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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ya 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 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 
 

Ya 
 



 

 

x 

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَِ 

 haula : ىَوْؿَِ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 

a a  َا 
kasrah 

 

i i  َا 
d}ammah 

 

u u  َا 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i َِْػى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ػوَِْ

Nama Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 

 
ِى ِاِ|ِ...َِ َِ... 
 

d}ammah dan wau 

 
 وػُِ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ػى



 

 

xi 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَِ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَِ 

 yamu>tu : يََوُْتُِ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

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

ُ   الَْفَاضِلَةُُِِِالَْمَدِيػْنَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   اَلِْكْمَة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَِ

 <najjaina : نَََّيْناَِ

ُ   اَلَْقِّ  : al-h}aqq 

 nu‚ima : نػُعِّمَِ

 aduwwun‘ : عَدُوِ 

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

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

Contoh: 

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

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

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufاؿ (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) : الَشَّمْسُِ

ُ   الَزَّلْزلََة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَْبلَدُِ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تََْمُرُوْفَِ

 ‘al-nau : الَنػَّوْعُِ

 syai’un : شَيْءٌِ

 umirtu : أمُِرْتُِ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
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Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الل) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

  billa>h بِِللِِ di>nulla>h دِيْنُِاللِِ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h  ىُمِْفِِْرَحَْةِِاللِِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

Nama  : Nanang Supriyono 

NIM : 80200220085 

Fak/Jurusan : Pascasarjarna/Pendidikan Agama Islam       

Judul  : Efektivitas Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Dalam 

Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama di SMKN 1 Bungku Barat 

Kabupaten Morowali 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui Pembelajaran PAI di SMKN 1 

Bungku Barat Kabupaten Morowali, (2)mengetahui Sikap Moderasi Beragama 

SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali, dan (3) mengetahui efektivitas 

Pembelajaran PAI dalam Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama di SMKN 1 

Bungku Barat Kabupaten Morowali 

 Penelitian yang terdiri atas dua variabel utama, yaitu pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai variabel 

independen (X), dan sikap moderasi beragama sebagai variabel dependen (Y) yang 

merupakan peristiwa yang telah terjadi di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten 

Morowali sehingga peneliti menguji efektivitas antar variabel yang tidak 

dimanipulasi atau diberi perlakuan (treatment), mengisyaratkan bahwa penelitian ini 

termasuk kuantitatif berjenis ekspos fakto (expost facto). Populasi dalam penelitian 

ini adalah peserta didik kelas X - XI di SMKN 1 Bungku Barat tahun ajaran 

2022/2023 yang terdiri 10 robel dengan jumlah 262 siswa. Sampel dalam penelitian 

berjumlah 27 peserta didik yang diambil secara proporsi sebesar 10% dari jumlah 

keseluruhan populasi yang ada. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa 

(1) Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti telah terlaksana menurut Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama 

di Sekolah sebesar 89% dengan kategori sangat tinggi tinggi di SMKN 1 Bungku 

Barat Kabupaten Morowali. (2) Sikap moderasi beragama yang berdimensi 

komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan tradisi keagamaan 

telah ditunjukkan peserta didik yang tinggi sesuai yang diharapkan di SMKN 1 

Bungku Barat Kabupaten Morowali. (3) Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti yang berintensitas sangat tinggi tidak efektif untuk meningkatkan 

sikap moderasi beragama peserta didik yang tinggi di SMKN 1 Bungku Barat 

Kabupaten Morowali. 

 Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah (1) Kegiatan ini sangat 

bermanfaat khususnya bagi pendidik dan peserta didik maka diharapkan kegiatan ini 

dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam pembelajaran PAI. (2) Kepada 

peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti dalam wilayah kajian yang sama, 

diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran PAI pada aspek yang lain. 
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ABSTRACT 

Name  : Nanang Supriyono 

NIM  : 80200220085 

Title : The Effectiveness of Islamic Religious Education (PAI) and 

Character Learning in Cultivating Religious Moderation in 

SMKN 1 Bungku Barat Morowali Regency 

 

This study aims to: (1) find out about PAI learning in SMKN 1 Bungku 

Barat, Morowali Regency, (2) find out religious moderation in SMKN 1 Bungku 

Barat, Morowali Regency, (3) find out the effectiveness of PAI learning in 

cultivating religious moderation in SMKN 1 Bungku Barat, Morowali Regency. 

The study consisted of two main variables, namely; the implementation of 

PAI and Character learning as the independent variable (X), and religious 

moderation as the dependent variable (Y) which was an event that had occurred in 

SMKN 1 Bungku Barat Morowali Regency, so that researcher tested effectiveness 

between variables that are not manipulated or given treatment, indicating that this 

research includes ex post facto quantitative type. 

The population in this study were students in grades X-XI in SMKN 1 

Bungku Barat Morowali Regency for the 2022/2023 academic year, consisting of 10 

groups/classes with a total of 262 students. The sample in the study amounted to 27 

students who were taken in proportion to 10% of the total existing population. 

Based on the research that has been done, the results show that (1) Islamic 

Religious Education and Character learning have been carried out accoding to the 

Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia number 16 of 2010 

concerning the Management of Religious Education in school by 89% with very 

high category in SMKN 1 Bungku Barat Morowali Regency, (2) religious 

moderation with dimensions of national commitment, tolerance, non-violence, and 

acceptance of religious traditions has been shown by students as expected in SMKN 

1 Bungku Barat Morowali Regency, (3) the implementation of Islamic Religious 

Education and Character learning which has very high intensity is not effective in 

increasing the religious moderation in SMKN 1 Bungku Barat Morowali Regency. 

The implication of this research are (1) this activity is very useful. Especially 

for educators and students, so it is hoped that this activity can be carried out 

continuously in PAI learning. (2) For other researchers who wish to research in the 

same study are, it is hoped that they can develop PAI learning in other aspects. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai isntrumen yang digunakan untuk membangun dan 

merevitalisasi kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki kompetensi sosial 

dan perkembangan individu yang optimal serta mampu memberikan relasi yang kuat 

antara individu, masyarakat, dan lingkungan sekitar tempat ia menjalani kehidupan. 

Lebih dari itu pendidikan merupakan proses yang disebut memanusiakan manusia 

yang memiliki makna secara kontekstual bahwa ia harus mampu memahami dirinya, 

orang lain, alam, dan lingkungan budayanya. Atas dasar itulah pendidikan tidak bisa 

terlepas dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan 

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

nasional mengalami yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia
1
. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan ‚potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab‛
2
. Merujuk pada tujuan pendidikan 

nasional tersebut maka setiap lembaga perlu mengupayakan pengembangan 

pendidikan yang memadai dengan memanfaatkan program pendidikan dalam 

kurikulum nasional dapat menjadi pilar bagi pengembangan sumber daya manusia 

yang bermartabat dan berkarakter mulia. 

                                                     

1
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Republik Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang 

Pendidikan,(Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), h. 8. 
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Salah satu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional yang 

memiliki peran penting dalam membentuk karakter mulia dan menciptakan bangsa 

yang bermartabat dilandasi semangat yang religius adalah mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Mata pelajaran ini merupakan perwujudan kepedulian negara terhadap 

budaya beragama Islam yang menjadi agama mayoritas bagi bangsa Indonesia. 

Namun demikian Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaanya di lapangan, hingga 

sekarang ini masih terdapat banyak kendala, sebagaimana dijelaskan oleh Muchtar 

Buchori yang dikutip oleh Muhammad Munif bahwa: 

Kritik dari masyarakat terus bergulir, terutama berkenaan dengan masih 
banyaknya lulusan sekolah umum yang sudah sekian lama menempuh PAI di 
sekolah dari SD hingga sekolah menengah, namun masih belum bisa membaca 
al-Qur’an, apalagi menulis huruf al-Qur’an. Keluhan lain adalah PAI belum 
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkah laku anak yang dibuktikan 
dengan kenakalan remaja dalam bentuknya yang bermacam-macam, dari 
perkelahian, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, hingga 
pergaulan bebas dan pelanggaran seksual. Kegagalan pendidikan agama ini 
disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif 
semata dari pertumbuhan nilai-nilai (agama), dan mengabaikan pembinaan 
aspek afektif dan konatif-volitif, yakni kemauan dan tekad untuk 
mengamalkan nilai-nilai ajaran agama

3
. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hasil dari pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam dianggap belum maksimal karena masih menuai kritik dari 

masyarakat dengan adanya fakta bahwa remaja usia sekolah telah terlibat berbagai 

kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat. Sejalan dengan hal ini Muhaimin 

yang dikutip oleh Benny Prasetiya, Sofyan Rofi dan Bahar Agus Setiawan 

menjelaskan bahwa: 

Kurangnya perhatian terhadap aspek afeksi ini menyebabkan terjadinya 

kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara gnosis dan praxis, sehingga 
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pembelajaran tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral. Pendidikan 

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

(agama) tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai yang diketahuinya itu
4
. 

Kritik dan kekecewaan masyarakat pengguna jasa pendidikan ini perlu 

dijawab oleh penyelenggara pendidikan dan guru Pendidikan Agama Islam dengan 

cara mereaktualisasi Pendidikan Agama Islam dengan pengembangan-

pengembangan yang dapat memperkuat dan memperluas peran Pendidikan Agama 

Islam di sekolah. Praktik pendidikannya tidak hanya memperhatikan aspek kognitif 

saja, tetapi juga pembinaan aspek afektif dan psikomotorik, sehingga peserta didik 

dapat mengimplementasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengajaran agama yang berorientasi kognitif semata hanyalah sekedar 
pengalihan pengetahuan tentang agama. Pengalihan pengetahuan agama 
memang dapat menghasilkan pengetahuan dan ilmu dalam diri orang yang 
diajar, tetapi pengetahuan ini belum menjamin pengarahan seseorang untuk 
hidup sesuai dengan pengetahuan tersebut. Bahkan, pengalihan pengetahuan 
agama sering kali berbentuk pengalihan rumus-rumus doktrin dan kaidah 
susila. Oleh sebab itu, pengajaran agama menghasilkan pengetahuan hafalan 
yang melekat di bibir dan hanya mewarnai kulit, tetapi tidak mampu 
mempengaruhi orang yang mempelajarinya

5
. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran dalam 

Pendidikan Agama Islam yang hanya mengedepankan aspek kognitif merupakan 

dampak dari karakter remaja yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, karena 

hanya sekedar pengetahuan dan kurang terampil dalam mengambil nilai manfaat dan 

praktek terhadap pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran 

dalam Pendidikan Agama Islam yang mampu membangun dan 

mengimplementasikan budaya beragama Islam sebagai perwujudan dari penguatan 
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aspek apektif dan psikomotorik Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik sehingga 

dapat mengamalkan hasil pembelajarannya tersebut di sekolah, di rumah maupun di 

masyarakat dengan cara mengembangkan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam agar dapat menguatkan ranah apektif dan psikomotorik peserta didik 

sebagaimana penjelasan berikut: 

Di sekolah kegiatan belajar mengajar tidak hanya diartikan sebagai kegiatan 
transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi, beberapa kegiatan seperti 
membiasakan seluruh warga sekolah untuk patuh terhadap peraturan yang 
berlaku di sekolah, saling menghormati, membiasakan hidup disiplin yang 
harus ditumbuhkan di lingkungan sekolah

6
. 

Merujuk pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa untuk 

mengembangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar tidak mengacu pada 

aspek kognitif semata, maka dalam proses pembelajaran memerlukan pembiasaan-

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

pembiasaan dalam aspek ritual peribadatan maupun pembiasaan dalam bidang 

interaksi sosial yang sesuai ketentuan dalam ajaran agama Islam. Selain itu peserta 

didik juga perlu dibiasakan mengamalkan kaidah dan aturan yang berlaku secara 

umum di sekolah, seperti kedisiplinan, saling menghormati antar sesama, menjaga 

ketertiban dan kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan 

dapat membentuk pribadi yang religius dan peka terhadap kondisi sosial di 

sekitarnya. 

Pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan Islam yang sangat 
penting bagi anak, karena dengan pembiasaan inilah akhirnya suatu aktifitas 
akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan 
membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik, begitu pula sebaliknya 
pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian 
buruk

7
. 
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Merujuk pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembiasaan 

merupakan bentuk pendidikan secara langsung dengan membantu peserta didik 

untuk mempraktekkan materi pelajaran yang telah dipelajari, hal ini sebagaimana 

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

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

beragama (religius) diperlukan diperlukan proses pembiasaan dan pembentukan 

lingkungan pendidikan yang dapat menyediakan kondisi tersebut. 

Budaya religius sekolah pada hakikatnya adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran 
agama sebagai budaya dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti 
oleh semua warga sekolah. Budaya religius dalam konteks ini yang berarti 
pembudayaan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan di sekolah dan di 
masyarakat, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai agama 
Islam yang diperoleh siswa dari hasil pembelajaran di sekolah, agar menjadi 
bagian yang menyatu dalam perilaku siswa sehari-hari dalam lingkungan 
sekolah atau masyarakat. Di sinilah peran seluruh komunitas sekolah meliputi 
kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, guru mata pelajaran umum, 
pegawai sekolah, dan komite sekolah dalam membangun budaya religius yang 
kondusif melalui menciptaan budaya religius di sekolah. Hal tersebut perlu 
dilakukan agar nilai-nilai agama Islam senantiasa tercermin dalam perilaku 
keseharian seluruh warga sekolah terutama siswa dan bisa menjadi tameng 
dalam menghadapi budayabudaya negatif yang ada di lingkungan mereka

8
. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan 

harus menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif agar dapat menciptakan 

proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dari aspek 

pengembangan budaya beragama yang religius, lingkungan pendidikan yang 

dimaksud juga memberikan peran yang signifikan dalam mengembangkan 

kepribadian peserta didik yang religius, karena di dalamnya terdapat pembiasaan-

pembiasaan dalam mengimplmentasikan nilai-nilai Islam sehingga dapat menyatu 

dalam aktivitas keseharian peserta didik. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus 
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bekerja sama dengan semua elemen warga sekolah termasuk orang tua dan 

masyarakat agar dapat mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif dalam 

mengembangkan budaya beragama bagi peserta didik. 

SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali merupakan lembaga 

pendidikan yang berupaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang religius. Hal ini 

ditunjukkan dengan upaya melaksanakan berbagai kegiatan ektrakurikuler 

keagamaan seperti kegiatan shalat berjamaah secara rutin yang dirangkaikan dengan 

kegiatan kultum, kegiatan membaca al-Qur’an, memanfaat momentum hari besar 

Islam dan bulan Ramadhan untuk melaksanakan kegiatan bernuansa Islami dan lain 

sebagainya. Sehingga penelitian tentang peran Pendidikan Agama Islam dalam 

menumbuhkan semangat budaya beragama di SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabutan 

Morowali menarik minat penulis untuk diteliti. 

Adapun pokok permasalahan yang ditemukan melalui studi pendahuluan 

adalah moderasi beragama yang belum disikapi dengan baik oleh semua peserta 

didik di SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali, sehingga dipandang 

perlu ditumbuhkan melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

sebagai mata pelajaran yang relevan. 

Peran penting pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk 

menumbuhkan sikap moderasi beragama, bukan sesuatu yang salah, karena moderasi 

beragama merupakan salah satu aspek dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian: 

‚pemain sandiwara (film)‛
9
. Dengan demikian kata peran dalam fokus penelitian 
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berarti memiliki andil dalam menciptakan suatu kondisi tertentu. Peran dapat 

diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai 

dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. 

Peran yang didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang 

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalm suatu situasi tertentu 

agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain, 

menyangkut peran-peran tersebut. 

Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan 

bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang 

pada situasi sosial tertentu. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang 

lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan 

pengaruh.Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan 

suatu peran. kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan 

definisi peran tersebut. peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan 

status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu 

pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran 

yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. 

Pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan dengan pengertian 

pendidikan pada umumnya, sebab pendidikan agama Islam merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara umum. Marimba menyatakan sebagaimana yang 

dikutip oleh Ahmad Tafsir bahwasanya pendidikan adalah ‚bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

anak didik menuju terbentuknya keperibadian yang utama‛
10

. Dengan demikian, 
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pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam 

membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. Pendidikan 

Agama Islam memiliki beragam pengertian yang dikemukan oleh para ahli, 

diantaranya:  

Menurut Omar Mohammad at-Toumi asy-Syaibany dalam Bukhari Umar, 

mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam adalah: 

‚proses pengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan 

alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai 

profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat‛
11

. H.M Arifin 

mendefinisikan Pendidikan Agama Islam adalah:  

Pendidikan Islam yang dilakukan untuk membina dan mendasari kehidupan 
peserta didik dengan nilai-nilai agama sekaligus mengajarkan ilmu agama 
Islam, sehingga ia mampu mengamalkan syari’at Islam secara benar sesuai 
pengetahuan agama

12
. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, Penulis memahami Pendidikan Agama 

Islam merupakan suatu mata pelajaran yang berupa pendidikan yang diajarkan di 

lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi yang 

berlandaskan ajaran agama Islam untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik 

tentang ajaran agamanya sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. 

Kata menumbuhkan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berasal dari kata 

tumbuh yang berarti ‚timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna ... sedang 

berkembang (menjadi besar, sempurna) ... timbul, terbit, terjadi‛
13

. Dengan demikian 
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kata menumbuhkan dalam penelitian ini berarti kegiatan untuk kegiatan untuk 

menimbulkan dan mengembangkan budaya beragama di kalangan peserta didik di 

SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali melalui pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Adapun kata semangat berarti:  

(1) roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, baik hidup maupun mati; (2) 
seluruh kehidupan batin manusia; (3) isi dan maksud yang tersirat dalam suatu 
kalimat, perbuatan, perjanjian, dsb; (4) kekuatan (kegembiraan, gairah) batin; 
keadaan atau suasana batin; (5) perasaan hati; 6 nafsu (kemauan, gairah) untuk 
bekerja, berjuang

14
.  

Berdasarkan pengertian tersebut kata semangat berarti unsur psikologis 

manusia yang memberikan dorongan kepada manusia untuk termotivasi dalam 

melakukan sesuatu, sehingga dengan motivasi tersebut dapat mendorong ia untk 

bergerak maju secara dinamis dalam rangka mencapai suatu yang diinginkannya. 

Semangat merupakan dorongan dalam diri seseorang yang berperan menguatkan 

seseorang untuk melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu yang menurutnya 

tidak layak untuk dilaksanakan. 

Budaya adalah ‚cara Berpikir seseorang, agar dirinya dapat hidup di dunia ini 

dengan Sehat, Sejahtera, dan Bahagia (SSB). Sehingga lahirlah banyak model 

kebudayaan yang intinya tetap sama, yakni terdapatnya kualitas hidup manusia yang 

SSB‛
15

. Sedangkan kata beragama berasal dari kata agama yang berarti bentuk 

kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat meyakini bahwa totalitas 

kehidupan ini adalah hasil dari kreasi Allah. Seseorang yang beragama yakin benar, 

bahwa sumber dari segala sumber dalam kehidupan karena adanya ke-Mahakuatan 
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15
Kompasiana, Agama dan Budaya (onlie) https://www.kompasiana.com/majalahmayara/ 
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Allah ta’ala yang tidak tertandingi oleh siapa pun dan apa pun
16

. Dengan demikian 

budaya beragama berarti cara pikir, cara pandang dan perbuatan yang sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran agama Islam dengan kata lain budaya beragama adalah sikap dan 

tingkah laku yang religius yang diterapkan dalam berbagai aktivitas kehidupan. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menumbuhkan sikap moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali yang selanjutnya diperluas 

menjadi beberapa masalah penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMKN 1 

Bungku Barat Kabupaten Morowali? 

2. Bagaimana sikap beragama peserta didik di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten 

Morowali? 

3. Apakah pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti efektif untuk 

menumbuhkan sikap beragama peserta didik di SMKN 1 Bungku Barat 

Kabupaten Morowali?  

C. Definisi Operasional Variabel  

 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang 

wajib bagi setiap peserta didik yang beragama Islam mengikuti pembelajaran 

                                                     

16
Kompasiana, Agama dan Budaya (onlie) https://www.kompasiana.com/majalahmayara/ 

55090a71813311d24ab1e21f/agama-dan-budaya, diakses tanggal 15 Januari 2022 
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bertandar proses yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, 

dan memberi ruang yang cukup bagi beragam kreativitas peserta didik. 

 Sikap moderasi sebagai kecenderungan untuk menerima, merespons, menilai, 

mengorganisasikan, dan mengkarakterisasi nilai atas ajaran agama dalam bentuk 

komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan tradisi keagamaan. 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Penelusuran sumber ilmiah, ditemukan hasil riset yang relevan sehingga 

diharapkan berkontribusi terhadap penelitian ini. Beberapa hasil riset yang relevan 

sebelumnya dideskripsikan sebagai kajian pustaka baik mengenai peran Pendidikan 

Agama Islam maupun semangat budaya beragama, beberapa penelitian diantaranya. 

Penelitian yang dilaksanakan Sanusi dengan judul ‚Peran guru PAI dalam 

pengembangan nuansa religius di sekolah‛, dengan kesimpulan bahwa Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan yang berupaya untuk mentransfer, membentuk, dan 

menginternalisasi nilai-nilai religius mempunyai tanggung jawab dalam 

pembentukan akhlak mulia siswa, dalam hal ini, guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam mengembangkan upaya-upaya 1) Menebarkan ucapan salam. 2) 

Melaksanakan shalat berjamaah di sekolah, 3) Pengajian dan baca tulis al-Qur’an. 4) 

Kegiatan Praktek Ibadah, dan 5) Kegiatan silaturahim di kalangan siswa dan guru.
17

 

Penelitian yang dilakukan, Strategi guru pendidikan agama Islam dalam 

menumbuhkan perilaku beragama siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Syech Qurra 

Al-Alawi Kota Baru Karawang, dalam penelitian tersebut Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana perilaku keagamaan siswa di sekolah dan fokus penelitiannya 

                                                     

17
Hary Priatna Sanusi, Peran guru PAI dalam pengembangan nuansa religius di sekolah, 

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Jurnal Ta’lim Vol. 11 No. 2 tahun 2013, h. 150 



12 

 

 

bermuara pada tiga hal yakni berkenaan dengan perilaku beragama siswa di MI 

Syech qurra Al-Alawy, strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan 

perilaku religius siswa MI Syach Qurra Allawy serta faktor pendukung dan 

penghambat upaya menumbuhkan perilaku religius siswa MI Syach Qurra Allawy, 

Perilaku keagamaan siswa MI Syech Qurra sudah cukup nampak pada amaliah dan 

aktivitasnya sehari hari seperti memberi salam bertemu guru, berdo’a sebelum dan 

sesudah belajar, shalat berjamaah, shalat dhuha, membaca Qur’an, mengikuti 

kegiatan ektrakulikuler keagamaan, parisispasi dalam kegiatan hari besar Islam, 

pelaksanaan shalat lima waktu siswa, solidaritas sosial siswa, perilaku siswa 

terhadap guru dan siswa lain dan upaya mengisi waktu luang siswa.
18

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Edi Mulyadi dengan judul ‚Strategi 

Pengembangan Budaya Religius di Madrasah‛, dengan hasil penelitian sebagai 

berikut: Madrasah sebagai lembaga pendidikan bercirikan Islam harus mampu 

menghadirkan budaya religius yang tercipta dari pembiasaan suasana religius yang 

bersifat terus-menerus bahkan sampai muncul kesadaran dari semua warga madrasah 

untuk melaksanakan nilai-nilai religius. Selain itu, madrasah harus mampu menarik 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah karena madrasah tumbuh 

dan berkembang dari masyarakat dan sebagai salah satu upaya mengontrol perilaku 

anak terhadap perkembangan dunia modern khususnya kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi.
19

 

                                                     
18 Faridah, Ibnu Muthi, Asep Dudin Abdul Latip, Strategi  Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam menumbuhkan perilaku Beragama siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Syech Qurra Al Alawy 
Kota Baru Karawang,  Jurnal Edukatif, Vol 7, No 2, juli-Desember, h. 66-83 

19
Edi Mulyadi, Strategi Pengembangan Budaya Religius di Madrasah, Jurnal Kependidikan, 

Vol. 6 No.1 Juni tahun 2018, h. 11 
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Penelitian yang lakukan oleh Abdurrahman dengan judul ‚Membangun 

budaya Islami di sekolah‛, yang berkesimpulan bahwa budaya Islami di 

sekolah/madrasah adalah merupakan tugas dan tanggungjawab kepala 

sekolah/madrasah dan seluruh stake holder pendidikan khususnya lembaga 

pendidikan Islam. Sekolah/madrasah harus melakukan inovasi dibidang kurikulum 

dengan memberi muatan-muatan pada aspek penanaman budaya Islami melalui 

pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum maupun melalui kegiatan 

ekstrakurikuler.
20

 

Beberapa hasil riset tersebut berkontribusi sebagai salah satu sumber ilmiah 

dalam mendeskripsikan teori sebagai landasan dalam mengonstruksi instrumen 

penelitian sehingga memperoleh informasi yang relevan dengan kontek penelitian 

yang sedang dilaksanakan sehingga, jelas bahwa hasil riset sebelumnya relevan 

dikaji sebagai sumber ilmiah untuk mengungkap data di lapangan. 

Jika dilihat dari sudut pandang persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sedang dilaksanakan maka terdapat kesamaan yang dikaji misalnya 

terkait bagai mana perilaku seseorang dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agama. 

Sementara terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sedang dilakukan diantaranya adalah menggambarkan bagaimana perilaku yang 

menunjukkan sikap tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama yang 

belum dibahas pada penelitian sebelumnya. 

 

                                                     

20
Abdurrahman R. Mala, Membangun Budaya Islami di Sekolah, Jurnal Irfani Volume 11 

Nomor 1 Juni 2015, h. 12 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian proposal tesis ini dapat penulis kemukakan adalah 

untuk: 

a. mengetahui pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMKN 1 

Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

b. mengetahui sikap moderasi beragama peserta didik di SMKN 1 Bungku Barat 

Kabupaten Morowali. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik maupun 

praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, informasi 

serta referensi tambahan bagi kepala sekolah dan para guru yang ada di SMK 

Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali maupun tenaga kependidikan yang 

ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali tentang peran 

Pendidikan Agama Islam dalam upaya menumbuhkan semangat budaya 

beragama. 

b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang positif 

dan konstruktif bagi penulis dan para pelaku pendidikan lainnya sehingga 

hasilnya akan dapat menjadi salah satu referensi yang diharapkan menjadi nilai 

tambah untuk diterapkan diberbagai institusi pendidikan lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Zuhairini adalah ‚usaha untuk 

membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian siswa secara sistematis dan 

pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga terjalin 

kebahagiaan di dunia dan akhirat‛.
1
 Berdasarkan pengertian tersebut Pendidikan 

Agama Islam merupakan usaha mendidik peserta didik secara Islami agar memiliki 

kepribadian yang mampu menyelaraskan diri dengan ajaran agama Islam sehingga 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Menurut Ahmad D. Marimba, Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum ajaran Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam.
2
 Sedangkan 

menurut Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Agama Islam adalah usaha 

menumbuhkan daya pikir peserta didik dan pengaturan tingkah laku atas dasar 

agama Islam dengan maksud mewujudkan tujuan Islam di dalam kehidupan individu 

dan masyarakat serta dari segala aspek kehidupan.
3
 Orientasi Pendidikan Agama 

Islam adalah ‚proses bimbingan dan pengarahan potensi manusia agar menjadi 

pengabdi Allah Swt. yang taat dan sesuai dengan hakikat penciptaan manusia‛.  

                                                     

1
 Zuhairini, Metodologi Penelitian Agama Islam, Cet.I (Solo: Ramadani, 1999),  h. 10. 

2
Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Islam (Bandung:Al-Ma’rif, 1994), 20 

3
Abdurrahman an-Nahlawiy, Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam, dalam keluarga, di 

Sekolah dan Masyarakat, terj. H.M.D. Dahlan dan H.M.I. Soelaeman (Bandung:CV Diponegoro, 

1989), 30-31. 
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Pendidikan Agama Islam tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan 

kemampuan ritual dan keyakinan tauhid semata, melainkan juga meningkatkan 

akhlak sosial kemanusiaan serta mampu menumbuhkan daya kritis dan kreatif.  

Oleh sebab itu, realitas keragaman yang ada pada masyarakat merupakan 

tantangan bagi Pendidikan Agama Islam untuk mengembangkan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam agar peserta didik dapat memiliki budaya beragama. Disini 

Pendidikan Agama Islam dituntut untuk merefleksikan, termasuk jika perlu 

mereformasi semua atau sebagian komponen kurikulum yang sebelumnya cenderung 

eksklusif menjadi kurikulum yang inklusif sehingga fungsi dari pendidikan agama 

tersebut bisa tercapai. 

2. Tujuan pendidikan agama Islam 

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 

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

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.
4
 Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi kesenjangan antara teori atau 

materi pelajaran di sekolah atau madrasah dengan realitas yang dialami oleh peserta 

didik di dalam tiga lingkungan tersebut. Jika di sekolah ditanamkan berbagai nilai-

nilai lain sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan dan pengalaman yang tentunya 

sebagai upaya menghindari pelanggaran norma-norma yang berlaku, tetapi di 

lingkungan keluarga dan masyarakat dalam keadaan yang sebaliknya, niscaya tujuan 

tersebut belum dapat tercapai secara maksimal. 

                                                     

4
Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di 

Sekolah. Bandung: Rosdakarya. 2002), h. 78. 
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Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 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, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di sekolah adalah 

pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia, sehingga dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran 

agama Islam, salah satunya kehidupan yang dapat menghargai perbedaan di 

masyarakat.
5
  

Tujuan pendidikan nasional yang merupakan pendidikan pada tataran 

makroskopik, selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional yaitu tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan 

pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan Islam institusional pada satuan pendidikan 

tidaklah seragam ruang lingkupnya, bergantung pada madzhab atau aliran paham 

yang dijadikan orientasi sikap dan pandangan dalam pengamalan agama.
6
 Tujuan 

pendidikan Islam bila ditinjau dari segi cakupannya dibagi menjadi tiga yaitu:  

(1) dimensi imanitas, (2) dimensi jiwa dan pandangan hidup Islam, dan (3) 
dimensi kemajuan yang peka terhadap perkembangan IPTEK serta perubahan 

                                                     

5
 Depdiknas, Standar Kompetensi Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas dan 

Madrasah Aliyah (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 7. 

6
M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), h. 226. 
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yang ada. Sedangkan bila dilihat dari segi kebutuhan ada dimensi individual 
dan dimensi sosial.

7
 

Berdasarkan penjelasan tersebut pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

terdapat berbagai dimensi yang harus dipahami dan dibiasakan kepada peserta didik 

sehingga dapat memiliki budaya beragama. Sedangkan menurut Abdul Majid dan 

Dian Handayani, Pendidikan Agama Islam berfungsi: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik 

kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Sekolah 

berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui 

bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut 

dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.  

b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat.  

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya 

sesuai dengan ajaran agama Islam.  

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari 

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negative dari lingkungannya atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju Indonesia seutuhnya.  

                                                     

7
Muhaimin, Konsep Pendidikan Islam: Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum 

(Solo:̀Ramadhani, 1991), h. 30. 
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f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan 

nir-nyata), system dan fungsionalnya.  

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di 

bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain
8
. 

Dengan demikian fungsi pendidikan agama Islam yakni pengembangan, 

penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran tentang 

ilmu, dan penyaluran berbagai kompetensi-kompetensi dalam diri peserta didik yang 

masih tersembunyi yang menuntut proses pengembangan dan pengarahan agar tidak 

salah jalan. Agar kemampuan-kemampuan lulusan atau out put yang diharapkan 

dalam Pendidikan Agama Islam dapat tercapai, maka tugas guru Pendidikan Agama 

Islam sebagai upaya yang secara sadar untuk membimbing, mengajar, dan melatih 

peserta didik sehingga dapat:  

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga; 

b. Menyalurkan bakat dan minatnya dalam mendalami bidang agama serta 

mengembangkannya secara optimal, sehingga dapat dimanfaatkan untukdirinya 

sendiri dan dapat pula bermanfaat bagi orang lain;  

c. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan -

kelemahannya dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari;  

                                                     

8
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006), h.134 
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d. Menangkal dan mencegah pengaruh negatif dari kepercayaan, paham atau 

budaya lain yang membahayakan dan menghambat perkembangan keyakinan 

siswa;  

e. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam;  

f. Menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat; dan  

g. Mampu memahami, ilmu pengetahuan agama Islam secara menyeluruh sesuai 

dengan daya serap siswa dan keterbatasan waktu yang tersedia
9
. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam berpusat pada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur’an 

dan Sunnah sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2]: 2 sebagai 

berikut: 

ِىُد ِفِيوَِۛ لِكَِٱلۡكِتََٰبُِلََِرَيۡبََۛ  ِمُتَّقِيَِىِللُِِّۡ  ذََٰ

Terjemahnya: 

Kitab (Al-Qu’ran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang 
bertaqwa (QS. Al-Baqarah

10
. 

Dengan demikian, Alquran sebagai sumber ajaran Islam juga menjadi sumber 

daam pendidikan Islam, baik dari aspek sumbe ajaran, materi pelajaran, metode dan 

cara belajar lainnya serta inspirasi pengembangan segala ilmu pengetahuan ke depan 

yang masih perlu dikaji dan didalami lagi. Dengan demikian, Pendidikan Agama 

Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan 

iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan 

                                                     

9
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan, h. 83. 

10
Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 2. 



21 

 

 

kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. 

Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, 

dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, 

nasional, regional maupun global. Pendidik diharapkan dapat mengembangkan 

metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak 

beraturan. Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sangat 

penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam. 

 3. Hakikat Pendidikan Islam 

 Pendidikan merupakan unsur penting bagi eksistensi suatu bangsa untuk 

meningkatkan sumber daya manusia, bahkan kemajuan suatu bangsa sangat 

ditentukan kemajuan pendidikannya. Sehubungan dengan itu, maka pendidikan 

merupakan salah satu elemen suatu bangsa dalam mengembangkan sumber daya 

manusia yang maju dan berkualitas. 

 Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia 

sejak dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi dibekali dengan berbagai 

potensi untuk berkembang dalam berbagai lingkungan pendidikan, sebagaimana 

firman Allah di dalam QS al-Nahl/16: 78. 

ِالسَّمْعَِِوَاللُِ ِلَكُمُ ِوَجَعَلَ ئًا ِشَيػْ ِتػَعْلَمُوفَ ِلََ ِأمَُّهَاتِكُمْ ِبطُوُفِ ِمِّن ِوَالْأفَْئِدَةَِِأَخْرَجَكُم ِوَالْأبَْصَارَ
ِِلَعَلَّكُمِْتَشْكُرُوفَِ

Terjemahnya: 

 Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur.

11
 

                                                     

11
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penterjemahan 

Al-Qur’an, 2011), h. 413. 
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 Ayat tersebut di atas mengisyaratkan, bahwa manusia adalah makhluk 

potensial sehingga dapat dididik. Potensi tersebut diberikan oleh Allah swt. kepada 

manusia untuk dimanfaatkan secara optimal, sesuai firman Allah swt. dalam QS al-

Rum/30: 30. 

ِِفَأقَِمِْوَجْهَكَِ ِحَنيِفًا هَاِالنَّاسَِِفَطرََِِالَّتِِِاللِِِفِطْرَتَِللِدِّينِ لِكَِِاللِِِلِِلَْقِِِتػَبْدِيلَِِلََِِعَلَيػْ ِالدِّينُِِذََٰ
ِِلَمُوفَِيػَعِِْلََِِالنَّاسِِِأَكْثػَرَِِوَلََٰكِنَِِّالْقَيِّمُِ

Terjemahnya: 

 Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.

12
 

 Perkembangan potensi manusia banyak dipengaruhi oleh lingkungan. 

Apabila anak hidup dan dibesarkan dalam lingkungan yang taat beragama, maka 

besar peluang bagi anak tersebut untuk berkembang ke arah yang religius. Patutlah 

Rasulullah saw. memberi pernyataan melalui sabdanya tentang pengaruh penting 

lingkungan dalam membentuk kepribadian anak, bahwa: 

ِأَبِِىُريَػِْ ِعَنْ ِالرَّحَْنِ ِعَبْدِ ِبْنِ ِأَبِِسَلَمَةَ ِعَنْ ِالزُّىْريِِّ ِعَنْ ِأَبِِذِئْبٍ ِابْنُ ثػَنَا ِحَدَّ ُـ ِآدَ ثػَنَا رةََِحَدَّ
كُِلُِّمَوْلوُدٍِيوُلَدُِ عَلَىِالْفِطْرةَِِفَأبَػَوَاهُِيػُهَوِّدَانوِِِرَضِيَِالَُِِّعَنْوُِقاَؿَِقاَؿَِالنَّبُِِِّصَلَّىِالَُِِّعَلَيْوِِوَسَلَّمَ

سَانوِِ. راَنوِِِأَوِْيَُجَِّ 13ِأَوِْيػُنَصِّ
Artinya:  

 Adam menceriterakan kepada kami berita dari Ibn Abi Zi'b yang diterima dari 
al-Zuhri yang diterima dari Abu Salamah ibn 'Abd al-Rahma>n, dari Abu 
Hurairah, ia berkata: Nabi saw. bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam 
keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, atau 
Nasrani, atau Majusi‛.

14
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 Peran lingkungan, termasuk orang tua dalam lingkungan keluarga 

dipandang penting dalam membentuk kepribadian anak. Baik atau buruknya 

kepribadian anak, sangat tergantung pada lingkungan yang memengaruhinya, sebab 

potensi anak berkembang melalui pengaruh lingkungan. 

 Dijelaskan oleh Syarifudin, bahwa manusia merupakan kesatuan jasmani 

dan rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki potensi untuk berpikir 

(cipta), berperasaan (rasa), dan berkehendak (karsa), bahkan berpotensi untuk 

beriman dan bertakwa kepada Allah swt., serta berpotensi berbuat jahat yang dalam 

eksistensinya berdimensi personalitas (individualitas), sosialitas, moralitas, 

berkebudayaan, dan keberagamaan.
15

 

 Manusia sebagai makhluk berkebudayaan dan berkeagamaan, berpotensi 

untuk mengamalkan nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai agama dalam kehidupan, baik 

dalam kehidupan perseorangan (individual) maupun dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Pengamalan nilai-nilai budaya dan agama tersebut dapat 

dimungkinkan apabila anak memahami budaya dan agamanya, dan pemahaman itu 

diperoleh melalui belajar.  

 Winkel dalam Usman menjelaskan, bahwa potensi belajar yang dimiliki 

manusia merupakan bekal yang sangat mendasar, dan berkat potensi itu, manusia 

sejak berabad-abad yang lalu telah berkembang, dan tetap terbuka kesempatan yang 

luas baginya untuk memperkaya diri dan mencapai taraf kebudayaan yang lebih 

tinggi selama berusaha secara terus menerus melakukan penemuan baru dengan 

memanfaatkan hasil temuan ilmiah yang telah digali oleh generasi.generasi 

                                                     

15
Tatang Syarifudin, Landasan Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 16. 



24 

 

 

terdahulu.
16

 

 Melalui belajar, manusia dapat mencapai taraf kebudayaan tertentu 

sehingga potensi belajar merupakan unsur penting dalam pendidikan Islam, bahkan 

Allah swt. menganjurkan agar manusia memanfaatkan potensi belajar yang 

dimilikinya untuk menggali dan menemukan ilmu pengetahuan, sesuai firman Allah 

swt. dalam QS al-‘Alaq/96: 1-5. 

ِبِِسْمِِرَِ ِعَلَّمَِاقػْرأَْ ِبِِلْقَلَمِ ِالَّذِيِعَلَّمَ ِوَربَُّكَِالْأَكْرَُـ نسَافَِمِنِْعَلَقٍِاقػْرَأْ بِّكَِالَّذِيِخَلَقَِخَلَقَِالِْْ
نسَافَِمَاِلََِْيػَعْلَمِْ ِِالِْْ

Terjemahnya: 

 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

17
 

 Rais menjelaskan bahwa membaca dalam ayat tersebut, bukan saja 

bermakna sempit dengan membaca secara harfiah pada goresan di atas kertas, tetapi 

megandung makna yang luas, mencakup membaca kalam Allah yang tergores dalam 

alam semesta, baik berupa fakta-fakta yang kasat mata, maupun yang tersebut dalam 

kejadian-kejadian, proses, sebab-akibat, dan sebagainya.
18

 Jelaslah, bahwa membaca 

merupakan aktivitas penting bagi manusia agar dapat mengungkap rahasia alam. 

 Dijelaskan oleh al-Syaibany, bahwa dengan menjadikan Islam dan 

kebudayaan Islam sebagai sumber dan titik tolak asasi bagi falsafah pendidikan dan 

pengajaran pada segala tingkat dan jenisnya, tidaklah menafikkan adanya sumber-
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H. Syahruddin Usman, Belajar dan Pembelajaran: Perspektif Islam (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 5. 
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sumber yang lain, baik bersifat individual maupun sosial sebagai rujukan dalam 

membina falsafah pendidikan Islam.
19

 

 Langgulung dalam Ramayulis menjelaskan, bahwa potensi dasar manusia 

mengandung nilai-nilai yang terangkum dalam asma’ al-husna sehingga pendidikan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia, 

sebab bagaimanapun sederhana komunitas manusia itu, memerlukan pendidikan.
20

 

Atas dasar itu, maka dalam pengertian umum, kehidupan dan komunitas tersebut 

akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. 

 Pendidikan Islam pada dasarnya bertujuan mengantar peserta didik untuk 

mencapai taraf kedewasaan tertentu, sedangkan peserta didik sebagai pribadi 

integral merupakan kesatuan yang menyatukan unsur yang bersifat jasmani dan 

rohani, sehingga pemberian bimbingan dan bantuan yang bersifat rohani, merupakan 

satu kesatuan yang terintegrasi dengan pemberian bimbingan dan bantuan yang 

bersifat jasmani.  

 4. Pembentukan Sikap dalam Pendidikan Islam 

   Pendidikan Islam memengaruhi sikap keagamaan sebab pendidikan Islam 

dalam lingkungan pendidikan yang memberi nilai-nilai, norma-norma pola tingkah 

laku Islami dapat memberi pengaruh terhadap pembentukan pengalaman dan 

kesadaran beragama sehingga terbentuk sikap keagamaan pada diri peserta didik. 

   Sikap didefinisikan secara beragam oleh para ahli, di antaranya Gagne 

dalam Adisusilo merumuskan definisi sikap, yaitu we define attitude as an internal 
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state the influences (moderates) the choices of personal action made by the 

individual. Attitudes are generally considered to have affective (emotional) 

component, cognitive aspects, and behavioral consequences yang diartikan, bahwa 

sikap merupakan keadaan internal yang dapat memengaruhi seseorang dalam 

melakukan pilihan-pilihan tindakan personalnya. Secara umum, sikap terkait dengan 

aspek kognitif dan afektif, dan berkonsekuensi pada tingkah laku seseorang.
21

 

   Sikap merupakan kondisi psikologis yang berkaitan dengan aspek kognitif 

dan afektif yang dapat memengaruhi seseorang dalam memilih tindakan sesuai 

dengan kecenderungan dari dalam, sehingga sikap itu sendiri berimplikasi pada 

tingkah laku seseorang. Baik atau buruknya tingkah laku individu, dapat ditentukan 

oleh sikap individu terhadap sesuatu yang disikapinya.  

   Teori kognitif sosial menjelaskan hubungan determinan antara faktor sosial, 

kognitif, dan perilaku yang berperan penting dalam pendidikan atau pembelajaran. 

Faktor-faktor ini dapat saling berinteraksi untuk memengaruhi pembelajaran, di 

mana faktor lingkungan memengaruhi perilaku, perilaku memengaruhi lingkungan, 

faktor person (orang/kognitif) memengaruhi perilaku, dan seterusnya. Faktor-faktor 

tersebut dimungkinkan mencakup sikap introvert atau ekstravert, aktif atau inaktif 

(pasif), tenang atau cemas, dan ramah atau bermusuhan.
22

 

   Selain itu, terdapat pula hubungan antara nilai, sikap, dan tingkah laku. 

Ambroise dalam Adisusilo menjelaskan, bahwa nilai menjadi acuan dalam 

menentukan sikap, dan sikap menjadi acuan dalam bertingkah laku. Selanjutnya, 

sikap sebagai ranah afektif meliputi receiving (menerima), responding (merespons), 
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valuing (menilai), organization (mengorganisasikan), dan characterization by value 

or value complex (mengkarakterisasi suatu nilai dari kompleks nilai).
23

 Atas dasar 

itu, maka sikap itu berdasar pada nilai dan dapat memengaruhi perilaku.  

   Sikap (attitude) dapat diartikan sebagai pandangan atau kecenderungan 

mental. Kecenderungan itu menurut Bruno dalam Syah adalah relatif menetap 

(constant) untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang 

tertentu.
24

  

   Meskipun sikap itu bersifat konstant, bukan berarti terlepas dari pengaruh 

pendidikan, sebab Allah swt. menciptakan kecenderungan baik dan buruk pada diri 

setiap orang untuk diarahkan pada jalan lurus (agama), sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS al-Syams/91: 8-9. 

ِِفَأَلْْمََهَاِفُجُورَىَاِوَتػَقْوَاىَاِقَدِْأفَػْلَحَِمَنِزكََّاىَاِوَقَدِْخَابَِمَنِدَسَّاىَا
Terjemahnya: 

  Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

25
 

   Kesadaran akan manfaat dari sikap baik, mendorong seseorang untuk 

berbuat baik pula, dan kesadaran itu dapat dibentuk melalui pendidikan, termasuk 

kesadaran berperilaku Islami melalui pendidikan Islam. Sikap tersebut disebut sikap 

keagamaan. Jelaslah bahwa pendidikan Islam dapat membentuk sikap keagamaan 

seseorang. 
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   Sikap keagamaan akan ikut memengaruhi cara berpikir, cita rasa, atau 

penilaian seseorang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan agama sehingga 

sikap keagamaan yang terbentuk dari tardisi keagamaan (termasuk pembiasaan 

sebagai bagian dari tradisi dalam pendidikan Islam) merupakan bagian dari 

pernyataan jati diri seseorang yang berkaitan dengan agama yang dianutnya.
26

 

   Sikap keagamaan terbentuk dari kebiasaan, sedangkan kebiasaan merupakan 

aspek dari pendidikan Islam sehingga sikap keagamaan dapat dibentuk melalui 

pendidikan Islam. Sehubungan dengan itu, maka pendidikan Islam merupakan 

wahana untuk membentuk sikap keagamaan pada diri peserta didik. 

   Perspektif pendidikan Islam memandang aspek sikap itu dibentuk melalui 

kebiasaan, sedangkan kebiasaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yg 

biasa dikerjakan, dan sebagainya, dan membiasakan adalah menjadikan lazim atau 

umum.
27

 Jadi membiasakan anak bersikap Islami, berarti menjadikan lazim bagi anak 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari menurut tuntunan ajaran Islam. 

   Kebiasaan menurut Buchori dalam Jalaluddin, merupakan cara bertindak 

dan berbuat seragam yang dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu: (a) melalui cara 

pengulangan, dan (b) melalui cara disengaja dan direncanakan.
28

 Pengulangan berarti 

melakukan kegiatan yang sama dalam waktu tertentu, sedangkan disengaja dan 

direncanakan mengandung makna pendidikan. 
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   Teori behaviorisme memandang, bahwa perilaku harus dijelaskan melalui 

pengalaman yang dapat diamati.
29

 Selanjutnya, teori koneksionisme menjelaskan 

bahwa individu akan berhasil dalam belajar apabila memiliki kesiapan (readiness), 

banyak latihan dan ulangan (exercise), dan mendapatkan hasil yang baik (effect).30
 

Pengulangan merupakan salah satu cara untuk membentuk kebiasaan, dan kebiasaan 

dapat membentuk sikap. 

   Selanjutnya, pembentukan sikap melalui kebiasaan yang disengaja dan 

derencanakan, lebih efektif dilakukan melalui kelembagaan pendidikan. Terkait 

dengan itu, McGuire dalam Jalaluddin mengemukakan, bahwa proses perubahan 

sikap dari tidak menerima ke sikap menerima, berlangsung melalui tiga tahap dan 

syarat, yaitu: (a) adanya perhatian, (b) adanya pemahaman, dan (c) adanya 

penerimaan.
31

 

   Perubahan sikap tidak cukup dengan hanya perhatian tanpa diiringi dengan 

pemahaman dan penerimaan, sehingga sikap keagamaan dapat dibentuk melalui 

pendidikan Islam yang menarik perhatian peserta didik, memberikan pemahaman 

ajaran Islam yang jelas, dan menimbulkan kesiapan individu untuk menerima materi 

pendidikan Islam. 
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B. Moderasi Beragama 

1. Pengertian Moderasi Beragama 

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara budaya 

memiliki arti ‚pikiran, akal budi‛
32

. Kemudian ada juga istilah membudayakan yang 

berarti ‚(1) mengajar supaya mempunyai budaya, mendidik supaya beradab 

(berbudaya), (2) membiasakan suatu perbuatan yang baik sehingga dianggap sebagai 

berbudaya‛
33

. Dengan demikian kata budaya dapat diartikan sebagai orang yang 

dapat menggunakan pikiran dan akalnya untuk melakukan sesuatu, sedangkan 

membudayakan yakni membiasakan agar seseorang dapat menggunakan akal dan 

pikirannya dengan baik dalam yang diwujudkan dalam bentuk menjalani aktivitas, 

bertingkah laku dan lain sebagainya. Jadi kata budaya erat kaitannya perwujudan 

tingkah laku seseorang dalam menjalankan hal-hal yang dipahaminya. Berkaitan 

dengan hal ini Mahfudz Shalahuddin secara luas mengartikan tingkah laku sebagai 

berikut: 

Kegiatan yang tidak hanya mencakup hal-hal motorik saja, seperti berbicara, 
berjalan, berlari-lari, berolah raga, bergerak, dan lain-lain, akan tetapi juga 
membahas macam-macam fungsi seperti melihat, mendengar, mengingat, 
berfikir, fantasi, pengenalan kembali emosi-emosi dalam bentuk tangis atau 
senyum dan seterusnya.

34
 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tingkah laku 

merupakan tindakan atau aktivitas seseorang yang tercermin melalui wujud 

perbuatan dan perkataan yang nyata dan selalu menyertai aktivitasnya sehari-hari, 

sehingga hal-hal yang dilakukan, diucapkan, dan diekspresikan merupakan tindakan 

perilaku atau tingkah laku seseorang. 
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Kata beragama makna dasarnya adalah agama, menurut D. Hendropuspito, 

agama ialah suatu jenis sistem yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang 

berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayainya dan yang 

didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka. Agama sebagai jenis 

sistem sosial karena ia bersifat fenomenal, berangkat dari berbagai peristiwa 

kemasyarakatan, dapat dianalisis dan terdiri atas kaidah-kaidah yang kompleks serta 

memuat peratuan-peraturan yang saling berkaitan dan mengarahkan pada satu tujuan 

tertentu. Agama berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris adalah menunjukkan 

bahwa agama itu khas berurusan dan berkaitan dengan kekuatan-kekuatan dari dunia 

luar yang dimiliki oleh kekuatan yang maha Tinggi lebih tinggi dari kekuatan 

manusia, dan yang dipercayai sebagai arwah, roh-roh dan roh tertinggi.
35

  

Kata keagamaan (beragama) juga berasal dari kata agama (al-din, religi). 

Makna kata tersebut diuraikan oleh Harun Nasution sebagai berikut: 

 Al-Din (semit) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa 
Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, 
balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (latin) berarti mengumpulkan 
dan membaca. Adapun kata agama terdiri dari (a = tidak, gam = pergi) jadi 
tidak pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun temurun.

36
  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa keagamaan (beragama) 

merupakan tuntutan bagi setiap penganut agama untuk tetap berada pada rambu-

rambu agama. Dengan demikian, perilaku beragama merupakan aktivitas atau 

tindakan seseorang misalnya ucapan dan perbuatan yang dilakukan tetap berada di 

bawah naungan agama yang dianutnya. Djamaluddin Ancok mendefinisikan bahwa 

beragama adalah ‚pengamalan atau konsekuensi yang mengacu kepada identifikasi 
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akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktek, pengalaman dan pengetahuan 

seseorang dari hari ke hari‛.
37

 Dengan demikian, penekanan dari difinisi tersebut 

adalah beragama merupakan mengamalkan ajaran agama Islam dalam aktivitas 

sehari-hari baik dilingkungan rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Hal ini 

sebagaimana pengertian keagamaan atau religiusitas menurut ajaran Islam dalam 

alquran QS. Al-Baqarah [2]: 208:  

كَِاأفَّة لۡمِ يَػُّهَاِٱلَّذِينَِءَامَنُواِْٱدۡخُلُواِْفِِٱلسِّ ِإِنَّوُۥِلَكُمِۡعَدُوِّوَلََِتػَتَّبِعُواِْخُطوََُُِِٰ  يَََٰأ ُِِ  مُّبِيُِ  تِِٱلشَّيۡطََٰنِِۚ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan…‛

38
. 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa budaya beragama adalah 

mengimplementasikan ajaran agama secara utuh dan menyeluruh, sehingga bagi 

setiap muslim baik dalam berfikir, bersikap, maupun bertindak, diperintahkan untuk 

tetap dalam rambu-rambu ajaran Islam atau dalam melakukan segala aktivitas 

apapun ‚seorang muslim diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah 

kepada Allah‛.
39

 Jadi beragama mempunyai pengertian yaitu, segala aktivitas 

kehidupan yang didasarkan pada ajaran agama atau sesuai dengan prinsip-prinsip 

suatu agama tertentu.  

Pembudayaan tingkah laku itu dapat bermacam-macam bentuk misalnya 

aktivitas keagamaan, shalat dan lain-lain. Keberagamaan atau religiusitas dapat 

diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama tidak hanya 

terjadi ketika melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan 
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Departemen Agama RI, Al-Quran, h. 50. 

 
39

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Mengefektifkan PAI di Sekolah), 
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aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Aktivitas itu tidak hanya 

meliputi aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas 

yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.
40

 Aktivitas atau perilaku 

beragama tersebut dapat dikelompokkan menjadi dimensi-dimensi keagamaan, 

sebagaimana diungkapkan oleh Glock dan Stark dalam Rertson, sebagai berikut: 

a. Dimensi keyakinan, berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius 

berpegang teguh pada pandangan teologis dan mengekui kebenaran ajaran; 

b. Dimensi praktik agama, mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang 

dilakukan manusia yang berkomitmen terhadap ajaran agamanya; 

c. Dimensi pengalaman, ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-

perasaan, persepsi-persepsi dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang; 

d. Dimensi pengetahuan agama, bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki 

pengetahuan mengenai dasar keyakinan, ritusritus, kitab suci dan tradisi-tradisi, dan 

e. Dimensi pengamalan atau konsekuensi, mengacu pada identifikasi akibat-akibat 

keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari 

kehari.
41

 

Beradasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aktivitas atau budaya 

beragama dapat diklasifikasikan dalam lima dimensi keagamaan, yaitu keyakinan, 

dimensi praktek agama, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama dan 

dimensi pengamalan. Seluruh dimensi tersebut mencerminkan aktivitas atau perilaku 

seorang penganut agama yang taat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

perilaku beragama adalah segala aktivitas individu atau kelompok yang berorientasi 
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atas kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan ajaran 

sesuai dengan agamanya masing-masing, misalnya seperti shalat secara berjamaah, 

puasa, zakat, sedekah, membaca alquran, akhlak dan semata-mata hanya 

mengharapkan ridho-Nya.  

2. Karakteristik Moderasi Beragama 

Moderasi beragama merupakan sikap pertengahan dan adil dalam berbagai 

persoalan serta menghindari diri dari sikap berlebih-lebihan. Agar sikap moderat 

dapat dipahami secara mendalam maka perlu diuraikan prinsip-prinsip moderasi 

Islam itu sendiri. Karakteristik ini sangat penting dipahami untuk mengukur apakah 

individu itu memiliki sikap moderat ataukah tidak. Karakteristik ini pula perlu 

diketahui agar sikap dalam moderasi Islam dapat terwujud dalam kehidupan 

keberagamaan.  

Moderasi beragama merupakan suatu keniscayaan untuk tidak mengurung 

diri, tidak beradaptasi, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), 

melebur dan bergaul dengan berbagai komunitas kalangan masyarakat, baik seagama 

maupun berbeda agama. Dengan demikian, moderasi beragama dapat terlaksana 

dengan baik, selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat tercipta hidup yang 

indah rukun dalam sebuah kesepakatan bersama. 

Disini peneliti akan menghadirkan beberapa pendapat tentang karakteristik 

moderasi beragama. Pertama, Para Ulama dan Intelektual Muslim di dunia melalui 

Musyawarah Nasional Majelis (MUNAS) Ulama Indonesia pada tahun 2015, 

mengemukakan terdapat 12 karakteristik wasatiyyah Islam, yaitu: 1) Tawassut 

(jalan tengah), 2) Tawazun (keseimbangan), 3) I’tidal (lurus dan tegas), 4) Tasamuh 

(toleransi), 5) Musawah(kesetaraan), 6) Syura (musyawarah), 7) al-Ishlah 
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(reformasi), 8) Aulawiyah (skalaprioritas), 9) Tatawwurwal Ibtikar (dinamis dan 

inovatif), 9) Tahaddur (berkeadaban), 10) Wataniyah wa Muwatanah (kebangsaan 

dan kewarganegaraan), 11) al-Qudwah (keteladanan).36Sedangkan menurut 

Kementerian Agama Indonesia dalam menentukan karakteristik moderasi beragama 

mempunyai empat indikator, yaitu: 1) Komitmen kebangsaan, 2) Toleransi, 3) Anti 

kekerasan, 4) Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator inilah yang 

akan mempengaruhi seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktekkan oleh 

masyarakat Indonesia. 

Komitmen kebangsaan ini sangat penting dijadikan sebagai karakteristik 

moderasi beragama. Bagaimana tidak penting, seseorang melihat sejauh mana cara 

pandang, sikap hidup dalam bernegara berbangsa. Ada kaidah yang sangat populer di 

kalangan tradisional, hubb al-wathan mina al-iman – mencintai tanah air sebagian 

dari iman. Kaidah ini terus dikobarkan buat semangat jihad hingga titik darah 

penghabisan tatkala dulu Hadratussyaikh Mbah Hasyim Asy’ari memantau 

pergerakan musuh untuk menghadapi kekuatan melawan penjajah belanda. 

Penerapan toleransi meminjam gagasannya Nurcholish Madjid tentang al- 

musawahatau persamaan di antara manusia. Tinggi atau rendahnya manusia hanya 

ditentukan oleh kadar ketakwaan, bukan dari faktor yang lain. Ajaran yang 

mengajarkan persaudaraan berdasarkan keimanan (ukhuwwah Islamiyyah) 

hendaknya dilanjutkan dengan ajaran persaudaraan berdasarkan kemanusiaan 

(ukhuwwah Insaniyyah). Kesamaan dari semua rangkuman ajaran agama 

menyangkut ide persamaan manusia, bahwa orientasi yang lebih tinggi memberikan 

manfaat sebanyak mungkin kepada sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan. 

Inilah arti dari makna amal saleh yang seluas-luasnya. 



36 

 

 

Ketiga, kekerasan dan toleransi merupakan dua hal yang berbedajauh bahkan 

bertentangan. Selama masih ada tindakan kekerasan, maka toleransi sulit 

diwujudkan. Justru kekerasan akan melahirkan dendam, duka dan luka.Pertama kali 

terucap ketika membaca Al-Qur’an adalah lafadz bismillahirrahmanirrahim (dengan 

menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang). Menunjukkan 

bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan jauh dari ajaran kekerasan. Sedangkan 

perilaku akomodasi terhadap budaya lokal dan tradisi masyarakat sekitarnya 

mencerminkan bahwa seorang tersebut adalah kalangan muslim moderat. 

Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam 

bersinergi dan berkolaborasi dengan tradisi dan budaya lokal, selagi tidak 

bertentangan dengan pokok   ajaran agama Islam. Moderasi beragama digunakan 

untuk menerima kebudayaan dan keberagaman yang tidak kaku, tidak semata-mata 

menekankan kebenaran tekstualis atau normatif. Lebih jauhnya lagi, ketika budaya 

nuansa agama akan bisa menambah nilai- nilai ibadah dihadapan Tuhannya. 

Membahas tentang moderasi beragama berarti mendudukkan ajaran agama 

yang seimbang dan adil. Pemahaman ini memiliki konsekuensi penting bahwa sikap 

moderasi beragama bukan berada pada posisi berlebihan dan kekurangan. Bukan pula 

pada posisi ekstrem kiri dan kanan. Melainkan pemahaman keagamaan yang 

berimbang berada di tengah-tengah, tidak condong untuk mengikuti ekstrem kiri dan 

kanan, karena akan menimbulkan berat sebelah dan tidak seimbang dalam 

memahami ajaran agama itu sendiri. 

Pemahaman keagamaan ekstrem kiri yang biasanya disebut liberalisme. 

Mereka adalah kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama 

yang secara liberal, mendewakan akalnya dalam menafsirkan ajaran agama. 
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Sehingga makna dan tujuan tersebut, melenceng jauh dari maksud teks agama. 

Misalnya menghalalkan hubungan seks di luar nikah. Mereka mentafsiri secara 

liberal tentang milk al-yamin (budak), padahal secara hukum Internasional dan 

kultur budaya perbudakan sudah dihilangkan. 

Sedangkan pemahaman keagamaan ekstrem kanan yang biasanya disebut 

ekstremisme. Mereka yang berada di kutub sebelah memiliki cara pandang, sikap, 

dan perilaku beragama yang hitam putih dalam memahami teks agama dan juga 

seringkali terjebak pada kebenaran yang dimilikinya sendiri. Dalam konteks 

beragama, cara seperti ini akan mendorong pemeluk agamanya untuk menolak 

menerima pandangan orang lain 

yang diluar dari kelompoknya dan bersikukuh atas nama kebenaran tafsir 

agamanya sendiri. Kebanyakan mereka mengklaim perbuatannya dalam rangka 

mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran, menggunakan dalih amar ma’ruf 

nahi munkar, meluruskan paham, sikap, dan perilaku umat beragama yang 

menurutnya sesat, bid’ah, lalu melawan rezim pemerintah yang menurutnya 

menyimpang dari syari’at Islam. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa moderasi beragama adalah paham 

keagamaan yang berdiri secara adil dan berimbang. Gagasan berimbang ini seperti 

dijelaskan Ahmad Umar Hasyim dalam kitabnya wasathiyyah al-islam, sebagai 

berikut: Keseimbangan dan kesetimpalan antara kedua ujung sehingga salah satunya 

tidak mengatasi ujung lain. Tiada keberlebihan tidak juga keberkurangan. Tiada 

pelampauan batas tidak juga pengurangan batas. Ia mengikuti yang paling utama, 

paling berkualitas, dan paling sempurna. 

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa wasathiyyah sebagai keseimbangan 
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yang mencakup segala aspek kehidupan, pandangan, sikap dan cara mencapai tujuan. 

Ia memerlukan upaya terus menerus untuk menemukan kebenaran dalam arah dan 

pilihan. 

Ia bukan sekedar sikap pertengahan antara sikap keras dan lemah, sikap jauh 

dan dekat, melainkan wasathiyyah adalah ide yang harus diwujudkan dalam kegiatan 

yang penuh dengan akhlak mulia. 

Kesimpulan moderasi beragama adalah bertujuan untuk menengahi kedua 

kutub ekstrem. Moderasi beragama menekankan pentingnya internalisasi ajaran 

agama secara substantif di satu sisi, dan melakukan kontekstualisasi teks agama di 

sisi lain. Upaya menginternalisasi ajaran agama tidak boleh dengan cara kekerasan 

dan kepaksaan. Sedangkan upaya mengaktualisasi ajaran agama juga tidak boleh 

melampaui batas (kebablasan). 

Para ulama dan cendekiawan Muslim di dunia melalui Musyawarah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015, mengemukakan bahwa terdapat 12 karateristik 

wasatiyyat Islam, yaitu: 1) Tawassut (jalan tengah), 2) Tawazun (berkeseimbangan), 3) 

I’tidal (lurus dan tegas), 4) Tasamuh (toleransi), 7) Musawah (egaliter), 6) Syura 

(musyawarah), 7) Islah reformasi), 8) Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), 9) 

Tatawwur wa ibtikar, 10) Tahaddur (berkeadaban), 11) Wataniyah wa muwatanah, 

(kebangsaan), 12) Qudwatiyah, (kepeloporan).
42

 

1. Tawassut (Jalan Tengah) 

Tawassut (jalan tengah) berarti pemahaman dan pengamalan yang tidak berlebihan 
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Peradaban. Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi dan Implementasi. Usulan Indonesia 
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(ifrat) dalam beragama dan mengurangi ajaran agama (tafrit). Sikap Tawasuth yang 

berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan adil dan lurus di tengah – 

tengah kehidupan bersama bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari 

segala bentuk pendekatan yang bersikap tatarruf (ekstrim).
43

 

Sikap tawassut adalah berada di tengah-tengah, tidak terjebak pada titik-titik 

ekstrim, tidak condong ke kiri atau cenderung ke kanan, seimbang antara dalil aqli (akal) 

dan naqli (teks kitab suci), tidak memihak tetapi lebih lebih bersifat menengahi. Dalam 

kehidupan sehari-hari, tawassuth terekspresikan pada sikap yang seimbang antara pikiran 

dan tindakan, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi menghakimi. Penerapan 

sikap Tawasut (dengan berbagai dimensinya) bukan berarti bersifat serba boleh 

(kompromistik) dengan mencampuradukkan semua unsur (sinkretisme). Juga bukan 

mengucilkan diri dan menolak pertemuan dengan unsure lain. Karakter tawasut dalam Islam 

adalah titik tengah diantara dua ujung al- tatarruf (ekstrem).
44

 

Seperti halnya prinsip ahl al-sunnah wa al-jama’ah , yang memandang perlu 

mengamalkan prinsip akidah, syariah tasawuf, pergaulan antar golongan, kehidupan 

bernegara, kebudayaan, dan dakwah. Hal ini dilakukan supaya tercapai kesempurnaan hakiki 

dalam melaksanakan perintah Allah dan tercapainya keseimbangan antar unsur dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

2. Tawazun (keseimbangan)  

Tawazun yaitu penghayatan dan mengaplikasikan agama secara seimbang dalam 

seluruh lini kehidupan. tawazun, adalah sikap seimbang dalam segala hal. Secara umum, 
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keseimbangan dapat kita pahami sebagai posisi tegak di tengah antara dua hal, yang kedua 

hal tersebut sama atau hampir sama sehingga tidak cenderung ke salah satu diantara kedua 

hal tersebut.Seimbang juga berarti sebanding, sepadan, atau kesamaan Secara umum, 

keseimbangan dapat kita pahami sebagai posisi tegak di tengah antara dua hal, yang kedua 

hal tersebut sama atau hamper sama sehingga tidak cenderung ke salah satu diantara kedua 

hal tersebut.Seimbangjugaberarti sebanding, sepadan, atau kesamaan. 

Diantara bentuk tawazun adalah sikap yang menyeimbangkan amalan baik yang 

bersifat duniawi maupun ukhrawi. baik dalam ibadah yang berhubungan langsung dengan 

Allah Swt. (hablun minallah) ataupun hubungan dengan sesama (hablun min al-nas)45. 

Termasuk juga keseimbangan di dalam menggunakan dalil aqli dan naqli.  

Karakter tawazun (keseimbangan) sangat penting dalam upaya menyeimbangkan 

antara hak dan kewajiban setiap manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, 

manusia dengan makhluk yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya.
46

 

3. I’tidal (Adil)  

I’tidal (adil) yaitu menunaikan sesuatu pada sesuai haknya, memperoleh hak dan 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan profesionalitas, dan berpegang 

teguh pada prinsip. Ta’adul adalah sikap adil, jujur dan apa adanya selalu menegakkan dan 

menjalankan keadilan kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, dengan 

pertimbangan kemaslahatan.
47
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Nilai keadilan ini, dalam perspektif Khald Abu Al-Fadil, berfungsi untuk 

mengendalikan dan membimbing manusia dalam menginterpretasikan dan memahami 

hukum Tuhan (Devine law). Bersikap adil merupakan perintah Tuhan. Tuhan 

menggambarkan diri-Nya sebagai Maha Adil, yang menjadi rahmat atas diri-Nya. Pesan 

Tuhan untuk berbuat adil selanjutnya ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw, kemudian 

ditujukan kepada manusia. 

Allah Swt. menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba Nya berlaku adil, yaitu 

bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan 

perintah Alquran dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan 

keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan 

adanya kewajiban.
48

 

4. Tasamuh (Toleransi) 

Tasamuh yaitu menyadari akan adanya perbedaan dan menghormatinya. baik itu 

dari keagamaan, suku, ras, golongan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu 

sikap moderat berarti sikap adil dan berdiri atas semua kepentingan kelompok/golongan. 

Toleransi adalah sikap memberi ruang sekaligus tidak mengusik orang lain 

ketika mengekspresikan keyakinannya ataupun menyampaikan pendapatnya 

meskipun pendapat tersebut berbeda dengan apa yang diyakini oleh kita. 47 Dalam 

kehidupan demokrasi toleransi menjadi urgen yaitu ketika menghadapi berbagai 

tantangan yang muncul karena adanya perbedaan. Dalam konteks yang lebih luas, 

toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga 

mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, 
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dan sebagainya. Dengan demikian, indikator moderasi beragama terkait toleransi 

merupakan sebuah kemampuan dalam menunjukkan ekspresi dan sikap keagamaan 

untuk menghormati perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. 

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, toleransi itu dinamis tidak pasif. Maka 

dikategorikan toleransi menjadi tiga tingkatan: 1) Toleransi dalam hal memberi 

kebebasan pada orang lain untuk memeluk agama yang diyakini, namun tidak 

memberikan kesempatan untuk mereka dalam melaksanakan kewajiban agamanya. 

2) Memberi hak untuk memeluk agama yang diyakini serta tidak memaksakan untuk 

melakukan sesuatu sebagai larangan dalam keyakinannya. 3) Melapangkan gerak 

mereka menurut agama yang dianutnya bisa dilakukan walaupun menurut agama 

kita haram.
49

 

Sikap moderat Islam dapat ditunjukkan melalui keterbukaan dan menerima 

akan perbedaan pandangan yang ada. Hal ini didasari pada sebuah realitas yang 

menyatakan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari 

termasuk dalam hal agama dan kepercayaan
50

. Sebab perbedaan merupakan sebuah 

keniscayaan dinyatakan dalam firman Allah Swt pada QS. al-Maidah/5: 48:  

 

... َٰ ْ ٱلَۡۡيۡرَ َٰلُىۡۖۡ فَٱسۡتتَقُِْا كُىۡ فِِ يَآ ءَاحىَ َْ تَۡوُ ثٗ وََٰحِدَةٗ وَلََٰلٌِ لِّّ يه
ُ
ُ لَََعَوَلُىۡ أ ْۡ شَاءَٓ ٱللَّه َ تِِۚ وَل

ا لَُخُىۡ فيُِِ تََۡخَوفُِْنَ  ًَ ِ ِ مَرجِۡعُلُىۡ جََِيعٗا فَيُنتَّئُِلُى ة   ٤٨إلََِ ٱللَّه
Terjemahnya: 

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), 
tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka 
berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 
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perselisihkan itu
51

 

Selain itu, dalam pandangan al-Qur’an, manusia secara keseluruhan telah 

mendapat kemuliaan (takrim) dari Allah Swt. tanpa membedakan agama, ras, warna 

kulit, dan sebagainya. Hubungan sesama manusia harus senantiasa dijaga. 

5. Musawah (Kesetaraan)  

Musawah (kesetaraan), yaitu tidak melakukan diskriminasi pada golongan tertentu 

karena disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, status sosial-ekonomi, asal usul seseorang, 

dan atau gender.
52

 Kesetaraan diperoleh melalui sikap dan perlakuan yang sama terhadap 

sesama manusia, tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial-

ekonomi dan sebagainya. Prinsip ini bersumber dari pemahaman bahwa semua manusia 

diciptakan dengan kedudukan yang sama mulianya dan dianugerahi hak asasi yang sama. 

Kesetaraan bukan berarti memperlakukan setiap orang secara sama, namun lebih pada 

bagaimana mengakui dan menjamin persamaan kedudukan, kesempatan, hak dan kewajiban 

sebagai individu ataupun masyarakat.  

Kesetaraan dalam Al-Qur’an Perbedaan warna kulit, bahasa, jenis kelamin, suku, ras 

dan golongan adalah kehendak Allah Swt. yang tak mungkin bisa dinafikan manusia. 

Berbagai perbedaan tersebut adalah fitrah, sebagaimana halnya dengan kodrat penciptaan 

alam semesta dan seluruh isinya yang beraneka rupa. Perbedaan tidaklah ditujukan agar 

manusia saling berselisih, merendahkan atau menjatuhkan satu sama Iainnya, namun supaya 

manusia saling mengenal, memahami dan melengkapi. Semua manusia memiliki kedudukan 

yang setara di hadapan Allah, dan satu-satunya pembeda adalah ketakwaannya. Dengan kata 
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lain, kemuliaan seseorang tidaklah ditentukan oleh hitam-putih kulitnya, jenis kelaminnya, 

asal-usul keturunannya atau pun kriteria fisik lainnya, melainkan oleh kualitas spiritualnya. 

Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya pada QS. al-Hujurat/49: 13: 

  ْ ْٓا ٍثَََٰ وجََعَوۡنََٰلُىۡ شُعُْبٗا وَقَتَانٓنَِ لِِعََارَفُ
ُ
ا ٱلنهاسُ إٍِها خَوَقۡنََٰلُى يٌِّ ذَلَرٖ وَأ َّ يُّ

َ
أ إنِه  يََٰٓ

َ عَويِىٌ خَتيِرٞ  َٰلُىۡ  إنِه ٱللَّه تۡقَى
َ
ِ أ كۡرَيَلُىۡ عَِدَ ٱللَّه

َ
  ١٣أ

Terjemahnya: 

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 takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal
53

 

Sikap moderasi Islam menghendaki adanya kesetaraan dan menghendaki prinsip 

non-diskriminasi, di mana perbedaan berdasarkan ras, gender, usia, disabilitas, agama, 

politik, latar belakang sosial-ekonomi-geografi dan lain sebagainya tidak diperkenankan 

karena melanggar hak asasi manusia. Moderasi Islam menghendaki persamaan hak bagi 

setiap individu dan kelompok untuk dapat menjalankan tugas perannya di masyarakat sebab 

semuanya merupakan mahluk Tuhan yang harus dihargai. 

 

 

6. Syura (Musyawarah) 

Syura (musyawarah) merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menyelesaikan 

segala macam persoalan dengan jalan duduk bersama, mengumpulkan pandangan yang 
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beragam untuk mencapai kesepakatan demi kemaslahatan bersama.
54

 Musyawarah memiliki 

nilai yang tinggi, selain memfasilitasi para pesertanya terlibat dalam pembelajaran atau 

pencaharian solusi atas berbagai persoalan, juga memiliki muatan kebenaran berdasarkan 

kesepakatan bersama. Namun demikian, suara mayoritas dalam musyawarah tentu saja tidak 

selalu identik dengan kebenaran.  

Kebenaran dan keluhuran dalam musyawarah terletak pada suara akal budi atau 

nurani yang secara formal bisa merujuk kepada sumber-sumber ajaran agama atau kearifan 

kolektif lainnya. Misalnya, prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, 

kemerdekaan, dan tanggung jawab, persaudaraan dan kesetiakawanan, kesetaraan, 

kebinekaan dan sebagainya.  

Musyawarah adalah amalan terpuji yang diperintah dalam al-Qur’an QS. Ali-

Imran/3:159: 

ا ًَ ٌَ  فَتِ ِ ٱرحََۡۡثٖ يِّ ا غَويِظَ  للَّه ْۡ لَُجَ فَظًّ َ ىۡۖۡ وَل ُّ َ ْ لَ  هۡقَوبِۡ ٱلِنجَ ل اْ لكَِۖۡ فَ  ٍفَضُّ ْۡ ٌۡ حَ  عۡفُ ٱيِ
ىۡ وَ  ُّ َۡ ىۡ فِِ  سۡخَغۡفرِۡ ٱعَ ُِ ىۡ وشََاورِۡ ُّ َ مۡرِ  ٱل

َ
ۡ عََلَ فَإذَِا عَزَيۡجَ فَخَ  لۡۡ كَّه ِ  ٱَْ َ ٱإنِه  للَّه يُُبُِّ  للَّه

يَِ ٱ كِّّ َْ خَ ًُ ۡ   ١٥٩ ل
Terjemahnya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya

55
 

Kaitannya dengan moderasi Islam, musyawarah merupakan sebuah jalan 

mengumpulkan ide dan gagasan dari beberapa orang untuk memperoleh gagasan terbaik 
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(khiyar) atau jalan terbaik diantara yang baik sehingga ide dan gagasan tersebut 

menghasilkan kemaslahatan bersama. Selain itu pula musyawarah dapat menanamkan sikap 

keterbukaan dan menerima pandangan lain, sehingga tidak terjerumus dalam sikap merasa 

paling benar dan menyalahkan pandangan orang lain. 

7. Islah (Reformasi) 

Islah (reformasi) yaitu bersikap reformatif untuk memperoleh keadaan yang lebih 

baik dengan cara mengakomodasi suatu kondisi perubahan dan perkembangan zaman untuk 

memperoleh kemaslahatan bersama dengan berprinsip pada sebuah kaidah al- muhafazah 

‘ala al-qadimi al-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah.56 

Secara istilah, term islah dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya 

dengan perilaku manusia.
57

 Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, islah dapat 

diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk 

menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan jelek. 

‘Abd Salam menyatakan bahwa makna salaha yaitu memperbaiki semua amal perbuatannya 

dan segala urusannya.
58

 Sedangkan dalam perspektif tafsir, al-Thabarsi dan al-Zamakhsyari 

berpendapat, bahwa kata islah mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang 

lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.
59

 

                                                     
56

Kantor Utusan Khusus Presiden Untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan 

Peradaban. Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia, ... h. 11  

57
E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), Encyclopedia of Islam, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jil. IV, 

h. 141 

58
Abd Salam, Mu’jam al-Wasĩth, (Teheran: Maktabat al-Ilmiyah, t.th), Jil. I, h. 522  

59
Abu ‘Ali al-Fadl ibn al-Hasan at-Thabarsi, Majma’ al-Bayan fi tafsir al-Qur’an, (Beirut: 

Dar al-Ma’rifah, 1986), cet I, Jil. I, II, h. 137. Lihat juga Abu al-Qasim Jarullãhi Mahmũd ibn Umar 

ibn Muhammad al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasysyaf, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1995), cet. I, 

Jil. I, h. 70. 



47 

 

 

Sementara menurut ulama fikih, kata islah diartikan sebagai perdamaian, yakni 

suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia 

yang bertikai, baik individu maupun kelompok.
60

 Sejalan dengan definisi di atas, Hasan 

Sadily menyatakan bahwa islah  merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang 

bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik- baik dan damai, 

yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.
61

 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa islah yaitu upaya memperbaiki sesuatu 

keadaan dari yang baik menuju yang lebih baik atau menjadikan sesatu yang tidak baik 

menjadi baik seperti mendamaikan orang yang bertikai, mencari jalan terbaik dari invidu 

atau kelompok yang bermusuhan, atau yang sering disebut rekonsiliasi. Konsep ini 

menghendaki agar sebuah perbaikan dilakukan secara terus menerus sebagai bagian dari 

upaya mereka menghadapi tantangan zaman. Perbaikan ini bukan berarti meninggalkan 

semua tradisi atau perbaikan yang sudah ada, melain Kaitannya dengan moderasi Islam, 

islah adalah sikap dan perbuatan yang selalu mencari jalan perbaikan atas segala jenis 

persolan dan menghindari segala potensi kerusakan demi terwujudnya kehidupan yang 

damai dan lebih baik. 

8. Aulawiyah (Mendahulukan yang Prioritas) 

Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas) yaitu kemampuan melihat dan 

mengidentifikasi persoalan yang lebih penting dari beberapa hal yang penting lainnya untuk 
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diutamakan dan diimplementasikan.
62

  

Aulawiyah berarti meletakkan segala sesuatu sesuai skala urutannya secara 

proporsional (adil), baik dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-

mula dikerjakan harus didahulukan, berdasarkan penilaian syariah yang shahih yang 

berdasarkan pada petunjuk wahyu dan akal sehat. Sehingga sesuatu yang tidak penting, 

tidak didahulukan atas sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting tidak didahulukan atas 

sesuatu yang lebih penting. Suatu yang tidak kuat (marjuh) tidak didahulukan atas sesuatu 

yang kuat (rajih). Dan sesuatu ‚yang biasa-biasa‛ saja tidak didahulukan atas sesuatu yang 

utama, atau yang paling utama. Sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan, 

dan yang semestinya diakhirkan harus diakhirkan. Sesuatu yang kecil tidak perlu 

dibesarkan, dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara mesti 

diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang. 

Dalam ajaran Islam terdapat hukum dikenal dengan ahkam al-khamsah 

(hukum yang lima), yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Selain itu pula 

terdapat ajaran yang bersifat usul (pokok-pokok, prinsip), dan ada pula yang bersifat 

furu‘ (cabang). Sikap moderat menghendaki agar seorang Muslim dapat menentukan 

prioritas amalan dengan yang wajib dibanding perkara yang sunnah, bukan 

sebaliknya, mementingkan hal-hal bersifat sunnah dan meninggalkan yang wajib. 

Contoh penerapannya adalah menunaikan ibadah haji adalah wajib, namun 

mengulang-ulang hingga berkali-kali adalah sunnah, di lain sisi menolong sesama 

manusia yang kesusahan, apalagi tetangganya adalah sebuah keharusan dan 

kewajiban. Seorang yang bersikap moderat akan memprioritaskan menolong sesama 
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yang kesusahan ketimbang ibadah haji yang ditunaikan berulang-ulang. Sebab 

mendahulukan yang wajib semestinya diprioritaskan dari pada yang sunnah. 

9. Tatawwur wa Ibtikar (Dinamis dan Inovatif)  

Tatawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) adalah sikap terbuka terhadap 

perkembangan zaman serta melakukan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan 

manusia. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru atau barang baru, pelayanan baru dan 

cara-cara baru yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia.
63

 

Zaman selalu mengalami perubahan tiada batas, sementara teks-teks suci 

keagamaan terbatas dan tak pernah berubah, karena itulah implikasinya akan melahirkan 

hukum ajaran Islam yang tsawabit (tetap), dan hukum memungkinkan terjadinya perubahan 

disebabkan perubahan zaman dan waktu (mutagayyirat). yang tsawabit tersebut tidak akan 

berubah seperti prinsip-prinsip dalam persoalan akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, dan 

tidak boleh diubah. Sedangkan mutagayyirat merupakan hukum yang bersifat elastis atau 

fleksibel (murunah) sesuai perkembangan zaman.  

Pada aspek mutagayyirat inilah yang dituntut untuk bersikap dinamis dan 

inovatif, misalnya dalam metode dakwah. Seorang mubalig hendaknya melakukan 

berbagi inovasi dalam penyampaiannya dengan mempertimbangkan kondisi 

perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat agar konten dakwah yang 

disampaikan mudah diterima dan dicerna. 

10. Tahaddur (Berkeadaban) 

Tahaddur (berkeadaban) yaitu sikap yang mengedepankan akhlak al-karimah, 
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karakter, identitas, dan integritas sebagai umat terbaik dalam kehidupan kemanusiaan dan 

peradaban.
64

 

Secara terminologi adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang 

mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Menurut Muhammad An-Naquib al-Attas dalam Abd. Haris Adab adalah ilmu tentang 

tujuan mencari pengetahuan, Sedangkan tujuan mencari pengetahuan dalam Islam ialah 

menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai pribadi.
 65

 Adab 

adalah perilaku baik yang diambil dari Islam, berasal dari ajaran-ajaran dan perintah-

perintahnya.
66

 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa adab adalah kebiasaan dan aturan 

tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diambil dari Islam, berasal 

dari ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya, serta menanamkan kebaikan dalam diri manusia 

sebagai manusia dan sebagai pribadi.  

11. Wataniyah wa Muwatanah (Kebangsaan dan Kewargaan) 

Wataniyah wa muwatanah, (kebangsaan dan kewargaan) yaitu pemahaman dan 

sikap penerimaan eksistensi negara-bangsa (nation-state) di manapun berada dengan 

mengedepankan orientasi kewarganegaraan. 
67

 

Komitmen kebangsaan adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk 
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melihat sejauh mana ekspresi dan cara pandang keagamaan seseorang ataupun 

kelompok terhadap ideologi kebangsaan. Yang paling utama dalam hal ini yaitu 

terletak pada komitmen dalam menerima pancasila sebagai dasar dalam bernegara.\ 

Persoalan komitmen kebangsaan ini sangat penting untuk diperhatikanketika 

muncul paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap ideologi 

kebangsaan. Orientasi, gerakan dan pemikiran keagamaan yang seperti ini memiliki 

cita-cita untuk mendirikan negara dengan sistem khilafah, daulah islamiyyah 

maupun imamah, yang mana hal ini berseberangan dengan prinsip negara dan bangsa 

Indonesia. Dalam hal inilah komitmen kebangsaan menjadi penting adanya sebagai 

salah satu indikator moderasi beragama, guna menjauhkan individu maupun 

kelompok masyarakat dari ideologi yang ingin mendirikan sebuah negara diluar 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pancasila. 

Agama dalam pembangunan nasionalisme Indonesia memiliki peranan yang 

vital. Hal ini juga tidak lepas dari faktor historis. Indonesia direbut dan 

diperjuangkan atas dasar agama dan oleh orang-orang yang beragama menyatakan 

dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah pertama-tama atas berkat rahmat Allah 

yang maha kuasa, barulah kemudian didorong oleh keinginan luhur. Ikrar tersebut 

menunjukkan tingginya religiositas bangsa Indonesia, khususnya dalam 

memperjuangkan dan mensyukuri kemerdekaan. Akibatnya, agama pun 

mendapatkan tempat dan perhatian yang sangat tinggi dalam undang-undang. 

Terdapat banyak hadis populer terkait nasionalisme. Riwayat tentang 

kecintaan Nabi saw. terhadap Makkah dan Madinah sering disebut- sebut sebagai 

dalil pentingnya nasionalisme. 

‚Dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ketika diusir dari Makkah, 
Rasulullah saw. bersabda, 'Aku telah diusir darimu (Negeri Makkah). Aku tahu 
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bahwa engkaulah negeri Allah yang paling Dia cintai dan paling Dia muliakan. 
Seandainya pendudukmu tidak mengusir ku darimu, pasti aku tidak akan 
pindah darimu.‛ (HR. al-Haris bin Abu Usamah, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban)

68
 

Dalam hadis lain bahkan Nabi saw. menyebut bahwa pembelaan terhadap 

kaum sendiri (tanah air) adalah sebuah keharusan, selama tidak menyalahi ajaran 

agama. 

‚(Orang) terbaik di antara kalian adalah yang membela kaumnya, selama tidak 
berdosa.‛ (HR. al-Tabrani dan Abu Dawud).

69
 

Sesuai dengan konsep Islam sebagai agama wasatan (moderat), maka dalam 

melihat hubungan Islam dan negara, paradigma moderat menolak pendapat bahwa 

Islam adalah agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem 

ketatanegaraan secara konkret. Tetapi paradigma moderat juga menolak anggapan 

bahwa agama adalah dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan. Paradigma ini juga berpendirian bahwa dalam Islam tidak 

terdapat sistem ketatanegaraan yang mutlak tetapi terdapat seperangkat tata nilai 

etika bagi kehidupan bernegara. 

Agama adalah sejumlah ajaran moral dan etika sosial, selain itu agama juga 

berfungsi sebagai alat kontrol negara. Paradigma moderat berpandangan, 

keterlibatan agama secara praktis ke dalam negara jangan sampai memandulkan nilai 

luhur yang terkandung dalam agama karena agama akan menjadi ajang politisasi dan 

kontestasi. Di sisi lain, paradigma Islam moderat mengkampanyekan dimensi yang 

sifatnya lentur, santun, dan beradab. Hal ini penting guna meminimalisir pandangan 
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keagamaan yang selalu berwajah sangar dan keras yang digunakan secara sistematis 

oleh beberapa kalangan muslim. 

12. Qudwatiyah (Keteladanan atau Kepeloporan) 

Qudwatiyah (keteladanan atau kepeloporan) yaitu melakukan kepeloporan dalam 

prakarsa-prakarsa kebaikan demi kemaslahatan hidup manusia (common good and well-

being) dan dengan demikian umat Islam yang mengamalkan wasat}iyah.
70

 

Qudwah menurut Al-Ba‘labaki adalah membawa maksud memberi contoh, teladan, 

dan model kehidupan. Sedangkan hasanah menurut beliau sebagai perbuatan yang baik. 

Apabila digabungkan antara qudwah dan hasanah maka maksudnya menjadi contoh teladan 

yang baik.
71

 

Perkataan qudwah hasanah ini pernah digunakan al-Qur’an agar umat Islam 

mencontohi nabi Muhammad saw. dalam kehidupan mereka. sebagaimana firman-Nya: QS. 

al-Ahzab/33: 21: 

 َ ٌ كََنَ يرَجُْۡاْ ٱللَّه ًَ ِ ّ ََثٞ ل َْةٌ حَسَ سۡ
ُ
ِ أ َ ههقَدۡ كََنَ هَلُىۡ فِِ رسَُْلِ ٱللَّه َْۡ  ٱأٓخِخِرَ وَذَلَرَ ٱللَّه  وَٱلَّۡ

  ٢١لَثيِٗرا 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 
dia banyak menyebut Allah.

72
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Qudwah yang menjadi karakter moderasi Islam jika dikaitkan dengan konteks 

sosial kemasyarakatan, maka memberikan pemaknaan bahwa seseorang atau 

kelompok umat Islam dapat dikatakan moderat jika mampu menjadi pelopor atas 

umat yang lain dalam menjalankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
73

 Dari 

pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa komitmen seseorang terhadap moderasi 

dapat dilihat dengan sejauh mana seorang tersebut mampu menjadi qudwah (teladan 

atau pelopor) dalam menciptakan kehidupan damai, toleran, menghargai orang lain, 

yang berorientasi Nilai-nilai keadilan. Artinya, seseorang dapat dikatakan moderat 

jika ia mampu menjadi pelopor keadilan.  

1. Anti Kekerasan dan Radikalisme 

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama dianggap 

muncul sebagai akibat dari kesalahpahaman dalam memahami agama, dalam hal ini 

agama cenderung diartikan dalam makna yang sempit. Akibat kesalahpaham dalam 

memahami agama ini akan terbentuk sikap dan ekspresi yang cenderung ekstrim, 

ingin melakukan perubahan total dalam kehidupan politik dan masyarakat dengan 

menggunakan cara kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Faktor lain yang 

menyebabkan terbentuknya sikap radikalisme adalah pemahaman mengenai 

keagamaan dengan prinsip revivalisme yaitu ingin mendirikan negara islam 

(khilafah, imamah, daulah islamiyah, dan sebagaimanya).  

 Dalam hal ini, tidak memungkiri dari berbagai kelompok yang memiliki 

pemahaman seperti ini memiliki rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok lain 

yang memiliki pemahaman yang berbeda dari kelompoknya, bahkan menganggapnya 
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musuh dalam keimanan yang berbahaya dan saling mengkafirkan pada kelompok 

seiman yang mengakui keberagaman dan menghormati kepercayaan dari agama lain. 

Oleh karena itu indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham 

radikalisme terletak pada ekspresi dan sikap keagamaannya yang adil dan seimbang, 

memahami dan mneghormati realitas perbedaan nyata yang ada di tengah 

masyarakat. 

2. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal 

Perilaku dan praktik keagamaan yang akomodatif terhadap budaya dan 

tradisi lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana ia bersedia untuk menerima 

praktik keagamaan yang mengakomodasi budaya dan tradisi lokal. Sesorang yang 

memiliki sikap moderat cenderung bersikap ramah terhadap budaya dan tradisi lokal 

dalam sikap keagamaannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip 

dasar agama. Ciri-ciri pemahaman agama yang tidak kaku adalah kesediaan untuk 

menerima perilaku dan praktik yang tidak hanya menekankan pada kebenaran 

paradigma keagamaan yang normatif, tapi juga paradigma kontekstualis yang 

positif. 

3. Dimensi Moderasi Beragama 

a. Dimensi Aqidah 

Moderasi Islam dalam aspek aqidah ini dapat dilihat dalam beberapa hal 

misalnya dalam hal ketuhanan. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya 

Tuhan dan poleteisme yang memercayai adanya banyak Tuhan. Artinya, Islam tidak 

mengambil paham ateisme dan tidak pula paham poleteisme, melainkan paham 

monoteisme, yakni paham yang memercayai Tuhan Yang Esa. Sebagaimana dalam 

banyak firman Allah. 
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Moderasi Islam dalam aqidah dapat juga terlihat persoalan kenabian antara 

kultus dan ketus.
74

 Sejarah manusia mencatat adanya dua kelompok yang memiliki 

paham dan perlakuan berlebihan tentang kenabian. Ada kalangan yang 

mengkultuskan para Nabi setinggi tingginya, sehingga menyamai martabat ke Tuhan 

an, atau memosisikan mereka sebagai anak Tuhan; dan kalangan lain yang 

merendahkan martabat kenabian dengan melecehkan, memfitnah, menyiksa, dan 

menuduh mereka sebagai pembohong. Bagi Islam, para Nabi adalah manusia biasa 

yang makan, minum, kawin, dan berjalan di pasar sebagaimana layaknya manusia.
75

 

Yang membedakan mereka dengan manusia pada umumnya adalah bahwa mereka 

mendapatkan wahyu dari Allah.
76

 

Dalam hal perbuatan manusia, Islam menghendaki untuk berpaham moderat. 

Perbuatan manusia di antara al Jabr dan al Ikhtiyar. Ada sementara aliran yang 

mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah manusia itu sendiri yang 

menciptakannya dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, sementara 

golongan lain mengatakan bahwa perbuatan yang timbul dari manusia adalah di luar 

kemampuan dan ikhtiarnya, manusia tak ubahnya robot yang dikendalikan dan bulu 

ayam yang diterpa angin. Islam meyakini bahwa manusia tidak bisa menciptakan 

atau mewujudkan sesuatu, tetapi dia punya ruang untuk berusaha dan berikhtiar. 
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Jadi, menurut Islam, tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan 

mutlak.
77

 

Dalam ilmu akidah (teologi), Moderasi Islam dipresentasikan oleh aliran ahl 

al-sunnah wa al-jama’ah al-asy’ariyah. Dalam kaitannya dengan pelaku dosa besar, 

juga Asy’ari berada pada posisi moderat (tengah) antara Murjiah dan Khawarij. 

Murjiah berpadangan bahwa orang yang melakukan dosa besar atau perbuatan 

maksiat sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap hakikat keimanan. 

Menurutnya, Iman adalah perkara yang tersimpan dalam hati dan tidak memiliki 

pengaruh terhadap perbuatan manusia yang tampak lahir. Akibatnya, Dosa sebesar 

apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan mengubah status keimanannya. 

Masih menurut Murjiah, Orang yang beriman walau telah melakukan dosa besar 

hanya akan tinggal di neraka sementara waktu, lalu kemudian akan masuk di surga 

dan kekal di dalamnya. Sementara Khawarij mengatakan bahwa seorang yang telah 

terjerumus dalam dosa besar adalah kafir atau keimanannya telah hilang. bagi 

khawarij iman seseorang dapat diukur melalui perbuatan lahir dari manusia. 

Akibatnya, kalau ia meninggal dunia sebelum bertaubat, maka ia akan masuk neraka 

selamanya. Dalam konteks perdebatan pelaku dosa besar dan keimanan, kaum 

muktazilah juga berpandangan bahwa pelaku dosa besar berada pada dua posisi, 

antara keimanan dan kekafiran. 
78

 

Sementara Asy’ari mengambil jalan tengah dengan berpendapat bahwa 

sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar adalah orang mukmin yang berdosa, 
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keimanannya bertambah karena taat, dan berkurang karena maksiat. bila ia pelaku 

dosa besar lalu meninggal dunia sebelum bertaubat, maka statusnya akan diserahkan 

kepada Allah, bila Allah memaafkannya maka ia akan bebas, dan apabila Allah 

tidak, maka ia akan disiksa.
79

 

b. Dimensi Akhlak Tasawuf 

Inti tasawuf adalah takhalliy dan tahalliy, yakni membersihkan diri dari 

seluruh sifat tercela dan berhias diri dengan sifat-sifat terpuji. Pada aspek akhlak 

tasawuf, moderasi Islam dapat digambarkan dengan sikap tengah. Di dalam melihat 

suatu persoalan, tasawuf tidak hanya menggunakan kacamata syariat atau kacamata 

hakikat saja, akan tetapi menggunakan keduanya. Karena syariat tanpa hakikat 

adalah kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong dan 

cenderung permissive terhadap kejahatan dan kezaliman. Pepatah mengatakan: 

قَةَِبَلَِشَريِْعَِةَِعَاطِلَةَ.ِ قَةَِبَِطِلَةَِوَحَقِيػْ  شَريِػْعَةَِبِلَِحَقِيػْ

Terjemahannya: 

‚Syariat tanpa hakikat itu bohong, dan hakikat tanpa syariat adalah kosong.‛  

Tasawuf mengajarkan perlunya keseimbangan antara khauf (rasa takut) dan 

raja` (harapan),
80

 karena khauf yang berlebihan bisa membuat orang gampang putus 

asa, sedang raja` yang keterlaluan potensial untuk membuat orang berani berbuat 

dosa. Dalam pepatah Arab diumpamakan, 

كَِجَنَاحَيِْالَطَّيػْرَِفَإِفِْاعَْتَدَؿَِطاَرَِوَإِلََِّفَإِمَّاِيََْتَلُِّطيَػَرَانوُُِأَوَلََِيَطِيُِ كَِالْمَذْبوُحِِِالرَّجَاءَِوَالَِْوْؼُ  أَصْلَِفَصَارَ
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Terjemahannya: 

‚Raja’ dan khauf ibarat dua sayap burung, jika kedua sayap itu mengepak 
seirama niscaya burung akan terbang, namun jika tidak demikian maka bisa 
saja burung itu terbang tapi tidak sempurna atau justru burung tersebut tidak 
dapat terbang sama sekali.‛ 

81
 

Tasawuf pula memperhatikan aspek zahir dan bat}in sekaligus. Salat –

misalnya memiliki dua dimensi; format zahir dan hakikat bat}in. Format zahir dari 

salat adalah takbir, membaca fatihah, ruku`, sujud, dan lain-lain. Hakikat batin nya 

adalah khusyu`, khud}u`, dan tadarru` di hadapan Allah. Kedua dimensi tersebut harus 

sama-sama ditegakkan (diperhatikan).
82

  

Praktik spiritualitas sufistik moderat adalah menjalani kehidupan yang penuh 

dengan kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan yang bersifat qalbiyah dengan 

ma’rifatullah (mengenal Allah) memalui akhlak karimah, dan kebahagiaan bersifat 

jasminiah dengan tubuh yang sehat serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang 

bersifat material. 

Lebih lanjut, konsep tasawuf moderat adalah tasawuf yang hadir ditengah-

tengah diantar sikap \ berlebihan dari kesalahpahaman persepsi tentang tasawuf. ia 

dianggap sebagai sikap pasif dan pasrah sehingga meninggalkan segala hal yang 

berbau keduniaan dengan alasan konsep zuhud. Konsekuensi dari sikap berlebihan 

tersebut menjadikan masyarakat muslim mengalami kemunduran dalam perannya 

sebagai khalifah bagi peradaban dunia. 

Tasawuf moderat pula dapat dijadikan sebagai alternatif dalam konteks 

manusia di zaman modern ini yang kering akan kebutuhan spiritual. Tasawuf 
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moderat menghendaki pemaknaan baru yang lebih dinamis, progresif, dan faktual. 

Sebagai contoh, konsep zuhud yang selama ini dikesankan sebagai sikap negatif 

seperti pasrah, kumuh, dan kehilangan kehidupan dunia. lalu kemudian zuhud 

dimaknai lebih positif sebagai sikap yang tidak bergantungan terhadap kehidupan 

dunia, namun secara bersamaan tetap tidak meninggalkan kehidupan dunia. 

Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Ali ibn Talib‚ dalam ungkapannya, ‚Ya 

Allah letakkan dunia hanya pada kedua tanganku, jangan Engkau letakkan pada 

hatiku‛. Dari ungkapan tersebut maka tersirat sebuah makna bahwa seorang sufi 

atau pelaku tasawuf tetap melaksanakan tugas dan fungsinya di dunia ini dengan 

baik, aktif, dan optimis. Misalnya, seorang petani tetap bertani dengan sungguh-

sungguh. Seorang pedagang tetap giat bekerja, seorang pegawai tetap disiplin dan 

bekerja secara professional, namun aktivitas duniawi tersebut tetap dibarengi dengan 

kekuatan spiritual yang tinggi, sehingga semua yang dikerjakan selalu berada pada 

koridor yang sesuai dengan ajaran Islam.  

c. Dimensi Syariah 

Di bidang syariah tampak sekali terlihat sifat wasaatiyah dan keseimbangan 

yang menyangkut berbagai persoalan. Beberapa di antaranya adalah Syariah antara 

idealitas dan realitas. Islam mempunyai cita-cita yang tinggi dan semangat yang 

menggelora untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan 

hukumnya, namun Islam tidak menutup mata dari realitas kehidupan yang justru 

lebih banyak diwarnai hal-hal yang sangat tidak ideal. Untuk itu, Islam rela turun ke 

bumi realitas daripada terus melayang layang di ruang idealitas yang hampa.
83
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Adanya perpaduan antara idealitas dan realitas ini terlihat pada struktur hukum yang 

terbagi pada hukum ‘azimah dan rukhshah. Islam tidak memaksa umatnya untuk 

terus menerus menaati hukum ‘azimah, tetapi dalam keadaan umatnya tidak mampu 

melaksanakan ketentuan hukum secara utuh, ia mempersilakan umatnya untuk 

mengikuti aturan hukum rukhshah.  

Konsekuensi logis dari fakta ini adalah sebuah hukum bisa saja berubah 

dengan berubahnya konteks kemasyarakatan di mana hukum itu hendak 

diaplikasikan. Konsep seperti ini dibahasakan oleh Yusuf Al-Qaradawi sebagai fiqh 

al-Aisir, sebuah pemahaman fikih yang memberikan kemudahan. Fiqh al-Taisir 

inilah yang menjadi icon besar bagi moderasi Islam yang hendak dikampanyekan, 

karena ia memposisikan hukum Islam sebagai hukum yang bertujuan mendidik 

manusia, bukan untuk menyiksanya. 
84

 Misalnya, Islam mewajibkan umatnya 

melaksanakan salat dengan cara berdiri, tetapi pada saat umatnya tidak mampu 

berdiri maka ia memperbolehkan umatnya untuk salat dengan cara duduk.  

Begitulah watak moderasi Islam dalam hukum syariah, di mana ia 

menghendaki kemudahan. Dalam hadis nabi dijelaskan bahwa agama Islam adalah 

agama yang memberikan kemudahan dan penuh kasih sayang. Sebagaimana hadis 

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: 

‚Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak seorangpun yang melaksanakan 
agama ini dengan keras dan ketat, kecuali akan dikalahkan olehnya. Carilah 
kebenaran, saling mendekatlah, saling memberi kabar gembiralah, 
mundahkanlah. Ambillah sedikit kemudahan, kelapangan dan sedikit 
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kelembutan.‛
85

 

Moderasi Islam pada aspek syariah dapat terlihat pada persoalan antara 

kemaslahatan individu dan kolektif. Artinya, syariat berorientasi pada terwujudnya 

kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi 

pertentangan antara kemaslahatan individu dan kolektif dan tidak mungkin 

dikompromikan, maka didahulukan kepentingan kolektif.
86

 

Berdasarkan sejumlah keterangan di atas, maka semakin jelas bahwa hukum 

Islam sangat moderat, dalam artian bahwa tidak menyulitkan dan mengandung 

prinsip fleksibilitas dalam penerapannya. 

Syariah Islam juga berada pada posisi moderat dengan melihat aspek 

ketegasan dan kelenturan hukum. Artinya, dalam syariah ada bagian-bagian yang 

tegas dan tak mungkin berubah dan ada bagian-bagian yang lentur dan mungkin 

berubah. Hal-hal yang bersifat ushuliyyah (prinsip prinsip) dan maqashid (menjadi 

tujuan) itu tegar, sedang hal yang hal yang bersifat furu’iyyah (cabang-cabang) dan 

wasa’il (sarana untuk mencapai tujuan) itu lentur.
87

 

Sebagai contoh hukum adalah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. 

Ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas dengan sebuah pertanyaan: ‚ 

apakah orang yang membunuh orang mukmin ada taubatnya?‛ Ibnu Abbas 

menjawab: ‘‘tidak, dia masuk neraka. ‚Setelah laki-laki itu pergi, orang-orang yang 
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hadir di situ berkata kepada Ibnu Abbas: ‚bukan seperti ini yang pernah engkau 

fatwakan kepada kami, mengapa sekarang berubah?‛ Ibnu Abbas menjawab: ‚saya 

yakin orang yang bertanya tadi benar-benar marah dan hendak membunuh orang 

mukmin. Setelah diselidiki, ternyata benar-benar demikian.‛ 
88

 Ini artinya, Ibnu 

Abbas membedakan antara orang yang punya potensi besar untuk membunuh dan 

orang yang benar-benar telah membunuh. Dari contoh tersebut, terlihat keadilan 

syariat Islam yang merupakan salah satu dari makna wasatiyyah atau tawassut} 

sebagai ciri khas agama Islam. 

Dalam pengambilan hukum syara’-pun, moderasi Islam dapat terlihat pada 

konsep yang mengkombinasikan antara teks dan konteks. Seorang mujtahid tidak 

hanya dituntut mampu memahami nas, namun dia juga dituntut mampu memahami 

realitas sosial yang mengitari persoalan yang hendak dipecahkan.
89

 Sehingga produk 

hukum yang keluar tidak kaku hanya terbatas teks Al-Qur’an dan al-hadis saja. Hal 

ini yang disebut dengan teori kontekstualisasi teks atau hukum. 

Teori ini mengungkap sebuah asumsi bahwa sebuah hukum yang ditetapkan 

oleh Allah atau Nabi boleh jadi disebabkan karena suatu kondisi atau realitas yang 

menuntut ditetapkannya hukum tersebut. Dalam artian bahwa apabila kondisi yang 

menyebabkan sebuah teks telah berubah atau sudah hilang, maka semestinya hukum 

yang dilahirkan dari sebuah teks tersebut mengalami perubahan atau tergantikan 

dengan hukum yang lain. Oleh karena itu, pakar hukum sudah semestinya terlebih 
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dahulu memahami teori kontekstualisasi ini sebelum menetapkan sebuah produk 

hukum atau fatwa di tengah-tengah masyarakat. Seorang mujtahid dituntut 

mempunyai penguasaan ilmu yang mendalam tentang sejarah teks seperti ilmu 

asbabul nuzul (sebab turunnya ayat) dan ilmu asbabul wurud (sebab lahirnya hadis), 

serta pemahaman terhadap sosial konteks kemasyarakatan di mana itu merupakan 

tujuan hukum yang hendak diterapkan. Dalam beberapa tulisan dan ceramah Syekh 

Ali Jum’ah, Ia senantiasa menekankan bahwa seorang ahli agama tidaklah cukup 

hanya menguasai ilmu-ilmu agama berupa bahasa Arab, ushul hadis, tafsir dan ushul 

tafsir, ushul fiqh saja, tapi lebih pada itu juga dituntut untuk memahami ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain.
90

 

Sebagai salah satu contoh kontekstualiasasi teks yaitu terkait larangan 

perempuan bepergian tanpa disertai mahram. Dalam sebuah teks hadis 

disebutkan,‛laa tusaafirul mar’atu illa ma’a dzii mahraimin‛ yang artinya bahwa 

janganlah seorang perempuan melakukan safar (bepergian) tanpa disertai mahram. 

Berpijak pada teks hadis ini maka terdapat beberapa ulama berpendapat bahwa 

perempuan dilarang (safar) bepergian secara mutlak jika tanpa disertai oleh 

keluarganya (mahram). Jika berpijak pada teks yang ada maka tentu pandangan ini 

dapat dikatakan sudah tepat, sebab teks hadis memang menyatakan secara tegas hal 

demikian. Namun pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya konteks yang 

melatari lahirnya teks hadis tersebut, bagaimana realitas sosial kultural masyarakat 

setempat ketika hadis itu muncul? Maka disini lah peran teori kontekstualisasi. 

Teori ini mengantarkan mujtahid agar bisa menganalisa hadis tersebut dan tidak 

serta merta memahami nya secara teks semata, tapi ia harus menganalisa konteks 
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sosial historis saat hadis tersebut diutarakan oleh Rasul. Dari hasil penelusuran 

sejarah, maka ditemukan bahwa perempuan ketika di masa Nabi saat itu sangat 

rentang mengalami gangguan dan pelecehan. Maka sangat tepat jika Nabi melarang 

perempuan melakukan perjalanan keluar rumah tanpa disertai keluarga (mahram) 

guna menjamin keamanan mereka sebab Islam sangat menjaga dan menghargai 

perempuan dari segala gangguan.  

Dalam konteks sekarang, di zaman modern ini, dengan adanya teknologi yang 

berkembang dan begitu canggih, serta berbagai kebijakan perlindungan perempuan 

maka kekhawatiran dari segala bentuk pelecehan, gangguan, bahkan kekerasan 

terhadap perempuan sudah tidak ada lagi seperti yang dulu. Maka tentu pelarangan 

perempuan melakukan perjalan keluar rumah tanpa mahram pun kini dapat dipahami 

dengan cara yang berbeda. Perempuan yang ingin bepergian ke satu tempat, selama 

ia merasa aman dan mampu, maka tidak perlu lagi dikawal oleh seorang mahram. 
91

 

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teori kontekstualisasi hukum adalah 

sebuah konsep penerapan sejumlah hukum yang terdapat dalam teks Al-Qur’an dan 

Hadis berdasar pada konteks zaman yang ada pada saat itu. Sehingga jika konteks 

itu telah mengalami perubahan, misalnya zaman sekarang ini, maka sangat 

memungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali hukum lama dan 

menggantikannya dengan hukum baru yang lebih baik yang mendatangkan 

kemaslahatan bagi umat manusia, sebab hukum Islam lahir untuk kemaslahatan 

manusia dengan cara mengatur segala bentuk tindakan demi kebaikan dunia dan 

akhirat. 
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d. Dimensi Pemikiran 

Sisi moderat dalam pemikiran Islam dapat terlihat pada sikap yang 

mengedepankan sikap toleransi dalam perbedaan dan keterbukaan menerima 

keberagamaan atau inklusivisme. Keterbukaan tersebut menuntut untuk tetap hidup 

berdampingan secara damai walau dalam keragaman, baik itu dalam mazhab maupun 

dalam beragama. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghambat untuk menjalin kerja 

sama antara satu dan yang lainnya dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam 

sebagai agama yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama lain. Jika 

sikap toleransi dan keterbukaan ini menjadi pola pikir maka akan terwujud 

persaudaraan dan persatuan antar umat beragama, seperti hal yang terjadi dalam 

sejarah Islam di Madinah saat Rasulullah menjadi pemimpin. 

Alwi Shihab menambahkan bahwa konsep Islam yang terbuka (inklusif) 

adalah tidak hanya sekedar mengakui kemajemukan yang ada ditengah-tengah 

masyarakat, tapi juga harus mengaktualisasikannya dengan cara terlibat langsung 

terhadap kenyataan tersebut.
92

 Itu artinya, sikap inklusivisme yang merupakan ciri 

moderasi dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi perbedaan 

pemikiran, pemahaman keislaman, bahkan perbedaan agama lain sekalipun. Paham 

ini menganggap kebenaran tidak hanya dimonopoli kelompok tertentu melainkan 

bisa saja kebenaran tersebut juga terdapat dalam kelompok yang lain. Pemahaman 

ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa pada dasarnya semua agama 

mengajarkan keselamatan walau dengan syariat yang berbeda. Tapi pemahaman ini 

tidak membenarkan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa semua agama sama 

dan benar, sebab agama memiliki kecenderungan untuk menganggap benar 
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agamanya berdasarkan kepercayaan masing-masing. Paham ini hanya memberikan 

penekanan bahwa semua agama mengandung nilai kebenaran sehingga seseorang 

atau kelompok dapat bersikap terbuka satu sama lain. 

Berangkat dari paradigm pemikiran yang terbuka, maka moderasi dalam 

pemikiran Islam akan membuka interaksi positif dan dialog antar agama-agama. 

Setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan syariatnya, begitu pula dengan 

agama lain menjalankan ajaran agama masing-masing. Dengan adanya sifat terbuka 

maka akan terwujud keharmonisan hidup di tengah masyarakat yang beragam 

sehingga tiap orang dapat berpartisipasi dalam bentuk sikap toleransi terhadap 

perbedaan keyakinan, serta menjauhi sikap membenarkan diri atau kelompok sendiri 

dan menyalahkan orang lain secara ekstrem.
93

 Lebih pada itu, sikap moderat dalam 

bingkai pemikiran Islam adalah memberikan jaminan sepenuhnya dalam 

mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Dapat diartikan bahwa Nilai-nilai 

kemanusiaan sebagai ruh peradaban manusia perlu dijunjung tinggi oleh semua 

kelompok elemen masyarakat, tanpa melihat agama, ras, dan suku. Semuanya harus 

berpartisipasi dalam menjaga dan memperjuangkan Nilai-nilai kemanusiaan.  

Dengan demikian, semua umat manusia dengan berbagai latar identitas 

(suku, ras, dan agama) diharapkan dapat hidup berdampingan dan menjauhi segala 

bentuk pertikaian dan permusuhan demi terwujudnya kehidupan yang damai. Secara 

bersamaan pula nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan hak 

harus terwujudkan, karena pada hakikatnya ketiga hal tersebut merupakan Nilai-nilai 

yang sangat penting dan merupakan inti dari peradaban kemanusiaan. Inklusiviseme 
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tidak berarti bahwa tiap penganut agama dan kepercayaan dengan mudah dan bebas 

untuk pindah dan gonta-ganti agama, atau menyatakan bahwa pemeluk agama 

tertentu kehilangan jati diri. Tentu tidak seperti demikian. Melainkan insklusivisme 

dalam beragama adalah sikap kesadaran keragaman dan penerimaan pada sebuah 

realitas keberadaan agama lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

sehingga hidup dapat berdampingan penuh dengan kedamaian, sekalipun keragaman 

agama dan keyakinan. 

e. Dimensi Dakwah 

Dakwah amar makruf dan nahi munkar adalah perintah agama yang paling 

mulia sebab dengannya lah Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Seluruh 

nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah memiliki tugas untuk melakukan dakwah 

Islam di jalan Allah dengan cara amar makruf dan nahi munkar. Allah sendiri 

menyatakan dalam Al-Qur’an bahwa umat Muhammad mendapatkan keistimewaan 

sebagai umat terbaik karena mengemban amanah dakwah yang menyeru kepada 

kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ali 

Imran/3: 110: 

 ِِۗ َُْنَ ةٱِللَّه َمَرِ وَحؤُۡيِ ًُ ۡ ٌِ ٱل نَ عَ ْۡ َّ َۡ عۡرُوفِ وَتَ ًَ ۡ مُرُونَ ةٱِل
ۡ
هَاسِ حأَ خۡرجَِجۡ لوِ

ُ
ثٍ أ يه

ُ
لَُخُىۡ خَيۡرَ أ

ىُ ٱهۡفََٰسِقُْنَ  ُِ كۡثََُ
َ
َُْنَ وَأ ؤۡيِ ًُ ۡ ىُ ٱل ُّ َۡ ىِۚ يِّ ُّ ه ا ل نُ ٱهۡمِتََٰبِ هكَََنَ خَيۡرٗ ِۡ َ

ٌَ أ ْۡ ءَايَ َ   ١١٠وَل
 

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik.

94
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Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat terlihat bahwa tugas dakwah adalah 

amanah yang sangat mulia. Maka dari itu, seorang pendakwah harus betul-betul 

paham segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan dalam berdakwah. Dakwah 

tidaklah hanya sekedar menyampaikan, akan tetapi seorang pendakwah harus 

memahami dan memperhatikan strategi dakwah, metode dakwah, dan sasaran 

dakwah.  

Strategi dalam dakwah menghendaki agar juru dakwah mampu membaca dan 

mengetahui sasaran dakwahnya atau mitra dakwahnya. Sangat penting bagi 

pendakwah memahami secara baik kondisi masyarakat sasaran dakwahnya, baik itu 

tentang kebudayaannya, adat istiadatnya, latar belakang pengetahuan dan 

pendidikan, bahkan kondisi ekonominya. Dengan pengetahuan kondisi sasaran 

dakwah maka juru dakwah dapat lebih mudah menentukan strategi dan metode 

dakwah mana yang ia akan terapkan sesuai kondisi masing-masing. Berdakwah 

kepada orang kaya tentu akan berbeda dengan strategi dan perlakuan di hadapan 

orang yang kurang mampu. Hal ini dilakukan sebab tiap kondisi terdapat cara 

penyampaian yang sesuai dengannya (likulli maqam maqalun). 

Moderasi Islam dalam berdakwah diekspresikan dengan menyampaikan 

ajaran Islam dengan penuh hikmah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-

Nahl/16: 125: 

 ََ عِْۡظَثِ ٱلَۡۡسَ ًَ ۡ ثِ وَٱل ًَ َْ ٱدۡعُ إلَََِٰ سَبيِنِ رَبّكَِ ةٱِلۡۡمِۡ ُِ ٌُ  إنِه رَبهكَ  حۡسَ
َ
ى ةٱِههتِِ هَِِ أ ُّ ۡ ثِ  وَجََٰدِل

 ٌَ خَدِي ّۡ ًُ ۡ عۡوىَُ ةٱِل
َ
َْ أ ُِ ًٌَ ضَنه عٌَ سَبيِوُِۦِ وَ ِ عۡوىَُ ة

َ
  ١٢٥أ

 

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
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Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
95

 

Dakwah hikmah adalah mengajak orang ke jalan Tuhan dengan lemah 

lembut, tanpa pemaksaan, tidak melakukan kekerasan, merusak fasilitas umum dan 

membunuh orang yang tidak bersalah. Moderasi dalam berdakwah selalu 

menguatkan pendekatan negosiasi dan kompromi dengan seruan yang 

menggembiraka, bukannya menakut-nakuti, apalagi sampai melakukan teror 

terhadap kenyamanan masyarakat umum. Walau berdakwah harus tegas, namun 

namun bukan berarti mengambil jalan kekerasan. Dakwah juga tidak terlalu lembek 

sehingga agama Allah diinjak-injak oleh orang-orang yang sombong. 

4. Ciri-Ciri budaya beragama 

 Ciri-ciri budaya beragama manusia yang membedakannya dari makhluk 

lainnya ialah: 

a. Manusia memiliki kepekaan sosial 

Kepekaan sosial artinya kemampuan untuk menyesuaikan tingkah laku 

dengan harapan dan pandangan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial 

dan selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain, maka manusia selalu 

memperhatikan harapan dan keinginan orang lain. Perilaku seseorang dihadapan 

orang tua pasti berbeda dengan perilakunya di hadapan anak muda atau anak-anak. 

Demikian juga perilaku di hadapan orang yang sedang sedih, berbeda dengan apa 

yang dilakukannya di depan orang yang sedang bersuka ria.
96

 

b. Tingkah lakunya berkesinambungan 
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Apa yang dilakukan oleh manusia setiap harinya bukanlah perbuatan yang 

sporadis (timbul dan hilang disaat-saat tertentu), tetapi selalu ada kelangsungan atau 

kontinuitas. Apa yang dilakukan hari ini merupakan lanjutan dari hari kemarin, atau 

awal dari suatu rencana jangka panjang. 

c. Memiliki orientasi kepada tugas 

Setiap manusia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, yang mana ini akan 

menjadi orientasi pada tugas yang akan dilakukan di hari esok. Misalnya setiap hari 

manusia pasti tidur, bagi siswa yang rajin maka tidur bukan semata-mata karena 

mengantuk, tetapi diorientasikan pada tugas besok karena pagi-pagi harus berangkat 

ke sekolah, dan sebagainya. 

d. Mempunyai sifat kejuangan 

Bahwa manusia memiliki perilaku yang menggambarkan usaha yang 

dipilihnya atau aspirasi dan nilai-nilai yang diperjuangkannya, dan tidak hanya 

sekedar menangkap saja tetapi juga memilih sesuai dengan aspirasinya masing-

masing. 

e. Memiliki keunikan 

Perilaku manusia bersifat unik, artinya hanya dia sendiri, berbeda dengan 

yang lain. Karena pengalaman manusia berbeda-beda, maka aspirasi, selera dan 

kecenderungannya juga berbeda-beda. Hal ini berakibat pada perbedaan perilaku 

yang berbeda pula.
97

 Budaya beragama sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, 

perilaku tersebut didasarkan pada keimanan pada Allah swt dan berbuat baik 

terhadap sesama manusia sesuai dengan pesan-pesan ilahi, sehingga perilaku 
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tersebut sangat penting untuk diamalkan karena berkaitan aktivitas peribadatan 

dengan Allah juga berkenaan dengan aktivitas sosial sesama manusia.  

Allah swt juga kedua menganjurkan adanya keseimbangan hubungan vertikal 

dan horizontal kepada manusia sebagaimana firman Allah dalam alquran (QS. At-

Tin [95]: 4-6) 

نسََِٰ ِأَحۡسَنِِتػَقۡوِيمِفَِلَقَدِۡخَلَقۡنَاِٱلِْۡ تِِفػَلَهُمِۡثَُُِّرَدَدۡنََٰوُُِِ  فِأ لِحََٰ ِٱلصََّٰ ِوَعَمِلُواْ ِٱلَّذِينَِءَامَنُواْ فِلِيَِإِلََّ أَسۡفَلَِسََٰ
نُوف رُِمََۡ ُِِ  أَجۡرٌِغَيػۡ

 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya; Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya 
(neraka); Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; 
maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

98
 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa ciri-ciri perilaku beragama, 

adalah adanya keseimbangan dalam pelaksanaan aktivitas ibadah kepada Allah dan 

interaksi sesama manusia, yaitu: adanya perilaku vertikal dengan mengimani 

keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menjalankan semua perintah serta 

meninggalkan larangan Allah, kemudian beribadah secara horizontal, yaitu beramal 

shaleh kepada semua makhluk Tuhan dengan sebaik-baiknya. Manusia sebagai 

makhluk bertauhid memiliki ciri-ciri perilaku beragama menurut M. Amin Rais: 

1) Ia memiliki komitmen utuh pada Tuhannya, ia berusaha secara maksimal 

untuk menjalankan pesan dan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya; 

2) Ia menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah, dalam konteks 

masyarakat penolakannya itu berarti emansipasi dan restorasi kebebasan; 
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3) Bersikap progresif dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas 

kehidupannya, adat istiadatnya, tradisi dan faham hidupnya. Bila dalam 

penilaiannya ternyata terdapat unsur-unsur syirik dalam arti luas, maka ia 

perlu bersedia untuk merubah dan mengubah hal-hal tersebut agar sesuai 

dengan pesan-pesan ilahi; 

4) Tujuan hidupnya jelas, ibadahnya, kerja kerasnya, hidupnya dan matinya 

hanyalah untuk Allah swt. semata-mata. Ia tidak pernah terjerat kedalam 

nilai-nilai palsu atau hal-hal yang tanpa nilai (disvalues) sehingga tidak 

pernah mengejar kekayaan, kekuasaan dan kesenangan hidup sebagai tujuan, 

dan 

5) Manusia tauhid memiliki visi yang jelas tentang kehidupan yang harus 

dibangunnya bersama-sama manusia lain; suatu kehidupan yang harmonis 

antara manusia dan tuhannya, dengan lingkungan hidupnya, dengan sesama 

manusia dan dengan diriya sendiri.
99

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebagai makhluk yang 

bertauhid manusia memiliki ciri-ciri yang menggambarkan tentang perilaku 

beragama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku beragama 

tersebut merupakan sikap dan cara menghambakan diri kepada Allah dan interaksi 

sesama manusia dengan bersandar pada ajaran agama Islam, sedangkan 

Koentjaraningrat mengemukakan teori perilaku beragama manusia yang religius 

sebagai berikut: 

1) Bahwa kelakuan manusia yang bersifat religius itu karena manusia itu mulai 

sadar akan adanya faham jiwa; 

                                                     

 
99

M. Amin  Rais,  Cakrawala Islam: Antara  Cita Dan Fakta,  (Bandung: Mizan, 1996), h. 20. 



74 

 

 

2) Kelakuan manusia itu bersifat religius karena manusia mengakui adanya 

banyak gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akal; 

3) Kelakuan manusia itu bersifat religi, itu terjadi dengan maksud untuk 

menghadapi krisis yang ada dalam jangka waktu hidup manusia; 

4) Kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena kejadian-kejadian luar 

biasa dalam hidupnya dan alam sekitarnya; 

5) Kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena adanya suatu getaran 

atau emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat dari 

pengaruh rasa kesatuan sebagai warga masyarakatnya.  

6) Kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena manusia mendapat 

firman dari Tuhan.
100

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Motivasi untuk 

bertingkah laku agamis biasanya timbul dari dua faktor yaitu munculnya kesadaran 

jiwa yang berasal dari sendiri karena memperoleh hidayah dari Allah swt atau 

berbagai latihan spiritual yang dilaksanaknannya ataupun pengaruh dari luar diri 

seseorang misalnya melihat perilaku agam yang dilakukan oleh orang lain, 

memunculkan motivasi untuk melakukan hal yang sama atau dari lingkungan yang 

ada disekitarnya. Kesadaran untuk berperilaku agama inilah yang menyebabkan 

seseorang mampu bertindak secara agamis yang berlandaskan petunjuk dari ajaran 

agama Islam. 

5. Jenis-Jenis budaya beragama 

 Budaya yang diimplementasikan pada tingkah laku seseorang di tengah 

masyarakat memiliki banyak sekali perbedaan antara seseorang yang satu dengan 
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yang lain, begitu juga dengan berperilaku beragama ada beberapa jenis. Menurut 

Skinner dalam Bimo Walgito membedakan perilaku menjadi dua yakni: 

a. Perilaku alami (innate behaviour), yaitu perilaku dibawa sejak lahir yang berupa 

reflek-reflek atau insting-insting, perilaku yang reflek merupakan perilaku yang 

terjadi sebagai reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai 

organisme yang bersangkutan. Perilaku ini terjadi dengan sendirinya, secara 

otomatis, tidak diperintah oleh syaraf dan otak, dan merupakan perilaku yang 

alami dan bukan perilaku yang dibentuk dan 

b. Perilaku operan (operant behaviour), merupakan perilaku yang dibentuk melalui 

proses belajar, perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau 

otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh reseptor kemudian 

diteruskan ke otak sebagai pusat susunan saraf, sebagai pusat kesadaran 

kemudian baru terjadi respon melalui afektor. Proses inilah yang disebut proses 

psikologis, perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis ini yang disebut 

perilaku atau aktivitas psikologis. Pada manusia perilaku psikologis inilah yang 

dominan. Sebagian besar perilaku manusia merupakan perilaku yang dibentuk, 

perilaku yang diperoleh, perilaku yang dipelajari proses belajar yang dapat 

dikendalikan, karena itu dapat berubah melalui proses belajar.
101

  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua jenis budaya 

beragama manusia, memiliki dua bentuk yakni perilaku alami dan perilaku beragama 

dengan cara belajar. Ditinjau dari sudut pandang yang lain perilaku dapat dipihat 

secara psikologis dan sosiologis. Menurut ahli sosiologi, jenis perilaku manusia 

yaitu: 
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a. Perilaku nomal, yaitu perilaku yang sesuai dan tepat yang dapat diterima bagi 

masyarakat.  

b. Perilaku abnormal, yaitu perilaku yang tidak akurat, tidak bisa diterima oleh 

masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma susila yang ada.
102

 

Berdasarkan uraian tersebut, secara sosiologis perilaku manusia dibedakan 

menjadi dua, yaitu perilaku normal dan perilaku abnormal. Secara garis besar sikap 

dan budaya keagamaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu: 

a. Tipe orang yang sakit jiwa (the sick soul) 

 menurut William James, sikap keberagamaan orang yang sakit jiwa ini 

ditemui pada mereka yang pernah mengalami latar belakang kehidupan beragama 

yang terganggu. William Starbuck berpendapat, bahwa penderitaan yang dialami 

tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu: 

1) Faktor intern (dalam diri) 

a) Temperamen, merupakan salah satu unsur dalam membentuk kepribadian 

manusia sehingga dapat tercermin dari kehidupan kejiwaan seseorang.  

b) Gangguan jiwa, orang yang mengidap gangguan jiwa menunjukkan kelainan 

dalam sikap dan tingkah lakunya.  

c) Konflik dan keraguan, ini akan memilih salah satu agama yang diyakininya 

ataupun meninggalkannya sama sekali sehingga mempengaruhi sikapnya 

terhadap agama seperti taat,fanatik ataupun ateis.  

d) Jauh dari tuhan, lazimnya orang akan merasa dirinya lemah dan kehilangan 

pegangan saat menghadapi cobaan. Perasaan ini mendorongnya untuk lebih 
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mendekatkan diri kepada Tuhan serta berupaya mengabdikan diri secara 

sungguh-sungguh
103

. 

2) Faktor ekstern (penderitaan) 

a) Musibah, ini dapat mengguncangkan jiwa, ini sering pula menimbulkan 

kesadaran pada diri manusia berbagai macam tafsiran.  

b) Kejahatan, mereka yang menekuni kehidupan di lingkungan dunia hitam 

maupun sebagai pendukung kejahatan, umumnya akan mengalami keguncangan 

batin dan rasa berdosa. Perasaan itu mereka coba tutupi sejenak dengan 

meminum minuman keras, judi dan lain-lain
104

. 

b. Tipe orang yang sehat jiwa (Healthy Minded Ness) 

W. Houston Clark dalam Jalaludin mengemukakan bahwa ciri dan sifat 

agama pada orang yang sehat jiwa adalah: 

1) Optimis dan gembira, orang yang sehat jiwa menghayati segala bentuk ajaran 

agama dengan perasaan optimis. Pahala menurut pandangannya adalah 

sebagai jerih payah yang diberikan Tuhan, dan musibah dianggap sebagai 

kesalahan yang dibuatnya dan tidak sebagai peringatan terhadap dosanya.  

2) Ekstrovet dan tak mendalam, sikap optimis dan terbuka yang dimiliki orang 

mudah melupakan kesan-kesan buruk dan luka hati yang tergores.  

3) Menyenangi ajaran ketauhidan yang liberal sebagai pengaruh kepribadian 

yang ekstrovet maka mereka cenderung: 

a) Menyenangi teologi yang luwes dan tidak kaku. 

b) Menunjukkan tingkah laku keagamaan yang lebih bebas. 
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c) Menekankan ajaran cinta kasih daripada kemurkaan dan dosa. 

d) Bersifat liberal dalam menafsirkan pengertian ajaran agama. 

e) Selalu berpandangan positif.
105

 

Berdasarkan pandangan di atas dapat dipahami bahwa budaya beragama 

berpegang kepada ajaran agama sebagai dasar dalam berfikir, berucap dan bertindak, 

sehingga tindak yang terwujud merupakan pencerminan dari pemhaman tentang 

ajaran agama. Oleh karena itu, mengenal dan memahami ajaran agama merupakan 

langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat mewujudkan perilaku beragama. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya beragama 

Proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai perilaku orang 

yang terkadang susah dipahami. Psikologi terkadang lebih menekankan faktor-faktor 

personal dalam menganalisis fenomena tersebut, tetapi psikologi sosial lebih 

menekankan pada faktor-faktor berpengaruh yang datang dari luar diri individu. Jadi, 

sebenarnya tingkah laku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni faktor 

personal (biologis) yang dianut oleh teori psikoanalisanya Freud yaitu kebutuhan 

makan, minum, istirahat dan seksual, faktor situasional, yakni aspek obyektif dari 

lingkungan sosial dimana seseorang hidup, faktor biologis dan faktor sosiopsikologis 

adalah karakteristik oleh proses sosial yang bersifat efektif, kognitif, dan konatif 

(kebiasaan) antara lain: (1) motif ingin tahu, terhadap suatu peristiwa yang terjadi 

disekitarnya. (2) motif kompetensi, ingin diakui bahwa mampu dalam mengatasi 

problem-problem yang dihadapinya. (3) motif cinta, orang bukan hanya memiliki 

kebutuhan untuk mencintai, tapi juga untuk dicintai. (4) motif harga diri, setiap 

orang ingin diakui kehadirannya, menunjukkan identitas dirinya. (5) kebutuhan akan 
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nilai dan makna hidup. (6) kebutuhan dan pemenuhan diri, bukan hanya ingin hidup, 

tetapi juga ingin meningkatkan kualitas kehidupannya. (7) sikap adalah 

kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa, dalam menghadapi 

obyek, ide, situasi atau nilai. (8) emosi adalah kegoncangan organisme yang disertai 

oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan dan proses fisiologis. (9) kepercayaan, 

disini adalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti 

otoritas, pengalaman atau intuisi. (10) kebiasaan adalah pola perilaku yang dapat 

diramalkan. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung, 

secara otomatis, dan secara relatif tidak direncanakan.
 106

 Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku beragama antara lain adalah: 

a. Faktor intern 

yaitu ‚faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini 

berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah 

pengaruh-pengaruh yang datang dari luar‛.
107

 

1) Kondisi iman, merupakan kekuatan sangat penting bagi seseorang untuk 

melakukan kelakuan-kelakuan religius. 

2) Kondisi psikis atau fisik, memang sulit untuk dipisahkan sebab kondisi psikis 

akan mempengaruhi psikis. berpengaruh juga terhadap kelakuan religius dan 

realita kehidupan.
108
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa faktor intern yang 

mempengaruhi budaya beragama yakni kondisi keimanan dan kondisi fisik serta 

psikis, ketiga kondisi ini saling mempengaruhi dan membutuhkan perhatian. 

b. Faktor ekstern 

 yaitu faktor yang terdapat diluar pribadi manusia berupa interaksi sosial 

diluar kelompok yaitu : 

1) Lingkungan 

Manusia dilahirkan dalam satu lingkungan dan sebagai mahkluk sosial 

manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungannya dimana ia berada. Karena itu 

manusia butuh interaksi sosial dengan lingkungannya. Baik lingkungan keluarga, 

lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat.  

2) Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)  

Dengan adanya arus informasi dan komunikasi sekarang ini telah 

mendominasi dan memperoleh tempat dalam kehidupan manusia sehari-hari. 

Sehingga membawa dampak baik positif maupun negatif, sehingga mengakibatkan 

adanya perubahan perilaku.
109

 Oleh karena itu, manajemen dalam mewujudkan 

perilaku beragama sangat dibutuhkan agar peserta didik memahami ajaran Agama 

Islam sebagai filter dari dampak negative perkembangan teknologi informasi 

tersebut. 
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C. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat penulis uraikan di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Agama Islam di 

SMKN 1 Bungku Barat 

Kabupaten Morowali 

Respon peserta didik terhadap 

peran Pendidikan Agama Islam 

dalam upaya menumbuhkan 

semangat budaya beragama di 

SMKN 1 Bungku Barat 

Kabupaten Morowali? 

Pelaksanaan peran Pendidikan 

Agama Islam dalam upaya 

menumbuhkan semangat 

budaya beragama di SMKN 1 

Bungku Barat Kabupaten 

Morowali 

Peserta didik 

mengimplementasikan 

budaya beragama 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian kuantitatif untuk meneliti faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

timbulnya kejadian pada peristiwa yang telah terjadi disebut penelitian ekspos fakto 

(expost facto).
1
 Sukmadinata mengemukakan bahwa peneliti ekspos fakto meneliti 

hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan (treatment) 

karena kegiatan atau kejadian yang diteliti telah berlangsung sebelumnya.
2
 

 Penelitian yang terdiri atas dua variabel utama, yaitu pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai variabel 

independen (X), dan sikap moderasi beragama sebagai variabel dependen (Y) yang 

merupakan peristiwa yang telah terjadi di SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten 

Morowali sehingga peneliti menguji efektivitas antar variabel yang tidak 

dimanipulasi atau diberi perlakuan (treatment), mengisyaratkan bahwa penelitian ini 

termasuk kuantitatif berjenis ekspos fakto (expost facto). 

2. Lokasi Penelitian 

 SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali dipilih sebagai lokasi 

penelitian, selain didasarkan atas pertimbangan keterjangkauan (feasible) dari aspek 

waktu dan biaya dengan jarak tempuh yang relatif singkat, juga pertimbangan 
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2
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karakteristiknya yang menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti yang berbasis moderasi beragama sehingga dimungkinkan untuk 

memperoleh data sebagai bukti empiris. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Mengacu pada terminologi pendekatan sebagai titik tolak atau sudut pandang 

terhadap suatu proses kegiatan yang bersifat umum,
3
 maka penelitian sebagai 

kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara-cara ilmiah, dan didasarkan pada studi 

atau keilmuan tertentu, menyebabkan penelitian bertitik tolak secara metodologis, 

dan sudut pandang keilmuan tertentu pula. 

 1. Pendekatan Metodologis 

 Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono, didasarkan pada filsafat 

positivisme dengan pola pikir logiko, hipotetiko, dan verifikatif,
4
 mengisyaratkan 

bahwa titik tolak atau sudut pandang penelitian kuantitatif jenis ekspos fakto secara 

metodologis adalah positivistik. 

 Pendekatan positivistik memandang realitas sebagai suatu yang berdimensi 

tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap, sehingga proses penelitian 

dilakukan peneliti dari luar melalui penggunaan pengukuran beserta analisis dengan 

statistik.
5
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 Penelitian ekspos fakto tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti yang dikaitkan dengan sikap moderasi beragama di SMK Negeri 1 

Bungku Barat Kabupaten Morowali sebagai peristiwa yang telah terjadi, dilakukan 

dari luar melalui penggunaan pengukuran dan analisis dengan statistik, bertitik tolak 

pada positivistik sebagai pendekatan secara metodologis. 

2. Pendekatan Studi/keilmuan 

 Pendekatan studi sebagai perspektif yang relevan secara kademik untuk 

membahas masalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta 

sikap moderasi beragama sebagai domain afektif adalah pendidikan dan psikologi 

yang didasarkan pada studi keilmuan peneliti, bahwa pendidikan agama Islam yang 

merupakan program studi (bidang kajian) adalah pendidikan dan psikologi.
6
 

 Salah satu perpektif yang memiliki relevansi akademik dengan pembelajaran 

adalah psikologi pendidikan yang didefinisikan oleh Santrock sebagai cabang ilmu 

psikologi yang secara khusus membahas masalah pengajaran dan pembelajaran.
7
 

Terkait dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta sikap 

moderasi beragama yang termasuk masalah pembelajaran, maka pendekatan studi 

untuk membahas masalah tersebut adalah psikologi pendidikan. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi didefinisikan Arikunto sebagai keseluruhan subjek penelitian.8 

Sehubungan dengan itu, maka seluruh peserta didik di SMK Negeri 1 Bungku Barat 

Kabupaten Morowali sebagai subjek penelitian yang berjumlah 363 orang ditetapkan 

sebagai anggota populasi yang dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel peserta didik berdasarkan jumlah 

                                                     

8
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013), h. 173. 

No 
Kelas / Kompetensi 

Keahlian 

Jumlah Peserta Didik 

Laki-

laki 

Peremp

uan 
Jumlah 

1 X DPIB 5 18 23 

2 X TITL 23 3 26 

3 X TKJ 17 17 34 

4 X TKR 31 0 31 

5 X PKM 2 26 28 

6 XI DPIB 9 12 21 

7 XI TITL 17 3 20 

8 XI TKJ 15 16 31 

9 XI TKR 25 0 25 

10 XI PKM 2 21 23 

11 XII DPIB 7 12 19 

12 XII TITL 19 4 23 
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 Sumber data: Data tata usaha SMKN 1 Bungku Barat tahun ajaran 2022/2023  

Tabel peserta didik berdasarkan agama 

 Sumber data: Data tata usaha SMKN 1 Bungku Barat tahun ajaran 2022/2023  

2. Sampel 

 Populasi yang tergolong besar (melebihi seratus) memerlukan pengambilan 

sampel yang refresentatif (keterwakilan) secara realistik mewakili karakteristik dan 

jumlah populasi.
9
 Pengambilan sampel pada populasi dengan anggota yang homogen 

dan berstrata secara proporsional menggunakan teknik proportionate stratifield 

                                                     

9
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 252. 

13 XII TKJ 6 15 21 

14 XII TKR 20 0 20 

15 XII PKM 1 17 18 

Jumlah 199 164 363 

No Kelas / Kompetensi 
Keahlian 

Jumlah Peserta Didik menurut agama 

Islam Kristen Hindu 
1 X DPIB 21 0 2 
2 X TITL 26 0 26 
3 X TKJ 31 0 3 
4 X TKR 28 1 2 
5 X PKM 26 0 2 
6 XI DPIB 21 0 0 
7 XI TITL 19 0 1 
8 XI TKJ 29 0 2 
9 XI TKR 24 0 1 
10 XI PKM 21 0 2 
11 XII DPIB 18 0 1 
12 XII TITL 22 1 0 
13 XII TKJ 18 0 3 
14 XII TKR 16 0 4 
15 XII PKM 18 0 0 

Jumlah 338 2 23 
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random sampling,
10

 sehingga ditetapkan 26,2 = 27 (pembulatan) orang peserta didik 

secara proporsi sebesar 10% dari jumlah populasi yang ada di SMK Negeri 1 Bungku 

Barat Kabupaten Morowali. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian sebagai kegiatan ilmiah untuk memperoleh data dengan 

menggunakan metode tertentu. karena penggunaan teknik sebagai penerapan suatu 

metode yang bersifat praktis, dan disertai alat (instrumen) pengumpul data yang 

relevan memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid dan obyektif.11 

Sehubungan dengan itu, maka diperlukan angket (questionnaire) sebagai 

metode pengumpulan data yang tepat untuk mengungkap data tentang pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta sikap moderasi beragama 

sebagaimana yang telah terlaksana di SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten 

Morowali. 

 Angket (questionnaire) didefinisikan Sukmadinata sebagai teknik 

pengumpulan data dengan cara menyusun butir-butir pernyataan secara jelas 

mengenai realitas yang telah terjadi, dan dilengkapi alternatif untuk direspens oleh 

responden tanpa harus bertatap muka.
12

 

 Berdasar pada terminologi angket tersebut di atas, maka digunakan angket 

untuk mengungkap data, baik mengenai pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti, maupun sikap moderasi beragama sebagaimana yang telah terlaksana 

di SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali. 
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E. Intrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

menggunakan metode yang dipilih dan digunakan untuk kegiatan pengumpulan data 

sehingga kegiatan tersebut sistematis dan mudah dilakukan, dan terdapat jenis 

instrumen yang sama dengan metode pengumpulan data, antara lain instrumen 

angket dengan metode angket.
13

  

 Sesuai dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan angket, maka 

digunakan angket sebagai instrumen penelitian untuk mengungkap data, baik untuk 

mengungkap data mengenai pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, maupun sikap moderasi beragama sebagaimana yang telah terlaksana di 

SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

 Angket sebagai teknik dan instrumen penelitian untuk pengumpulan data 

mengenai variabel yang diukur dan sesuatu yang diharapkan dari responden telah 

diketahui oleh peneliti, dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

tertulis untuk dijawab oleh responden.
14

 

 Pengunaan instrumen angket disesuaikan dengan metode pengumpulan data, 

dan didasarkan pada kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, serta sikap moderasi beragama sebagaimana yang diketahui telah terlaksana 

di SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

 

 

                                                     

13
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),       

h. 101. 

14
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 142. 
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F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen Penelitian 

1. Validasi Instrumen Penelitian 

 Instrumen angket yang telah dikonstruksi secara sistematis dari indikator 

penelitian menurut teori yang diuji, selanjutnya diuji validitasnya melalui kepakaran 

(ahli) secara internal, dan uji coba (try out) kepada responden dengan karakteristik 

yang relatif sama secara eksternal. 

Melalui uji validitas internal dengan sedikit revisi, diperoleh item-item 

instrumen yang valid, dan telah memenuhi kriteria valid dari aspek isi (content 

validity), dan susunan (construct validity), dan hasil uji coba (try out) kepada 

sepuluh orang responden di SMA Negeri Bungku Kabupaten Morowali, 

menunjukkan korelasi di atas 0,30 sebagai batas minimal kevalidan melalui analisis 

faktor dengan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total,
15

 sesuai 

rumus berikut ini. 

 
  xy 
rxy = 
  √x

2
xy

2
 

Dimana: 

rxy = korelasi antara variabel x dengan y 
x = (x - x) 
y = (y - y).

16
 

 Bila korelasi tiap faktor positif yang besarnya 0.30 ke atas (≥ 0.30), maka 

faktor (item) tersebut merupakan construct yang kuat.
17

 Instrumen yang memiliki 

konstruksi yang kuat dinyatakan baik dan dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data. 

                                                     

15
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 126. 

16
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 228. 

17
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D, h. 96. 
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 Berdasarkan hasil uji validitas, baik validitas internal melalui kepakaran yang 

telah memenuhi kriteria valid dari aspek isi dan susunan, maupun eksternal melalui 

uji korelasi antar faktor dari uji coba yang telah memenuhi kriteria valid dari aspek 

prediksi, dan ajektiva atau kesamaan, maka instrumen angket dapat digunakan untuk 

pengumpulan data. 

2. Reliabilitasi Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang telah memenuhi kriteria kevalidan secara internal 

dan eksternal, selanjutnya diuji reliabilitasnya melalui uji stability (test-retest) 

dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada waktu yang berbeda dengan 

responden yang sama untuk diukur reliabilitasnya dari koefisien korelasi antara 

percobaan pertama dengan percobaan berikutnya.
18

 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen melalui uji stability (test-retest), 

diperoleh koefisien korelasi di atas 0,30, dan dinyatakan reliabel sehingga instrumen 

angket yang telah dikontruksi dan telah diujicobakan dapat digunakan untuk 

pengumpulan data. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data melalui metode dan interumen angket, menghasilkan data 

mentah untuk diolah dan dianalisis guna menhasilkan kesimpulan sebagai jawaban 

atas rumusan masalah sebelumnya. Terkait dengan itu, maka data mentah terlebih 

dahulu diolah sebelum dianalisis dengan teknik statistik. 

 Teknik mengolah data adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi yang merupakan alat penyajian data statistik berbentuk kolom dan lajur 

                                                     

18
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D, h. 147. 
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yang memuat angka sebagai deskripsi pencaran atau pembagian frekuensi dari 

variabel yang menjadi objek penelitian.
19

  

 Atas dasar itu, maka data mentah yang telah terkumpul melalui metode dan 

instrumen penelitian, diolah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan selanjutnya 

dianalisis dengan teknik statistik, baik statistik deskriptif untuk menggambarkan 

variabel secara parsial, maupun statistik inferensial untuk menguji keefektivan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai variabel 

independen (X) terhadap sikap moderasi beragama sebagai variabel dependen (Y) di 

SMK Negeri 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

1. Teknik Statistik Deskriptif 

a. Persentase dengan rumus: 

  

Di mana:  

P =  persentase 
f =  frekuensi 
N =  banyaknya subjek yang memiliki nilai 
100  =  bilangan konstanta.

20
 

b. Rerata (mean score) dengan rumus: 

        
 

Keterangan: 

X = Mean 
X = Jumlah tiap data 
n = jumlah data.

21
 

                                                     

19
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. XXIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

h. 38. 

20
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 81.  

21
Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, 

Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis,h. 38. 

X= 
∑𝐗

𝒏
 

P = 
𝑓

𝑁
𝑥 100% 
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  Baik persentase, maupun skor rerata merupakan statistik deskriptif yang 

digunakan untuk menganalisis data pada masing-masing variabel yang diteliti. Hasil 

analisis statistik deskriptif, selanjutnya ditafsirkan dengan menggunakan kategorisasi 

sesuai tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Kategorisasi Hasil Penelitian 

 No. Interval Kategori 
1. 0 – 34 Sangat Rendah 
2. 35 – 54 Rendah 
3. 55 – 74 Sedang 
4. 75 – 84 Tinggi 
5. 85 – 100 Sangat Tinggi 

    Sumber: Depdikbud, 1993.
22

 

 2. Teknik Statistik Inferensial 

   Teknik statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel yang 

hasilnya diberlakukan untuk populasi.
23

 Teknik statistik inferensial yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah uji normalitas gain (N-Gain) yang didasarkan pada 

pandangan Hake dalam Saputra, bahwa Normalized Gain (N-Gain) merupakan suatu 

uji yang dapat memberikan gambaran umum tentang peningkatan skor hasil 

pembelajaran antara sebelum dengan sesudah penerapan bahan ajar tertentu,
24

 sesuai 

rumus sebagai berikut: 

         Skor Variabel X - Skor Variabel Y 
Normalized Gain (N-Gain) =  

                                                     

22
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Evaluasi dan Penilaian Program Peningkatan 

Mutu Guru, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1993, h. 6. 

23
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Cet. XVIII; Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 209. 

24
Rian Saputra, ‚Cara Menganalisis dan Menghitung Normalitas Gain‛. http://tutorimaru. 

blogspot.com/2017/12/uji-gain-ternormalisasi.html. Diakses 7 Februari 2021. 
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         Skor Ideal - Skor Variabel Y.
25

 

   Berdasarkan hasil uji Normalitas Gain (N-Gain), diperoleh nilai N-Gain 

yang dapat ditafsirkan menurut kategorisasi penilaian N-Gain score yang ditentukan 

menurut tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Kategorisasi Perolahan N-Gain Score Berdasarkan Nilai N-Gain 

No. Nilai N-Gain Kategori 

1. g > 0.7 Tinggi 
2. 0.3 ≤ g ≤ 0.7 Sedang 
3. g < 0.3 Rendah 

    Sumber: Melzer dalam Raharjo, 2021.
26

 

 Penafsiran perolehan N-Gain dengan penilaian N-Gain score, menjadi acuan 

untuk mengambil keputusan atau merumuskan kesimpulan, sebagai jawaban atas 

rumusan masalah penelitian 

                                                     

25
Sahid Raharjo, ‚Cara Menghitung N-Gain Score Kelas Eksperimen dan Kontrol dengan 

SPSS‛. https://www.spssindonesia.com/2019/04/cara-menghitung-n-gain-score-spss.html. Diakses 7 

Februari 2021. 

26
Sahid Raharjo, ‚Cara Menghitung N-Gain Score Kelas Eksperimen dan Kontrol dengan 

SPSS‛. https://www.spssindonesia.com/2019/04/cara-menghitung-n-gain-score-spss.html. Diakses 7 

Februari 2021. 

https://www.spssindonesia.com/2019/04/cara-menghitung-n-gain-score-spss.html
https://www.spssindonesia.com/2019/04/cara-menghitung-n-gain-score-spss.html
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dalam Menumbuhkan Sikap 

Moderasi Beragama di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali 

 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berdimensi karakteristik 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta tahapan Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti, terdiri atas sejumlah indikator penelitian yang dikembangkan 

sejumlah 27 item instrumen penelitian. Melalui instrumen penelitian, diperoleh data 

sebagai hasil penelitian tentang penerapan tugas pokok guru untuk diolah dan 

dianalisis dengan teknik statistik deskriptif berikut ini. 

Tabel 4.1 
Hasil Penelitian tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali 
No. Skor Total Skor Rerata Persentase 
1. 104 3,851852 96 
2. 106 3,925926 98 
3. 102 3,777778 94 
4. 105 3,888889 97 
5. 103 3,814815 95 
6. 105 3,888889 97 
7. 101 3,740741 94 
8. 96 3,555556 89 
9. 105 3,888889 97 
10. 108 4 100 
11. 94 3,481481 87 
12. 97 3,592593 90 
13. 98 3,62963 91 
14. 103 3,814815 95 
15. 71 2,62963 66 
16. 67 2,481481 62 
17. 68 2,518519 63 
18. 66 2,444444 61 
19. 106 3,925926 98 
20. 67 2,481481 62 
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21. 99 3,666667 92 
22 103 3,814815 95 
23 103 3,814815 95 
24 104 3,851852 96 
25 105 3,888889 97 
26 106 3,925926 98 
27 102 3,777778 94 

Jumlah 2594 96,07407 2401,852 
Rerata 96,07407 3,56 89 

 Sumber data: Data Mentah Pelaksanaan PAI dan Budi Pekerti. 

 Hasil penelitian tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti menunjukkan skor rerata sebesar 3,56 dengan kategori sangat sesuai, dan 

persentase sebesar 89% dengan kategori sangat tinggi tinggi, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMKN 1 Bungku 

Barat Kabupaten Morowali telah terlaksana sepenuhnya menurut Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di 

Sekolah. 

2. Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten 

Morowali 

 Sikap moderasi beragama, berdimensi komitmen kebangsaan, toleransi, anti 

kekerasan, dan penerimaan tradisi keagamaan, terdiri atas 27 indikator penelitian 

yang dikonstruksi sebagai instruen penelitian berbentuk angket sehingga diperoleh 

data interval. 

 Data interval tersebut, selanjutnya diolah melalui tabel distribusi frekuensi, 

dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif , baik mean score 

maupun persentase untuk ditafsirkan menurut tabel kategorisasi hasil penelitian 

yang telah ditetapkan. 
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Tabel 4.2 
Hasil Penelitian tentang Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik di SMKN 1 

Bungku Barat Kabupaten Morowali 
No. Skor Total Skor Rerata Persentase 
1. 88 3,259259 82 
2. 98 3,62963 91 
3. 91 3,37037 84 
4. 105 3,888889 97 
5. 72 2,666667 67 
6. 69 2,555556 64 
7. 68 2,518519 63 
8. 67 2,481481 62 
9. 101 3,740741 94 
10. 73 2,703704 68 
11. 96 3,555556 89 
12. 101 3,740741 94 
13. 97 3,592593 90 
14. 100 3,703704 93 
15. 94 3,481481 87 
16. 93 3,444444 86 
17. 95 3,518519 88 
18. 91 3,37037 84 
19. 106 3,925926 98 
20. 91 3,37037 84 
21. 101 3,740741 94 
22. 100 3,703704 93 
23. 105 3,888889 97 
24. 97 3,592593 90 
25. 94 3,481481 87 
26. 103 3,814815 95 
27. 100 3,703704 93 

Jumlah 2496 92,44444 2311,111 
Rerata 92,44444 3,42 86 

 Sumber data: Data Mentah Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik. 

 Melalui perhitungan, diperoleh skor rerata sebesar 3,42 yang berkategori 

sesuai, dan persentase rerata sebesar 86% yang berkategori sangat tinggi, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa peserta didik di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten 

Morowali menunjukkan sikap moderasi beragama yang sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia. 
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3. Uji Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

terhadap Pembentukan Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik di SMKN 1 

Bungku Barat Kabupaten Morowali 

   Penelitian expost facto tentang efektivitas pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti terhadap sikap moderasi beragama peserta didik sebagaimana 

yang telah berlangsung di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali, diuji 

efektivitasnya dengan menggunakan Normalized Gain (N-Gain) sesuai sengan rumus 

berikut. 

         Skor Variabel X - Skor Variabel Y 
Normalized Gain (N-Gain) =  
          Skor Ideal - Skor Variabel Y 

 Tabel 4.3  

Proses Pengujian Normalized Gain (N-Gain) 

No. Skor Variabel X Skor Variabel Y Skor X - Skor Y 

1. 96 82 14 

2. 98 91 7 

3. 94 84 10 

4. 97 97 0 

5. 95 67 28 

6. 97 64 33 

7. 94 63 31 

8. 89 62 27 

9. 97 94 3 

10. 100 68 32 

11. 87 89 -2 

12. 90 94 -4 
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13. 91 90 1 

14. 95 93 2 

15. 66 87 -21 

16. 62 86 -24 

17. 63 88 -25 

18. 61 84 -23 

19. 98 98 0 

20. 62 84 -22 

21. 92 94 -2 

22. 95 93 2 

23 95 97 -2 

24 96 90 6 

25 97 87 10 

26 98 95 3 

27 94 93 1 

Jumlah 2401,852 2311,111 85 

Rerata 89 86 3,148148 

Skor ideal adalah jumlah item intrumen dikalikan dengan skor tertinggi tiap item = 

27 x 4 = 108. 

         3,148148   3,148148 
Normalized Gain (N-Gain) =   =  = 0,14 
         108 - 86      22 

   Berdasarkan hasil uji Normalitas Gain (N-Gain), diperoleh nilai N-Gain 

sebesar 0,14 yang dapat ditafsirkan menurut kategorisasi penilaian N-Gain score, 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 

Kategorisasi Perolahan N-Gain Score Berdasarkan Nilai N-Gain 

No. Nilai N-Gain Kategori 

1. g > 0.7 Tinggi 
2. 0.3 ≤ g ≤ 0.7 Sedang 
3. g < 0.3 Rendah 

    Sumber: Melzer dalam Raharjo, 2021. 

   Mengacu pada ketageorisasi penafsiran N-Gain, maka N-Gain sebesar     

0,14 termasuk kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berintensitas sangat tinggi tidak 

efektif untuk membentuk sikap moderasi beragama peserta didik yang tinggi di 

SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

B. Pembahasan 

 Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diharapkan 

adalah memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam. Sikap sebagai kecenderungan 

terhadap sesuatu yang diminati, tampak pada diri peserta didik yang bersikap 

moderasi beragama yang tinggi. 

 Secara ideal, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

selayaknya efektif untuk meningkatkatkan sikap moderasi beragama di kalangan 

peserta didik, namun kenyataan menunjukkan lain pada pelaksanaan Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti yang efektif rendah terhadap sikap moderasi 

beragama peserta didik di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

 Realitas yang ditunjukkan hasil penelitian ini, memperkokoh konsep 

pembelajaran sebagai suatu sistem yang menyatukan bebagai komponen secara 
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integral dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga 

setiap komponen sama pentingnya dalam pembelajaran. 

 Pembelajaran sebagai suatu proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik yang mengkaji bahan ajar dari sumber belajar untuk disalurkan melalui 

media pembelajaran yang interaktif pada suatu lingkungan belajar, berlangsung 

dalam suatu sistem pembelajaran yang menyatukan komponen-komponen peserta 

didik, pendidik, media dan sumber belajar, metode pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah direncanakan di lingkungan sekolah. 

 Setiap komponen membentuk sistem yang sama pentingnya dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada setiap mata pelajaran, termasuk mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sehingga ketimpangan pada satu 

komponen dapat memengaruhi komponen lainnya, dan bahkan memengaruhi 

ketercapaian tujuan pembejaran yang diharapkan. 

Sebagai kebaruan (novelty) dari penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran yang berdimensi karakteristik, dan tahapan pelaksanaan Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti kurang efektif untuk meningkatkan sikap moderasi 

beragama di kalangan peserta didik. Kebaruan ini, selain berbeda dengan hasil 

penelitian sebelumnya, juga mengedukasi semua pihak berkepentingan untuk 

melaksanakan program pemerintah yang berkaitan dengan moderasi beragama 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Penelitian tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

yang ditetapkan sebagai variabel independen (X) untuk diuji efektivitasnya terhadap 

pembentukan sikap moderasi beragama di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten 

Morowali, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti telah terlaksana menurut Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan 

Agama di Sekolah sebesar 89% dengan kategori sangat tinggi tinggi di SMKN 

1 Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

2. Sikap moderasi beragama yang berdimensi komitmen kebangsaan, toleransi, 

anti kekerasan, dan penerimaan tradisi keagamaan telah ditunjukkan peserta 

didik yang tinggi sesuai yang diharapkan di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten 

Morowali. 

3. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berintensitas 

sangat tinggi tidak efektif untuk meningkatkan sikap moderasi beragama 

peserta didik yang tinggi di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali. 

B. Implikasi 

 Tersimpul dari hasil penelitian sebagai implikasi yang menggambarkan 

logika, bahwa: 

1. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diharapkan menurut 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
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Pendidikan Agama di Sekolah sebesar dapat dilaksanakan di SMKN 1 Bungku 

Barat Kabupaten Morowali. 

2. Sikap moderasi beragama yang berdimensi komitmen kebangsaan, toleransi, 

anti kekerasan, dan penerimaan tradisi keagamaan perlu dipelihara di kalangan 

peserta didik telah di SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali.  

3. Sikap moderasi beragama peserta didik tidak cukup dengan hanya melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, diperlukan program 

pembinaan khusus di luar pembelajaran pada satuan pendidikan, khususnya di 

SMKN 1 Bungku Barat Kabupaten Morowali 
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Lampiran I: KISI-KISI INSTRUMEN 

Kisi-kisi Intrumen Penelitian tentang Efektifitas Pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti dalam Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama di SMKN 1 Bungku Barat 

Kabupaten Morowali. 

 

Dimensi Indikator Deskriptor 

Optimalisasi 

peran 

pembelajaran 

PAI dan Budi 

Pekerti 

Karakteristik 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan Budi 

Pekerti 

Pendidikan Agama Islam mempunyai dua sisi 

kandungan yakni sisi keyakinan dan sisi 

pengetahuan 

Pendidikan Agama Islam merupakan doktrina, 

memihak, dan tidak netral. 

Pendidikan Agama Islam bersifat fungsional. 

Pendidikan Agama Islam membentuk hati nurani 

dan penanaman sifat-sifat ilahiah yang jeas dan 

pasti 

Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk 

menyempurnakan bekal keagamaan peserta didik 

Pendidikan Agama Islam diberikan secara 

komprehensif 

Tahapan 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan Budi 

Pekerti 

Pengetahuan dan pemahaman siswa terdapat 

ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

ajarang agama Islam. 

Terjadinya proses internaisasi ajaran dan nilai 

agama dalam diri  

Pengamalan siswa terhadap segala jaran Islam 

yang berupa praktik, misanya praktik ibadah 

Upaya 

menumbuhkan 

semangat 

moderasi 

beragama 

Komitmen 

Kebangsaan 

Penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara 

dan sikap terhadap ideologi lain 

Menghargai akan keragaman ideologi lain yang 

ada di negara ini 

Sikap anti 

kekerasan 

Tidak mendukung tindak kekerasan atas nama 

agama 

Tidak bertindak kekerasan atas nama agama 

Sikap Toleransi 

Beragama 

Terlibat nyata dengan orang, keluarga, dan 

komunitas yang berbeda agama.  

Memahami bahwa setiap orang memiliki dasar 

hak untuk memilih dan menjalankan agamanya 

sendiri. 

Sikap 

Akomodatif 

Persepsi akomodatif terhadap kebudayaan lokal 

Kecenderungan akomodatif terhadap 
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terhadap 

kebudayaan 

lokal 

kebudayaan lokal 
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Lampiran II: DATA MENTAH 

1. Data Mentah Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

No. Responden 
Angket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3. 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
4. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6. 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
8. 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
9. 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11. 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
12. 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
13. 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
14. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15. 1 4 4 3 3 4 3 3 2 2 1 1 2 1 3 3 4 2 1 
16. 1 1 4 3 3 4 3 3 2 2 1 1 2 1 3 3 4 2 1 
17. 1 1 4 2 3 4 3 3 3 2 1 1 2 1 3 3 4 2 1 
18. 1 1 4 3 3 4 3 3 2 2 1 1 2 1 3 3 4 2 1 
19. 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20. 1 1 4 3 3 4 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 4 2 1 
21. 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
22. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
24. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

No. Responden 
Jumlah Rerata Persentase 
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Angket 2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

1. 4 4 3 4 4 4 4 4 104 3,851852 96 
2. 4 3 4 4 4 3 4 4 106 3,925926 98 
3. 4 4 4 3 4 4 3 4 102 3,777778 94 
4. 4 4 3 4 3 4 3 4 105 3,888889 97 
5. 3 4 3 3 3 4 4 3 103 3,814815 95 
6. 3 4 4 3 4 3 3 4 105 3,888889 97 
7. 3 4 4 3 3 4 4 3 101 3,740741 94 
8. 3 4 4 3 4 4 4 3 96 3,555556 89 
9. 4 4 4 3 4 4 4 4 105 3,888889 97 
10. 4 4 4 4 4 4 4 4 108 4 100 
11. 3 4 4 3 4 3 4 3 94 3,481481 87 
12. 3 4 4 3 4 4 4 3 97 3,592593 90 
13. 3 4 4 3 4 4 4 3 98 3,62963 91 
14. 2 4 4 3 4 3 4 3 103 3,814815 95 
15. 1 4 4 2 2 3 4 4 71 2,62963 66 
16. 1 4 4 2 2 3 4 3 67 2,481481 62 
17. 1 4 4 2 2 3 4 4 68 2,518519 63 
18. 1 4 4 2 2 3 3 3 66 2,444444 61 
19. 4 4 4 4 4 4 4 4 106 3,925926 98 
20. 1 4 4 2 2 3 4 4 67 2,481481 62 
21. 4 2 4 4 3 4 4 4 99 3,666667 92 
22. 3 4 3 4 3 3 4 3 103 3,814815 95 
23. 4 4 4 3 4 4 4 4 103 3,814815 95 
24. 3 4 4 3 4 2 4 4 104 3,851852 96 
25. 4 4 3 4 4 3 4 3 105 3,888889 97 
26. 4 3 4 4 3 4 4 4 106 3,925926 98 
27. 3 4 4 2 4 4 2 3 102 3,777778 94 

Total 2594 96,07407 2401,852 
Rerata 96,07407 3,56 89 
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B. Data Mentah Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik 

No. Responden 
Jumlah Rerata Persentase 

Angket 2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

1. 3 4 3 4 2 3 3 4 88 3,259259 82 
2. 4 3 4 4 4 3 4 4 98 3,62963 91 
3. 2 4 4 3 4 4 3 4 91 3,37037 84 
4. 4 4 3 4 3 4 3 4 105 3,888889 97 
5. 3 4 3 3 3 4 4 3 72 2,666667 67 
6. 3 2 4 3 4 3 3 4 69 2,555556 64 
7. 3 3 3 3 3 4 4 3 68 2,518519 63 
8. 3 3 3 3 4 2 4 3 67 2,481481 62 
9. 4 4 3 3 4 2 3 4 101 3,740741 94 
10. 4 4 3 4 4 4 3 4 73 2,703704 68 
11. 3 3 4 3 3 3 4 3 96 3,555556 89 
12. 3 3 3 3 3 4 4 3 101 3,740741 94 
13. 3 2 4 3 4 4 4 3 97 3,592593 90 
14. 2 4 4 3 4 3 2 3 100 3,703704 93 
15. 1 4 4 2 2 3 3 4 94 3,481481 87 
16. 1 2 4 2 2 3 3 3 93 3,444444 86 
17. 1 4 3 2 2 3 4 4 95 3,518519 88 
18. 1 2 4 2 2 3 3 3 91 3,37037 84 
19. 4 4 4 4 4 4 4 4 106 3,925926 98 
20. 1 3 3 2 2 3 4 4 91 3,37037 84 
21. 4 2 4 4 3 4 3 4 101 3,740741 94 
22. 3 4 3 4 3 3 4 3 100 3,703704 93 
23. 4 3 4 3 4 4 4 4 105 3,888889 97 
24. 3 3 4 3 4 2 3 4 97 3,592593 90 
25. 4 4 3 4 4 3 3 3 94 3,481481 87 
26. 4 3 4 4 3 4 4 4 103 3,814815 95 
27. 3 4 4 2 4 4 2 3 100 3,703704 93 

Jumlah 2496 92,44444 2311,111 
Total 92,44444 3,42 86 
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