernuansa agama itu menurut Sayuti dalam Tobroni perlu 

dikembangkan dimensi spiritualitas yang di dalamnya, cinta dan kasih merupakan 

manifesto dasar dari Islam dan Sang Pencipta, Kata religius berakar dari kata religi 

(religion) yang artinya kepercayaan atau keyakinan pada sesuatu kekuatan kodrati di 

atas kemampuan manusia. Kemudian religius dapat diartikan sebagai keshalihan 

atau pengabdian yang besar terhadap agama.
9
  

Keshalihan tersebut dibuktikan dengan melaksanakan segala perintah agama 

dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Menurut Mahbubi, religius adalah 

pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada 

nilai Ketuhanan. Religius berkenaan dengan kualitas mental (kesadaran), perasaan, 

moralitas dan nilai-nilai luhur lainnya yang bersumber dari ajaran agama. Religius 

bersifat Ilahiah lantaran berasal dari Tuhan.
10

 Keshalihan tersebut dibuktikan dengan 

melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. 

Menurut Mahbubi, religius adalah pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai Ketuhanan. Religius berkenaan dengan 

                                                      

8
 Sumani Dan Hariyanto, Rencana Dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2011), h.12. 

9
 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1996), h.60 

10
 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, h.59 
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kualitas mental (kesadaran), perasaan, moralitas dan nilai-nilai luhur lainnya yang 

bersumber dari ajaran agama. Religius bersifat Ilahiah lantaran berasal dari Tuhan 

Secara hakiki, sebenarnya nilai religius merupakan nilai yang memiliki dasar 

kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Nilai ini 

bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan, cakupan nilainya 

pun lebih luas. Nilai religius sendiri, termasuk dalam  karakter bangsa yang 

dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kemendiknas mengartikan 

karakter religius sebagai sebuah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksana ibadah agama lain, serta 

hidup rukun dengan agama lainya.
11

 

Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau 

keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. 

Nilai religius juga berhubungan dengan kehidupan dunia tidak jauh berbeda dengan 

nilai- nilai lainnya seperti kebudayaan dan aspek sosial selain itu nilai religius juga 

erat hubunganya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi manusia. Kehidupan 

akhirat inilah yang membedakan dengan nilai- nilai lainnnya 

Kebutuhan akan pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang berkualitas 

dirasa sangat penting karena telah menurunnya karakter bangsa, terutama 

pendidikan dalam pembentukan karakter nilainilai religius-sosial yang perlu 

ditumbuhkembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengimani dengan belajar 

daripada firman Allah Swt dalam Al-Qur‟ansurah Ali Imran [3] ayat 42- 43: 

                                                      

11
 Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global 

(Jakarta: Grasindo, 2007), h.199. 
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َّلِرَبِّكََّّنُتَِّقػ َّٱَّيََُّر َّيَََََّّٰلَمِيَّعََّٰل َّٱَّءَِّنِسَآََّّعَلَىََّّكَّطَفَىَّٰص َّٱوَََّّوَطَه رَؾََّّكَّطفََىَّٰص َّٱَّلِل ََّٱَّإِف ََّّيََُّر َّيَََََّّٰئِكَةَُّمَلََّٰٓل َّٱَّقاَلَتََّّوَإِذ َّ
َََّّّكِعِيَّلرٰ َّٱَّمَعََّّكَعِير َّٱوَََّّجُدِيس َّٱوََّ

Terjemahnya : 

Dan (ingatlah) ketika para malaikat berkata, ‚Wahai Maryam! Sesungguhnya 
Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu atas segala 
perempuan di seluruh alam (pada masa itu).  Wahai Maryam! Taatilah 
Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.‛. 

 

Usai memaparkan sosok yang merawat Maryam dan keberkahannya, melalui 

ayat ini, Allah menjelaskan sosok Maryam. Dan ingatlah ketika para malaikat 

berkata; Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilihmu berdasarkan ilmu 

Allah untuk menjadi ibu dari salah satu rasul-Nya, menyucikanmu dari segala dosa, 

dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh dunia, yakni dengan 

melahirkan seorang rasul tanpa disentuh seorang lelaki.
12 

Fungsi Pendidikan Agama adalah hal yang sangat penting dalam system 

Pendidikan di Indonesia. Secara resmi Pendidkan Agama tertuang dalam UU No 20 

tahun 2003 yaitu tengtang system Pendidikan nasional. UU No 20 tahun 2003 

menjelaskan Pendidikan Agama secara formal dalam dalam kurikulum Pendidikan 

Nasional. UU N0 20 tahun 2003 secara lugas dan tegas menyatakan bahwa Agama 

adalah nilai yang utama yang menjadi dasar pada tatanan Pendidikan Nasional. Pada 

pasal satu ayat satu UU No 20 tahun 2003 mendefinisikan bahawa Pendidikan 

nasioanal adalah proses pemebelajaran dalam mengembangkan potensi yang terdapat 

pada dirinya agar mempunyai kecerdasan, kekuatan, ahlak mulia, kepribadian 

                                                      

12
 Tafsir singkiR Kemenag QS.ilA„- nmrin [3] iaia 42. 
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spiritual keagamaan, dan keterampilan yang di punyai sebagai kebutuhan baginya, 

masyarakat, negara dan bangsa.
13

 

Pada pasal yang ketiga menjelaskan tentang tujuan Pendidikan Nasional 

yaitu dengan meningkatkan kemampuan yang di punyai oleh siswa sehingga menjadi 

manusia yang bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki ahklakul 

karimah serta mandiri, terampil, inovatif serta menjadi masyarakat negara dan 

bangsa yang demokratis dan memiliki tanggung jawab.
14

 Pada lafadz ‘bertaqwa 

kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa‛ menjelaskan Pendidikan Agama memiliki 

kedudukan yang sangat Fudamental bagi bangsa dan negara Indonesia, masing-

masing siswa wajib berhak mendapatkan Pendidikan Agama yang diikutinya 

termasuk bagi siswa yang menganut agama Islam. Sehinga tujuan Pendidikan 

nasional dapat diimplementasikan bagi masing-masing Lembaga Pendidikan 

sehingga bisa diprediksi masing-masing siswa memiliki nilai religius yang kuat dan 

berprilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. 

Yang dilihat dari faktanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

Sehingga dalam dunia pendidikan saat ini atau terkini nilai moral dan agama 

seringkali diremehkan dan diabaikan. Kekurangan nilai agama dalam pendidikan 

generasi negara dan bangsa, bisa menjadi bencana bagi bangsa itu sendiri. Sehingga 

teknologi yang berkembang pesat saat ini masih kurang diimbangi dengan adanya 

kemampuan Lembaga Pendidikan yang mumpuni dalam menanamkan nilai nilai 

kehidupan yang riligius dan berkarakter. Penyebab kekurangan pendidikan nilai 

religius dan karakter juga sebabkan karena lemahnya konsistensi antara tujuan 

                                                      

13
 UUD No 20 tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional pasal. 1 

14
 UUD No 20 tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional pasal. 3 
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pendidikan dengan cita- cita pendidkan yang berperan sebagai pembangun mental 

bangsa yang menjadi aspek mendominasi tujuan pendidakan itu sendiri. Lalu 

terhadap faktanya pendidikan sekolah terkadang lebih mementingkan pengembangan 

aspek kognitif yang bersifat akademis. Hingga ini menyebabkan nilai dan sikap yang 

meurun drastis tetapi berbeda dengan ranah afektif siswa, kurang terindentifikasi 

dengan tepat dan jelas sehingga terkadang hanya dianggap sebagai dampak yang 

mengikuti dari suatu proses pendidikan. 

Pendidikan Nilai- Nilai Religius yang dimaksud dalam mengembangkan 

potensi religius dan membina siswa sehingga menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa Kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Akhlakul karimah terdiri dari budi 

pekerti, etika, moral yang menjadi tolak ukur dari Pendidikan Agama. Kenaikan 

potensi nilai religius mencakup pengenalan, dan pemahaman tentang penanaman 

nilai-nilai religius dan pengamalan nilai tersebut dalam kehidupan yang kita jalani 

sehari hari baik individua atau masyarakat. Pada dasarnya dalam meningkatkan 

potensi nilai religius bertujuan untuk optimalisasi berbagai potensi yang terdapat 

didalam diri manusia yang menjadi dasar harkat dan martabat sebagai mahluk Tuhan 

Yang Maha Esa. Menimbang keutamaan penanaman nilai nilai religius terhadap 

siswa yang ada di Pendidikan Indonesia, haruslah memiliki cara yang dapat 

menanamkan nilai nilai religius terhadap siswa. 

Menyadari pentingnya masalah tersebut, Pendidikan Agama yang secara 

langsung mengenalkan nilai-nilai religius dan sampai taraf tertentu menjadikan 

peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai religius tersebut sudah 

semestinya mampu memberi kontribusi bagi berkembangnya nilai-nilai religius 

peserta didik di SMP negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali. Dari latar belakang di 
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atas penulis tertarik meneliti tentang Internalisasi Nilai-nilai Religius Melalui 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 

Bungku Kabupaten Morowali. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat pada bagan berikut: 

Fokus Deskripsi Fokus 

Pelaksnaan 

Internalisasi Nilai-nilai 

religius 

Internalisasi melalui proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekert 

Nilai-nilai religius  yang ditanamkan pada 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

Internalisasi Nilai-nilai religius 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas saya mengambil beberapa rumusan 

masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaiamana Realisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali? 

2. Apa saja Nilai-nilai Religius yang ditanamkan Melalui Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas VIII SMP Negeri 2 

Bungku Kabupaten Morowali? 

3. Apa Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penanaman Nilai-nilai 

Religius Melalui Pembelajaran Pendidikan Agam Islam dan Budi Pekerti di 

Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali? 
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, menegaskan bahwa penelitian ini 

mengenai karya-karya tersebut nantinya menjadi acuan pendukung dan pembeda 

bagi penelitian ini. Tentunya karya ilmiah yang nantinya menjadi kajian pustaka 

memiliki kesinambungan dengan penelitian ini baik dari judul, rumusan masalah, 

fokus penelitian, teori, maupun pendekatan dan juga hasil penelitian. Adapun karya 

ilmiah yang peneliti pilih menjadi kajian pustaka adalah sebagai berikut:  

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziana, berjudul ‚Pengaruh Tingkat 

Religiusitas Orang Tua dan Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

Pengamalan Nilai Kejujuran Siswa di untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

tingkat religiusitas orang tua dan keteladanan guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap pengamalan nilai kejujuran siswa di SMP Negeri 1 Sambirejo Kabupaten 

Sragen yang berkesimpulan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

religiusitas orang tua terhadap pengamalan nilai kejujuran siswa SMP Negeri 1 

Sambirejo Kabupaten Sragen. 15
 

Penelitian di atas sama dengan yang dilakukan oleh peneliti khususnya 

terkaait dengan religiusitas dan penanaman nilai kejujuran yang mana berhubungan 

dengan budi pekerti. Namun demikian terdapat perbedaan seperti pada jenis 

penelitiannya. Jenis penelitian pada penelitisn terdahulu tergolong jenis penelitian 

kuantitatif dan jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis peneliatian 

kualitatif. Selain itu, berbeda pula pada segi objek da lokasi penelitian. 

                                                      

15
 Mukaromah  uiFaiini ,hFrigneP“Tingkat seligiFRiaiR gringTua dan neaelilinin Guru

PenlilikinAgimi nRlim aerhilipPengimilindiliinejFjFrinniRai li naPdegeri 1 nimeirejo

nieFpiaenSragen‛,seRiR,aogaikirai:andnFninnilijigi,2014. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santosa, berjudul ‚Penanaman Nilai-

Nilai Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Religius pada Peserta Didik di 

SD Muhammadiyah Senggotan Tirtonirmolo Kasihan Bantul Daerah Istimewa

Yogyakarta‛ dengan hasil bahwa penanaman nilai-nilai pendidikan Islam di SD 

Muhammadiyah Senggotan berhasil membentuk karakter religius, nilai kejujuran 

(sidiq), nilai memberi hormat (takzim), nilai kepatuhan/taat, nilai keadilan 

(‘adalah), nilai berbuat baik (ihsan), nilai keberanian (syaja’ah), nilai rendah hati 

(tawadu’) dan nilai terima kasih (syukur). 16
 

 Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama 

dalam jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Selain persamaan terdapat pula 

perbedaan dari segi istilah. istilah Bahasa yang digunakan. Penelitian terdahulu 

menekankan pada istilah nilai pendidikan Islam sedangkan  penelitian yang peneliti 

lakukan menggunakan istilah nilai religius.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tri Rahayu, ‚Pengembangan 

Nilai-Nilai Karakter Religius Siswa Berbasis Kearifan Lokal‛ yang berkesimpulan 

bahwa hasil yang dicapai menunjukkan bahwa proses pembelajaran berbasis kearifan 

lokal membatik di MI Ma‟arif Giriloyo I dilaksanakan melalui tahap perencanaan 

(mencakup program tahunan, program semester, silabus dan RPP), pelaksanaan 

terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti (meliputi eksplorasi, elaborasi, konfirmasi) 

dan penutup. Nilai-nilai karakter religius yang dikembangkan dalam pembelajaran 

berbasis kearifan lokal membatik di MI Ma‟arif Giriloyo I antara lain melalui 

penciptaanmotif batik sebagai pesan dan do‟a atau harapan yang ditujukan kepada 

                                                      

16
 Budi ninaoRi , ‚Penanaman dilii -dilii Penlilikin nRlim lilim PemeenaFkin nirakter 

Religius pada Peserta Didik di SD Muhammadiyah Senggotan Tirtonirmolo Kasihan Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014. 
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Allah swt dan pengembangan karakter religius peserta didik terintegrasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti dan 

penutup. 17 

Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, berjudul, ‚Internalisasi Nilai-nilai 

Karakter dalam Pendidikan Agama Islam di SMU Negeri 1 Sinjai Utara Kabupaten 

Sinjai Sulawesi Selatan‛, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa dalam membentuk 

karakter peserta didik di SMU Negeri 1 Sinjai Utara menggunakan strategi 

internalisasi pendidikan karakter menggunakan pendekatan moral reasoning 

(penalaran moral), sedangkan nilai-nilai pendidikan karakter yang diterapkan lebih 

ditekankan pada keteladanan, kejujuran, kerjasama serta mengembangkan perilaku 

yang mencerminkan sikap percaya diri, tanggung jawab, rasa ingin tahu, kepedulian, 

demokrasi, kejujuran, menghargai dan gemar membaca.
18

 

Penelitian yang berjudul Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam dakam 

pembentukan karakter siswa melalui kegiatan mentoring di badan kenaziran Musala 

Al-Farabi SMA Negeri Medan oleh Fahmi Arafah di mana Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui proses interalisasi nilai-nilai agama Islam serta impliksi 

dalam pembentukan karakter siswa melalui kegiatan mentoring di Badan Kenaziran 

Musala Al-Farabi SMA Negeri 2 Medan. Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, peneliti 

menggunakan metode observatif, wawancara (interview) dan juga dokumentasi 

                                                      

17
 Sri sihiaF , ‚Pengembangan dilii- dilii nirikaer seligiFR niRai BereiRiR neirifin

Lokil”,seRiR,aogaikirai:andnFninnilijigi,2014. 

18
 Sudirman, iRiRilinreann“  dilii -dilii nirikaer lilim Penlilikin Agimi nRlim li naa

degeri 1 ninjiiUtaranieFpiaenninjiiSulawesineliain”, seRiR,aogaikirai:andnFninnilijigi,2014. 
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dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan dan melukiskan data 

yang diperoleh.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh, proses penanaman nilai-nilai agama Islam 

dalam pembentukan karakter melalui kegiatan mentoring di BKM Al-Farabi SMA 

Negeri2 Medan menggunakan dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Cara 

langsung bisa menggunakan beberapa cara diantaranya pembiasaan, keteladanan, 

pengawasan. Sedangkan cara tidak langsung melalui pemberian pengetahuan 

kegamaan di kelas.  

Untuk menuai hasil yang lebih maksimal pada proses internalisasi nilai-nilai 

agama Islam melalui beberapa tahapan yaitu pertama, tahapan pemberian 

pengetahuan dan pemahaman, disini anak diberi pengetahuan secara teori tentang 

keagamaan dan pemberian pemahaman dengan penanaman keyakinan kepada siswa. 

Kedua, tahap pembiasaan merupakan proses membiasakan diri melalui pengalaman 

langsung. Ketiga, tahap transinternalisasi merupaka proses dimana anak bisa 

memperlihatkan karakter baik dalam lahirnya dan juga fisiknya yang sesuai ajaran 

Islam. Keempat, kebutuhan, disini anak sudah tumbuh kesadaran yang tinggi untuk 

melakukan sesuatu tinggi. Kelima, tahap evaluasi melihat sejauh mana pengetahuan 

keagamaan dan perilaku anak serta implikasi internalisasi nilai-nilai agama Islam 

dalam pembentukan karakter melalui kegiatan Mentoring di BKM Al-Farabi SMA 

Negeri 2 Medan dapat membantu para siswa untuk lebih mudah menghayati nilai 

agama Islam. 

Kelima penelitian yang sudah ada tersebut pada dasarnya berbeda dengan 

penelitian ini, baik dalam hal latar belakang masalah, waktu dan tempat. Penelitian 

ini sebagai pendukung penelitian yang sudah ada, lebih khusus lingkupnya dalam 
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Internalisasi Nilai-nilai Religius Melalui Pembelajaran Pendidikan Islam di SMP 

Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali. 

Hasil riset tersebut berkontribusi sebagai salah satu sumber ilmiah dalam 

mendeskripsikan teori sebagai landasan dalam mengonstruksi instrumen penelitian 

sehingga memperoleh informasi yang akurat dari informan yang dileliti, sehingga 

jelas bahwa hasil riset sebelumnya relevan dikaji sebagai sumber ilmiah untuk 

mengungkap data di lapangan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yakni : 

a. Untuk mengetahui Realisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali. 

b. Untuk mengetahui Nilai-nilai Religius yang ditanamkan Melalui Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku 

Kabupaten Morowali. 

c. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penanaman 

Nilai-nilai Religius Melalui Pembelajaran Pendidikan Agam Islam dan Budi 

Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis.  

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih gagasan atau pemikiran 

serta menambah konsep baru berupa wawasan dan referensi keilmuwan dalam kajian 

pendidikan tentang internalisasi nilai-nilai religius peserta didik. 
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b. Kegunaan Praktis.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepentingan umum baik sekolah 

maupun lainnya dalam menerapkan nilai-nilai religius agar terciptanya kehidupan 

yang sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 



 

 17   
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Internalisasi Nilai-nilai Religius 

1. Pengertian Internalisasi 

Proses internalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup 

individu, yaiyu mulai saat ia dilahirkan sampai hayatnya. Sepanjang hayatnya 

seorang individu terus belajar untuk mengolah segalah perasaan, hasrat, dan emosi 

yang membentuk kepribadianya serta perasaan pertama yang diaktifkan, proses 

internalisasi dapat membantu seseorang mendifinisikan siapa dirinya melalui nilai-

nilai di dalam dirinya dan masyarakat yang sudah tercipta dalam bentuk serangkaian 

norma dan praktik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Internalisasi diartikan 

sebagai penghayatan, penugasan, penguasaan secara mendalam yang berlangsung 

melalui pembinaan, bimbingan, penyuluhan, penataran, dan sebagainya.
1
  

Pola mendalam berlansung lewat penyuluhan, penataran, dan sebagainya 

merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang 

diwujudkan dalam sikap dan prilaku. Internalisasi adalah penghayatan, pendalaman, 

penguasaan secara mendalam melalui binaan, bimbingan dan sebagainya. 

Sehubungan dengan itu, Internalisasi merupakan suatu proses penanaman sikap ke 

dalam diri pribadi seseorang melalui pembinaan, bimbingan dan sebagainya agar ego 

menguasai secara mendalam suatu nilai serta menghayati sehingga dapat tercermin 

dalam sikap dan tingkah laku sesuai dengan standart yang diharapkan. 

                                                      

1
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h.336 
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Secara etimologis, internalisasi berarti proses. Dalam bahasa Indonesia, 

sufiks isasi berarti proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, internalisasi 

diartikan sebagai apresiasi, pengetahuan mendalam yang dikuasai melalui konseling, 

bimbingan, konsultasi, dll.  Internalisasi adalah apresiasi, pendalaman, dan 

kemahiran melalui bimbingan, bimbingan, dan cara lain. Oleh karena itu internalisasi 

adalah proses menumbuhkan sikap dalam diri seseorang melalui pembinaan, 

bimbingan, dsb, agar dapat lebih memahami dan mengamalkan suatu nilai, sehingga 

dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sesuai standar yang diharapkan. 

Menurut Puspitasari internalisasi adalah penanaman perilaku, sikap dan nilai 

seseorang yang di dapatkan dalam proses pembinaan, belajar, dan bimbingan dengan 

harapan apa yang di dapatkan dan dilakukan sesuai dengan keinginan dan harapan 

dalam kehidupan bermasyarakat.
 2

 Pencapaian penanaman perilaku, sikap dan nilai 

seseorang membutuhkan proses yang intensif agar apa yang diharapkan dapat 

tercapai sesuai yang diharapkan. 

Jadi internalisasi merupakan proses yang mendalam untuk menghayati nilai-

nilai agama yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang 

sasarannya menyatu dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi satu karakter 

atau watak peserta didik. Dalam pengertian psikologis, internalisasi mempunyai arti 

penyatuan sikap atau penggabungan, standart tingkah laku, pendapat, dalam 

kepribadian. Freud menyakini bahwa super ego atau aspek moral kepribadian berasal 

dari internalisasi sikap-sikap orang tua.
3
 

                                                      

2
 Puspitasari, Internalisasi penanaman nilai religius, (Jakarta: Al-Fabet, 2014), h. 54. 

3
 James Caplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 256 



19 

 

 

Sedangkan internalisasi terkait Islam dapat dijelaskan sebagai proses 

mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam secara utuh ke dalam hati, sehingga ruh 

dan jiwa dapat bergerak berdasarkan ajaran agama. Internalisasi nilai-nilai agama 

terjadi melalui pemahaman doktrin agama secara menyeluruh dan dilanjutkan 

dengan mengakui pentingnya Islam dan menemukan kemungkinan realisasinya 

dalam kehidupan nyata.Internalisasi semacam ini dapat dilakukan melalui pintu 

lembaga, yaitu melalui pintu lembaga yang ada, seperti Lembaga Penelitian 

Islam.Kedua, pintu pribadi, yaitu melalui pintu pribadi, khususnya pintu guru, dan 

juga pintu melalui sarana materi ajar atau materi perkuliahan, tidak terbatas pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam, tetapi juga meliputi kegiatan keagamaan di 

sekolah. 

Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik 

ada 3 tahapan yang terjadi yaitu :  

a. Tahap tranformasi nilai : Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan 

oleh pendidik dalam menginformasikan nilainilai yang baik dan kuran baik. 

Pada tahap ini hanya terjadi komuniasi verbal antara guru dan siswa.  

b. Tahap Transaksi nilai : suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan 

komunikasi dua arah atau interaksi antara siswa dengan pendidik yang 

bersifat timbale balik. 

c. Tahap transinternalisasi tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. 

Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga 

sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian 

yang berperan secara aktif.
4 

                                                      

4
 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 2016), h.153 



20 

 

 

Berdasarkan pengertian internalisasi yang dikaitkan dengan perkembangan 

manusia, bahwa proses internalisasi harus sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. 

Internalisasi merupkan sentral perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis 

terhadap perubahan diri manusia yang didalamnya memiliki makna kepribadian 

terhadap respon yang terjadi dalam proses pembentukan watak manusia. 

2. Nilai-nilai Religius 

a. Pengertian Nilai Religius 

Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari Bahasa Inggris religion 

sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya 

sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata 

religious yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai 

salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Suparlan sebagai sikap dan perilaku 

yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.5 

Nilai atau value (bahasa Inggris) atau valaere (bahasa Latin) yang berarti: 

berguna, mampu akan, berdaya, berlaku dan kuat. Nilai merupakan kualitas suatu hal 

yang dapat menjadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna, dihargai dan dapat 

menjadi objek kepentingan. Menurut Steeman dalam Sjarkawi, nilai adalah sesuatu 

yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai 

menjadi pengarah, pengendali dan penentu perilaku seseorang.
 6

 

                                                      

5
Elearning Pendidikan. 2011. Membangun Karakter Religius Pada Siswa Sekolah Dasar. 

dalam, (http://www.elearningpendidikan.com), diakses 11 April 2014. 

6
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 29 
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Kata dasar religius berasal dari bahasa latin religare yang berarti 

menambatkan atau mengikat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan religi dimaknai 

dengan agama. Dapat dimaknai bahwa agama bersifat mengikat, yang mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhan-nya.  Dalam ajaran Islam hubungan itu tidak 

hanya sekedar hubungan dengan Tuhan-nya akan tetapi juga meliputi hubungan 

dengan manusia lainnya, masyarakat atau alam lingkungannya.2 Dari segi isi, agama 

adalah seperangkat ajaran yang merupakan perangkat nilai-nilai kehidupan yang 

harus dijadikan barometer para pemeluknya dalam menentukan pilihan tindakan 

dalam bertindak. 

Kata religius biasa diartikan dengan kata agama, namun juga bisa diartikan 

sebagai keberagamaan. Agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara 

turun temurun.12 Agama secara istilah menurut Frazer sebagaimana dikutip 

Nuruddin adalah sistem kepercayaan yang tidak stagnan dan berkembang sesuai 

dengan tingkat kognisi seseorang.13 Clifford Geertz mengemukakan sebagaimana 

dikutip Roibin, agama dan spirit itu beda sedangkan spirit adalah semangat, pada 

dasarnya telah terjadi hubungan yang akrab antara agama sebagai sumber nilai dan 

agama sebagai sumber kognitif atau pengetahuan. Pertama, agama merupakan dasar 

bagi tindakan manusia (pattern for behaviour). Sebagai dasar tindakan agama 

menjadi arah bagi tindakan manusia. Kedua, agama merupakan pola dari tindakan 

manusia (pattern of behaviour). Sebagai pola ini agama dianggap sebagai hasil dari 

cipta, rasa dan karsa manusia yang tidak jarang telah dipengaruhi oleh kekuatan 

mistis. 

Nilai religius atau nilai agama adalah konsepsi yang tersurat maupun tersirat 

yang ada dalam agama yang mempengaruhi perilaku seseorang yang menganut 
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agama tersebut yang mempunyai sifat hakiki dan datang dari Tuhan, juga 

kebenarannya diakui mutlak oleh penganut agama tersebut. Jadi dapat dipahami 

bahwa, nilai religius merupakan salah satu dari berbagai klasifikasi nilai di atas. 

Nilai religius bersumber dari agama dan mampu merasuk ke dalam intimitas jiwa. 

Nilai religius perlu ditanamkan dalam lembaga pendidikan untuk membentuk 

kepribadian muslim yang karimah dan kuat. Di samping itu, penanaman nilai religius 

ini penting dalam rangka untuk menjadikan etos kerja dan etos ilmiah seluruh sivitas 

akademika yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, juga supaya 

tertanam dalam diri tenaga kependidikan bahwa melakukan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran pada peserta didik bukan semata-mata bekerja untuk mencari uang, 

tetapi merupakan bagian dari pekerjaan ibadah. 

Internalisasi berasal dari kata intern atau internal yang berarti bagian dalam 

atau menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi 

mempunyai makna proses. Internalisasi menurut kamus ilmiah populer yaitu 

pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga 

merupakan keyakinan atau kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang 

diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
7
Adapun dalam kerangka Psikologis, 

internalisasi dapat diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar 

tingkah laku, pendapat, dan seterusnya dalam kepribadian yang merupakan aspek 

moral kepribadian berasal dari internalisasi sikap-sikap orang tua.
8
  

Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses penanaman sesuatu, yakni 

merupakan proses memasukkan sesuatu nilai pada seseorang yang akan membentuk 

                                                      

7
 Dahlan, dkk, Kamus Ilmiah Populer (Yogjakarta: Arkola, 1994), h.247 

8
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam: Upaya untuk Mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 301. 
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pola pikirnya dalam melihat makna realitas. Sedangkan internalisasi nilai-nilai 

religius adalah sebuah proses menanamkan nilai-nilai religius sehingga menjadi satu 

perilaku yang positif. Proses internalisasi terjadi apabila individu menerima 

pengaruh dan bersedia bersikap menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut 

sesuai dengan apa yang dia percayai dan sistem yang dianutnya. Sikap yang 

demikian itulah yang biasanya merupakan sikap yang dipertahankan oleh individu 

dan biasanya tidak mudah berubah selama sistem nilai yang ada dalam diri individu 

yang bersangkutan masih bertahan. Jadi internalisasi nilai sangatlah penting dalam 

pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam merupakan pendidikan 

nilai agar nilai-nilai tersebut dapat tertanam pada diri peserta didik. 

Mengikuti penjelasan intelektual muslim Nurcholis Madjid dalam Ngainun 

Naim, agama sendiri bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan melaksanakan 

ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, 

yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah. agama, dengan kata lain, meliputi 

keseluruhan tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (berakhlak 

karimah), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di 

hari kemudian. Dalam hal ini, agama mencakup totalitas tingkah laku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga 

seluruh tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk akhlak 

karimah yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya sendiri.
9
 Menurut Kartono dkk 

nilai adalah ‚sesuatu yang dianggap penting‛, ‚yang dipertahankan‛. Sidi Gazalba 

juga memberikan definisi ‚nilai‛, yaitu sesuatu yang bersifat abstrak, nilai bukan 

                                                      

9
Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan 

Ilmu Dan Pembentukan Karakter Bangsa , (Jogjakarta : Arruz Media, 2012) h. 124 
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pada konkret, bukan pada fakta, tidak hanya persoalan benar-salah yang menuntut 

pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki atau tidak 

dikehendaki. Nilai kita rasakan dalam diri kita masing-masing sebagai daya 

pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi penting dalam kehidupan. Sedangkan 

menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem 

kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia 

yang meyakini). Nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia 

sebagai acuan tingkah laku. Jadi nilai merupakan sesuatu yang memberi makna 

dalam hidup, seperti nilai-nilai agama yang memberikan semacam orientasi bagi 

hidup seseorang.
10

  

Pada pasal yang ketiga menjelaskan tentang tujuan Pendidikan nasional yaitu 

dengan meningkatkan kemampuan yang di punyai oleh siswa sehingga menjadi 

manusia yang bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki ahklakul 

karimah serta mandiri, terampil, inovatif serta menjadi masyarakat negara dan 

bangsa yang demokratis dan memiliki tanggung jawab.
11

Pada lafadz ‘bertaqwa 

kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa‛ menjelaskan Pendidikan Agama memiliki 

kedudukan yang sangat Fudamental bagi bangsa dan negara Indonesia, masing-

masing siswa wajib berhak mendapatkan Pendidikan Agama yang diikutinya 

termasuk bagi siswa yang menganut Agama Islam. Sehinga tujuan Pendidikan 

nasional dapat diimplementasikan bagi masing-masing Lembaga Pendidikan 

sehingga bisa diprediksi masing-masing siswa memiliki nilai religious yang kuat dan 

berprilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. 

                                                      

10
Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1996), h 60.  

11
 UUD No 20 tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional pasal. 3 
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Yang dilihat dari faktanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

Sehingga dalam dunia Pendidikan saat ini atau terkini nilai moral dan agama 

seringkali diremehkan dan diabaikan. Kekurangan nilai agama dalam Pendidikan 

generasi negara dan bangsa, bisa menjadi bencana bagi bangs aitu sendiri. Sehingga 

teknologi yang berkembang pesat saat ini masih kurang di imbangi dengan adanya 

kemampuan Lembaga Pendidikan yang mumpuni dalam menanamkan nilai nilai 

kehidupan yang riligius dan berkarakter. Penyebab kekurangan Pendidikan nilai 

religius dan karakter juga sebabkan karena lemahnya konsistensi antara tujuan 

Pendidikan dengan cita- cita pendidkan yang berperan sebagai pembangun mental 

bangsa yang menjadi aspek mendominasi tujuan pendidakan itu sendiri. Lalu 

terhadap faktanya Pendidikan sekolah terkadang lebih mementingkan 

pengembangan aspek kognitif yang bersifat akademis. Hingga ini menyebabkan nilai 

dan sikap yang meurun drastis tetapi berbeda dengan ranah afektif siswa, kurang 

terindentifikasi dengan tepat dan jelas sehingga terkadang hanya dianggap sebagai 

dampak yang mengikuti dari suatu proses Pendidikan.
 12 

Pendidikan Nilai-nilai Religius yang dimaksud dalam mengembangkan 

potensi religius dan membina siswa sehingga menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa Kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Akhlakul karimah terdiri dari budi 

pekerti, etika, moral yang menjadi tolak ukur dari Pendidikan Agama. Kenaikan 

Potensi nilai religious mencakup pengenalan, dan pemahaman tentang penanaman 

nilai-nilai religius dan pengamalan nilai tersebut dalam kehidupan yang kita jalani 

sehari hari baik individua atau masyarakat. Pada dasarnya dalam meningkatkan 

                                                      

12
Muhammad Fadlillah, Lilif Muallifatul Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 190.   
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potensi nilai religius bertujuan untuk optimalisasi berbagai potensi yang terdapat 

didalam diri manusia yang menjadi dasar harkat dan martabat sebagai mahluk Tuhan 

Yang Maha Esa.
13

 Menimbang keutamaan penanaman nilai nilai religius terhadap 

siswa yang ada di Pendidikan Indonesia, haruslah memiliki cara yang dapat 

menanamkan nilai nilai religius terhadap siswa. 

Terkait dengan hal tersebut maka menjadi jelas bahwa nilai religius 

merupakan nilai pembentuk karakter yang sangat penting artinya. Memang ada 

banyak pendapat tentang relasi antara religius dengan agama. Pendapat yang umum 

menyatakan bahwa religius tidak selalu sama dengan agama. Hal ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa tidak sedikit orang beragama, tetapi tidak menjalaankan ajaran 

agamanya secara baik.
14

 Mereka bisa disebut beragama, tetapi tidak atau kurang 

religius.  

Sementara itu ada, ada juga orang yang perilakunya sangat religius, tetapi 

kurang memperdulikan ajaran agama. Muhaimin berpendapat bahwa kata religius 

memang tidak selalu identik dengan kata agama, kata religius, menurut Muhaimin, 

lebih tepat diterjemahkan sebagai keberagaman. Keberagaman lebih melihat aspek 

yang sedikit banyak merupakan misteri bagi orang lain karena menapaskan intimitas 

jiwa cita rasa yang mencakup totalitas ke dalam pribadi manusia, dan bukan pada 

aspek yag bersifat formal. Namun demikian keberagaman dalam konteks character 

building. Sesungguhnya merupakan manifestasi lebih mendalam atas agama dalam 

kehidupan sehari-hari.
15

  

                                                      

13
Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1996), h 60.  

14
Chabib Thoha,, h 73 

15
 Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan 

Ilmu Dan Pembentukan Karakter Bangsa, h. 125 
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Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa religius tidak diartikan 

sebagai agama tetapi lebih luas dari itu yaitu keberagaman. Istilah nilai 

keberagaman merupakan istilah yang tidak mudah untuk diberikan batasan secara 

pasti. Ini disebabkan karena nilai merupakan sebuah realitas yang abstrak. Secara 

etimologi nilai keberagaman berasal dari dua kata yakni,: nilai dan keberagaman. 

Menurut Rokech dan Bank dalam Asmaun Sahlan, bahwasanya nilai merupakan 

suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan yang 

berada dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai 

sesuatu yang dianggap pantaas atau tidak pantas. Ini berarti pemaknaan atau 

pemberian arti terhadap suatu objek. Sedangkan keberagaman merupakan suatu 

sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan 

seseorang terhadap suatu agama.
16

 Keberagaman atau religiusitas, menurut Islam 

adalah melaksanakan ajaran agama atau berIslam secara menyeluruh.  

Oleh karena itu setiap muslim, baik dalam berfikir, bersikap maupun 

bertindak, diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah. 

Dimanapun dan dalam keadaan apa-pun, setiap muslim hendaknya berIslam. Di 

samping tauhid atau akidah, dalam Islam juga ada syari’ah dan akhlak. Jadi secara 

umum makna Nilai-nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan 

tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu 

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

aturan Illahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan 
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 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, (Malang : UIN MALIKI 
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akhirat. Indikator Capaian Internalisasi Nilai Religius dalam Program 

Pengembangan Diri dan Budaya di Sekolah.  

Nilai religius dapat ditanamkan melalui pembelajaran sesuai dengan 

indikator-indikator yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Indikator capaian 

sekolah dalam menanamkan nilai religius yakni: Memberikan kesempatan kepada 

semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah;  Memiliki fasilitas yang dapat 

digunakan untuk beribadah;  Merayakan hari-hari besar keagamaan. Adapun capaian 

dari internalisasi nilai religius pada peserta didik Muslim dapat diketahui dari 

indikator, Mengingat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah termasuk 

dalam mata pelajaran yang berdampak pembelajaran (instructional effect) sekaligus 

dampak pengiring (nurturant effect).
17

 Dengan demikian, capaian dari internalisasi 

nilai religius dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama di kelas dapat 

diketahui dari perwujudan indikator Standar Kompetensi Lulusan dalam pribadi 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan peserta didik. 

Kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk kepribadian muslim di lingkungan 

lembaga pendidikan antara lain pertama, melakukan kegiatan rutin, yaitu penanaman 

nilai-nilai religius secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa di lembaga 

pendidikan. Kegiatan rutin ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang 

terintegrasi dengan kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga tidak memerlukan 

waktu khusus. Pendidikan agama merupakan tugas dan tanggung jawab bersama 
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 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam: Upaya untuk Mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 301. 
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bukan hanya guru agama saja melainkan juga tugas dan tanggung jawab guru-guru 

bidang studi lainnya atau sekolah. 

 Pendidikan agama pun tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi 

juga meliputi pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan. Untuk itu 

pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan pun tidak hanya dilakukan 

oleh guru agama, tetapi perlu didukung oleh guru-guru bidang studi lainnya. Kedua, 

menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadi 

laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama, sehingga lingkungan dan proses 

kehidupan semacam ini bagi para peserta didik benar-benar bisa memberikan 

pendidikan tentang caranya belajar beragama. Dalam proses tumbuh kembangnya 

peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan lembaga pendidikan, selain lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat. Suasana lingkungan lembaga pendidikan dapat 

menumbuhkan budaya keagamaan. Lembaga pendidikan mampu menanamkan 

sosialisasi dan nilai yang dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas dan 

berkarakter kuat, sehingga menjadi pelaku-pelaku utama kehidupan di masyarakat. 

Suasana lingkungan lembaga ini dapat membimbing peserta didik agar mempunyai 

akhlak karimah, perilaku jujur, disiplin dan semangat sehingga akhirnya menjadi 

dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya. 

Mengikuti penjelasan intelektual muslim Nurcholis Madjid dalam Ngainun  

Naim, agama sendiri bukan hanya kepercayaan kepada yang gaib dan melaksanakan 

ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, 

yang dilakukan demi memperoleh rida Allah. Agama dengan kata lain, meliputi  

keseluruhan tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (berakhlak  

karimah), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di 
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hari kemudian. Dalam hal ini, agama mencakup totalitas tingkah laku manusia 

dalam  kehidupan sehari-hari yang  dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga 

seluruh  tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk akhlak 

karimah yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya sendiri.18 Dengan  demikian,  

menjadi  jelas  bahwa  nilai  religius  merupakan nilai pembentuk karakter yang 

sangat penting artinya. Karena nilai religius membentuk pola pikir dan kepribadian 

seseorang.  

Muhaimin berpendapat bahwa kata religius memang tidak selalu identik 

dengan kata agama. Kata religius, menurut Muhaimin, lebih tepat diterjemahkan  

sebagai keberagaman. Keberagaman lebih melihat aspek yang sedikit banyak 

merupakan misteri bagi orang lain karena menapaskan intimitas jiwa cita rasa yang 

mencakup totalitas ke dalam pribadi manusia, dan bukan pada aspek yang bersifat 

formal. Namun demikian, keberagaman dalam konteks character building 

sesungguhnya  merupakan  manifestasi lebih mendalam atas agama dalam kehidupan 

sehari-hari.19 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa religius tidak diartikan sebagai 

agama  tetapi lebih luas dari itu yaitu keberagaman. Istilah nilai keberagaman 

merupakan istilah yang tidak mudah untuk diberikan batasan secara  pasti.  Ini 

disebabkan  karena  nilai merupakan sebuah realitas yang abstrak. Secara etimologi 

nilai keberagaman berasal dari dua kata yakni, nilai dan keberagaman.  

Menurut Rokech dan Bank dalam Asmaun Sahlan, bahwasanya nilai 
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Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan 

Ilmu Dan Pembentukan Karakter Bangsa, (Jogjakarta : Arruz Media, 2012), h. 124. 
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merupakan suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem 

kepercayaan yang berada dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu  

tindakan, atau mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Ini berarti 

pemaknaan atau pemberian arti terhadap suatu objek, sedangkan keberagaman  

merupakan suatu sikap atau kesadaran  yang muncul yang didasarkan atas keyakinan  

atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.20 

Keberagaman atau religiusitas, menurut Islam adalah melaksanakan ajaran 

agama atau ber-Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu setiap muslim, baik dalam  

berfikir, bersikap maupun bertindak, diperintahkan untuk melakukannya dalam 

rangka beribadah kepada Allah. Dimanapun dan dalam keadaan apa-pun, setiap  

muslim hendaknya ber-Islam. Disamping tauhid atau akidah, dalam Islam juga ada 

syariat dan akhlak.21 

Jadi secara umum makna nilai-nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang 

mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur 

pokok yaitu akidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai 

dengan  aturan-aturan Ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup 

di dunia dan akhirat. 

1.  Bentuk-bentuk Nilai Religius 

Menurut Zayadi, sumber nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia 

digolongkan menjadi dua macam yaitu:  

a. Nilai ilahiyah  

                                                      

20
Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, (Malang : UIN  Maliki Press. 

2010), hal. 66. 
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Nilai ilahiyah adalah nilai yang berhubungan dengan ketuhanan atau hablum 

minallah, dimana inti dari ketuhanan adalah keagamaan. Kegiatan menanamkan nilai 

keagamaan menjadi inti kegiatan pendidikan, adapun nilai-nilai yang paling 

mendasar adalah :   

1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah.  

2) Islam, yaitu sebagai kelanjutan dari iman, maka sikap pasrah kepada-Nya 

dengan menyakini bahwa apapun yang datang dari Allah mengandung 

hikmah kebaikan dan pasrah kepada Allah.  

3) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir 

atau berada bersama kita dimanapun berada.   

4) Takwa, yaitu sikap menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. 

b. Nilai insaniyah 

Nilai insaniyah adalah nilai yang berhubungan dengan sesama manusia atau 

hablum minannas, yang berisi budi pekerti. Berikut adalah nilai yang tercantum 

dalam nilai insaniyah: 

1) Silaturahim, yaitu pertalian rasa cinta kasih antara sesama manusia. 

2) Al-Ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan. 

3) Al-Musawah, yaitu pandangan bahwa harkat dan martabat semua manusia 

adalah sama. 

4) Al-Adalah, yaitu wawasan yang seimbang. 

5) Husnuzan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia. 

6) Tawadu, yaitu sikap rendah hati 

7) Al-Wafa, yaitu tepat janji. 

8) Insyirah, yaitu lapang dada. 
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9) Amanah, yaitu bisa dipercaya. 

10) Iffah atau ta ‘afuf, yaitu sikap penuh harga diri, namun tidak sombong tetap 

rendah hati. 

11) Qawamiyah, yaitu sikap tidak boros. 

12) Al-Munfikun, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan yang 

besar menolong sesama manusia. 22 

Adapun aspek pokok karakter religius yang harus dimiliki oleh santri 

meliputi 3 hal yaitu:  

1) Akidah  

Kata akidah berasal dari Bahasa Arab, yaitu aqadah, ya‘qidu, aqi@datan, yang 

berarti menghubungkan atau mengikat ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, 

sehinga menjadi satu ikatan yang kuat dan sulit dibuka.23 

Akidah merupakan pondasi kehidupan seorang muslim, ia ibarat akar pada 

sebatang pohon yang menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup pohon itu. Selama 

akar itu sehat, kelangsungan hidup pohon akan tetap terpelihara, jika akar itu rusak 

maka kelangsungan pohon itupun akan terganggu. Demikian juga dengan akidah 

pada seorang muslim akan menjadi jaminan, apakah orang itu akan selamat atau 

akan sesat selamanya. 

 Akidah islamiah merupakan ikatan yang didasarkan pada ajaran Islam, atau 

merupakan pernyataan mengikatkan hati untuk mempercayai Allah swt. saja sebagai 

Tuhan. Hal ini dinyatakan oleh Allah swt. dalam al-Qur’an surah al-A'ra>f ayat 172: 

                                                      

22
Zayadi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2001), h. 73.  

23
Sulaiman Saat, Aqidah: Hakikat, Maudlu’, Lahirnya Aliran dalam Islam & Konsep Iman 

(Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 3. 



34 

 

 

خَذَۡۡوَإِذۡ 
َ
شۡ ۡذُرّيَِّتَهُمۡ ۡظُهُورهِمِۡ ۡنِوۡءَادَمَۡۡبنَِٓۡۡنِوۡ ۡرَبُّمَۡۡأ

َ
ىۡۡهَدَهُمۡ وَأ ىفُسِهِمۡ ۡعَََ

َ
لسَۡ ۡأ

َ
ۡ ۡتُۡأ ۡبرَِبّكُِم 

ْۡ ٓ ۡشَهِدۡ ۡبلََىۡۡكاَلوُا نۡىاَ
َ
ْۡۡأ ١٧٢ۡۡۡفِليَِۡغَىۡۡذَاهَىۡۡعَوۡ ۡنُيَّاۡإىَِّاۡهَةِۡلِيَىۡلۡ ٱۡمَۡيوَۡ ۡتَلُولوُا

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 
(seraya berfirman): ‚Bukankah aku ini Tuhanmu?‛ mereka menjawab: ‚Betul 
(Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi‛. (Kami lakukan yang demikian itu) 
agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan: ‚Sesungguhnya kami (Bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)‛.24 

2) Ibadah 

Ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan 

atau pernyataan bakti terhadap Allah swt. yang didasari oleh peraturan agama. 

Ibadah menurut bahasa artinya merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan 

aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah ibadah adalah suatu yang dicintai 

Allah swt. dan diridai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan secara lahiriah 

maupun batiniah.25  

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam al-Qur’an surah az\-Z|a>riya>t ayat 56  

ِۡٱوَۡۡوَّۡل ِۡٱۡتُۡخَللَۡ ۡوَنَا ۡۡنَ ۡل  ٥٦ۡۡۡبُدُونِۡلِِعَۡ ۡإلَِّّ
 

Terjemahnya: 

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

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah taat kepada 

aturan-aturan yang diturunkan Allah swt. melalui malaikat kepada rasul-Nya dalam 

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Penjelasan di atas 

                                                      

24
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menjelaskan bahwa ada 3 aspek-aspek karakter religius yang sangat penting untuk 

ditanamkan kepada peserta didik yaitu akidah, akhlak, dan ibadah. Jika aspek-aspek 

tersebut ada pada diri peserta didik maka peserta didik tersebut dapat dikatakan 

karakter religiusnya sudah terbentuk dengan baik. 

2.  Pembentukan Nilai Religius 

Keberagaman atau religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan 

perilaku ritual (beribadah) tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong 

oleh kekuasaan supranatural. Bukan hanya kegiatan yang tampak oleh mata tetapi 

juga aktivitas yang tidak tampak atau terjadi dalam hati seseorang. Karena itu, 

keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi.5 Dimensi 

nilai-nilai religius di antaranya, dimensi kayakinan atau akidah dalam Islam 

menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran 

agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. 

Di dalam keberIslaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, 

para malaikat, Nabi/Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan mereka serta qadha‟ dan 

qadar. Aspek akidah dalam dunia pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses 

pemenuhan fitrah bertauhid. Ketika berda di alam arwah manusia telah 

mengikrarkan ketauhidannya itu sebagaimana ditegaskan dalam surat al-A’raf ayat 

172 yang berbunyi 

ن   ظ ه ىزِهِن   هِي ءَادمََ  بٌَِي   هِي   زَبُّكَ  أخََرَ  وَإِذ   يَّتهَ  ً    هَدهَ ن  وَأشَ   ذ زِّ  بِسَبِّك ن    ت  ألََس   أًَف سِهِن   عَلَ

ً   قَال ىاْ     فِلِييَ غَ   راَهَ   عَي   ك ٌَّا إًَِّا وَةِ قِيَ  ل  ٱ مَ يَى   تقَ ىل ىاْ  أىَ ًَا   شَهِد   بَلَ
Terjemahnya : 

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

Dimensi praktik agama atau syari‟ah menyangkut pelaksanaan salat, puasa, 

zakat, haji, membaca al-Quran, doa, zikir, ibadah qurban, itikaf di mesjid pada bulan 

puasa, dan sebagainya. Beberapa hal di atas termasuk ubudiyah yaitu pengabdian 

ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur di dalam al-quran dan sunnah. Aspek 

ibadah disamping bermanfaat bagi kehidupan duniawi, tetapi yang paling utama 

adalah sebagai bukti dari kepatuhan manusia memenuhi perintah-perintah Allah. 
26

 

Pembelajaran yang diidentifikasikan dengan kata ‚mengajar‛ berasal dari 

kata dasar ‚ajar‛ yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui ditambah dengan awalan ‚pe‛ dan akhiran‛an‛ menjadi ‚pembelajaran‛, 

yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajar sehingga anak didik 

mau belajar.10 Pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi antara siswa dengan 

lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu perubahan 

prilaku (pengetahuan, sikap maupun ketrampilan).
27

 Secara etimologi pembelajaran, 

menurut Zayadi yang dikutip oleh Heri Gunawan dalam bukunya, kata pembelajaran 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Instruction yang bermakna upaya 

untuk membelajarkan seseorang atau kelompok dengan melalui berbagai upaya, 

berbagai metode, dan pendekatan ke arah pencapaian yang telah ditetapkan. Secara 

terminologi, pembelajaran merupakan kegiatan yang yang dilakukan oleh guru 

secara terprogram untuk membuat peserta didik belajar secara aktif yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar.
28
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Pendidikan merupakan proses dalam membentuk manusia untuk memiliki 

taraf kemanusiaanya (humanisasi). Pendidikan bertujuan tidak sekedar proses alih 

budaya atau alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tetapi juga sekaligus 

sebagai proses alih nilai (transfer of value). Artinya bahwa pendidikan, di samping 

proses pertalian dan transmisi, juga berkenaan dengan proses perkembangan dan 

pembentukan kepribadian atau karakter masyarakat Indonesia. Dalam rangka 

internalisasi nilai-nilai budi pekerti kepada peserta didik, maka perlu adanya 

optimalisasi pendidikan. Perlu disadari bahwa fungsi pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban suatu bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
29

  

Fungsi keluarga yang sering dikenal sebagai tempat pendidikan yang utama 

dan pertama, tampaknya sudah berubah seiring dengan era globalisasi dalam setiap 

lni kehidupan. Ibu yang sering disebut sebagai madrasatul ula saat ini sudah banyak 

yang bekerja atau berprofesi diluar rumah sehingga pada giliran anggota keluarga, 

terutama anak-anak sering menjadi korban, kurang diperhatikan, terutama dalam 

kebutuhan psikologisnya, tingkat kedekatan dan kasih sayangnya. Akhirnya mereka 

banyak melampiaskan kegiatan di luar rumah, dan terjerumus dalam jurang 

kenistaan dan kehinaaan, merupakan suatu kesatuan hidup ( system sosial), dan 

                                                                                                                                                       
Remaja Rosydakarya, 2014), h. 116 

29
 Redakasi Sinar Grafika, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 20, 
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keluarga menyediakan situasi belajar. Ikatan kekeluargaan membantu anak 

mengembangkan sikap persahabatan, cinta kasih, hubungan antar priadi, kerjasama, 

disiplin, tingkah laku yang mulia, serta pengakuan akan kewibawaan.
30

 

 Melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, peserta 

didik diharapkan memiliki pengetahuan, bersikap berkepribadian dan terampil 

mewujudkan nilai-nilai akidah, syari’ah dan, akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan agama Islam (PAI) diartikan sebagai proses transinternalisasi 

pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, 

pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensinya, 

guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, 

Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, serta berakhlak 

mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Menurut 

Zuhairini, sumber religius (perspektif Islam) adalah sumber dari ajaran agama Islam 

yang tertera dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis.  

Nilai religius dalam perspektif Islam adalah nilai sesuai apa yang diajarkan 

dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis. Di dalam keduanya (Al-Qur’an dan Al-Hadis) telah 

diatur bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku, karena Al-Qur’an dan Al-

Hadis merupakan landasan atau pedoman bagi umat Islam. Yakni dengan selalu 

beribadah kepada Allah (shalat, zakat, puasa dan lain-lain), berbuat baik kepada 

sesama manusia, binatang dan lingkungan, jujur, berbakti kepada orang tua dan lain-
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lain. Selanjutnya, karakter religius tidak hanya menyangkut ibadah dalam agamanya 

semata, tetapi juga toleran terhadap agama lain. 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara Implisit telah merelakan 

dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab yang terpikul di pundak 

para orang tua. Orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang 

guru di sekolah karena tidak semua orang menjabat sebagai guru, Tidak hanya 

kompoten dalam ilmu pendidikan saja. Guru juga dituntut untuk berakhlak mulia, 

karena hal itu sangat penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus menjadi 

suri tauladan karena anak-anak bersifat suka meniru, diantara tujuan pendidikan 

adalah membentuk akhlak mulia pada anak dan ini hanya mungkin terjadi jika guru 

berakhlak mulia pula.
31

 

 Saat ini, dunia pendidikan dihadapi dengan arus globalisasi dan 

perkembangan tekhnologi yang signifikan dampaknya dapat dirasakan. Beberapa 

kenakalan remaja yang sering timbul di sekolah antara lain: membolos (karena malas 

sekolah, takut dengan tugas sekolah yang belum mereka kerjakan, takut dengan 

guru, takut dengan teman, ingin melihat gambar atau film porno), merokok, minum-

minuman keras, narkoba, perkelahian atau tawuran antar teman, memalak/menarget 

teman, mengoleksi bermain playstation atau internet, ingin mencoba apa yang baru 

mereka ketahui seperti gambar/film porno yang akhirnya mereka ingin 

mempraktekkannya, pelecehan seksual, pencurian, dan sebagainya, oleh karena itu 

pentingnya pendidikan Pembelajaran Agama Islam dan Budi terkhusus bagi peserta 

didik agar mereka tidak salah dalam melangkah di dalam kehidupan sehari-hari.
32
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Dimensi pengalaman atau akhlak menunjukkan pada seberapa muslim 

berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaiamana 

individu-individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dalam 

keberIslaman, dimensi ini meliputi suka menolong, bekerjasama, berderma, 

mensejahterakan dan menumbuh kembangkan orang lain dan sebagainya . Dari 

uraian diatas menunjukkan bahwa nilai-nilai religius atau keberagaman terbentuk 

dari tiga dimensi, yang pertama yaitu berupa akidah atau kepercayaan kepada Allah 

SWT, kemudian berupa syariah atau praktik agama dan yang terakhir adalah akhlak 

seseorang sebagai wujud ketakwaan manusia kepada Tuhannya, ketiga hal tersebut 

memang tak bisa terpisahkan, karena saling melengkapi satu sama lain. Jika 

seseorang telah memiliki akidah atau keimanan tentunya seseorang tersebut akan 

melaksanakan perintah Tuhannya yaitu melaksanakn syariah agama atau rajin 

beribadah. Penyempurnakan keimanan seseorang harus memiliki akhlakul karimah. 

Uraian diatas diperkuat oleh Endang Saifuddin Anshari yang mengungkapkan bahwa 

pada dasarnya Islam dibagi menjadi tiga bagian, akidah, ibadah dan akhlak. 

ketiganya saling berhubungan satu sama lain. Keberagaman dalam Islam bukan 

hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga dalam aktivitas-

aktivitas lainnya. Sebagai suatu sistem yang menyeluruh, Islam mendorong 

pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula. 

Namun ada pendapat lain yang membagi bentuk keberagaman menjadi dua, 

yaitu pendapat dari Muhaimin yang menyatakan bahwa Kontek pendidikan agama 

atau yang ada dalam religius terdapat dua bentuk yaitu ada yang bersifat vertikal 

dan horizotal. Yang vertikal berwujud hubungan manusia dengan Allah (habl 
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minallah), misalnya shalat, doa, puasa, khataman al-Quran dan lain-lain. Yang 

horizontal berwujud hubungan antar manusia atau antar warga sekolah (habl min 

annas), dan hubungan mereka dengan lingkungan alam sekitarnya.
33

 Keshalihan 

tersebut dibuktikan dengan melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi apa 

yang dilarang oleh agama. Menurut Mahbubi, religius adalah pikiran, perkataan dan 

tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai Ketuhanan. 

Religius berkenaan dengan kualitas mental (kesadaran), perasaan, moralitas dan 

nilai-nilai luhur lainnya yang bersumber dari ajaran agama. Religius bersifat Ilahiah 

lantaran berasal dari Tuhan.
34

  

Keshalihan tersebut dibuktikan dengan melaksanakan segala perintah agama 

dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Menurut Mahbubi, religius adalah 

pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada 

nilai Ketuhanan. Religius berkenaan dengan kualitas mental (kesadaran), perasaan, 

moralitas dan nilai-nilai luhur lainnya yang bersumber dari ajaran agama. Religius 

bersifat Ilahiah lantaran berasal dari Tuhan Secara hakiki, sebenarnya nilai religius 

merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan 

dengan nilai-nilai yang lain. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang 

datangnya dari Tuhan, cakupan nilainya pun lebih luas. Nilai religius sendiri, 

termasuk dalam  karakter bangsa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan 

Nasional. Kemendiknas mengartikan karakter religius sebagai sebuah sikap dan 
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perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi 

terhadap pelaksana ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan agama lainya.
35

 

Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau 

keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. 

Nilai religius juga berhubungan dengan kehidupan dunia tidak jauh berbeda dengan 

nilai- nilai lainnya seperti kebudayaan dan aspek sosial selain itu nilai religius juga 

erat hubunganya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi manusia. Kehidupan 

akhirat inilah yang membedakan dengan nilai- nilai lainnnya. 

Dalam aspek praktik keseharian, nilai-nilai religius yang telah disepakati 

tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua warga 

sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: 

pertama, sosialisasi nilai-nilai religius yang disepakati sebagai sikap dan perilaku 

ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang di lembaga pendidikan. Kedua, 

penetapan action plan mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah 

sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di lembaga pendidikan yang 

mewujudkan nilai-nilai religius yang telah disepakati tersebut. Ketiga, pemberian 

penghargaan terhadap prestasi warga lembaga pendidikan, seperti guru, tenaga 

kependidikan, dan peserta didik sebagai usaha pembiasaan (habit formation) yang 

menjunjung sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-

nilai religius yang disepakati. Penghargaan tidak selalu berarti materi (ekonomik), 

melainkan juga dalam arti sosial, kultural, psikologis ataupun lainnya. 
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Dalam aspek simbol-simbol budaya, pengembangan yang perlu dilakukan 

adalah mengganti simbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan ajaran dan 

nilainilai agama dengan simbol budaya yang agamis. Perubahan simbol dapat 

dilakukan dengan mengubah model berpakaian dengan prinsip menutup aurat, 

pemasangan hasil karya peserta didik, foto-foto dan motto yang mengandung pesan-

pesan nilai keagamaan.. Budaya religius digunakan sebagai wahana penanaman nilai-

nilai religius. Hal tersebut dikarenakan penanaman nilai-nilai religius merupakan 

awal mula dari budaya religius.  

Budaya religius dibentuk salah satunya dengan pendidikan nilai religius yang 

dilakukan secara kontinyu dan terus-menerus oleh suatu lembaga pendidikan, maka 

akan semua civitas akademika yang ada di lembaga tersebut akan melakukan nilai-

nilai religius dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk 

mewujudkan menjadi budaya, maka perlu diterapkan budaya religius yang toleran 

dan mengajarkan keuniversalitasan nilai religius tersebut sehingga peserta didik 

diharapkan mempunyai akhlak karimah.
 36

 

Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau 

keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. 

Nilai religius juga berhubungan dengan kehidupan dunia tidak jauh berbeda dengan 

nilai- nilai lainnya seperti kebudayaan dan aspek sosial selain itu nilai religius juga 

erat hubunganya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi manusia. Kehidupan 

akhirat inilah yang membedakan dengan nilai- nilai lainnnya. Pendapat 

Mangunwijaya tentang religiusitas ini cukup berbeda dengan pendapat lainnya, 

dimana beliau lebih memilih memahami religiusitas sebagai suara hati nurani, dan 
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belum menyangkut pada keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya. Hal ini tentu 

tidak lepas dari pandangan beliau bahwa arti religio bukan berarti agama atau 

sesuatu yang bersifat keagamaan, melainkan berarti memeriksa lagi, menimbang-

nimbang, merenungkan keberatan hati nurani. Artinya Mangunwijaya lebih terfokus 

memandang religiusitas kepada pribadi dan nurani pribadinya, bukan sesuatu yang 

mempengaruhi atau mengilhami pribadinya kepada sesuatu yang kekuasaan mutlak 

dan tak terbatas yang mampu membolak-balik hati nuraninya. 

 Penanaman nilai religius mempunyai posisi yang penting dalam upaya 

membentuk akhlak karimah pada peserta didik. Karena hanya dengan penanaman 

nilai religius, peserta didik akan menyadari pentingnya nilai religius secara kontinyu 

dalam kehidupan sehari-hari.
 37

 Jadi, dalam penanaman nilai-nilai religius tersebut 

memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa nilai-nilai agama tidak hanya dihafal 

atau hanya berhenti pada wilayah kognisi, akan tetapi juga harus sampai menyentuh 

aspek afeksi dan psikomotorik bahkan menyentuh aspek saling menghormati antar 

sesama. 

Nilai-nilai religius merupakan nilai sangat penting untuk ditanamkan kepada 

peserta didik. Nilai tersebut akan mampu menjadikan peserta didik menjadi lebih 

toleran dan lebih religius bahkan mengamalkan ajaran agamanya dan menyentuh 

afeksi dan psikomotoriknya.
 38

 Penanaman nilai religius dilakukan dengan 

membentuk budaya religius sehingga pada akhirnya peserta didik akan terbiasa 

mengamalkan nilai-nilai religius dan akan menjadi peserta didik yang menghormati 

sesamanya bahkan dengan yang lain agama dengan akhlak karimah. 
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Pada dasarnya pembagian bentuk diatas adalah sama karena dimensi 

keyakinan atau akidah dan syari‟ah sama halnya dengan bentuk vertikal yaitu 

hubungan manusia dengan Allah (habl minallah), sedangkan dimensi akhlak 

termasuk dalam bentuk yang bersifat horizontal, hubungan dengan sesama mausia 

atau habl minan nas. 

Pembentukan nilai religius adalah sebuah penataan diri setiap manusia yang 

mempunyai tujuan agar seseorang mampu menjadikan dirinya masing-masing 

menjadi lebih baik dan mempunyai akhlak yang baik. Nilai religius dapat terbentuk 

dengan baik jika seseorang dekat dan yakin kepada Tuhannya. Dengan itu akan 

tertanam pada diri seseorang untuk menjaga diri dari segala hal yang tidak diridai 

Allah, sehingga kebiasaan yang baik muncul dan menjadi akhlak mulia.  

Seorang santri akan terbentuk sifatnya melalui pembelajaran di dalam 

pondok pesantren dan di lingkungan sekitarnya dengan cara mematuhi atau 

mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah diajarkan oleh kiai dan 

pembina, sehingga dari hal itu penataan sebuah kepribadian santri akan tertanam.  

Allah swt. berfirman dalam al-Qur’an surah at}-T{ha>riq ayat (5-6) 

ِۡٱۡيَيظُرِۡفَلۡ ۡ
ىۡل  َٰ ٓۡۡنِوۡخُلق٥َِۡۡۡخُلقَِۡۡمِمَّۡۡوُۡن ا  ٦ۡۡدَافقِۡ ۡء ۡنَّ

 

Terjemahnya:  

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia 
diciptakan dari air (mani) yang terpancar.39 

Adapun beberapa yang dapat membentuk nilai religius meliputi:  

a. Lingkungan keluarga  
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Keluarga memang menjadi faktor yang paling berpengaruh untuk 

memunculkan nilai religius pada anaknya, karena keluargalah yang paling sering 

berada dekat dengannya. Nilai religius yang terbentuk akan mengikuti apa yang dia 

lihat dirumah, karena kebiasaan anak itu terjadi setelah melihat kebiasaan yang ada 

di lingkupnya. 

b. Lingkungan sosial  

Manusia sering sekali kita sebut sebagai makhluk individu, ada juga yang 

menyebutkan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia mesti 

mempunyai hubungan dengan manusia dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat 

adalah tempat dimana berkumpulnya orang-orang dengan semua kebiasaan, watak, 

dan sifat yang berbeda yang diperoleh dari tempat asal mulanya.
40

 

Lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat yang didalamnya 

terdapat interaksi individu dengan individu yang lain, lingkungan sosial dibagi 

dalam dua bagian, yaitu:  

1) Lingkungan sosial primer, yaitu lingkungan sosial dimana terdapat hubungan 

yang erat antara individu satu dengan individu yang lain.  

2) Lingkungan sosial sekunder, yaitu lingkungan sosial dimana hubungan 

individu satu dengan yang lain agak longgar, individu satu kurang mengenal 

dengan individu yang lain.  

c. Lingkungan Pendidikan  

Merupakan proses yang lebih besar dari sekedar pembelajaran, merupakan 

proses pengembangan sosial yang akan mengubah individu dari sekedar makhluk 

biologis menjadi makhluk sosial agar hidup bersama realitas zaman dan masyarakat, 
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dengan kata lain secara tidak langsung lingkungan pendidikan merupakan proses 

pentransferan sifat sosial-kemanusiaan kepada lingkungannya.
41

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang paling utama sangat 

mempengaruhi pembentukan nilai religius anak adalah di lingkungan keluarganya, 

kemudian masyarakat dan sekolah. Pola hidup keluarga akan mempengaruhi si anak 

yang melihat dan merasakan langsung keadaannya. Ketika ditengah keluarga orang 

tua itu selalu memberi contoh teladan yang baik, senantiasa bertutur kata yang baik, 

berperilaku sopan, saling menyayangi, maka anak akan terbentuk seperti itu 

karakternya. Begitu juga yang terjadi di tengah masyarakat dan lingkungan tempat 

pendidikannya, semakin banyak anak melihat nilai religius yang baik maka anak itu 

akan berpotensi baik karena sifat anak itu mengikuti. 

3.  Metode Pembinaan Nilai Religius 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, metode diartikan dengan cara yang 

teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Adapun metode 

pendidikan pembinaan nilai religius menurut Syahidin adalah: 

a. Metode keteladanan 

Metode keteladanan yaitu suatu metode pendidikan dengan cara memberikan 

contoh yang baik kepada peserta didik, baik dalam ucapan maupun perbuatan.42 

Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah 

saw. dan paling banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan misi dakwah beliau. Ahli 

pendidikan banyak yang berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan merupakan 

metode yang berhasil guna. 
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Hal ini disebabkan karena secara psikologis anak adalah seorang peniru yang 

ulung. Murid-murid cenderung meneladani gurunya dan menjadikannya sebagai 

tokoh identifikasi dalam segala hal. 

b. Metode pembiasaan 

Pembiasaan menurut M. Dahlan merupakan proses penanaman kebiasaan, 

sedangkan kebiasaan (habit) ialah cara bertindak yang persistent, uniform dan 

hampir-hampir otomatis (hampir tidak disadari oleh pelakunya).43 

Pembiasaan dapat dilakukan untuk membiasakan pada tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, dan pola pikir. Pembiasaan ini bertujuan untuk 

mempermudah melakukannya, karena seseorang yang telah mempunyai kebiasaan 

tertentu akan dapat melakukannya dengan mudah dan senang hati. Bahkan, sesuatu 

yang telah dibiasakan dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam usia muda itu sulit 

untuk dirubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. Maka diperlukan terapi dan 

pengendalian diri yang sangat serius untuk dapat merubahnya. 

c. Metode memberi nasihat 

 Abdurrahman al-Nahlawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat 

adalah penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang 

yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan 

kebahagian dan manfaat.44 

 Metode pemberian nasihat ini, seorang pendidik mempunyai kesempatan 

yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dan 

kemaslahatan umat. Diantaranya dengan menggunakan kisah-kisah yang tertera di 
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dalam al-Qur’an, baik kisah nabi maupun umat terdahulu yang banyak mengandung 

pelajaran yang dapat dipetik. 

d. Metode motivasi dan intimidasi  

 Dalam Bahasa Arab disebut dengan uslub al-tarhib atau metode targhib dan 

tarhib. Targhib berasal dari kata kerja raggaba yang berarti menyenangi, menyukai 

dan mencintai. Kemudian kata itu diubah mejadi kata benda targhib yang 

mengandung makna suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, kecintaan dan 

kebahagiaan yang mendorong seseorang sehingga timbul harapan dan semangat 

untuk memperolehnya. 

 Metode ini akan sangat efektif apabila menggunakan bahasa yang menarik 

dan meyakinkan pihak yang mendengar. Oleh karena itu hendaknya pendidik bisa 

meyakinkan muridanya ketika menggunakan metode ini. Namun sebaliknya apabila 

bahasa yang digunakan kurang meyakinkan maka akan membuat murid tersebut 

malas memperhatikannya. Sedangkan tarhib berasal dari rahhaba yang berarti 

menakut-nakuti atau mengancam. Menakut-nakuti dan mengancamnya sebagai 

akibat melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang Allah atau akibat lengah dalam 

menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah.45 

 Penggunaan metode motivasi sejalan dengan apa yang ada dalam psikologi 

belajar disebut law of happines atau prinsip yang mengutamakan suasana 

menyenangkan dalam belajar.46 Sedangkan metode intimidasi dan hukuman baru 

digunakan apabila metode-metode lain seperti nasihat, petunjuk dan bimbingan 

tidak berhasil untuk mewujudkan tujuan. 
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e. Metode persuasi 

 Metode persuasi adalah meyakinkan peserta didik tentang suatu ajaran 

dengan kekuatan akal. Penggunaan metode persuasi didasarkan atas pandangan 

bahwa manusia adalah makhluk yang berakal, artinya Islam memerintahkan kepada 

manusia untuk menggunakan akalnya dalam membedakan antara yang benar dan 

yang salah atau yang baik dan yang buruk.47 

 Penggunaan metode persuasi ini dalam pendidikan Islam menandakan bahwa 

pentingnya memperkenalkan dasar-dasar rasional dan logis kepada peserta didik agar 

mereka terhindar dari meniru yang tidak didasarkan pertimbangan rasional dan 

pengetahuan. 

f. Metode kisah 

 Metode kisah merupakan salah satu upaya untuk mendidik murid agar 

mengambil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Apabila kejadian tersebut 

merupakan kejadian yang baik, maka harus diikutinya. Sebaliknya apabila kejadian 

tersebut kejadian yang bertentangan dengan ajaran Islam maka harus dihindari. 

Metode ini sangat digemari khususnya oleh anak kecil, bahkan sering kali digunakan 

oleh seorang ibu sebagai dongeng pengantar ketika anak tersebut akan tidur. Apalagi 

metode ini disampaikan oleh orang yang pandai bercerita, akan menjadi daya tarik 

tersendiri. Namun perlu diingatkan bahwa kemampuan setiap murid dalam 

menerima pesan yang disampaikan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan bahasa 

yang digunakan. Oleh karena itu, hendaknya setiap pendidik bisa memilih bahasa 

yang mudah dipahami oleh setiap anak.  

Dari beberapa uraian metode pembentukan nilai religius di atas, pondok 
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pesantren harus menggunakan berbagai metode itu untuk membentuk nilai religius 

santrinya, karena setiap individu seseorang memiliki kelemahan sikap dan prilaku 

yang diusahakan dengan penggunaan metode agar dapat menjadi lebih baik.  

4.  Nilai Religius Peserta Didik 

Peserta Didik mempunyai nilai religius sebagai berikut:  

a. Memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam 

Anak didik atau santri dibantu agar mampu memahami makna hidup, 

keberadaan, peranan, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan di masyarakat. 

b. Memiliki kebebasan yang terpimpin 

Setiap manusia memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu harus dibatasi 

karena kebebasan memiliki potensi anarkisme. Keterbatasan (ketidak bebasan) 

mengandung kecendrungan mematikan kreativitas, karena itu pembatasan harus 

dibatasi. Inilah yang dimaksud dengan kebebasan yang terpimpin. Seperti ini adalah 

watak ajaran Islam. Manusia bebas menetapkan aturan hidup tetapi dalam berbagai 

hal manusia menerima saja aturan yang datang dari Tuhan. 

c. Berkemampuan mengatur diri sendiri 

Di pesantren, santri mengatur sendiri kehidupannya menurut batasan yang 

diajarkan agama, ada unsur kebebasan dan kemandirian disini. Masing-masing 

pesantren juga mempunyai tata cara tersendiri untuk mempunyai sebuah ciri khas. 

Masing-masing pesantren memiliki otonomi dan setiap pesantren mengatur 

kurikulumnya masing-masing serta mengatur aktivitas kegiatan para santrinya 

masing-masing. Sehingga tidak harus sama antara satu pesantren dengan pesantren 

lainnya. 

d. Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi  
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Dalam pesantren berlaku prinsip dalam hal kewajiban bahwa individu harus 

menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Sedangkan dalam hal hak, individu harus 

mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri sendiri.  

e. Menghormati orang tua dan guru  

Ini memang merupakan ajaran Islam. Tujuan ini dikenal antara lain melalui 

penegakan sebagai pranata di pesantren seperti mencium tangan orang tua maupun 

guru, tidak membantah orang tua dan guru. Nilai ini agaknya sudah banyak terkikis 

di sekolah-sekolah umum. 

f. Cinta kepada ilmu 

Menurut al-Qur’an, ilmu atau segala pengetahuan itu datang dari Allah. 

Banyak hadis yang mengajarkan pentingnya menuntut ilmu, maka seorang santri 

harus betul-betul bersih hatinya agar ilmu itu mudah dipahami karena semua atas 

izin Allah.  

g. Mandiri  

Jika mengatur diri sendiri kita sebut otonomi, maka mandiri yang dimaksud 

adalah berdiri atas kekuatan sendiri. Sejak awal santri telah dilatih untuk mandiri. 

Mereka kebanyakan memasak sendiri, mengatur uang belanja sendiri, mencuci 

pakaian sendiri, membersihkan kamar dan pondoknya sendiri, dan lain-lain. Metode 

sorogan yang individual juga memberikan pendidikan kemandirian. Melalui metode 

ini santri maju sesuai kecerdasan dan keuletan sendiri. Contohnya, seperti pada saat 

ada kegiatan ceramah atau berpidato. Itu semua akan menciptakan sebuah karakter 

tersendiri pada santri.
48

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren 
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menurut para ahli dapat membentuk penanaman nilai religius pada generasi muda 

Islam, suatu yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional yaitu karakter budi 

luhur, kemandirian dan kesehatan ruhani adalah tujuan-tujuan pendidikan nasional 

yang juga merupakan tujuan utama pendidikan di pesantren. Tanggung jawab 

kemasyarakatan bukan sekedar slogan di pesantren, santri dilatih untuk bertanggung 

jawab dan mengamalkan ajaran agama yang dipahaminya.  

B. Pendidikan Islam  

1. Pengertian Pendidikan Islam  

Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang pengertian pendidikan 

Islam, perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang 

berhubungan dengan makna pendidikan. Tiga istilah tersebut adalah ta’lim, ta’dib 

dan tarbiyah. Kata ta’lim merupakan masdar dari kata ‘allama, yang berarti 

pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan 

keterampilan. Kata ta’dib, merupakan masadar dari addaba, yang dapat diartikan 

kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan 

akhlak atau budi pekerti peserta didik. Kata tarbiyah, merupakan masdar dari kata 

rabba, yang berarti mengasuh mendidik dan memelihara. 

Pendidikan ialah bimbingan atau pertolongan secara sadar yang diberikan 

oleh pendidik kepada si terdidik dalam perkembangan jasmaniah dan rohaniah ke 

arah kedewasaan dan seterusnya ke arah kepribadian muslim.
49

 Sehingga pendidikan 

dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk 

generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama Di dalam Sistem Pendidikan 
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dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
50

  

Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam 

pergaulan dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan potensin jasmani 

dan rohaninya ke arah kesempurnaan. Dalam hal ini, pendidikan berarti 

menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab, sehingga 

pendidikan terhadap diri manusia adalah laksana makanan yang berfungsi 

memberikan kekuatan, kesehatan dan pertumbuhan, untuk mempersiapkan generasi 

yang menjalankan kehidupan guna memenuhi tujuan hidup secara efektif dan 

efisien.
51

 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Berkenaan dengan tanggung 

jawab ini, maka pendidikan agama di sekolah berarti: Suatu usaha yang secara sadar 

dilakukan guru untuk mempengaruhi siswa dalam rangka pembentukan manusia 

beragama. Pemberian pengaruh pendidikan agama di sini mempunyai arti ganda 

yaitu: pertama sebagai salah satu sarana agama yang diperlukan bagi pengembangan 

kehidupan keagamaan, dan kedua, sebagai salah satu sarana pendidikan nasional 

untuk terutama, meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba: Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani, rohani berdasarkan hukum- hukum agama Islam menuju kepada 
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terbentuknya kepribadian utama menurut ukuranukuran Islam. Dengan pengertian 

yang lain sering kali beliau mengatakan kpribadian utama tersebut dengan istilah 

kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai- nilai agama Islam, 

memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai- nilai Islam, dan 

bertanggung jawab sesuai dengan nilai- nilai Islam. Dari defenisi ini, tampak adanya 

perhatian kepada pembentukan kepribadian anak yang menjadikannya memikir, 

memutuskan, berbuat dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai- nilai Islam.
52

 

Pendidikan agama adalah bagian integral daripada pendidikan nasional 

sebagai salah satu keseluruhan. Dengan demikian ditinjau dari pendidikan nasional, 

pendidikan agama merupakan satu segi daripada keseluruhan pendidikan anak, segi 

lain adalah pendidikan umum. Kedua segi pendidikan itu merupakan dua aspek dari 

satu proses. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran- 

ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya 

setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan 

ajaran- ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta 

menjadikan agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan 

dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.
53

  

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang 

berkenaan dengan aspekaspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan. 

Oleh karena itu pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab keluarga, 

masyarakat dan pemerintah. 
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Sementara itu, Zuhairini menegaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah 

usaha berupa bimbingan ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara 

sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup dengan ajaran Islam, sehingga terjalin 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk itu, pendidikan agama Islam 

memiliki tugas yang sangat berat, yakni bukan hanya mencetak peserta didik pada 

satu bentuk, tetapi berupaya untuk menumbuhkembangkan potensi yang ada pada 

diri mereka seoptimal mungkin serta mengarahkannya agar pengembangan potensi 

tersebut berjalan sesuai dengan nilai- nilai ajaran Islam. Dengan demikian, 

mengingat berat dan besarnya peran pendidikan agama Islam, maka perlu 

diformulasikan sedemikian rupa, baik menyangkut sarana insani maupun non insani 

secara komperhensif dan integral. Formulasi yang demikian bisa dilakukan melalui 

sistem pengajaran yang baik dengan didukung oleh sumber daya manusia (guru) 

yang berkualitas, metode pengajaran yang tepat, dan sarana yang memadai. 

2. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar sesuatu 

tersebut tegak kokoh berdiri.
54

 Dasar suatu bangunan yaitu fondamen yang menjadi 

landasan bangunan tersebut agar bangunan itu tegak dan kokoh berdiri. Dengan 

adanya dasar ini maka pendidikan Islam akan tegak berdiri dan tidak mudah 

diombang- ambingkan oleh pengaruh luar yang mau merobohkan ataupun 

mempengaruhinya. Dasar pendidikan Islam secara garis besar ada 3 yaitu: AlQur’an, 

As- Sunnah dan Perundang- undangan yang berlaku di negara kita. 

a. Al-Qur’an 
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Al- Qur’an adalah kalam Allah yang telah diwahyukanNya kepada nabi 

Muhammad bagi seluruh umat manusia. Ia merupakan sumber pendidikan yang 

terlengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), maupun 

spiritual (kerohanian), serta material (kejasamanian) dan alam semesta. Oleh karena 

itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber yang 

termuat dalam AlQur’an. Dengan berpegang kepada nilai- nilai Al- Qur’an -- 

terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam, akan mampu mengarahkan dan 

mengantarkan manusia bersifat dinamis kreatif, serta mampu mencapai esensi nilai- 

nilai ‘ubudiyah pada Khaliqnya.
55

 

Dengan sikap ini, maka proses pendidika Islam akan senantiasa terarah dan 

mampu menciptakan dan mengantarkan out putnya sebagai manusia berkualitas dan 

bertanggungjawab terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Hal ini dapat 

dilihat, bahwa hampir dua pertiga dari ayat Al- Qur’an mengandung nilai- nilai yang 

membudayakan manusia dan memotivasi manusia untuk mengembangkan lewat 

proses pendidikan. Proses kependidikan tersebut bertumpu pada kemampuan 

rohaniah dan jasmaniah individu peserta didik, secara bertahap dan 

berkesinambungan, tanpa melupakan kepentingan perkembangan zaman dan nilai 

Ilahiah. Kesemua proses kependidikan Islam tersebut merupakan proses konservasi 

dan transformasi, serta internalisasi nilai- nilai dalam kehidupan manusia 

sebagaimana yang diiinginkan oleh ajaran Islam. Dengan upaya ini, diharapkan 

peserta didik mampu hidup secara serasi dan seimbang, baik dalam kehidupan di 

dunia maupun di akhirat. 
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b. As-Sunnah 

As- Sunnah ialah perkataan, perbuatan atau pengakuan Rasul Allah SWT. 

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al- Qur’an. Sunnah berisi petunjuk 

(pedoman) untuk kemashlahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk 

membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertaqwa.
56

 Dari sini 

dapat dilihat bagaimanan posisi dan fungsi hadits Nabi sebagai sumber pendidikan 

Islam yang utama setelah Al- Qur’an. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi 

ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan nabi dari pesan- pesan 

Ilahiah yang tidak terdapat dalam Al- Qur’an, maupun yang terdapat dalam Al- 

Qur’an.  

Untuk memperkuat kedudukan hadits sebagai sumber inspirasi ilmu 

pengetahuan, dapat dilihat dari firman Allah Q.S An-Nisa (4) : 8 

نْوََُّّارْزقُػُوْىُمَّْفَََّّكِيَّْوَالْمَسََّّٰىمَّٰوَالْيػَتََّّٰالْقُرْبََّّٰاوُلُواَّالْقِسْمَةَََّّحَضَرََّّوَاِذَا َّلََمََُّّْوَقػُوْلُوْاَّمِّ
َّم عْرُوْفًاَّقػَوْلًَّ

Terjemahnya ; 

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 
miskin, Maka berilah mereka dari harta itu  (sekedarnya) dan ucapkanlah 
kepada mereka Perkataan yang baik.
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Dari ayat di atas dapat dilihat dengan jelas, bahwa kedudukan hadits Nabi 

merupakan dasar utama yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan 

pendidikan Islam. Lewat contoh dan peraturan- peraturan yang diberikan Nabi, 

merupakan suatu bentuk pelaksanaan pendidikan Islam yang dapat ditiru dan 

dijadikan referensi teoritis maupun praktis. Proses pelaksanaan pendidikan Islam 
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yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. merupakan bentuk pelaksanaan 

pendidikan yang bersifat fleksibel dan universal, sesuai dengan potensi yang dimilki 

peserta didik, kebiasaan (adat istiadat) masyarakat, serta kondisi alam di mana 

proses pendidikan tersebut berlangsung dengan dibalut oleh pilar- pilar akidah 

Islamiah. Dengan mengacu pada pola ini, menjadikan pendidikan Islam sebagai 

piranti yang tanggu dan adaptik dalam mengantarkan peserta didiknya membangun 

peradaban yang bernuansa Islami. 

c. Perundang- undangan yang berlaku di Indonesia 

Yakni dasar dari UUD 1945 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yang 

berbunyi: Ayat 1 berbunyi: ‚ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.‛ 

Ayat 2 berbunyi: ‚ Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.‛ Sedangkan dari Undang- undang No. 2 

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan keagamaan bermaksud mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

menjalankan peranannya sebagai pemeluk agama yang benar- benar memadai.  

Di antara syarat dan prasyarat agar peserta didik dapat menjalankan 

peranannya dengan baik diperlukan pengetahuan Pendidikan Islam. Ilmu Pendidikan 

Islam merupakan ilmu praktis maka peserta didik diharapkan dapat menguasai ilmu 

tersebut secara penuh baik teoritis maupun praktis, sehingga ia benar- benar mampu 

memainkan peranannya dengan tepat dalam hidup dan kehidupan. 

 

 

 

 



60 

 

 

d. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam sebagai suatu disiplin ilmu, mempunyai karakteristik dan 

tujuan yang berbeda dari disiplin ilmu yang lain. Bahkan sangat mungkin berbeda 

sesuai dengan orientasi dari masing- masing lembaga yang menyelenggarakannya.
58

 

Pusat Kurikulum Depdiknas mengemukakan bahwa pendidikan agama 

Islamdi Indonesia adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan, peserta didik melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaannya kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peserta didik yang telah mencapai tujuan 

pendidikan agama Islam dapat digambarkan sebagai sosok individu yang memiliki 

keimanan, komitmen dan sosial pada tingkat yang diharapkan. Menerima tanpa 

keraguan sedikit pun akan kebeneran ajaran Islam, bersedia untuk berperilaku atau 

memperlakukan objek keagamaan secara positif, melakukan perilaku ritual dan 

sosial keagamaan secara positif, melakukan perilaku ritual dan sosial keagamaan 

sebagaimana yang digariskan dalam ajaran agama Islam. 

Dengan demikian, pendidikan agama Islam di samping bertujuan 

menginternalisasikan (menanamkan dalam pribadi) nilai- nilai Islami, juga 

mengembangkan anak didik agar mampu mengamalkan nilai- nilai itu secara 

dinamis dan flesibel dalam batas- batas konfigurasi idealitas wahyu Tuhan. Dalam 

arti, pendidikan agama Islam secara optimal harus mampu mendidik anak didik agar 
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memiliki ‚ kedewasaan atau kematangan‛ dalam berpikir, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT. Sementara itu tujuan pendidikan Islam menurut beberapa para 

ahli diantaranya adalah: 

1) Menurut Zakiyah Daradjat, dalam Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam 

tujuan pendidikan agama Islam yaitu: Membina manusia beragama, berarti 

manusia yang mampu melaksanakan ajaran- ajaran agama Islam dengan baik 

dan sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh 

kehidupannya, dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan hidup di 

dunia dan di akhirat. 

2) Tujuan pendidikan agama Islam yaitu: 1) Untuk membantu pembentukan 

akhlak yang mulia. 2) Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. 3) 

Persiapan untuk mencari rizki dan menjaga kemaslahatan. 4) Menumbuhkan 

roh ilmiah pada anak didik dan memenuhin rasa keingintahuannya serta 

memungkinkan untuk mengkaji berbagai ilmu. 5) Menyiapkan anak didik 

untuk menguasai profesi tertentu. 

3) Tujuan pendidikan agama Islam secara umum dapat diklasifikasikan dalam 

tiga kelompok yaitu: jismiyyat, ruhiyyat dan aqliyyat. Tujuan (jismiyyat) 

berorientasi sebagai Khalifah fi al- ardh, sementara itu tujuan ruhiyyat 

berorientasi kepada kemampuan manusia dalam menerima ajaran Islam 

secara kaffah; sebagai ‘abd, dan tujuan aqliyat berorientasi kepada 

pengembangan intelligence otak peserta didik. Dari beberapa defenisi di atas, 

terlihat bahwa tujuan pendidikan agama Islam lebih berorientasi kepada 

nilai- nilai luhur dari Allah SWT.
59
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Dari beberapa defenisi di atas, terlihat bahwa tujuan pendidikan agama Islam 

lebih berorientasi kepada nilai- nilai luhur dari Allah SWT. Yang harus 

diinternalisasikan ke dalam diri individu anak didik lewat proses pendidikan. 

e. Materi Pendidikan Islam  

Sebagaimana diketahui, bahwa inti ajaran pokok Islam meliputi: masalah 

keimanan (‘aqidah), masalah keislaman (syari’ah) dan masalah ikhsan (akhlak). 

1) Aqidah. ‘Aqidah adalah bersifat i’tiqad batin, mengajarkan keesaan Allah, 

Esa sebagai Tuhan yang mencipta, mengatur, dan meniadakan alam ini. 

2) Syari’ah. Syari’ah adalah berhubungan dengan amal lahir dalam rangka 

mentaati peraturan dan hukum Tuhan, guna mengatur hubungan antara 

manusia dengan Tuhan dan mengatur pergaulan hidup dan kehidupan 

manusia.  

3) Akhlak. Akhlak adalah suatu amalan yang bersifat pelengkap penyempurna 

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

hidup manusia. 
60

 

Dari tiga initi ajaran pokok lahirlah beberapa keilmuan Agama yaitu: Ilmu 

Tauhid, Ilmu Fiqih dan Ilmu Akhlak. Ketiga ilmu poko Agama ini kemudian 

dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam yaitu Al- Qur’an dan Al- Hadits 

serta ditambah lagi dengan Sejarah Islam (Tarikh); sehingga secara berurutan: 

a) Ilmu Tauhid/ Keimanan 

Ilmu keimanan ini banyak membicarakan tentang kalamullah dan banyak 

berbicara tentang dalil dan bukti kebenaran wujud dan keesaan Allah. Beriman 
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kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berarti percaya dan yakin wujud- Nya yang 

esa, yakin akan sifat- sifat ketuhanan- Nya yang maha sempurna; yakin bahwa Dia 

maha kuasa dan berkuasa mutlak pada alam semesta dan seluruh makhluk ciptaan- 

Nya.
61

 

b) Ilmu Fiqih 

Ilmu fiqih itu ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan/ membahas/ 

memuat hukum- hukum Islam yang bersumber pada Al- Qur’an, Sunnah dan dalil- 

dalil Syar’i yang lain. 

c) Al- Qur’an 

Al- Qur’an itu menempati suatu ilmu tersendiri yang dipelajari secara khusus. 

Membaca Al- Qur’an adalah suatu ilmu yang mengandung seni, seni baca Al- 

Qur’an. Al- Qur’an itu ialah wahyu Allah yang dibukukan, yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad saw, sebagai suatu mukjizat, membacanya dianggap suatu ibadat, 

sumber utama ajaran Islam. 

d) Al- hadits 

Hadits ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw., baik 

merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat fisik/ kepribadian.28 

Adapun ilmu yang dapat digunakan untuk mempelajari hadits diantaranya ialah dari 

segi wurudnya, dari segi matan dan maknanya, dari segi riwayat dan dirayahnya, dari 

segi sejarah dan tokoh- tokohnya, 

e) Akhlaq 

Akhlaq ialah suatu istilah tentang bentuk batin yang tertanam dalam jiwa 
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seseorang yang mendorong ia berbuat ( bertingkah laku). Demikian pula ilmu 

akhlak; yang dipelajari orang hanyalah gejalanya. Gejala itu merupakan tingkah laku 

yang berhulu dari keadaan jiwa ( bentuk batin seseorang). 

f) Tarikh Islam 

Tarikh Islam disebut juga ilmu Sejarah Islam yaitu ilmu yang mempelajari 

tentang sejarah yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan umat 

Islam. 

f. Metode Pendidikan Islam 

Secara etimologi, metode berasal dari kata method yang berarti suatu cara 

kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai 

suatu tujuan.apabila suatu metode disandingkan dengan kata pembelajran, maka 

berarti suatu cara atau sistem yang digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan 

agar anak didik dapat mengetahui, memahami, mempergunakan, menguasai bahan 

pelajran tertentu. Dalam makna yang lain, metode pembelajaran dapat diartikan 

sebagai prinsip- prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan 

seseorang khususnya proses belajar mengajar. Adapun dalam poroses pelaksanaan 

pendidikan Islam dibutuhkan adanya metode yang tepat, agar dapat manghantarkan 

tercapainya tujuan pendidikan yang dicita- citakan. diantaranya adalah: metode 

ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode resitasi, metode demonstrasi, 

metode kerja kelompok, metode sosiodrama, metode karya wisata, metode drill dan 

metode sistem regu. 

1. Metode Ceramah. Metode ceramah ialah suatu metode di dalam pendidikan 

dimana cara menyampaikan pengertian- pengertian materi kepada anak didik 
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dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan.
62

  Dalam 

pelaksanaannya, pendidik bisa menyampaikan materi agama dengan cara 

persuasif, memberikan motivasi, baik berupa kisah teladan atau memberikan 

metafora (amtsal) sehingga peserta didik dapat mencerna dengan mudah apa 

yang disampaikan.  

2. Metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran 

dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Atau suatu 

metode di dalam pendidikan dimana guru bertanya dan murid menjawab 

tentang bahan atau materi yang ingin diperolehnya. Metode ini dimaksudkan 

untuk mengenalkan pengetahuan, fakta- fakta tertentu yang sudah diajarkan 

dan untuk merangsang perhatian murid dengan berbagai cara ( sebagi 

appersepsi, selingan dan evaluasi). 

3. Metode Diskusi. Metode diskusi ialah suatu metode di dalam mempelajari 

bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga 

berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid. 

Metode ini dimaksudkan untuk merangsang murid berfikir dan mengeluarkan 

pendapat sendiri, serta ikut menyumbangkan pikiran dalam satu masalah 

bersama yang terkandung banyak kemungkinan- kemungkinan jawaban. 

Adapun masalah yang baik untuk didiskusikan ialah: 1) Menarik minat anak- 

anak yang sesuai dengan taraf usianya dan merupakan masalah yang up to 

date. 2) Mempunyai kemungkinan pemecahan lebih dari satu jawaban yang 

masing- masing dapat dipertahankan; kemudian berusaha menemukan 

jawaban yang setepattepatnya dengan jalan musyawarah (diskusi). 
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4. Metode Demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar 

diman seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri 

yang memperlihatakan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu 

kaifiyah melakukan sesuatu. Metode demonstrasi ini, dapat diterapkan dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya dengan terkait dengan 

materi ketrampilan, seperti praktek membaca Al- Qur’an, shalat, mengkafani 

jenazah, tayamum dan pelaksanaan haji.
63

 

5. Metode Resitasi. Metode resitasi sering disebut metode pekerjaan rumah, 

adalah metode dimana murid diberi tugas khusus diluar jam pelajaran. Dalam 

pelaksanaan metode ini anak- anak dapat mengerjakan tugasnya tidak hanya 

dirumah, tapi dapat juga dikerjakan diperpustakaan, di laboratorium, di 

ruang- ruang praktikum dan lai sebagainya untuk dapat 

dipertanggungjawabkan kepada guru. Metode resitasi, disamping merangsang 

untuk aktif belajar, baik secara individual maupun secara kelompok, juga 

menanamkan tanggungjawab. Oleh sebab itu, tugas dapat diberikan 

individual ataupun secara kelompok. 

6. Metode Kerja. Kelompok Metode kerja kelompok dalam rangka pendidikan 

dan pengajaran ialah kelompok kerja dari kumpulan beberapa individu yang 

bersifat paedagogis yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik 

(kerja sama) antara individu serta saling percaya mempercayai. Metode kerja 

kelompok merupakan metode pembelajaran yang mengkondisikan kelas yang 

terdiri dari kesatuan individu- individu anak didik yang memiliki potensi 

beragam untuk bekerja sama. Guru dapat memanfaatkan ciri khas dan potensi 
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tersebut untuk menjadikan kelas sebagai satu kesatuan (kelompok sendiri) 

maupun dengan membaginya dengan kelompok kecil ( sub- sub kelompok). 

7. Metode Sosiodrama. Metode sosiodrama ialah bentuk metode mengajar 

dengan mendramakan/ memerankan cara tingkah laku di dalam hubungan 

sosial. 

8. Metode Karyawisata. Metode karyawisata ialah suatu metode pengajaran 

yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak- anak keluar kelas untuk 

dapat memperlihatkan hal- hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan 

bahan pengajaran. Metode karyawisata bukan sekedar rekreasi, tetapi untuk 

belajar atau memperdalam pelalaran dengan melihat kenyataan. Karena itu, 

dikatakan bahwa metode karyawisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan 

dengan mengajak anak didik ke suatu tempat atau obyek tertentu di luar 

sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu.  

9. Metode Drill. Metode drill ialah suatu metode dalam pendidikan dan 

pengajaran dengan jalan melatih anak- anak terhadap bahan pelajaran yang 

sudah diberikan. Dalam pendidikan Agama, metode ini sering dipakai untuk 

melatih ulangan pelajaran Al- Qur’an dan praktek ibadah. 

10. Metode Sistem Regu. Metode sistem regu ialah metode mengajar dimana dua 

orang guru atau lebih bekerja sama mengajar sekelompok murid. Dalam 

pembelajaran dengan metode ini, satu kelas dihadapi oleh beberapa guru. 

g. Dimensi Praktik Agama 

Dimensi Praktik Agama(religious practice) Menurut Glock dan Stark dalam 

Dadang Kahmad menyebutkan dimensi praktik agama adalah dimensi yang meliputi 

perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung didalamnya. 
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Selain itu dimensi praktik agama yaitu tingkatan sejauh mana seseorang 

mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya, dalam agama Islam 

dimensi ini dikenal dengan rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadah, melakanakan 

shalat, membayar zakat, melaksanakan puasa, bulan ramadhan dan menjalankan haji 

bagi yang mampu.
64

 Ada juga pendapat yang datang dari Verbit mengatakan bahwa 

praktik agama (the ritualistic commitment) adalah Dimensi peribadatan yang 

mengukur seberapa jauh seseorang melaksanakan kewajiban peribadatan agamanya, 

misalnya tentang kehadiran di gereja, pura, atau pelaksanaan ibadah wajib bagi 

muslim.  Dalam agama Islam dimensi praktik agama disebut dengan Ibadah. 

 Ibadah menurut bahasa disebut Al-Ubudiyah, dan Al-Ibadah, semua itu 

mempunyai arti kepatuhan atau ketaatan, Al-Ibadah sama artinya dengan taat atau 

kepatuhan,
 65

  dan Ta’abud Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, M.A Subandi, 

Psikologi Agama dan Kesehatan Mental.  (penghambaan), mempunyai persamaan 

arti dengan At-Tanasuk (pengabdian).37Hakekat ibadah adalah ketundukan jiwa 

yang timbul karena perasaan cinta akan Tuhan yang Ma’bud dan merasakan 

kebesaran-Nya, lantaran beritikad bahwa alam ada kekuasaan, yang akal tidak dapat 

mengetahui hakikatnya. Boleh juga dikatakan memperhambakan jiwa dan Islam 

mensyariatkan beberapa macam salat, baik yang fardu maupun yang sunah. 38 

Ibadah menurut para sufi menekankan pada upaya kelanggengan hubungan 
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komunikatif dengan Allah. Mereka menyembah kepada Allah karena keyakinan 

bahwa Dia memang seharusnya disembah.
 66

 

 Pada Pendidikan Islam sendiri ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah 

mahdhah atau Khashah dan ghairu mahdhah atau ‘ammah. Pertama,Ibadah mahdhah 

dipahami sebagai ibadah yang aturan dan tata caranya sudah baku, syarat dan 

rukunnya sudah diatur secara pasti oleh ajaran Islam. Yang termasuk dalam ibadah 

ini adalah; salat, puasa, zakat, ibadah qurban, haji dan lain-lain. Kedua, ibadah 

ghairu mahdhah merupakan kegiatan ibadah yang bersifat umum dan 

pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contohnya secara langsung oleh nabi, 

contohnya, menuntut ilmu, berdagang, bekerja dan lain-lain.. Dimensi 

Pengalaman/Penghayatan (Religious feeling/experiential).  

Artinya pengalaman keagamaan yang di alami oleh seorang penganut suatu 

agama akan berbeda dengan pengalaman keagamaan yang di alami oleh seorang 

penganut agama lainnya. Setiap orang yang beragama selalu menjalankan ajaran 

agamanya, baik dalam bentuk ritual maupun sebagainya, sehingga ia akan 

memperoleh pengalaman yang bentuk dan derajatnya sangat individual. Ini sebabnya 

pengalaman keagamaan yang satu dengan agama yang lain.  Dimensi pengalaman ini 

terdiri dari perasaan-perasaan dan pengalamanpengalaman keagamaan yang pernah 

dirasakan dan dialami. Misalnya seseorang merasa dekat dengan Tuhan, seseorang 

merasa takut berbuat dosa, seseorang merasa doanya dikabulkan Tuhan dan 

sebagainya. Dalam agama Hindu dimensi penghayatan berkaitan dengan 

pengalaman-pengalaman religius seperti merasa dekata dengan Sang Hyang Widhi 
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ketika sedang Tri Sandya atau saat bersemedi. Perasaan dekat ini juga timbul pada 

saat mendengarkan kidung. Atau nyanyian pujaan, sewaktu melakukan puasa dan 

pada saat beryadnya. dalam Islam sering disebut dengan ihsan, yaitu menunjuk 

seberapa jauh tingkat muslim dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan 

dan pengalaman-pengalaman religius.Dalam Islam dimensi ini terwujud dalam 

perasaan dekat dengan Allah, perasaan doa-doanya sering dikabulkan, perasaan 

tentram dan bahagia karena menuhankan Allah, perasaan bertawakkal, (pasrah diri 

secara positif), kepada Allah, perasaan khusyuk. Ketika melaksanakan salat ada 

berdoa, perasaan tergetar ketika mendengar adzan atau ayat-ayat alquran, perasaan 

bersyukur kepada Allah, perasaan mendapatkan peringatan dari Allah, merasa selalu 

dilihat Allah, perasaaan mendapatkan pertolongan dari Allah..  

Dimensi pengetahuan Agama adalah dimensi yang menekankan penganutnya 

memiliki pengetahuan akan tentang keyakinan, ritus, pokok-pokok ajaran agamanya, 

kitab suci, dan tradisi agamanya. Dimensi pengetahuan dan keyakinan jelas 

berkaitan satu sama lain, karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah 

syarat bagi penerimanya.
67

 Walaupun demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh 

syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada 

keyakinan. Dimensi ini juga bisa disebut dengan dimensi Ilmu. Didalam agamaIslam 

dimensi ini termasuk dalam pengetahuan tentang ilmu Fiqih, Ilmu Tauhid dan Ilmu 

Tasawuf. di dalam agama Katolik dimensi pengetahuan yang utama adalah 

memahami Al Kitab maupun sumber-sumber ajaran Katolik yang lain.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Norman K. Denzim, professor sosiologi university of Ionis dan 

yonna S, Lincoln, professor higher education texas A&M University bahwa 

‚pendekatan kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang 

mencakup pendekatan interpretative dan naturalistic terhadap subjek 

kajiannya.‛
1
Artinya peneliti kualitatif mempelajari benda-benda didalam konteks 

alamiahnya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat 

dari sisi makna yang dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya.  Hal yang 

menjadi catatan bahwa: ‚penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang 

dikaji dan kumpulan berbagai data empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, 

introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, 

historis,interaksional, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna 

keseharian problematik dalam kehidupan seseorang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagai suatu 

metode penelitian, penelitian kualitatif ini juga sering dikenal dengan berbagai nama 

dalam beberapa disiplin ilmu. Antropologi menamakan etnografi kepada pendekatan 

kualitatif, sosiologi menyebutkan versthen atau pengamatan terlibat; psikologi 

dengan folklore. Lingusitik, etnomuskologi, etnometodologi, dan banyak disiplin 
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ilmu lainnya, menggunakan istilah-istilah seperti study kasus, interpretative inquiry, 

natural inquiry, dan phenomenology sebagai sebutan dari pendekatan kualitatif.
2
 

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.  

Bailey dalam Burhan Bungin mengemukakan: 

Menyusun rancangan adalah tahapan kedua dari lima tahapan penting dalam 
proses penelitian, yakni memilih masalah (dan merumuskan hipotesis), jika 
penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif, menyusun rancangan 
penelitian, melakukan pengumpulan data, membuat kode dan analisis data, dan 
melakukan interpretasi data.

3
 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun Lokasi penelitian  ini terletak di SMP Negeri 2 Bungku jln. Trans 

Sulawesi Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. 
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B. Kehadiran Penelitian 

Pengamatan terlibat atau observasi harus dilakukan sendiri atau dibantu 

orang lain demi untuk melihat langsung kondisi objektif yang ada di laporan. 

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, maka kehadiran peneliti dilokasi penelitian mutlak dilakukan sebagai 

bagian dari instrument penelitian. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian dalam 

penelitian kualitatif mutlak hukumnya, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data yang akurat di lapangan, maka peneliti harus terjun lansung di 

lokasi penelitian tersebut. Dalam penelitian kulitatif kedudukan peneliti merupakan 

perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada 

akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Hal 

sebagaimana dikemukakan oleh S. Margono tentang kehadiran peneliti di lokasi 

penelitian, Manusia sebagai alat (Instrument) utama pengumpul data. Penelitian 

kualitaif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama 

pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian 

terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan
4
. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, kehadiran peneliti di 

lapangan sangat urgen, karena dalam penelitian kualitatif, data-data penelitian 

berupa informasi-informasi yang dibutuhkan diperoleh melalui orang lain 

(informan). Oleh karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk 

memperoleh data tersebut. Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai pengamat 
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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. 

C. Sumber Data 

Sumber Data merupakan informasi yang diperoleh dari sumber 

data/penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana suatu informasi yang 

diperoleh, bisa berupa orang, benda-benda, di mana tempat peneliti mengamati, 

membaca dengan teliti atau mendapatkan beberapa informasi tentang data tertentu 

yang diidentifikasi dengan masalah penelitian.
5  

Proses penelitian dianggap valid apabila kriteria 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: 

Data utama atau primer diperoleh dari berbagai sumber, antara lain guru 

agama Islam dan peserta didik yang mengikyti proses pembelajaran di dalam kelas 

yang didasarkan pada proses interaksi edukatif antara dua unsur manusia, yaitu 

pendidikan sebagai pengajar, dan peserta didik sebagai pelajar. 

1. Data primer 
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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. 

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 
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kegiatan, rancangan kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

informan. 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah pihak-pihak terkait yang 

mengetahui proses pembelajaran di sekolah, tetapi tidak terlibat secara langsung 

dalam kegiatan dimaksud, seperti kepada sekolah, orang tua peserta didik,  

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 

Untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang diperlukan, hal ini dapat 

diperoleh dengan menggunakan metode 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‛
9
. Dengan demikian, penentuan teknik atau alat 

untuk mengumpulkan data yang tepat sangat penting, karena berfungsi sebagai 
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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‛
10

, sementara Burhan Bungin 

menambahkan bahwa pengamatan dan pencatatan langsung tersebut 

‚…menggunakan panca indera‛
11

. Andi Prastowo menambahkan bahwa observasi 

merupakan ‚kemapuan sesorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja 

indra dibantu dengan panca indera yang lain‛
12

. Dengan demikian, teknik observasi 

merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap 

objek kajian yang diteliti yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan 

melakukan pencatatan untuk membantu mengingat data hasil observasi tersebut. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, 

dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai. Teknik 

observasi dalam penelitian sangat penting dilakukan, hal ini dijelaskan oleh Robert 

KYin bahwa:   
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Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan tambahan tentang 
topik yang akan diteliti misalnya observasi teknologi pada pekerjaan 
merupakan peralatan yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut tentang 
batas-batas atau persoalan-persoalan teknologi yang dimaksud sehingga 
peneliti bisa mengambil foto-foto…ini akan membatu memuat karakteristik-
karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar

13
. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa, teknik observasi 

memiliki kedudukan penting dalam penelitian, karena hasil observasi merupakan 

tambahan data yang sangat penting untuk menemukan secara langsung data 

informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut berguna bagi 

peneliti, yaitu peneliti dapat pembandingkan data hasil observasi, data hasil 

wawancara dan data dokumentasi, sehingga saling menguatkan dan menambah 

derajat kepercayaan, sehingga diperoleh data yang valid sesuai dengan kriteria data 

ilmiah yang harus ditemukan oleh peneliti yang bersangkutan. Adapun teknik 

observasi yang akan Penulis lakukan sebagai berikut: pertama, peneliti secara 

langsung dating ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan kedua, 

peneliti mencatat objek pengamatan yang sedang terjadi dilokasi penelitian sesuai 

dengan fokus permasalahan. 

2. Wawancara (interview) 

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 
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hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data‛
14

. 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‛
15

. 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‛
16

.    

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara 

bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka dengan 

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

terlibat dalam kehidupan sosial informan‛
17

. 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 

informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara menyeluruh dan akurat, 

sehingga dapat memenuhi kriteria keakuratan data dalam karya ilmiah. 
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dan Pelatihan Lengkap Serba Guna),h 163. 
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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‛
18

. 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
19

. 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‛
20

. Sedangkan 

Nasution dalam Andi Prastowo mengemukakan ‚keuntungan bahan tulisan ini antara 

lain adalah bahan itu telah ada, telah siap sedia dan siap pakai
21

‛. Dengan demikian 

                                                      

18
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 82. 

19
Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial, (Cet.V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 65. 

20
Robert KYin, Case Study Design and Methods, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir 

dengan judul: Studi Kasus Desain dan Metode, h. 104. 

21
Andi Prastowo, Menguasai Taknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan 

dan Pelatihan Lengkap Serba Guna) h. 192. 
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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 diselidiki22. 

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.  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 

                                                      

22
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX h. 217. 
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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 

Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian. Tanpa instrumen yang tepat, penelitian tidak akan menghasilkan 

sesuatu yang diharapkan. Banyak instrumen yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data, namun penggunaannya sangat tergantung kepada jenis 

permasalahan yang akan diteliti.
23 

F. Teknik Pengolahan dan Analis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau 

angka ringkasan dengan menggunakan caracara atau rumus-rumus tertentu. 

Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi 

data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu 

mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokuman, dan 

sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap 

                                                      

23
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h.193 
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kenyataan atau realitas.
24

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Dalam hal ini Nasution menyatakan: ‚Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian 

selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian 

kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan 

pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an ongoning 

activity tha occurs throughout the investigative process rather than after process. 

Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses 

pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.‛
25

Analisis data versi 

Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.
26

 

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‚kasar‛ yang muncul dari 

catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan 

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain 

sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, 

kemudian data tersebut diverifikasi.  

                                                      

24
 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66. 

25
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, h. 335-336. 

26
 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2009), h. 85-89. 
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b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan 

tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk 

yang padu dan mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian 

kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik 

dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat 

penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus 

diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa 

dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendektan emik, yaitu dari 

kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan 

peneliti (pandangan etik) 

G. Pengujian Keabsahan  Data  

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti 

melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara: 

1. Perpanjangan Pengamatan Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai 

kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti 

akan memungkinan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.
27

 Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek 

kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali 

                                                      

27
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Cet.XXIX, h. 248. 
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pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka 

peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga 

diperoleh data yang pasti kebenarannya.
28

 Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan 

untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau 

masih ada yang salah. 

2. Ketekunan pengamatan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

pasti dan sistematis.
29

 Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek 

soalsoal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau 

tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. 

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati.
30

 Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah 

dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasidokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan 

Agama Islam bagi anak tunanetra. 

                                                      

28
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, h. 271. 

29
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cet. 6, h. 272. 

30
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet 

6 h. 272 
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3. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, 

dan waktu.
31

 Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan 

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. 

Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara 

lainnya. 

                                                      

31
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet 

6 h. 273 
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BAB IV 

REALISASI PENANAMAN NILAI-NILAI RELIGIUS MELALUI 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI 

PEKERTI DI KELAS VIII SMP NEGERI 2 BUNGKU 

KABUPATEN MOROWALI 

A. Realisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti di Kelas VIII 

SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali 

Pembentuk karakter atau akhlak dalam kemajuan tekhnologi modern 

merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat kemerosotan akhlak yang 

sering terjadi di akhir-akhir ini. Kemajuan tekhnologi yang semakin pesat 

menimbulkan berbagai dampak positif tetapi disisi lain juga menimbulkan dampak 

yang negatif bagi kemajuan peradaban. Kemerosotan akhlak tidak hanya terjadi pada 

orang dewasa saja, akan tetapi kemerosotan akhlak tersebut juga terjadi pada anak-

anak sampai tingkat remaja. Banyaknya keluhan dari orang tua, ahli pendidikan, 

serta orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan agama dan sosial, 

terkait dengan kemerosotan akhlak yang dilakukan peserta didik. Pembahasan 

akhlak juga menjadi pembahasan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, 

karena suatu pembelajaran dikatakan berhasil jika terdapat perubahan yang positif 

setelah melakukan kegiatan belajar. Perubahan tersebut bukan hanya pada aspek 

pengetahuannya (kognitif) saja, melainkan aspek moral atau akhlak (afektif) sebagai 

bentuk tindakan dari proses belajar. 

Pembelajaran yang diidentifikasikan dengan kata ‚mengajar‛ berasal dari 

kata dasar ‚ajar‛ yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 
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diketahui ditambah dengan awalan ‚pe‛ dan akhiran‛an‛ menjadi ‚pembelajaran‛, 

yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajar sehingga anak didik 

mau belajar.10 Pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi antara siswa dengan 

lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu perubahan 

prilaku (pengetahuan, sikap maupun ketrampilan).
1
 Secara etimologi pembelajaran, 

menurut Zayadi yang dikutip oleh Heri Gunawan dalam bukunya, kata pembelajaran 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Instruction yang bermakna upaya 

untuk membelajarkan seseorang atau kelompok dengan melalui berbagai upaya, 

berbagai metode, dan pendekatan ke arah pencapaian yang telah ditetapkan. Secara 

terminologi, pembelajaran merupakan kegiatan yang yang dilakukan oleh guru 

secara terprogram untuk membuat peserta didik belajar secara aktif yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar.
2
 

Pendidikan merupakan proses dalam membentuk manusia untuk memiliki 

taraf kemanusiaanya (humanisasi). Pendidikan bertujuan tidak sekedar proses alih 

budaya atau alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tetapi juga sekaligus 

sebagai proses alih nilai (transfer of value). Artinya bahwa pendidikan, di samping 

proses pertalian dan transmisi, juga berkenaan dengan proses perkembangan dan 

pembentukan kepribadian atau karakter masyarakat Indonesia. Dalam rangka 

internalisasi nilai-nilai budi pekerti kepada peserta didik, maka perlu adanya 

optimalisasi pendidikan. Perlu disadari bahwa fungsi pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban suatu bangsa 

                                                      

1
 Hamzah B Uno, Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM,(Jakarta: PT 

Bumi Aksara,2015),h.142 

2
 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh, ( Bandung : PT 

Remaja Rosydakarya, 2014), h. 116 
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yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
3
 

 Saat ini, dunia pendidikan dihadapi dengan arus globalisasi dan 

perkembangan tekhnologi yang signifikan dampaknya dapat dirasakan. Beberapa 

kenakalan remaja yang sering timbul di sekolah antara lain: membolos (karena malas 

sekolah, takut dengan tugas sekolah yang belum mereka kerjakan, takut dengan 

guru, takut dengan teman, ingin melihat gambar atau film porno), merokok, minum-

minuman keras, narkoba, perkelahian atau tawuran antar teman, memalak/menarget 

teman, mengoleksi bermain playstation atau internet, ingin mencoba apa yang baru 

mereka ketahui seperti gambar/film porno yang akhirnya mereka ingin 

mempraktekkannya, pelecehan seksual, pencurian, dan sebagainya, oleh karena itu 

pentingnya  Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terkhusus bagi 

peserta didik agar mereka tidak salah dalam melangkah di dalam kehidupan sehari-

hari.
4
 

 Penelitian ini bersifat kualitatif untuk mengungkap data yang bersifat 

informasi mengenai Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti 

didasarkan pada standar proses pembelajaran yang meliputi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran sebagaimana 

                                                      

3
 Redakasi Sinar Grafika, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 20, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 5 
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 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2009), h.6 



91 

 

 

yang telah terjadi di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali, terdiri 

atas sejumlah indikator penelitian yang dikembangkan sebagai item-item instrumen 

penelitian, sehingga diperoleh data sebagai hasil penelitian untuk dideskripsikan 

secara kualitatif. 

1. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti  

 Langkah awal dalam merencanakan pembelajaran adalah merumuskan tujuan 

pembelajaran PAI dan budi pekerti yang bernilai religius. Penanaman nilai- nilai 

religius merupakan hal penting yang harus dilakukan dan diterapkan kepada peserta 

didik  untuk menanggulangi dan mengatasi berbagai hal yang buruk. Sikap religius 

dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang didasari oleh dasar kepercayaan 

terhadap nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Kesadaran ini muncul dari produk 

pemikiran secara teratur, mendalam dan penuh penghayatan, 
5
 Menurut 

Susilaningsih dalam Amin Abdullah, religiusitas atau rasa agama merupakan kristal 

nilai agama (religious conscience) dalam diri yang terdalam dari seseorang yang 

merupakan produk dari internalisasi nilai-nilai agama yang dirancang oleh 

lingkungannya terkhusus bagi peserta agar memiliki karakter dan sifat budi pakerti 

di dalam kehidupan dan lingkungan sosialnya.
6
 Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pakerti memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi peserta didik, 

disamping mengajarkan tentang bagaimana memiliki dan akhlak yang mulia dan 

perilaku yang baik, ini juga mempengaruhi bagaimana ketakwaan kepada Allah 

                                                      

5
Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam : Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), h.9  

6
Amin Abdullah,dkk.,Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner, 

(Yogyakarta : Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), h.88 
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SWT, dan guru berperan penting dalam merumuskan aktivitas kegiatan dan proses 

pembelajaran untuk peserta didik. 

 Kegiatan ini juga telah dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pakerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten 

Morowali sebagaimana yang terungkap melalui wawancara berikut. 

 Alwan Hasan mengemukakan bahwa merencanakan pembelajaran merupakan 

tanggung jawab setiap guru sebelum melaksanakan proses kegiatan pembelajaran di 

kelas, termasuk guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti di 

Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali, terutama merumuskan 

tujuan pembelajaran sebagai kompetensi peserta didik yang diharapkan dicapai 

dalam proses pembelajaran di kelas.
7
 

Dalam pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan. Sebagai suatu bidang 

kajian atau mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam diberikan mulai tingkat TK 

hingga perguruan tinggi. Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan 

keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli 

ilmu agama. Kemudian pada pasal 30 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan 

keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan 

informal.
8
 

                                                      

7
Alwan Hasan (54 tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali, 

wawancara, Bungku/Morowali, 3 Oktober 2022. 

8
Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas  
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Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti, yaitu 

mengembangkan dan meningkatkan keimana dan ketakwaan peserta didik kepada 

Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga, pada dasarnya dan 

pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh 

setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkan 

kembangkan lebih lanjut dalam anak melalui bimbingan pengajaran dan pelatihan 

agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapay berkembang secara optimal sesuai 

dengan tingkat perkembanganya. 

Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup 

di dunia dan di akhirat, penyusaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkunganya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkunganya sesuai dengan ajaran agama Islam, perbaikan, yaitu untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan dan kelemahan peserta didik dalam 

keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

 Sumarni Mappiase mengungkapkan bahwa kegiatan pertama dalam 

merencanakan pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang  sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. Materi yang akan diajarkan melalui  

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti berkaitan dengan Akidah, 

Ibadah dan Akhlak sebagai materi pelajaran yang bernilai religius.
9
 

Pengertian Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimami, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari 

                                                      

9
Sumarni Mappiase (43 tahun), Guru PAI dan Budi Pekerti Kelas IX 2 Bungku Kabupaten 

Morowali, wawancara, Bungku/Morowali, 3 Oktober 2022. 
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sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, Pendidikan Agama Islam adalah 

suatu proses pengembangan potensi manusia menuju terbentuknya manusia sejati 

yang berkepribadian Islam atau kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
10

 

B. Nilai-nilai Religius yang Ditanamkan melalui Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pakerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali 

 Nilai religius adalah nilai yang bersumber dari keyakinan keTuhanan yang 

ada pada diri seseorang Secara hakikat, nilai religius merupakan nilai yang memiliki 

dasar yang paling kuat dari pada nilai yang lainnya, karena didalamnya terdapat nilai 

penting yang telah disampaikan oleh pemilik kebenaran paling tinggi yaitu yang 

memiliki sebutan Maha benar yaitu Allah dan segala nilai dan ajarannya telah 

disampaikan melalui utusannya Nabi Muhammad saw. Dan nilai ini mempunyai 

lingkup yang sangat luas bahkan dapat mengatur segala dan seluruh aspek dalam 

kehidupan manusia. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwasanya nilai religus 

merupakan nilai yang bersumber dari tuhan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia.
11

  

Penelitian tersebut untuk mengetahui nilai-nilai religius yang ditanamkan 

kepada peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pakerti, di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali, terdiri dari 

beberapa indikator penelitian yang dikembangkan sebagai item-item instrumen 

penelitian, sehingga diperoleh data sebagai hasil penelitian untuk dideskripsikan 

                                                      

10
Syamsul Huda Rohmadi, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 

(Yogyakarta: Araska, 2012), h. 143 

11
Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.10  
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secara kualitatif. sumber dari nilai-nilai religiusitas adalah bersumber dari dua 

pondasi besar agama, yakni bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dua sumber 

tersebut adalah sumber yang paling benar dan tidak diragukan lagi. Didalamnya 

terdapat standard-standard nilai yang dapat mengatur seluruh aspek kehidupan dan 

seluruh aspek ilmu pengetahuan. Dari nilai sekecil apapun hingga mengatur aspek 

yang sangat besar. Selain itu Al-Qur’an dan Sunnah dapat berinteraksi dalam segala 

ruang dan waktu dan fleksibel digunakan dalam keadaan apapun. 

1. Penilaian Nilai-nilai Religius yang Ditanamkan Melalui Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti. 

Kegiatan keagamaan merupakan kegiatan yang berisi tentang hubungan 

antara manusia dengan Allah dan Rasulnya, entah itu dalam bentuk ibadah individu, 

program social, maupun program-program yang mengandung nilai ajaran atas dasar 

Al-Qur’an dan Sunnah dan dengan bentuk yang berbagai macam. Kegiatan 

keagamaan biasanya berisi tentang ibadah, berdzikir kepada Allah, penanaman nilai-

nilai agama, dan mengaplikasikan perilaku social sesuai nilai agama, adab dan norma 

sosial yang berlaku. Kegiatan ini merupakan metode para ulama untuk memelihara 

ataupun mendidik ruh, fikiran, perilaku dan jasad umat muslim.  

 Pertama yang harus dilakukan dalam penilaian nilai-nilai religius dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti, yaitu menilai dengan 

religiulitas peserta didik dengan instrumen tes tertulis yang dilakukan oleh setiap 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti, di Kelas VIII SMP 

Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali sebagaimana yang terungkap melalui 

wawancara berikut. 
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 Ruaeda mengungkapkan bahwa untuk menanamkan nilai-nilai religius 

terhadap peserta didik dengan merumuskan nilai-nilai religiuslitas, sehingga materi 

yang diberikan yaitu penanam nilai religiuslitas secara tertulis, lisan dan praktik 

sebagai penanaman nilai religius terhadap peserta didik.
12

 Secara hakiki sebenarnya 

nilai religius merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat 

dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran 

tertinggi yang datangnya dari Tuhan dan ruang lingkup nilai ini sangat luas dan 

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, Penanaman nilai-nilai agama (religius) 

adalah suatu proses memasukan nilai agama secara penuh ke dalam hati, sehingga 

ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran agama. Internalisasi nilai agama terjadi 

melalui pemahaman ajaran agama secara utuh, dan diteruskan dengan kesadaran 

akan pentingnya ajaran agama, serta ditemukannya posibilitas untuk merealisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari.
13

 Dengan demikian yang dimaksud penanaman nilai-

nilai religius adalah suatu proses, cara, atau nilai luhur yang diadopsi kedalam diri 

manusia yang berhubungan dengan tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk sikap 

dan kepribadian sehingga seseorang akan terbimbing pola pikir, sikap dan segala 

tindakan maupun perbuatan yang diambilnya 

 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nilai religius adalah nila nilai 

kehidupan yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah yang mencerminkan tumbuh 

kembangnya kehidupan beragama terkhusus bagi peserta didik yang terdiri dari tiga 

unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai 
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Rueda, (49 tahun), Guru PAI dan Budi Pekerti Kelas IX 2 Bungku Kabupaten Morowali, 

wawancara, Bungku/Morowali, 4 Oktober 2022. 

13
Mumammad Alim, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdyakarya, 2011) h. 
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dengan aturan-aturan illahi untuk mencapai kesejahteraan serta kehidupan di dunia 

dan akhirat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan internalisasi nilai 

religiusitas adalah suatu cara atau proses dalam melaksanakan penanaman nilai 

religiusitas, Secara hakiki sebenarnya nilai religius merupakan nilai yang memiliki 

dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. 

Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan dan ruang 

lingkup nilai ini sangat luas dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.
14

 

 Dzuhri mengungkapkan bahwa penanaman nilai-nilai religius yang diberikan 

oleh guru, bukan hanya penanaman yang bersifat tes tertulis, akan tetapi berbagai 

penanaman yang diberikan kepada peserta didik seperti penanaman nilai religius 

yang bersifat lisan, sehingga materi yang diberikan kepada peserta didik bisa 

menjadi contoh dan teladan.
15

  

C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Penanaman Nilai-nilai Religius 

melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti di Kelas VIII 

SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali 

 Penelitian dilakukan untuk mengetahui Faktor-faktor Pendukung dan 

Penghambat Penanaman Nilai-nilai Religius melalui Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pakerti di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten 

Morowali. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut dilakukan beberapa instrumen 

                                                      

14
Muhammad Agung Priyanto, Skripsi: ‚Penanaman Nilai-Nilai Religius Melalui Kegiatan 

Keagamaan pada Jamaah di Masjid Fatimatuzzahra Grendeng Purwokerto‛, (Purwakarta: 

IAIN,2018), h. 35 

15
 Dzuhri, (13 tahun), Peserta didik Kelas IX 2 Bungku Kabupaten Morowali, wawancara, 

Bungku/Morowali, 4 Oktober 2022. 
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penelitian untuk menghasilkan hasil penelitian sehingga diperoleh data sebagai 

sebagai berikut. 

1. Faktor Pendukung penanaman Nilai-nilai Religius 

 Penelitian tersebut dilakukan untuk melihat faktor pendukung penanaman 

nilai-nilai religiuslitas terhadap peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi di kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali. 

Untuk mengetahui faktor pendukung tersebut dibutuhkan beberapa item indikator 

dalam penelitian seperti,  faktor pendukung dari orang tua, faktor lingkungan, serta 

sanksi yang diberikan oleh guru sebagai motivasi dalam penanaman nilai-nilai 

religius peserta didik, sebagaimana yang terungkap melalui wawancara berikut. 

 Alwan Hasan mengungkapkan bahwa sebagai pendukung faktor penanaman 

nilai-nilai religius terhadap peserta didik dibutuhkan kerja sama dari orang tua dalam 

mendidik peserta didik, karena peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membentuk 

karakter peserta didik untuk memiliki sifat dan perilaku religius.
16

 

 Minarti mengungkapkan bahwa untuk membentuk nilai-nilai religius 

dibutuhkan beberapa faktor dan indikator salah satunya, faktor orang tua dan 

lingkungan, orang tua peserta didik harus senangtiasa mengontrol dan 

memperhatikan peserta didik tersebut dalam kegiatan aktivitas  dilakukan sehari-

hari, serta memberikan perhatian kepada peserta didik tersebut, membiasakan sejak 

dini memberikan nilai-nilai agama sehingga membantu kegiatan pembinaan 

                                                      

16
Alwan Hasan (54 tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali, 

wawancara, Bungku/Morowali, 3 Oktober 2022  
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meningkatkan karakter peserta didik di lingkungan masyarakat maupun di 

lingkungan sekolah.
17

 

Fungsi keluarga yang sering dikenal sebagai tempat pendidikan yang utama 

dan pertama, tampaknya sudah berubah seiring dengan era globalisasi dalam setiap 

lni kehidupan. Ibu yang sering disebut sebagai madrasatul ula saat ini sudah banyak 

yang bekerja atau berprofesi diluar rumah sehingga pada giliran anggota keluarga, 

terutama anak-anak sering menjadi korban, kurang diperhatikan, terutama dalam 

kebutuhan psikologisnya, tingkat kedekatan dan kasih sayangnya. Akhirnya mereka 

banyak melampiaskan kegiatan di luar rumah, dan terjerumus dalam jurang 

kenistaan dan kehinaaan, merupakan suatu kesatuan hidup ( system sosial), dan 

keluarga menyediakan situasi belajar. Ikatan kekeluargaan membantu anak 

mengembangkan sikap persahabatan, cinta kasih, hubungan antar priadi, kerjasama, 

disiplin, tingkah laku yang mulia, serta pengakuan akan kewibawaan
 18

 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara Implisit telah merelakan 

dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab yang terpikul di pundak 

para orang tua. Orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang 

guru di sekolah karena tidak semua orang menjabat sebagai guru, Tidak hanya 

kompoten dalam ilmu pendidikan saja. Guru juga dituntut untuk berakhlak mulia, 

karena hal itu sangat penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus menjadi 

suri tauladan karena anak-anak bersifat suka meniru, diantara tujuan pendidikan 
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Minarti (52 tahun), Guru PAI dan Budi Pekerti Kelas VIII 2 Bungku Kabupaten Morowali, 

wawancara, Bungku/Morowali, 4 Oktober 2022 

18
 Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 87 
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adalah membentuk akhlak mulia pada anak dan ini hanya mungkin terjadi jika guru 

berakhlak mulia pula.
19

 

Masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai kualitas diri 

 di mulai dari yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi. 

 Sementara jika dilihat dari segi lingkungan pendidikan, masyarakat disebut sebagai 

lembaga pendidikan non-Formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan 

berencana kepada seluruh anggota keluarga, Masyarakat memiliki pengaruh yang 

besar dalam memberi arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin 

masyarakat atau penguasa yang ada didalamnya. Pemimpin masyarakat muslim 

tentu saja menghendaki agar setiap anak di didik menjadi anggota yang taat dan 

patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, anggota 

sepermainan, kelompok kelas, dan sekolahnya.
20

 Faktor pendukung Penanaman 

Nilai-nilai Religius melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti 

di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali.sebagaimana yang 

terungkap melalui wawancara berikut. 

 Ruaeda mengatakan bahwa faktor pendukung nilai-nilai religius dalam 

membina peserta didik yaitu mengintensifkan pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

penerapan metodologi belajar-mengajar yang efektif, menarik minat dan perhatian 

anak, sehinga anak belajar lebih aktif, dalam pelaksanaan kurikulum hendaknya 

memperhatikan keseimbangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Peningkatan 

pengawasan dan disiplin terhadap tata tertib sekolah.  Mengadakan identifikasi dan 
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Zakiah Drajat, ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta : Bumi Aksara, 2011 ) h .39  

20
 Zakiah Drajat, ilmu Pendidikan Islam, h. 38 
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bimbingan mengenai bakat sehingga peserta didik tersebut dalam proses 

pembelajaranya merasakan rasa nyaman dalam proses pembelajaran.
21

  

Sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga memegang peranan 

penting, terutama dalam pembinaan mental, pengetahuan dan ketrampilan anak. 

Sasaran pembinaan ini adalah tumbuhnya remajaremaja yang dinamis, kritis dalam 

berpikir dan bertindak. Menurut Zubaedi upaya untuk mengimplementasikan 

pendidikan karakter dan nilai-nilai religius  perlu dilakukan dengan pendekatan 

holistis, yaitu mengintegrasikan perkembangan karakter dalam setiap aspek 

kehidupan sekolah. Pendekatan holistis dalam pendidikan karakter memiliki indikasi 

sebagai berikut.
22

 

Segala kegiatan di sekolah diatur berdasarkan sinergitas-kolaborasi hubungan 

antara siswa,guru,dan masyarakat. Sekolah merupakan masyarakat peserta didik 

yang peduli di mana ada ikatan yang jelas yang menghubungkan siswa, guru, dan 

sekolah Pembelajaran emosional dan sosial setara dengan pembelajaran akademik. 

Kerjasama dan kolaborasi di antara siswa menjadi hal yang lebih utama 

dibandingkan persaingan. Nilai-nilai seperti keadilan, rasa hormat, dan kejujuran 

menjadi bagian pembelajaran sehari-hari baik di dalam maupun di luar kelas. Siswa 

diberikan banyak kesempatan untuk mempraktikkan prilaku moralnya melalui 

kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran memberikan pelayanan, dan terlebih pentih 

ditabamkan kesadaran beragama dengan nilai-nilai keteladanan dalam beragama dan 

praktek hidup yang baik, agar pembelajaran pendidikan agama dan budi pakerti 
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 Rueda, (49 tahun), Guru PAI dan Budi Pekerti Kelas IX 2 Bungku Kabupaten Morowali, 

wawancara, Bungku/Morowali, 4 Oktober 2022. 
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bukan hanya menjadi sebuah teori akan tetapi menjadi contoh di dalam 

keseharianya. Sebagaimana yang terungkap melalui wawancara berikut. 

Minarti mengatakan bahwa peserta didik di SMP Negeri 2 Bungku 

Kabupaten Morowali terkhusus kelas VIII mengimplementasikan pendidikan 

karakter bisa melalui empat langkah. Mengumpulkan guru, orang tua dan siswa 

bersama-sama mengidentifikasikan unsur-unsur karakter yang mereka ingin 

tekankan, memberikan pelatihan bagi guru tentang bagaimana mengintegrasikan 

pendidikan karakter ke dalam kehidupan dan budaya sekolah, Menjalin kerja sama 

dengan orang tua dan masyarakat agar siswa dapat mendengar bahwa prilaku 

karakter itu penting untuk keberhasilan di sekolah dan di kehidupannya. 

Memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat 

untuk menjadi model prilaku sosial dan moral, penanaman nilai-nilai budi pekerti 

yang kiranya dapat di pahami bahwa efektivitas proses penanaman nilai-nilai budi 

pekerti sangat dipengaruhi oleh ketepatan pendekatan yang dipilih guru dalam 

mengajarkan materi tersebut. Ada delapan pendekatan yaitu evocation, inculcation, 

moral reasoning, value clarification, value analysis, moral awaress,commitment 

approach, dan uion approach.
23

  

Guru adalah pendidik profesional, karena secara Implisit telah merelakan 

dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab yang terpikul di pundak 

para orang tua. Orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang 

guru di sekolah karena tidak semua orang menjabat sebagai guru, Tidak hanya 

kompoten dalam ilmu pendidikan saja. Guru juga dituntut untuk berakhlak mulia, 
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karena hal itu sangat penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus menjadi 

suri tauladan karena anak-anak bersifat suka meniru, diantara tujuan pendidikan 

adalah membentuk akhlak mulia pada anak dan ini hanya mungkin terjadi jika guru 

berakhlak mulia pula.
24

 

Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang 

efektif dalam Penanaman Nilai-nilai Religius melalui Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pakerti di sekolah. Sebagaimana rukun Islam yang kedua 

adalah mengerjakan shalat lima waktu. Shalat sebagai kekuatan akhlak yang akan 

menjadikan pelakunya taat. Ketika mendirikan shalat terdapat tindakan penegakan 

yang sesungguhnya, dengan melakukan penolakan secara eksternal, menjaga diri 

untuk mewujudkan nilai-nilainya, melakukan kebaikan, menjauhi keburukan dan 

kemungkaran, Shalat menanamkan rasa dalam hati selalu diawasi oleh Allah SWT 

dan menaati batas-batas yang ditetapkan Allah SWT dalam segala urusan hidup. 

Seperti halnya, ia menanamkan semangat untuk menjaga waktu, mengesampingkan 

godaan bersikap malas dan mengikuti hawa nafsu, dan aspek-aspek buruk lainnya.
25

 

Sehingga upaya pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti 

adanya pengintegrasian antara Iman dan Islam (Pembinaan akhlak dalam Islam juga 

terintegrasi dengan pelaksanaan rukun Iman) Pembiasaan yang dilakukan sejak kecil 

dan berlangsung secara kontinyu, Secara lahiriyah dapat pula dilakukan dengan cara 

paksaan yang lama-kelamaan tidak lagi terasa dipaksa,  Yang paling ampuh melalui 

keteladanan, dengan cara senantiasa menganggap diri ini sebagai yang banyak 
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kekurangnnya dari pada kelebihannya. Secara efektif dapat pula dilakukan dengan 

memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan di bina.
26

 

2. Faktor Penghambat penanaman Nilai-nilai Religius 

Fungsi keluarga yang sering dikenal sebagai tempat pendidikan yang utama 

danpertama, tampaknya sudah berubah seiring dengan era globalisasi dalam setiap 

ini kehidupan. Ibu yang sering disebut sebagai madrasatul ula saat ini sudah banyak 

yang bekerja atau berprofesi diluar rumah sehingga pada giliran anggota keluarga, 

terutama anak-anak sering menjadi korban, kurang diperhatikan, terutama dalam 

kebutuhan psikologisnya, tingkat kedekatan dan kasih sayangnya. Akhirnya mereka 

banyak melampiaskan kegiatan di luar rumah, dan terjerumus dalam jurang 

kenistaan dan kehinaaan.
27

  

Seiring dengan era globalisasi, sikap induvidualitas semakin menguat dan 

daya gaya interaksi antara individu tersebut sangat fungsioanal. Hal tesebut 

berakibat pada lemahnya peran serta masyarakat dalam pembelajaran dilingkungan 

keluarga. Learning Society secara praktik sudah dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia meskipun belum secara maksimal, secara konsep masih meraba-raba. 

Dalam batasan ini adapun yang dimaksud dengan Learning Society adalah 

pemberdayaan peran masyarakat dalam bidang pendidikan, termasuk Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pakerti, selama ini peran pendidikan formal, dalam arti 

sekolah, yang baru mendapat perhatian. Sedangkan pendidikan non formal dan 

                                                      

26
 Abdullah Al-Ghamidi, Cara Mengajar (anak/murid ala Lukman al-Hakim),h. 189 

27
 Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96 



105 

 

 

informal di Indonesia belum mendapat perhatian, hanya dalam porsi sedikit.
28

 

Sebagaimana yang terungkap melalui wawancara berikut. 

Ruaeda mengatakan bahwa faktor penghambat dalam membangun nilai-nilai 

religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti disebabkan, 

kurangya perhatian terhadap pendidikan non formal yaitu bahwa pendidikan bagi 

peserta didik bukan hanya di sekolah akan tetapi, dilingkungan sekitar tokoh agama 

dan masyarakat juga memiliki perana penting dalam membangun pondasi peserta 

didik generasi muda, seperti mengaktifkan remaja masjid agar anak tersebut bisa 

mempraktekkan apa yang dipelajari di bangku sekolah, akan tetapi fenomena 

sekarang di era modern ini, anak-anak sekarang tergiur yang namanya teknologi 

sehingga kurang berbaur dan kurang aktif di rumah ibadah, sehingga pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti tidak terlalu diamalkan, padahal 

Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik sangatlah penting untuk membentuk 

watak peserta didik untuk menjadi generi yang religius dan memiliki sifat budi 

pakerti.
29

 

Permasalahan kemerosotan moral, karakter, dan akhlak di kalangan remaja 

merupakan salah satu problematika kehidupan di masyarakat yang merupakan salah 

satu dampak negatif dari adanya globalisasi dan modernisasi. Selain itu timbulnya 

berbagai penyimpangan moral di kalangan para remaja tersebut, tidaklah terlepas 

dari berbagai faktor yang menurut Nata, Pertama, longgarnya pegangan terhadap 

agama, disaat sudah menjadi tradisi bahwa segala sesuatu dapat dicapai dengan ilmu 

                                                      

28
Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), h.27 

29
 Ruaeda, (49 tahun), Guru PAI dan Budi Pekerti Kelas IX 2 Bungku Kabupaten Morowali, 

wawancara, Bungku/Morowali, 4 Oktober 2022 
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pengetahuan.Hal ini mengakibatkan keyakinan beragama mulai terdesak, 

kepercayaan kepada Allah swt tinggal simbol, larangan-larangan dan perintah-

perintah tidak diindahkan lagi.  

Longgarnya pegangan seseorang terhadap ajaran agama, maka hilanglah 

kekuatan pengontrol yang ada pada Kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang 

dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat, ketentuan-ketentuan 

Tuhan yang ketat, pembinaan moral anak selama ini banyak dilakukan dengan cara 

menyuruh anak menghafalkan rumusan tentang baik dan buruk, sehingga anak akan 

dibesarkan tanpa mengenal moral itu, bukan dengan dibiasakan menanamkan sikap 

yang dianggap baik untuk menumbuhkan moral anak. 

Ketiga, derasnya arus budaya matrealistis, hedonistis dan sekularistis. 

Terbukti bahwa remaja sekarang telah mengalami perubahan dari pengaruh budaya 

barat. Terkadang budaya hedonistis dan meateerialistis menjadi kebutuhan tersendiri 

di kalangan para remaja. Budaya teresebut yang mempengaruhi perilaku remaja. 

Didalam budaya hedonistis dan materialistis tersebut remaja tidak akan menemukan 

pelajaran dan pengetahuan moral yang dapat membimbing remaja menjadi lebih 

bermoral. Budaya tersebut hanya menjadikan remaja mengejar gaya hidup yang 

boros dan penuh dengan gengsi belaka.
30

 Jika melihat fakta yang ada di masyarakat 

kemerosotan nilai moral dan karakter remaja saat ini dapat dilihat dari beberapa 

kejadian dan (narkotika, ekstasi, dan sejenisnya), kebut-kebutan di jalan raya, 

pemerkosaan, pencurian, pecandu minuman beralkohol, pelecehan seksual, dan 

perilaku lainnya yang melanggar nilai etika dan norma susila di kalangan remaja, 

                                                      

30
Abuddin Nata.‚Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia‛. Cet III. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.h. 191 
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oleh sebab itu diperlukan pendidikan yang mendidik nilai-nilai religius dalam diri 

peserta didik, dan mengamalkan pembelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pakerti dikalangan peserta didik agar menjadi sebuah generasi yang Islami dan 

menjadi bakal calon pemimpin masa depan yang memiliki sifat budi pakerti. 

Sebagaimana yang terungkap melalui wawancara berikut. 

Minarti mengatakan bahwa faktor penghambat dalam distribusi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti kepada peserta didik yaitu kemalasan 

peserta didik untuk mencontoh perilaku atau akhlak yang baik. Selain itu ada juga 

faktor penghambat yang lain yaitu dari orang tua, terkadang orang tua ada yang 

sibuk dengan urusannya sendiri sehingga pemantauan anak berkurang dan mudah 

dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, kurangnya waktu jam pelajaran, kuntuk 

mata pelajaran. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti sangtlah 

kurang untuk membentuk akhlak peserta didik yang baik.
31

 Pendidikan ialah 

bimbingan atau pertolongan secara sadar yang diberikan oleh pendidik kepada si 

terdidik dalam perkembangan jasmaniah dan rohaniah ke arah kedewasaan dan 

seterusnya ke arah kepribadian muslim.
32

 Sehingga pendidikan dipandang sebagai 

salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda 

agar memiliki kepribadian yang utama di dalam Sistem Pendidikan dijelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, 

                                                      

31
 Minarti (52 tahun), Guru PAI dan Budi Pekerti Kelas VIII 2 Bungku Kabupaten Morowali, 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara.
33

  

Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam 

pergaulan dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan potensin jasmani 

dan rohaninya ke arah kesempurnaan. Dalam hal ini, pendidikan berarti 

menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab, sehingga 

pendidikan terhadap diri manusia adalah laksana makanan yang berfungsi 

memberikan kekuatan, kesehatan dan pertumbuhan, untuk mempersiapkan generasi 

yang menjalankan kehidupan guna memenuhi tujuan hidup secara efektif dan 

efisien.
34

 

                                                      

33
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Kalam Mulia, 2006), h. 13 

34
 Azyumardi Azra, Esei- esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam, ( Jakarta: Logos, 

1999), h. 3 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas VIII SMP 

Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali berlangsung melalui perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian sesuai standar proses pembelajaran. 

2. Nilai-nilai religius yang ditanamakan melalui pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas VIII SMP Negeri 2 Bungku 

Kabupaten Morowali terdiri atas nkai-nilai akidah, syari’ah, dan akhlak yang 

terwujud dalam bentuk perikau terpuji. 

3. Faktor-faktor Pendukung dan penghambat Penanaman Nilai-nilai Religius 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas VIII 

SMP Negeri 2 Bungku Kabupaten Morowali. Adapun faktor pendukung 

diantaranya faktor dari orang tua, faktor lingkungan serta sanksi yang 

diberikan oleh guru sebagai motivasi dalam penaaman nilai-nilai religious 

peserta didik. Sedangkan faktor penghambat dianataranya kurangnya 

perhatian terhadap pendidikan non formal, kemalasan peserta didik untuk 

mencontoh perilaku atau akhlak yang baik, pergaulan dan minimnya durasi 

waktu jam pelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti. 

B. Implikasi 

1. Bagi pendidik  di SMP 2 Bungku Morowali agar lebih mengidentifikasi 

kesulitan serta senangtiasa menanamkan nilai pembelajaran Agama Islam 



110 

 

 

 

dan Budi Pakerti untuk peserta didik kemudian dan senangtiasa memberikan 

teladan kepada peserta didik agar menjadi contoh di tengah masyarakats. 

2. Bagi peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian yang serupa 

hendaknya menggunakan metode penelitian yang berbeda, serta lakukan 

penelitian terkait dengan faktor-faktor lain yang memengaruhi variabel. 

Adapun dengan selesainya tesis ini penulis berharap semoga dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

peneliti yang melakukan penelitian yang serupa. 
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Daftar Informan Penelitian Tentang: PENANAMAN NILAI-NILAI RELIGIUS 

MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI 

PEKERTI DI KELAS VIII SMP NEGERI 2 BUNGKU KABUPATEN 

MOROWALI 

No. Nama Lengkap Pekerjaan/Jabatan Umur Alamat 

1. Alwan Hasan, 

S.Pd.I 

Kepala Sekolah 54 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

2. Sumarni 

Mappiase, 

.Pd.I 

Guru PAI dan Budi 

Pekerti Kelas IX 
43 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

3. Minarti, S.Ag Guru PAI dan Budi 

Pekerti Kelas VIII 
52 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

4. Ruaeda, S. Ag Guru PAI dan Budi 

Pekerti Kelas VII 
49 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

5. Dzuhri Peserta didik Kls VIII A 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

6. Intam Nurfatin Peserta didik Kls VIII A 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

7. Jihan Nur 

Fitriyah 

Peserta didik Kls VIII A 14 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

8. Mufida 

Rapulele 

Peserta didik Kls VIII A 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

9. Zulfianur  Peserta didik Kls VIII A 14 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 
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10. Agung 

Dermawan P. 

Pesrta didik Kls VIII B 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

11. Andi Muh. Al-

Gazali 

Peserta didik Kls VIII B 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

12. Fitrayansyah Peserta didik Kls VIII B 14 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

13. Intan 

Maharani 

Ihsan 

Peserta didik Kls VIII B 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

14. Naura Ezqiah Peserta didik Kls VIII B 14 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi 

No.080 Bahomohoni 

Kec. Bungku Tengah 

Kab. Morowali 

15. Agusti Ayu 

Ananda 

Peserta didik Kls VIII C 14 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 

Tengah Kab. Morowali 

16. Fidya Tasya 

Awwaliyah 

Peserta didik Kls VIII C 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 

Tengah Kab. Morowali 

17. Ibrahim Peserta didik Kls VIII C 14 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 

Tengah Kab. Morowali 

18. Lisa Dwi 

Arista 

Peserta didik Kls VIII C 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 

Tengah Kab. Morowali 

19. Muh. Satria V. 

Gobel 

Peserta didik Kls VIII C 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 

Tengah Kab. Morowali  

20. Aprilia 

Nurcahyani 

Peserta didik Kls VIII D 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 

Tengah Kab. Morowali 

21. Asyifah 

Rifaatullaily 

A. 

Peesrta didik Kls VIII D 14 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 

Tengah Kab. Morowali 

22. Muh. Januar 

Naidil Haq 

Peserta didik Kls VIII D 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 
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Tengah Kab. Morowali 

23. Nur Inayah Peserta didik Kls VIII D 14 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 

Tengah Kab. Morowali 

24. Said Yusuf 

Farli 

Peserta didik Kls VIII D 13 

Tahun 

Jl. Trans Sulawesi No.080 

Bahomohoni Kec. Bungku 

Tengah Kab. Morowali 

25.  Kamrin Orang Tua Siswa 39 

Tahun 

Desa Bahomoleo, Kec. 

Bungku Tengan Kab. 

Morowali 

26. Ikram Orang Tua Siswa 49 

Tahun 

Desa Bente, Kec. Bungku 

Tengan Kab. Morowali 

27. Salwia T. Orang Tua Siswa 51 

Tahun 

Fonuasingko, Kec. Bungku 

Tengan Kab. Morowali 

28. H. Aco Orang Tua Siswa 55 

Tahun 

Desa Ipi, Kec. Bungku 

Tengan Kab. Morowali 

29. Drs. Muhsin 

Mustamin 

Pengawas PAI dan Budi 

Pekerti Kabupaten 

Morowali 

54 

Tahun 

Desa Lambere’a, Kec. 

Bungku Tengan Kab. 

Morowali 

30. Rahmat Pemerhati Pendidikan 54 

Tahun 

Desa Bahomohoni, Kec. 

Bungku Tengan Kab. 

Morowali 
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