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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat ada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض
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Hamzah(ء)yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, 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: 

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yanglambangnya berup agabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

يْفَ   kaifa :ك 

 haula : ه وْلَ 

3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 
 
ات  ma>ta : م 

 d}amah U U ا َ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى    fath}ah dan ى 

ya>’ 

Ai a dan i 

وى   fath}ah dan ى 

wau 

Au a dan u 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َى َا      ... ...  fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ى

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ىُو
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م    <rama : ر 

ل    qi>la : قِيى

 
ُ
ت مُوى  yamu>tu :   ي 

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: 

الِ 
 
ف
ى
 ط
ى 
 الْ

ُ
ة
 
ض وى  <raud}ah al-at}fal : ر 

 
ُ
ة
َ
اضِل

 
ف
ْ
 ال
ُ
ة
 
ن دِيى م 

ْ
ل
َ
 al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا

 
ُ
ة م 
ْ
حك

ْ
ل
َ
  al-h}ikmah :  ا

5. Syaddah (Tasdi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 
َ
نا بَّ  <rabbana : ر 

ا
 
ن يى جَّ

 
 <najjaina: ن

 
 
ق ح 

ْ
ل
َ
 al-haqq : ا

م   عِّ
ُ
 nu“ima : ن
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و  
ُ
د
 
 aduwwun‘ : ع

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

kasrah ((َّى يmaka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

لَِِ  
 
 ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع

  ِ  ى ِ
ر 
 
 arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

سُ  مى
َّ
لش
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

 
ُ
ة
َ
ل ز 
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

 
ُ
ة
 
ف س 

ْ
ل
 
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

 
ُ
د
 
بِلا
ْ
ل
َ
 al-bila>du : ا

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ت أَْ
 
ن مُرُوى  : ta’murun> 
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ُ
وىع
َّ
لن
َ
 ‘al-nau : ا

ء   ى ِ
 

 syai’un : شِ

 
ُ
ت مِرى

ُ
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 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 ditrans-literasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fi>Zila>l al-qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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: 

َالله َ يْن   billa>hب اَللهdi>nulla>hد 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh:  
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ةِ اللِ  م  حى ى ر  ِ ِ
مى فن

ُ
 hum fi> rah}matilla>hه

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 Ibn (anak dari) dan Abu> 

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

disebutkansebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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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<l „Imra>n/3: 4 

 HR   = Hadis Riwayat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: 

Zaid, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Andi Al-Musawwir Syah 

NIM  : 80200221091 

Prodi    : Pendidikan Agama Islam 

Judul  :Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Pembinaan 

Perilaku Keberagamaan Peserta Didik di SMP Unismuh Makassar 

 

Penulisan tesis ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan perilaku 

keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar. 2) mengetahui metode 

pembinaan perilaku  keberagaman yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti di SMP Unismuh Makassar. 3) menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi dalam pembinaan perilaku keberagamaan peserta didik di SMP 

Unismuh Makassar. 4) untuk mengetahui peranan guru pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti dalam membina perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh 

Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah (field research) atau penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini 

berdasarkan atas pertimbangan bermaksud untuk mendeskripsikan tentang peranan 

guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam membina perilaku 

keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perilaku keberagamaan peserta 

didik tercermin dari perilaku keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan aspek 

ibadah dan akhlak, aspek ibadah yaitu membaca al-Qur‟an, shalat dhuha, dan shalat 

dzuhur secara berjamaah. Aspek akhlak yaitu akhlak kepada guru dan akhlak kepada 

teman. 2) Metode pembinaan perilaku keberagamaan yang dilakukan oleh guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Unismuh Makassar yaitu metode 

keteladanan  uswa h), metode nasihat  mau iẓhah), metode pembiasaan  ta  
 
wid  yah), 

metode cerita (qiṣhṣhah), metode ganjaran/hukuman  tśawa b). 3) Faktor-faktor yang 

memengaruhi pembinaan perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh 

Makassar adalah, minat/motivasi dan lingkungan tempat peserta didik berinteraksi 

setiap hari. 4) Peranan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam 
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pembinaan perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar yaitu 

sebagai pembimbing, motivator dan juga model ketauladan, fasilitator dan evaluator. 

Impilkasi dari penelitian ini adalah: 1) Sebagai sumbangsih pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pembinaan perilaku keberagamaan bagi 

peserta didik di SMP Unismuh Makassar, termasuk tambahan pemikiran kepada 

kepala sekolah SMP Unismuh Makassar beserta jajarannya agar memaksimalkan 

program-program keagamaan yang dapat menjadi batu loncatan untuk membina 

kesadaran keberagamaan peserta didik. 2) Dalam upaya peningkatan kualitas dan 

perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar pada khususnya dan 

SMP pada umumnya diperlukan kiat-kiat yang lebih variatif sehingga dapat mencapai 

tingkat maksimal. Pola pembinaan adalah dengan mengaktifkan sistem pembinaan 

terintegrasi antara semua lingkungan pendidikan, yaitu pendidikan sekolah, keluarga 

dan masyarakat. 3) Sebagai sumbangsih pemikiran kepada setiap lembaga pendidikan 

untuk senantiasa menanamkan kesadaran kepada peserta didik dengan membuat 

program-program keagamaan guna membentuk kepribadian peserta didik sehingga 

mereka taat melaksanakan Ibadah dan mempunyai akhlak yang baik. 4) Diperlukan 

suatu format pelajaran pendidikan agama Islam yang seimbang antara muatan materi 

dan alokasi waktu yang tersedia. 5) Perlunya guru-guru pendidikan agama Islam 

melakukan kegiatan kokurikuler didalam menetapkan bimbingan motivasi 

pemanfaatan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik. 
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Name     : Andi Al-Musawwir Syah 

Student ID    : 80200221091 

Study Program   : Islamic Religious Education 

Title                    : The Role of Islamic Religious Education and Character Teachers 

in Developing Students' Religious Attitudes at SMP Unismuh 

Makassar 

 

This thesis aims to: 1) Describe the religious attitudes of students at SMP 

Unismuh Makassar. 2) Identify the methods employed by teachers of Islamic 

religious education and character to developing religious attitudes at SMP Unismuh 

Makassar. 3) Analyze the factors that influence the development of students' religious 

attitudes at SMP Unismuh Makassar. 4) Determine the role of Islamic religious 

education and character teachers in developing students' religious attitudes at SMP 

Unismuh Makassar. 

The type of research used is field research using qualitative research methods. 

This research is based on considerations intended to describe the role of Islamic 

religious education teachers and character in developing students' religious attitudes 

at SMP Unismuh Makassar. 

The research findings indicate that: 1) students' religious attitudes are 

reflected by religious behavior, especially those related to worship and morality. 

Worship aspects include reading the Quran, midday prayers, and noon prayers in 

congregation. Moral aspect include  morals towards teachers and peers.  2) Methods 

for developing religious attitudes carried out by teachers of Islamic religious 

education and character at SMP Unismuh Makassar, namely the exemplary method 

(uswa h), the advice method (mau iẓhah), the habituation method  ta  
 
wid  yah), story 

method (qiṣhṣhah), reward/punishment method (tśawa b). 3) Factors that influencing 

the development of students' religious attitudes include interest/motivation and the 

daily environmental interactions. 4) The role of Islamic Religious Education and 

character teachers in fostering students' religious attitudes at SMP Unismuh Makassar 

encompasses guiding, motivating, serving as role models, facilitator, and evaluator. 
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The implications of this research are: 1) As a contribution to the advancement 

of science, especially in fostering religious attitudes for students at SMP Unismuh 

Makassar, including suggestions for the school principal and staff to enhance 

religious programs, serving as a foundation for nurturing students' religious 

awareness. 2) To enhance the quality and religious attitudes of students at SMP 

Unismuh Makassar and middle school in general, required  more diverse strategies set 

of recommendations is necessary. The coaching pattern is to activate an integrated 

coaching system between all educational environments, namely school education, 

family and society. 3) as a contribution to every educational institutions to instill 

awareness in students by creating religious programs for shaping their characters to 

be devout in worship and possess good morals. 4) The necessity of a balanced format 

for Islamic religious education lessons, considering both material content and 

available time allocation. 5) Islamic religious education teachers should engage in co-

curricular activities to provide motivational guidance, emphasizing the values of 

Islamic teachings for students. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan dewasa ini berlangsung 

dengan sangat cepat terutama dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perubahan dalam satu aspek menikmbulkan perubahan-perubahan dalam aspek 

yang lain, perubahan tersebut tidak selamanya diperkirakan secara pasti. 

Perkembangan dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan 

perubahan dalam aspek sosial, politik dan ekonomi. 

Sebagai suatu realitas, terjadi perubahan yang berpengaruh kepada 

perilaku dan kepribadian individu, ini akan berdampak kepada struktural sosial. 

Akibatnya adanya hubungan perubahan pada hubungan sosial individu, untuk 

menangkal perubahan tersebut salah satu hal yang dianggap ampuh adalah melalui 

jalur pendidikan agama Islam. 

Dengan demikian pendidikan sangat penting untuk generasi bangsa. 

Sehingga turunlah ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad saw, yaitu berisi 

perintah untuk membaca. Allah swt berfirman dalam QS   l-  Alaq/96: 1-5. 

قَ 
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 ٱل

َ
ك  بِٱسۡمِ رَبِّ

ۡ
رَأ

ۡ
مَ  ٱق

َّ
ذِي عَل

َّ
رَمُ ٱل

ۡ
ك

َ ۡ
 ٱلۡ

َ
ك  وَرَبُّ

ۡ
رَأ

ۡ
قٍ ٱق

َ
نَ مِنۡ عَل نسَ َٰ ِ

ۡ
قَ ٱلۡ

َ
ل

َ
خ

مۡ 
َ
مۡ يَعۡل

َ
نَ مَا ل نسَ َٰ ِ

ۡ
مَ ٱلۡ

َّ
مِ عَل

َ
ل
َ
ق
ۡ
 بِٱل

Arab-Latin: Iqra` bismi rabbikallażī khalaq, Khalaqal-insāna min 'alaq, Iqra` wa 
rabbukal akram,  llażī 'allama bil-qalam, 'Allamal-insāna mā lam ya'lam 

 
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 perantara kalam, Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt menegaskan bahwa membaca 

merupakann perintah yang pertama kali turun sebelum perintah yang lain, yang 
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berarti bahwa pendidikan merupakan pilar utama dan mendasar untuk memahami 

dan mendalami, serta mengamalkan perintah-perintah lainnya. 

Dewasa ini banyak dari kalangan remaja dan pelajar pada khususnya 

berbuat sesuatu di luar dari pertimbangan pemikiran dan akal sehat karena tidak 

dilandasi dengan pendidikan dan pengetahuan agama dan iman yang kokoh. 

Sehingga menimbulkan konflik yang berefek kepada dirinya dan juga 

bersangkutan bagi orang tuanya dan masyarakat. Konflik tersebut sering 

menyebabkan perilaku yang aneh, canggung dan kalau tidak terkontrol bisa 

menjadi kenakalan yang merusak dirinya dan lingkungan sekitarnya. 

Remaja atau pelajar yang gagal memanfaatkan potensi dirinya akan 

kehilangan identitas, cenderung melakukan dan menampilkan keburukan. Perilaku 

tersebut nampak dalam penampilan diri dana juga terlihat dari cara menggunakan 

kostum, misalnya saja memakai baju dan celana yang sobek, rambut dipunk dan 

di cat warna-warni, bagian badan tertentu di buatkan tato, sering berkata kasar, 

melakukan tindakan kriminal dan mengonsumsi minuman beralkohol/keras.
1
 

James Marcia, seorang psikolog perkembangan, mengemukakan bahwa 

remaja melewati empat tahap dalam mencari identitas diri: difusi identitas, 

moratorium, foreklousure, dan pencapaian identitas. Dalam tahap difusi identitas, 

remaja tidak memiliki komitmen atau eksplorasi mengenai identitas mereka. 

Dalam tahap moratorium, remaja sedang melakukan eksplorasi, tetapi belum 

membuat komitmen. Dalam tahap foreklousure, remaja telah membuat komitmen 

tetapi belum melakukan eksplorasi. Dalam tahap pencapaian identitas, remaja 

telah membuat komitmen dan juga melakukan eksplorasi.
2
 

                                                             

1
 Sarlito W.Sarwono, pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.72.  

2
 Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of 

personality and social psychology, 3(5) h. 551-558. 
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Pada usia remaja akan menimbulkan berbagai keresahan yang berdampak 

dengan labilnya pikiran, perasaan, dan kemauan, termasuk juga berefek kepada 

keyakian terhadap tuhan berubah-ubah sesuai dengan kondisi emosi yang masih 

labil sehingga tidak stabil dalam menentukan pilihan. Sehubungan dengan 

perkembangan psikis dan fisik remaja berkembang pula sikap keagamaanya, sikap 

keagamaan remaja tersebut sangat berhubungan erat dengan sikap percaya kepada 

Tuhan , maka sering terlihat suatu keadaan tertentu yang terjadi pada jiwa remaja, 

yaitu perasaan maju mundur dalam beriman. Zakiah Daradjat mengungkapkan 

spritualitas remaja tidak sama tetapnya dengan orang dewasa atau masa kanak-

kanak
3
. Tidak akan menemukan perasaan agama yang sama kuatnya disetiap 

waktu. 

Identitas keagamaan remaja adalah cara remaja memandang diri mereka 

dalam konteks agama atau keyakinan mereka. Identitas keagamaan ini bisa 

mencakup pandangan remaja tentang tujuan hidup, nilai-nilai moral, praktik 

keagamaan, dan hubungan dengan yang lebih tinggi. Remaja yang memiliki 

identitas keagamaan yang kuat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih stabil 

dan pengambilan keputusan yang lebih tegas. Mereka juga cenderung memiliki 

pandangan yang lebih positif tentang diri mereka dan kehidupan mereka. 

Namun, identitas keagamaan remaja bisa berubah seiring dengan 

perkembangan mereka. Remaja bisa mengalami keraguan atau pergolakan dalam 

keyakinan agama mereka, terutama jika mereka mulai merasa sulit untuk 

mempertahankan keyakinan mereka di tengah tekanan sosial atau tantangan 

intelektual. Pada saat yang sama, remaja juga bisa menemukan kekuatan dalam 

agama mereka dan mengembangkan identitas keagamaan yang lebih kuat selama 

masa remaja. Penting untuk diingat bahwa identitas keagamaan remaja sangat 

                                                             

3
Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) h.82. 
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dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, seperti keluarga, teman sebaya, dan 

komunitas keagamaan. Oleh karena itu, penting bagi orang dewasa dan lembaga 

keagamaan untuk memberikan dukungan dan panduan yang memadai kepada 

remaja dalam pengembangan identitas keagamaan mereka. 

Untuk membentuk remaja yang ideal dalam sikap keagamaanya dan 

nampak dalam kehidupan sehari-hari maka semua aspek bergabung saling 

menopang satu sama lainnya, antara lingkungan keluarga yang harmonis, 

pergaulan yang sehat serta didukung dengan pemerintah yang memberikan 

fasilitas kegiatan yang positif. Karena tidak semua tugas mendidik dapat 

dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga terutama dalam hal pengetahuan. 

Olehnya dimasukkan anak-anak ke sekolah. 

Pada zaman sekarang ini guru jarang menggunakan metode yang efektif 

dan efesien dalam proses pembelajaran, seperti CTL, PAIKEM dan lainnya. 

Kebanyakan hanya memberikan tugas untuk mengisi kekosongan dalam kegiatan 

belajar mengajarnya, sehingga beberapa peserta didik tidak belajar dengan 

maksimal dan lebih cenderung melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah, 

seperti memainkan handphone, bermain-main di dalam kelas dan lain-lain. 

Guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didiknya, 

tetapi realitas ditemukan beberapa guru menganggap bahwa tugas utamanya 

hanyalah memenuhi pendidikan otak peserta didiknya. Ia merasa sudah memenuhi 

kewajiban dan mendapatkan nama baik. Ajaran Islam memerintahkan bahwa guru 

tidaklah hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Pendidik harus memberi contoh 

dan menjadi teladan bagi peserta didiknya dan dalam segala mata pelajaran ia 

dapat menanamkan rasa keimanan dan akhlak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

malahan di luar sekolah pun ia harus bertindak sebagai seorang pendidik.
4
 

                                                             

4
 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 72-73. 
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Guru agama dituntut  untuk mampu menumbuhkan sikap mental, pribadi 

dan perlaku peserta didik, yang tentu memerlukan perhatian khusus dan 

pendekatan yang bijaksana dari seorang guru. Maka itu diperlukan kecakapan 

untuk bisa mengarahkan dan memotivasi peserta didik, termasuk guru harus 

menjadi role model bagi anak didiknya.
5
 

Di sinilah letak pentingnya peranan keluarga, guru dan lingkungan. Jika 

anak dilahirkan dari latar belakang orang tua yang tidak bermoral dan tidak paham 

cara mendidik, yang kemudian dilanjutkan di sekolah dengan guru yang tidak 

pandai untuk mendidik ditambah dengan lingkungan masyarakat yang tidak 

mengindahkan etika dan moral, maka pasti hasil yang akan terjadi pada diri anak 

remaja tersebut tidak menggembirakan dari segi etika dan moral.
6
 

Guru juga memiliki peranan penting dalam memotivasi dan menginsprasi 

para siswa. Mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan 

mendorong peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka. Guru yang 

memiliki dedikasi dan semangat dalam mengajar dapat menginspirasi peserta 

didik untuk belajar dengan giat, memiliki ambisi yang tinggi, dan mencapai tujuan 

akademik mereka. 

Secara keseluruhan, peranan guru dalam pendidikan sangatlah penting. 

Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga motivator, pembimbing, evaluator, dan 

model peran bagi peserta didik. Guru yang baik dapat mengubah kehidupan 

peserta didik dengan memberikan pengetahuan, membantu perkembangan pribadi 

mereka, dan membantu mereka mencapai potensi terbaik dalam pendidikan dan 

kehidupan. 

                                                             

5
 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.28. 

6
 Zakiah Daradjat, Peranan Agama Dalam Kesehatan mental (Jakarta: Gunung Agung, 

1990), cet-10, h.67. 
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Guru agama memiliki peran yang vital dalam membentuk karakter dan 

sikap seseorang, termasuk peserta didik. Guru pendidikan agama Islam memiliki 

tanggung jawab besar dalam membina sikap keberagamaan peserta didik agar 

sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila.
7
 Guru pendidikan 

agama Islam harus mampu mengkomunikasikan dan membimbing peserta didik 

dalam memahami ajaran agama Islam secara benar dan tepat. Selain itu, guru 

pendidikan agama Islam juga harus memberikan teladan dalam mempraktikkan 

ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat 

mengamalkannya dengan baik.
8
 

Guru agama dituntut untuk mampu mengorientasikan pendidikan agama 

bukan hanya menjadikan manusia bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa. Tapi 

yang penting guru harus mengupayakan agar peserta didik mempunyai kesolehan 

sosial serta mempunyai semangat kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, 

serta mampu menyesuaikan dengan lingkungannya dengan baik. 

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di SMP Unismuh Makassar, 

peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan sikap peserta 

didik, (1) Peserta didik kurang santun saat berbicara kepada teman. Sikap kurang 

santun saat berbicara dengan teman bisa terlihat ketika ada teman yang kurang 

disukai, mereka terkadang mengejek teman-temannya. (2) Seringkali di dalam 

kegiatan pembelajaran ada sebagian dari mereka yang bermain-main sendiri dan 

kurang tertarik untuk belajar. (3) Peserta didik pergi ke kantin ketika waktu 

                                                             

7
 Sari, D. A., & Somantri, S. (2018). Peran guru pendidikan agama Islam dalam 

pembinaan karakter siswa. Jurnal Tarbiyah, 25(2) h. 145-155. 

8
 Fitriana, N., Hidayat, R., & Rosidin, U. (2020). Peran guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan keberagaman siswa di era globalisasi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 4(1). 

h. 1-10. 

 



7 
 

ibadah shalat Dzuhur bersama. (4) Peserta didik  juga terkadang ke kantin sekolah 

pada saat jam pelajaran berlangsung. 

Berdasarkan beberapa poin permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan guru 

pendidikan agama Islam dalam membina perilaku keberagamaan peserta didik di 

smp unismuh makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian dan deskripsi fokus sebagai jembatan peneliti untuk 

mendapatkan data di lapangan. Fokus penelilitian pada penelitian ini adalah 

peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan perilaku keberagaman 

peserta didik. perilaku keberagaman yang dimaksud dapat dijabarkan dalam 

bentuk tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Peranan Guru Pendidikan 
Agama Islam dalam Pembinaan 
Sikap Keberagamaan Peserta 
Didik di SMP Unismuh 
Makassar  

1. Perilaku Keberagamaan yang 
difokuskan pada penelitian ini 
yaitu tingkah laku peserta didik 
yang sesuai dengan ajaran agama 
Islam meliputi; 1) Kegiatan 
Shalat Dhuha Berjamaah, 2) 
Kegiatan Baca Al-Qur‟an, 3) 
Kegiatan Shalat Dzuhur 
Berjamaah, 4) Akhlak Terhadap 
Guru, 5) Akhlak Terhadap 
Teman 

2. Bentuk Pembinaan guru 
pendidikan agama Islam dalam 
membina perilaku keberagamaan 
kepada peserta didik: 1) Uswah, 
2) Qishshah, 3) Ta‟widiyah, 4) 
Demonstrasi, 5) Tsawab 

3. Faktor-faktor yang memengaruhi 
dalam membina perilaku 
keberagamaan kepada peserta 
didik. 

4. Hasil peranan guru pendidikan 
agama Islam dalam pembinaan 
perilaku keberagamaan yang 
diterapkan pendidik kepada 
peserta didik. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh 

Makassar? 

2. Bagaimana metode pembinaan perilaku keberagamaan yang dilakukan 

oleh guru pendidikan agama Islam di SMP Unismuh Makassar? 

3. Faktor-faktor apa yang memengaruhi dalam pembinaan perilaku  

keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar? 

4. Bagaimana peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan 

perilaku keberagamaan Peserta Didik di SMP Unismuh Makassar? 

D. Kajian Pustaka  

Dalam penyusunan tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 

sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. 

Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut: 

1. Keberagaman pada Masa Remaja peserta didik MA Mualimin Parakan 

Temanggung) tahun 2010/2011. Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui 

bagaimana keberagaman peserta didik MA Mualimin Parakan Temanggung. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode field research atau 

penelitian lapangan dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. 

Langsung melakukan kajian empiric di lapangan, melihat keadaan dilapangan 

kemudian memperoleh berbagai informasi dan data-data yang dibutuhkan. 

Berdasarkan uraian tentang “Keberagamaan pada Masa Remaja Studi pada Siswa 

MA Mu`alimin Parakan Temanggung 2010-2011”, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: tingkat keberagamaan siswa MA Mu`alimin Parakan 
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Temanggung, termasuk dalam kriteria sangat baik dengan melihat seluruh hasil 

penelitian tersebut. Dimensi keberagamaan yang menjadi indikator dari 

keberagamaaan peserta didik tersebut, yaitu dimensi pemaknaan terhadap agama 

yaitu bagaimana tingkatan peserta didik dalam memaknai agama yang mereka 

anut selama  ini, dimensi pengetahuan agama yaitu bagaimana siswa mengetahui 

mengenai dasar-dasar ajaran agama yang mereka pegang, dimensi keyakinan yaitu 

bagaimana siswa meyakini kebenaran ajaran agamanya, dimensi praktek ibadah 

diamna siswa dapat melaksanakan ajaran agamanya, dimensi sosial dapat dilihat 

dari seberapa jauh siswa mampu bersosialisasi dengan lingkungannya, dimensi 

pengalaman keagamaan yaitu bagaimana wujud penghayatan peserta didik 

terhadap agama, dan dimensi konsekuensi beragama yaitu bagaimana rasa 

tanggung jawab mereka sebagai seorang agamis. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat keberagamaan mereka, yaitu adanya pemanfaatan jam 

pelajaran keagamaan secara maksimal, metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran serta, pemanfaatan lingkungan sekitar secara maksimal 

sebagai bentuk ekstra keagamaan, sehingga potensi  keagamaan mereka semakin 

berkembang
9
. 

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini menurut  analisis penulis 

mengungkap bagaimana kebergamaan peserta didik di MA Parakan Temanggung, 

kemudian mengungkap faktor yang memengaruhi tingkat keberagamaan mereka, 

apakah sudah maksimal baik atau ada hambatan-hambatan yang memengerahui 

perilaku keberagamaan mereka. 

2. Pembinaan sikap keberagaman peserta didik Di SMP Negeri 6 Tangerang 

Selatan tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam 
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pembinaan sikap keberagaman peserta didik. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode survei, yaitu suatu penelitian kuantitaif dengan menggunakan pertanyaan 

terstuktur/sistematis, deiknal dengan istilah kuesioner yang sama kepada banyak 

orang, kemudian seluruh jawaban yang didapat peneliti dicatat, diolah dan 

dianalisis. Dari deskripsi hasil penelitian di bab sebelumnya dilihat adanya 

peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan sikap keberagaman 

siswa, dari hasil penelitian tabulating menunjukkan siswa banyak yang menjawab 

selalu dan sering. Jadi, guru pendidikan agama Islam dalam mengajar PAI 

meningkatkan keimanan melalui pemberian contoh sikap atau bimbingan secara 

langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajarann terhadap sikap 

keberagaman siswa, memberikan pembuktian bahwa apa yang di ajarkan oleh 

guru PAI sudah cukup menunjang bagi siswa.
10

 

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini menurut  analisis penulis 

mengungkap bagaimana pembinaan keagamaan peserta didik Di SMP Negeri 6 

Tangerang Selatan tahun 2013, yaitu dengan pendekatan guru secara maksimal 

untuk melakukan pembinaan, dengan guru-guru memberikan ketauladanan. 

3. Studi Korelasi antara Tingkat Keberagaman dengan Kesehatan Mental 

Siswa kelas XI SMA N 8 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011. Tesis ini 

membahas Studi Korelasi antara Tingkat Keberagamaan dengan Kesehatan 

Mental Siswa Kelas XI SMA N 8 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011. kajiannya 

dilatar belakangi oleh semakin banyaknya masyarakat yang kondisi mentalnya 

kurang sehat di era globalisasi ini. Padahal mereka adalah orang yang beriman 

dan beragama. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa permasalahan: 

(1)Bagaimana tingkat keberagamaan peserta didik kelas XI SMA N 8 ? (2) 
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Bagaimana kesehatan mental peserta didik kelas XI SMA N 8 Semarang? (3) 

Adakah hubungan antara tingkat keberagamaan dengan kesehatan mental peserta 

didik kelas XI SMA N 8 Semarang tahun ajaran 2010/2011? Penelitian ini 

menggunakan metode survai dengan teknik korelasional. Subyek penelitian 45 

responden, menggunakan teknik proporsional random sampling. Pengumpulan 

data menggunakan instrumen kuesioner untuk menjaring data variabel tingkat 

keberagamaan dalam dimensi ritualistik, sedangkan instrumen tes digunakan 

untuk menjaring data tingkat keberagamaan dalam dimensi intelektual. Data 

penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistic 

deskriptif dan inferensial. Pengujian hipoteisis penelitian menggunakan analisis 

korelasi product moment. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

tingkat keberagamaan siswa kelas XI SMA N 8 Semarang tahun ajaran 2010/2011 

yang termasuk kategori baik sebanyak 21 siswa atau 47%, kemudian yang 

termasuk kategori cukup sebanyak 20 peserta didik atau 44%, dan yang dalam 

kategori kurang yaitu 4 siswa atau 9%. (2) kesehatan mental peserta didik kelas 

XI SMAN 8 Semarang tahun ajaran 2010/2011 yang termasuk kategori baik 

sebanyak 16 siswa atau 35,55%, kemudian yang temasuk kategori cukup yaitu 16 

siswa atau 35,55%, dan yang termasuk kategori kurang yaitu 13 siswa atau 

28,88%. (3)
11

. 

Berdasarkan analisis penulis dari uraian di atas ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat keberagamaan dengan kesehatan mental , hal ini dapat 

dibuktikan bahwa rxy lebih besar yaitu 0,982 daripada r tabel yang mana dengan 

N: 45 diperoleh nilai r pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,288 dan pada taraf 

signifikansi 1% sebesar 0,388 maka, HO ditolak dan menunjukkan korelasi 
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tersebut signifikan dan menunujukkan bahwa hubungan tersebut masuk pada 

kriteria sangat kuat 

4. Fuad Kurdi, dalam tesisnya “Pembinaan Sikap Dan Perilaku Keagamaan 

peserta didik Melalui Program Pengembangan Pendidikan  gama Islam” pada 

SLTPN 2 Sukra Kabupaten Indramayu UIN Sunan Kalijaga tahun 2014. 

Menjelaskan Pendidikan Agama di SL TPN 2 Sukra dan berpengaruh positif 

terhadap pembinaan sikap dan perilaku keagamaan peserta didik, baik dalam 

ranah pengetahuan, ranah penghayatan, serta pengamalan keagamaan peserta 

didik, program pengembangan PAl dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari 

factor-faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan pembinaan tersebut, 

baik yang berasal dari internal maupun ekstemal SLTPN 2 Sukra. Untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi SLTPN 2 Sukra berusaha mengatasinya 

dengan melakukan berbagai upaya antara lain, menghadapi sarana fisik, 

pemberian beasiswa, mengintensifkan kerjasama dengan orang tua siswa dan 

tokoh masyarakat
12

.  

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini menurut  analisis penulis 

mengungkap bagaimana pembinaan sikap dan perilaku keagamaan, dapat 

diketahui bahwa sekolah membuat program pengembangan pendidikan agama 

Islam, untuk menunjang sikap dan perilaku agama yang baik dari peserta 

didiknya. 

5. Siti Nurbayan dalam Tesisnya “Upaya Guru Pendidikan  gama Islam 

Dalam Membina Sikap Keagamaan Peserta didik” di Kelas VIII   SMP Negeri 2 

Labuapi TahunPelajaran 2016/2017, menjelaskan bahwa upaya guru pendidikan 

agama Islam sangat penting dalam membina sikap keagamaan peserta didik dan 
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guru pendidikan agama Islam harus selalu memberikan contoh yang baik kepada 

peserta didiknya, baik itu dengan cara melaksanakan pendidikan agama Islam di 

dalam kelas maupun pembinaan keagamaan melalui kegiatan Imtaq yang 

dikerjakan setiap hari di sekolah. Kegiatan keagamaan seperti ini merupakan salah 

satu cara yang tepat dalam membina sikap keagamaan siswa. guru harus menjadi 

seseorang yang memberikan keteladanan, motivasi, dan bimbingan yang baik 

kepada siswa-siswinya, sehingga siswa-siswi tersebut termotivasi dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Saran bagi kepala sekolah dan guru pendidikan agama 

Islam adalah agar selalu bekerjasama dalam membina sikap keagamaan peserta 

didik
13

.  

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini menurut  analisis penulis 

mengungkap bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam membina 

sikap keagamaan Siswa” di Kelas VIII   SMP Negeri 2 Labuapi Tahun Pelajaran 

2016/2017. Guru-guru melakukan pembinaan secara intens dengan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga peserta didik termotivasi untuk terus 

belajar dan berbenah. 

6. Ika Puspitasari dalam Tesisnya Program Studi Magister Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang 2015, “Pembinaan Perilaku Beragama Melalui  ktivitas 

Keagamaan” (Studi Multi Kasus di MIN Mergayu dan MI  l zhaar Kecamatan 

Bandung Kabupaten Tulungagung), menjelaskan bahwa: Aktivitas keagamaan 

yang dilaksanakan di MIN Mergayu dan MI Al-Azhaar yaitu doa bersama 

sebelum memulai dan ketika selesai kegiatan belajar mengajar, menghafalkan 
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Asmaul Husna, membaca AlQuran 15 menit sebelum waktu belajar jam pertama 

dimulai, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran, shalat dhuha berjamaah, 

shalat dzuhur berjamaah, melaksanakan shalat jumat untuk siswa laki-laki, infak 

atau menyisihkan sebagian uang saku untuk bersedekah. Proses pembinaan 

perilaku beragama melalui aktivitas keagamaan di MIN Mergayu dan MI Al-

Azhaar perlu adanya pengorganisasian, ceramah agama, bimbingan serta 

pengawasan. Perilaku beragama siswa setelah mendapatkan pembinaan aktivitas 

keagamaan di MIN Mergayu dan MI Al-Azhaar sudah cukup baik. Siswa sudah 

dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan ibadah. Siswa juga 

dapat bekerjasama dan bersosialisasi dengan baik
14

.  

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini menurut  analisis penulis 

mengungkap bagaimana Pembinaan Perilaku Beragama Melalui Aktivitas 

Keagamaan” (Studi Multi Kasus di MIN Mergayu dan MI  l zhaar Kecamatan 

Bandung Kabupaten Tulungagung), lembaga formal membuat aturan secara ketat 

kepada peserta didiknya untuk membiasakan mereka disiplin khususnya dalam 

perkara ibadah.  

7.  bu bakar  li, dalam tesisnya “Pengaruh Keberagamaan Peserta didik 

Berasrama terhadap Prestasi Belajar pada MAN Binamu Jeneponto” 

Keberagamaan siswa berasrama pada MAN Binamu Jeneponto secara umum 

berada pada level sangat baik. Hal ini terbukti dari salat berjamaah dan baca 

qur‟an berjalan dengan baik, begitu pula sikapnya terhadap teman dan guru di 

sekolah sangat baik yang tercermin melalui sapaan atau salam yang dilontarkan 

siswa terhadap guru ketika bertemu di jalan atau di kelas. Keberagamaan siswa 

berasrama pada MAN Binamu Jeneponto memiliki pengaruh yang positif 
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terhadap prestasi belajar, dimana hipotesis yang dirumuskan dapat dibuktikan 

melalui analisis statistik uji t. Dengan analisis akhir t hitung lebih besar dari pada t 

table.
15

 

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini menurut  analisis penulis 

mengungkap bagaimana Pengaruh Keberagamaan peserta didik berasrama 

terhadap prestasi belajar pada MAN Binamu Jeneponto, jelasnya bahwa perilaku 

keberagaman peserta didik sudah baik nampak dari setiap aktivitas pertemuan 

peserta didik intens menyapa dan bersalaman kepada guru-gurunya. 

8. Jurnal Pendidikan Usia Dini, “Perilaku Keagamaan Islam pada Anak Usia 

Dini (Penelitian Kualitatif di Kelompok B TK Permata Sunnah, Banda Aceh 

Tahun 2015) Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya 

maka disimpulkan bahwa (1) Gambaran perilaku keagamaan Islam pada anak 

dapat digambarkan pada beberapa komponen, antara lain (a) pengetahuan anak 

tentang ajaran Islam yang terdiri dari anak mengenal Allah dan Rasul, mampu 

melakukan gerakan shalat dengan benar, dan menyucikan diri dengan berwudhu. 

(b) anak menunjukkan sikap sopan santun dengan selalu mengucapkan salam dan 

toleransi terhadap temannya. (c) terampil dalam beribadah, hal tersebut terlihat 

dari anak dapat mengurusi kebutuhannya sendiri, dan mampu menguasai hafalan 

doa-doa harian dan ayat-ayat Al quran. (2) Proses pendidikan yang dilaksanakan 

di TK Permata Sunnah tergolong baik, walaupun sarana dan prasarana kurang 

memadai. Program pembelajarannya berbasis tahfidzul quran. Metode belajarnya 

menggunakan pendekatan model sentra. (3) Peran guru dalam membentuk 

perilaku keagamaan Islam pada anak adalah (a) latar belakang pendidikan guru 

terdiri dari PG Paud dan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, (b) guru 

menunjukkan sikap yang baik sehingga bisa menjadi model bagi anak, (c) 
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lingkungan yang diciptakan guru adalah nyaman dan cocok dengan kebutuhan 

anak. (4) Dukungan orang tua dalam membentuk perilaku keagamaan Islam pada 

anak. Pembentukan perilaku keagamaan Islam pada anak membutuhkan dukungan 

orang tua, meliputi: (a) peran orang tua di rumah, dan (b) orang tua menjalin 

kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. (5) Keberhasilan sekolah dalam 

membentuk perilaku keagamaan Islam pada anak dapat digambarkan melalui (a) 

hasil penilaian otentik, meliputi raport dan portofolio, (b) kepercayaan 

masyarakat.
16

 

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini menurut  analisis penulis 

mengungkap bagaimana Perilaku Keagamaan Islam pada Anak Usia Dini 

(Penelitian Kualitatif di Kelompok B TK Permata Sunnah, Banda Aceh Tahun 

2015) jelasnya perilaku keagamaan berdasarkan teori-teori yang diungkapkan 

yaitu dibutuhkan dukungan orang tua dalam membentuk perilaku keagamaan 

Islam pada anak. 

9. R. Moh. Al Bana, dalam Tesisnya perilaku keagamaan peserta didik  mts 

riyadlul ulum bendungan kecamatan pangenan dengan smp negeri 2 sedong 

kecamatan sedong kabupaten cirebon tahun 2012, Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh adanya perbedaan perilaku keseharian antara siswa MTs Riyadlul „Ulum 

Bendungan Kecamatan Pangenan dengan SMP Negeri 2 Sedong. Peserta didik 

MTs Riyadlul „Ulum Bendungan Kecamatan Pangenan yang institusinya berada 

di bawah naungan Kementerian Agama, tentunya telah banyak memperoleh 

materi agama Islam. Jika demikian, seharusnya peserta didik MTs Riyadlul „Ulum 

Bendungan Kecamatan Pangenan senantiasa menampilkan perilaku keseharian 

yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni akhlȃq al- karȋmah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa indikator perilaku keagamaan seperti pelaksanaan 
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shalat fardhu, pelaksanaan shalat sunah, pelaksanaan zikir, pelaksanaan 

bersedekah, pelaksanaan menengok teman yang sakit, dan menjaga kebersihan 

pada siswa MTs Riyadlul „Ulum Bendungan Kecamatan Pangenan dan SMP 

Negeri 2 Sedong masih tergolong cukup baik. Dan faktor internal, seperti 

pengetahuan dan penghayatan serta faktor eksternal, seperti keluarga, lingkungan 

sekolah dan masyarakat masih mempengaruhi perilaku keagamaan di kedua 

sekolah tersebut.
17

 

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini menurut  analisis penulis 

mengungkap bagaimana perilaku keagamaan siswa mts riyadlul ulum bendungan 

kecamatan pangenan dengan smp negeri 2 sedong kecamatan sedong kabupaten 

cirebon tahun 2012 bahwa peilaku keagamaan di pengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal. 

10. Idrus, dalam tesisnya Perilaku Keagamaan di Lingkungan Keluarga 

Nikah Dini (studi di Desa Aluh-aluh Besar dan desa Podok Kabupaten Banjar) 

penelitian ini menunjukkan bahwa ada fungsi stuktur dalam keluarga yang tidak 

terlaksanakan dengan baik, sehingga menimbulkan kecenderungan perilaku 

keagamaan yang ada di lingkungan keluarga tidak terlaksanakan secara sempurna 

oleh pasangan keluarga yang menikah pada usia dini di desa Aluh-auh Besar dan 

Podok, sehingga menjadikan teladan yang tidak baik untuk anaknya. Pendidikan 

ibadah seperti shalat dan membaca al-qur;an kebanykan di serahkan sepenuhnya 

kepada orang lain. Sedangkan, akhlak pasangan keluarga yang menikah pada usia 

dini di desa Aluh-aluh Besar dan Podok yang cenderung tidak terlaksanakan 
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adalah suami tidak mengucap salam ketika ingin pergi dan pulang bekerja, dan 

istri tidak berhias diri untuk membahagikan suami ketika berada di rumah.
18

 

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini menurut  analisis penulis 

mengungkap bagaimana Perilaku Keagamaan di Lingkungan Keluarga Nikah Dini 

(studi di Desa Aluh-aluh Besar dan desa Podok Kabupaten Banjar), bahwa 

kurangnya pembinaan keagamaan kepada warga sehingga banyak menimbulkan 

perceraian. 

E. Tujuan penelitian 

Berangkat dari permasalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan perilaku keberagamaan peserta didik di SMP 

Unismuh Makassar. 

2. Untuk mengetahui metode pembinaan perilaku keberagamaan yang 

dilakukan oleh guru pendidikan Agama Islam di SMP Unismuh Makassar. 

3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membina 

perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar. 

4. Untuk mengetahui peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Pembinaan perilaku keberagamaan siswa di SMP Unismuh Makassar. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan 

perhatian guru terhadap peserta didiknya sehingga dapat mencegah 

problematika penyimpangan perilaku keberagaman yang terjadi pada 

peserta didik. 
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2. Dapat berguna, terutama bagi pihak yang mengelola pendidikan dalam 

mengembangkan kegiatan di bidang agama dalam menanggulangi 

penyimpangan perilaku peserta didik dan peningkatan kualitas pendidikan 

Islam yang lebih maju di masa depan. 

3. Dapat memberi informasi kepada wali peserta didik terkhusus orang tua 

peserta didik agar memperhatikan anaknya dalam pergaulan di lingkungan 

bermainya. 

4. Terkhusus manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan 

tentang peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan perilaku 

keberagaman peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti 

Sehubungan dengan fungsinya sebagai pendidik, penagajar dan 

pembimbing, maka diperlukan peranan pada diri guru. Guru memainkan peran 

yang sangat penting dalam pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk 

mengajar peserta didik, membimbing mereka dalam belajar, mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan mereka, dan membantu mereka mencapai potensi 

penuh mereka. Guru juga memiliki peran sebagai model dan panutan bagi peserta 

didik, baik dalam hal sikap, nilai, dan perilaku. Oleh karena itu perhatian guru 

harus banyak dicurahkan untuk menggali potensi dan menggarap prose belajar-

mengajar dan berinteraksi langsung dengan peserta didiknya.
1
 

Dalam dunia pendidikan guru merupakan sosok manusia mulia yang 

memiliki tanggung jawab sangat berat dan besar yaitu mengantarkan peserta 

didiknya pada taraf kematangan emosional dan cara berfikir. Sejalan dengan hal 

tersebut Allah swt berfirman dalam QS  l- uj  dalah/58: 11. 

ذِيْنَ 
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Arab-latin : Yā  yyuh ll żīn  ām nū iżā qīl  l kum t f ss ḥụ fil-m jālisi f fs ḥụ 
yafsaḥillāhu l kum, w  iżā qīl nsyuzụ fansyuzụ y rf 'illāhull żīn  ām nụ 
mingkum w ll żīn  ụtul-'ilm  d r jāt, w llāhu bimā t 'm lụn  kh bīr. 

 
Terjemahnya:  

“W h i or ng-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah 
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 Sadirman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

h.143. 
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kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. 
Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.  

Ayat tersebut menurut Hamka pokok hidup utama dan pertama adalah iman 

dan pokok pengiringnya adalah ilmu. Iman tidak disertai ilmu dapat membawa 

dirinya terperosok mengerjakan pekerjaan yang disangka menyembah Allah, 

padahal mendurhakai Allah. Sebaliknya orang yang berilmu saja tidak disertai 

atau yang tidak membawanya kepada iman, maka ilmunya itu dapat 

membahayakan, bagi dirinya sendiri ataupun bagi sesama manusia.
2
 

Dalam Al-Quran surah al-Mujadalah ayat 11 di atas telah dijelaskan 

betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia sehingga Allah Swt 

meninggikan derajatnya. Setelah manusia memiliki ilmu pengetahuan mereka 

berkewajiban untuk mengamalkan atau mengajarkan ilmu yang sudah mereka 

peroleh.
3
 Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan contohnya di rumah yang diajarkan oleh orangtua dan guru 

disekolah. 

Peran guru dalam pendidikan sangat penting karena guru memiliki 

pengaruh besar pada kehidupan peserta didik dan dapat membantu peserta didik 

mencapai potensi mereka yang terbaik. Termasuk guru harus berperan penting 

dalam membina perilaku peserta didik, karena perilaku peserta didik dapat 

memengaruhi kualitas pendidikan dan kehidupan mereka di masa depan. Guru 

yang baik dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap positif dan 

nilai-nilai moral yang baik sehingga mereka dapat menjadi individu yang sukses 

dan bermanfaat bagi masyarakat. 

 

                                                             
2 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta ; Gema Insani, 2015), Cet.1, h. 23-24. 

3
 Mannan, Muntaha Abdul, Tafsir Al-Qur’an Tematis. Jember:LP2S  “Git  B h n ”. 

1993. 
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1. Pengertian Peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

Untuk membahas peranan guru agama Islam, maka penulis akan 

memaparkan terlebih dahulu tentang pengertian guru sebagai bahan acuan awal, 

kemudian guru dan pendidikan agama Islam.  

Pertama, Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat 

tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dan memiliki posisi 

dalam masyarakat, sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia, peran 

diartikan sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan utama dalam 

suatu peristiwa.
4
  

peran juga memiliki arti sebagai tokoh sandiwara atau biasa diartikan 

sebagai suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan utama dalam hal 

atau persitiwa
5
 peranan juga memiliki arti yaitu bagian dari tugas utama yang 

harus dilaksanakan
6
 peran sangat penting dalam pendidikan karena membantu 

siswa dalam pengembangan sosial, emosional, dan kognitif mereka. Peran 

membantu pesera didik memahami bagaimana mereka harus berperilaku dan 

berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat. 

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran 

sangat penting dalam pendidikan karena membantu peserta didik dalam 

pengembangan sosial, emosional, dan kognitif mereka, serta menanamkan nilai-

nilai penting dan meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik dalam 

proses pembelajaran. 

                                                             

4
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), h.573. 

5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), h. 854. 

6
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1988), h.667. 
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kedua, guru berasal dari Bahasa Indonesia yang berarti orang ynag 

melakukan pengajaran. Dalam Bahasa Inggrisnya kata teacher berarti pengajar. 

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia guru adalah orang yang 

melakukan kegiatan mendidik dan mengajar.
7
 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. 

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan 

di tempat tertentu, tidak mesti dilembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di 

Mesjid, di surau/musholah, di rumah, dan sebagainya.
8
 Guru adalah seorang yang 

memiliki pengalaman dan kemampuan yang dapat memudahkan dalam 

melaksanakan peranannya membimbing muridnya. Ia harus sanggup menilai diri 

sendiri tanpa berlebih-lebihan, sanggup berkomunikasi dan bekerja sama dengan 

orang lain. Selain itu juga diperlukan memperhatikan pula dalam hal dimana ia 

memiliki kemampuan dan kelemahan.
9
 

Guru sebagai pendidik profesional yang memegang peran penting dalam 

pendidikan. Guru bertanggung jawab untuk membantu peserta didik mencapai 

tujuan pendidikan mereka dengan mengajar mereka pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai-nilai yang penting untuk kehidupan mereka. Guru juga perlu mendorong 

perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Guru membantu peserta didik 

mengembangkan keterampilan sosial dan emosional dengan memberikan 

kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik lain dan membantu mereka 

mengatasi masalah sosial dan emosional yang muncul dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam artian bahwa setiap guru memiliki tanggung jawab untuk mengantar 

                                                             

7
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) , h. 288. 

8
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif  (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2000), cet-1, h.31. 

9
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para anak didiknya pada kedewasaan atau taraf kematangan berfikir dan 

emosional. Guru tidak hanya bertindak sebagai pendidik yang melakukan transfer 

on knowledge tapi juga peran guru sebagai pendidik harus melakukan transfer of 

value sekaligus menjadi pembimibing yang memberikan pengarahan dan 

menuntut peserta didik dalam proses pembelajaran.
10

 

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003: 

 “pendidikan diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menumbuhkan kepercayaan 
dan kesadaran serta kemauan peserta didik untuk mengamalkan dan 
mengembangkan ajaran agama, mengembangkan sikap sosial yang terpuji, 
memahami dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, sejarah, dan 
alam serta bangsa lain, bertanggung jawab atas diri, keluarga, masyarakat, 
bangsa dan Negara, serta memiliki keterampilan hidup. Pendidikan 
dianggap sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara 
serta mencapai tujuan pembangunan nasional.

11
 

Dalam Islam, guru atau mu'allim diartikan sebagai seseorang yang 

memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup untuk membimbing 

orang lain dalam memperoleh ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun agama. 

Guru juga diartikan sebagai pemimpin atau pengarah dalam menuntun seseorang 

menuju jalan yang benar, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam 

konteks agama Islam, guru juga dianggap sebagai pejuang dalam memerangi 

kebodohan dan kegelapan dengan membuka cahaya ilmu pengetahuan bagi umat 

manusia. Oleh karena itu, seorang guru dianggap memiliki peran penting dalam 

memperkuat iman dan meningkatkan akhlak serta kualitas kehidupan spiritual 

seseorang. Disamping itu juga, ia mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk 

individu yang mandiri.
12
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 Zakiah daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 
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Guru pendidikan agama Islam diharapkan mampu menjadi teladan dalam 

kehidupan sehari-hari, baik dalam hal beribadah maupun berakhlak. Dengan 

demikian, peserta didik dapat mengamati dan mencontoh perilaku dan sikap yang 

baik dari guru. Termasuk membina karakter dan akhlak peserta didik, selain 

mengajarkan ajaran agama Islam, guru pendidikan agama Islam juga bertanggung 

jawab untuk membina karakter dan akhlak peserta didik. Hal ini dilakukan dengan 

memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan motivasi serta 

nasehat yang baik. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran guru 

pendidikan agama Islam sangatlah penting dalam membantu peserta didik 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar dan optimal.  

Selanjutnya pendidikan agama Islam. Pendidikan adalah proses sistematis 

dan terencana yang dirancang untuk mengembangkan potensi dan keterampilan 

individu melalui pengajaran dan pembelajaran di berbagai bidang, seperti 

akademik, keterampilan hidup, sosial, dan keterampilan kerja. Tujuan utama 

pendidikan adalah untuk mempersiapkan individu agar memiliki kemampuan, 

pengetahuan, dan keterampilan yang cukup untu k berpartisipasi secara produktif 

dalam kehidupan masyarakat, dan juga membantu mereka mencapai tujuan-tujuan 

pribadi mereka. Pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti formal 

di sekolah atau perguruan tinggi, non-formal melalui kursus atau pelatihan, dan 

informal melalui pengalaman sehari-hari dan interaksi dengan orang-orang di 

sekitar.istilah pendidikan ini semula berasal dari Bahasa yunani paedagogie yang 

diartikan bimibingan yang diberikan kepada anak. Istilah tersebut diterjemahkan 

ke dalam Bahasa inggris dengan kata education yang berarti pengembangan atau 
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bimbinga. Dalam Bahasa arab diterjemahkan dengan kata tarbiyah yang berarti 

pendidikan
13

 

Menurut Mohammed Zuhaierini seorang pakar pendidikan Islam dari 

Universitas Sains Islam Malaysia bahwa pendidikan adalah proses pembentukan 

kepribadian manusia yang berlangsung sepanjang hayat individu tersebut. 

Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga melibatkan 

pengembangan aspek sosial, moral, dan spiritual individu. Pendidikan harus 

mencakup pengembangan keterampilan dan kemampuan individu untuk dapat 

memenuhi tuntutan kehidupan secara efektif dan efisien, serta berkontribusi 

positif dalam masyarakat. Lebih dari itu, pendidikan juga harus mengajarkan 

nilai-nilai moral dan etika untuk membentuk karakter yang baik dan mendorong 

individu untuk hidup dalam keharmonisan dan kedamaian dengan sesama.
14

 

Menurut Dedi Supriadi, pendidikan adalah suatu proses pengembangan 

potensi manusia yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, emosional, dan sosial 

yang berlangsung seumur hidup individu tersebut.
15

 

Menurut Zuhairini, bahwa pendidikan adalah suatu aktivitas untuk 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur 

hidup.
16

 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, dia butuh proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia 

agar menjadi individu yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan seperti 

akademik, keterampilan, sosial, moral, dan spiritual. Dalam proses pendidikan, 
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individu diberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan 

untuk memenuhi tuntutan kehidupan secara efektif dan efisien, serta berkontribusi 

positif dalam masyarakat. 

Dari pengertian pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan suatu proses yang melibatkan pengembangan potensi manusia dalam 

berbagai aspek kehidupan, baik akademik maupun non-akademik. Tujuan utama 

pendidikan adalah untuk membentuk karakter yang baik dan mendorong individu 

untuk hidup dalam keharmonisan dan kedamaian dengan sesama. Dalam proses 

pendidikan, individu diberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral 

dan etika yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kehidupan dan berkontribusi 

positif dalam masyarakat. Pendekatan pendidikan dapat berbeda-beda tergantung 

pada tujuan dan lingkup pendidikan yang diberikan, seperti pendidikan formal, 

non-formal, dan informal. 

Terkait dengan pendidikan, sangat luas cakupan pembahasanya, maka 

dalam hal ini peneliti bermaksud membahas mengenai pendidikan Agama Islam. 

Menurut Amin Abdullah, pendidikan agama Islam adalah suatu proses 

pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk akhlak yang baik, 

mengembangkan akal, dan membina spiritualitas dalam kehidupan individu.
17

 

Menurut Muhibbin Syah, pendidikan agama Islam adalah suatu proses 

pendidikan yang mengajarkan pengetahuan dan nilai-nilai agama Islam kepada 

individu, sehingga dapat memahami dan mengamalkan agama tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari.
18
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Menurut M. Arifin, pendidikan agama Islam adalah suatu proses 

pendidikan yang mengajarkan tentang agama Islam dan menanamkan nilai-nilai 

etika, moral, dan spiritual dalam kehidupan individu.
19

 

pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

karakter dan sikap peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Pendidikan dapat membantu peserta didik dalam memahami nilai-nilai moral dan 

etika, mengembangkan kemampuan dan keterampilan, serta memperluas 

pengetahuan tentang dunia. Dengan demikian, pendidikan dapat membantu 

peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi 

dalam kehidupan. 

Pendidikan Agama Islam adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang 

membahas dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang meliputi akidah, syariah, 

akhlak, dan sejarah perkembangan Islam. Pendidikan Agama Islam bertujuan 

untuk membentuk karakter dan moral yang baik pada individu Muslim, serta 

membekali mereka dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang 

agama Islam sehingga dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan 

benar dan optimal. Pendidikan Agama Islam juga bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran dan kecintaan terhadap agama Islam, serta memperkuat hubungan 

individu dengan Allah Swt. Pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani 

dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam
20

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

agama Islam merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk 

membentuk kesadaran dan keimanan umat Islam terhadap ajaran agama Islam, 
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serta membentuk karakter dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. 

Pendidikan agama Islam juga memiliki peran penting dalam membentuk 

kepribadian muslim yang baik, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan 

dan perubahan dalam kehidupan.  

2. Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam 

guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan 

mengembangkan siswa menjadi individu yang berkarakter, terampil, dan sukses di 

masa depan. Oleh karena itu, guru harus memahami peran mereka dan 

bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran yang baik dan memotivasi 

siswa untuk mencapai potensi mereka yang terbaik. Hal ini dapat dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari bahwa guru pada umumnya akan memberikan kriteria 

keberhasilan peserta didiknya dengan nilai pelajaran yang diajarkan, serta kurang 

memperhatikan tingkah laku anak sehari-harinya.
21

 

Pekerjaan jabatan guru agama sangat luas, untuk membina seluruh potensi 

dan sikap yang baik dari peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. dengan kata 

lain guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan 

mengembangkan peserta didik menjadi individu yang berkarakter, terampil, dan 

sukses di masa depan. Oleh karena itu, guru harus memahami peran mereka dan 

bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran yang baik dan memotivasi 

siswa untuk mencapai potensi mereka yang terbaik serta guru dalam membina 

peserta didik tidak terbatas pada interaksi belajar mengajar saja.
22

 

Selain menjadi tenaga pendidik, guru mempunyai berbagai fungsi di 

antaranya sebagai informan, guru juga harus membimbing peserta didik dalam 
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menghadapi masalah dan memberikan arahan tentang cara mengambil keputusan 

yang tepat. Guru juga harus membantu peserta didik menemukan minat dan bakat 

mereka, dan memberikan saran tentang peluang karir di masa depan. Serta guru 

sebagai pelaksana cara mengajar informasi, laboratorium, termasuk studi lapangan 

dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
23

 

Fungsi sentral guru yaitu mendidik. Fungsi sentral tersebut berjalan 

kegiatan mengajar kegiatan bimbingan, guru membantu peserta didik untuk 

membangun konsep diri, memfasilitasi eksplorasi dan penemuan, serta membantu 

siswa untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan berpikir abstrak. 

3. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Tugas guru agama tidak hanya melaksanakan pendidikan agama dengan 

baik, akan tetapi guru agama memiliki peran penting dalam membina karakter 

siswa. Mereka harus membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi 

nilai-nilai agama, seperti kesabaran, kejujuran, kasih sayang, kerja keras, tolong-

menolong, dan toleransi. Guru agama harus bisa memperbaiki pendidikan agama 

yang terlanju salah diterima oleh anak didik, dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat.
24

 

Agama Islam mengajarkan kita di dalam al-Qur’ n, b hw  seti p um t 

Islam wajib mendakwahkan, menyampaikan dan memberikan pendidikan agama 

Islam kepada yang lain. Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl/16: 125. 

 
َّ
 ؤِن

ْۚ
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Arab-L tin: Ud'u ilā s bīli r bbik  bil-ḥikmati wal-mau'iẓatil-ḥ s n ti w  jādil-
hum bill tī hiy   ḥsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman ḍ ll  ' n s bīlihī w  
huwa a'lamu bil-muht dīn. 
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Terjemahnya:  

“Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu dialah yang lebuh mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalanya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.” 

Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa dakwah harus 

dilakukan dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Mufassir ini menyoroti 

bahwa umat Islam harus mengajak orang lain ke jalan Tuhan dengan penuh 

hikmah dan santun.
25

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi 

pendidik agama Islam atau disebut sebagai guru agama asalkan guru tersebut 

memiliki kemampuan, pengetahuan serta mampu mengimplementasikan nilai 

yang relevan dalam pengetahuan serta mampu mengimplementasikan nilai yang 

relevan dalam pengetahuan itu yakni sebagai penganut agama yang patut dicontoh 

dalam agama yang diajarkan. 

 membentuk jiwa dan watak peserta didik, guru diharapkan mempunyai 

keahlian untuk membentuk dan membangun kepribadian peserta didik menjadi 

seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas 

mempersiapkan manusia yang cakap yang mampu membangun dirinya dan 

membangun bangsa dan negara. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, seorang ahli pendidikan yang terkenal di 

Indonesia, tugas-tugas guru mencakup beberapa hal berikut: 

1. Mendesain pembelajaran: Guru bertanggung jawab untuk merencanakan dan 

mendesain pembelajaran yang efektif, mencakup pemilihan dan penyusunan 

materi pembelajaran, penentuan metode pengajaran yang tepat, serta 

menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

                                                             
25 Qurthubi, Tafsir al-qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h.35. 
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2. Melaksanakan pembelajaran: Guru melakukan proses pengajaran yang meliputi 

penyampaian materi pembelajaran, memfasilitasi diskusi dan interaksi antara 

peserta didik, serta menggunakan berbagai strategi mengajar yang bervariasi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Membimbing dan membantu peserta didik: Guru berperan sebagai 

pembimbing dalam proses belajar siswa, memberikan bantuan dan pengarahan 

bagi peserta didik yang mengalami kesulitan, serta membantu peserta didik 

mengembangkan potensi dan minat mereka. 

4. Mengevaluasi dan memberikan umpan balik: Guru melakukan evaluasi 

terhadap kemajuan belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai 

instrumen penilaian, memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil 

belajar siswa, serta melibatkan peserta didik dalam proses refleksi dan 

perbaikan diri. 

5. Membangun hubungan dengan peserta diidk dan orang tua: Guru menjalin 

hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tua, berkomunikasi secara 

efektif, dan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak.
26

 

Berdasarkan pendapat Syaiful Bahri Djamarah di atas tentang tugas-tugas 

guru beliau mengemukakan bahwa guru memiliki tugas utama dalam mendidik 

dan mengajar peserta didik. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan 

materi secara efektif, memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik, 

dan memfasilitasi proses pembelajaran yang interaktif.  

Sesungguhnya setiap guru PAI bertanggung jawab untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama Islam kepada para peserta 

didik. Mereka mengajarkan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip moral, etika, dan 
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perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam, selain dari itu kita sebagai orang 

Islam berkewajiban menyampaikan ajaran agama, yang kita ketahui kepada orang 

lain, seperti yang dimintakan oleh Nabi Muhammad Saw.
27

 selain dari itu tugas 

guru hendaknya merupakan kelanjutan dan sinkron dengan tugas orang tua, yang 

juga tugas pendidik muslim, yaitu untuk memberikan pendidikan yang 

berwawasan manusia seutuhnya. Itu dapat diwujudkan dengan cara menjadikan 

manusia itu sebagai manusia, mempertahankan sifat kemanusiannya, serta 

memelihara fitrahnya yang telah diberikan oleh Allah Swt.
28

 

Menurut Sumintono, guru memiliki peran sebagai pembimbing, motivator, 

evaluator, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu 

membimbing siswa, memotivasi peserta didik untuk belajar, mengevaluasi 

kemajuan peserta didik, dan memfasilitasi kegiatan belajar peseta didik.
29

 

Menurut M. Uzer Usman, Peranan guru merupakan wujud terciptanya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi 

tertentu yang berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan 

perkembangan peserta didik yang menjadi tujuannya.
30

 

Pada proses pelaksanaan pendidikan di sekolah guru mempunyai beberapa 

peranan yang utama dalam membimbing peserta didiknya agar mencapai tujuan 

yang diharapkan. Di antara peranan  utama seorang guru dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah yaitu: 

a. Guru sebagai Demonstrator 

Peran guru sebagai demonstrator merujuk pada kemampuan guru untuk 
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 Zakiah Daradjat, Pembinaan Remaja (Jakarta: N.V Bulan Bintang, 1982), Cet-4,h.62. 

28
 Ramayuis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 95. 
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 Sumintono, Peningkatan Profesionalisme Guru dalam Perspektif Pengembangan Karir 

(Jurnal Pendidikan Karakter, 2014), h. 1-14. 

30
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2009), cet-23, h.4. 
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secara aktif menunjukkan atau mengekspresikan konsep, keterampilan, atau 

pengetahuan kepada siswa melalui contoh atau demonstrasi langsung. Pendekatan 

ini sering digunakan dalam konteks pengajaran praktis, eksperimen, atau situasi di 

mana visualisasi dan pengalaman langsung dapat meningkatkan pemahaman 

peserta didik. Guru sebagai demonstrator mengacu pada peran guru dalam 

menunjukkan atau menampilkan bagaimana suatu konsep atau keterampilan dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Guru sebagai demonstrator 

memberikan contoh nyata yang dapat membantu peserta didik memahami materi 

pelajaran secara lebih baik. 

b. Guru sebagai Pengelola Kelas 

Peran guru sebagai pengelola kelas mencakup kemampuan guru untuk 

mengorganisasi dan mengelola lingkungan kelas agar efektif, terstruktur, dan 

kondusif untuk pembelajaran. Seorang guru yang baik sebagai pengelola kelas 

dapat menciptakan atmosfer yang mendukung, memfasilitasi kolaborasi, dan 

mengoptimalkan kesempatan untuk belajar. Guru sebagai pengelola kelas atau 

classroom manager mengacu pada peran guru dalam mengorganisir dan 

mengelola lingkungan belajar di dalam kelas. Tugas guru sebagai pengelola kelas 

meliputi perencanaan pembelajaran, pengaturan lingkungan kelas, dan manajemen 

perilaku peserta didik. 

c. Guru sebagai Mediator dan Fasilitator 

Sebagai mediator, guru bertindak sebagai perantara atau penengah antara 

pengetahuan dan peserta didik. Peran ini melibatkan kemampuan guru untuk 

membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang kompleks, mengatasi 

hambatan belajar, dan merespon kebutuhan individu peserta didik. Guru sebagai 

mediator tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membimbing peserta 

didik dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Ini dapat mencakup 
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penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis, 

penyelidikan, dan diskusi untuk merangsang pemikiran kreatif. 

Sebagai fasilitator, guru membantu memfasilitasi pembelajaran peserta 

didik dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan 

pengembangan. Fasilitator menciptakan kesempatan untuk kolaborasi, diskusi, 

dan eksplorasi, memungkinkan peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran mereka sendiri. Guru sebagai fasilitator mendukung belajar mandiri 

dan membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kritis, 

dan sosial. 

Guru sebagai mediator dan fasilitator memiliki peran penting dalam 

membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi 

pelajaran dan membangun keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan 

sehari-hari. 

d. Guru sebagai Evaluator 

Peran guru sebagai evaluator mencakup kemampuan untuk mengukur, 

menilai, dan memberikan umpan balik terhadap kemajuan peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi dalam konteks pendidikan adalah proses 

sistematis yang bertujuan untuk mengukur pemahaman, pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap peserta didik. 

Guru sebagai evaluator memiliki peran penting dalam mengevaluasi 

kemajuan peserta didik dalam pembelajaran. Dalam peran ini, guru bertanggung 

jawab untuk memantau perkembangan peserta didik, mengevaluasi pemahaman 

dan keterampilan yang diperoleh, dan memberikan umpan balik yang berguna 

bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan mereka.
31
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Berdasarkan peranan utama guru di atas dalam kegiatan belajar mengajar 

di sekolah sangatlah penting dan tidak dapat digantikan oleh faktor lain. Guru 

memiliki peran sentral dalam membimbing, mengajar, dan membantu peserta 

didik dalam mencapai potensi penuh mereka.  

B. Pembinaan Perilaku Keberagamaan  

a. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan dalam konteks pendidikan mengacu pada serangkaian kegiatan 

yang bertujuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi 

peserta didik atau individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara akademis 

maupun non-akademis. Pembinaan melibatkan upaya untuk membantu peserta 

didik mencapai potensi maksimal mereka, mengatasi tantangan, dan 

mengembangkan keterampilan serta sikap positif. 

Membina adalah  mengusahakan agar lebih baik. Selanjutnya, pembinaan 

merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efesien 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
32

 Dalam pengertian lain membina yaitu 

mengusahakan agar lebih baik, mengupayakan agar sedikit lebih maju atau 

sempurna. Pembinaan juga merupakan penyempurnaan, proses, cara, atau 

perbuatan membina.
33

 

Dari pengertian diatas, ditarik kesimpulan bahwa pembinaan adalah suatu 

usaha terencana dalam kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efesien, dalam 

rangka membentuk, memperbaiki, dan menyempurnakan sesuatu hal dengan 

tujuan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Disini yang berperan untuk 

melakukan pembinaan yaitu guru terhadap anak didiknya dalam rangka 
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menyempurnakan ilmu pengetahuan serta sikap dalam beragama dengan tujuan 

menghasilkan perangai positif dalam setiap aspek kehidupan mereka sehari-hari. 

b. Metode Pembinaan 

Metode bukan hanya sekedar teknik atau cara mengajar, melainkan 

kegiatan yang bersifat prosuderal. Seluruh rangkaian prosedural tersebut disusun 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien. Dengan 

adanya pembinaan keagamaan, diharapkan anak dapat mengetahui kewajibannya 

terhadap Allah dan Rasulnya, orang tua dan masyarakat.
34

 Metode pembinaan 

yang biasa digunakan dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 

1. Metode Teladan (us a h) 

Metode teladan merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang 

memberikan penekanan pada pemodelan atau contoh yang diambil dari perilaku 

atau karya seseorang yang dianggap sebagai teladan atau panutan. Dalam konteks 

pendidikan, metode ini menekankan pada penggunaan contoh atau model yang 

positif untuk membantu peserta didik memahami konsep, nilai, atau keterampilan 

tertentu. 

Teladan merupakan sesuatu yang harus untuk diikuti, karena mengandung 

nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang mempunyai ketauladan yang mulia dan 

harus untuk diikuti dan dicontoh adalah Rasulullah Saw. Allah swt berfirman 

dalam QS Al-Aḥẓ  b/33: 21. 
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Arab-L tin: L q d kān  l kum fī r sụlillāhi usw tun ḥ s n tul lim ng kān  
y rjullāh  w l-yaumal-ākhir  w  ż k r llāh  k ṡīrā. 

 
Terjemahnya:  
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“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari 
ki m t d n di  b ny k menyebut  ll h.” 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah memberikan teladan 

terbaik bagi umat-Nya melalui Rasulullah Muhammad Saw. Beliau adalah contoh 

sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk akhlak, tindakan, dan ibadah. 

Orang yang berharap akan rahmat Allah dan mempersiapkan diri untuk hari 

kiamat seharusnya meneladani Nabi Muhammad Saw. 

Jadi sikap dan perilaku yang harus dicontoh adalah sikap rasulullah 

Muhammad Saw, karena sudah teruji dan diakui Allah Swt. Bentuk 

pengaplikasian metode ini yaitu tidak menjelek-jelekkan orang lain, menghormati 

sesama orang lain, saling tolong menolong, tidak berdusta, tidak ingkar janji, 

berpakain dengan sopan, membersihkan lingkungan, dan lain-lain.  

2. Metode Cerita (Qiṣhṣhah) 

Metode cerita adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan narasi 

atau cerita untuk menyampaikan informasi, konsep, atau pelajaran kepada para 

peserta didik. Dalam metode ini, cerita digunakan sebagai sarana untuk 

membangun pemahaman, memotivasi, dan  menghubungkan materi pembelajaran 

dengan pengalaman pribadi peserta didik. 

Metode cerita dalam pendidikan sering kali merujuk pada pendekatan 

pengajaran di mana cerita atau narasi digunakan sebagai alat untuk mentransfer 

pengetahuan, nilai, atau keterampilan kepada peserta didik. Tujuan dari 

penggunaan metode cerita adalah untuk meningkatkan pemahaman, motivasi, dan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Metode ini dapat diterapkan di 

berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga 

tingkat perguruan tinggi.  

Metode ini termasuk metode klasik yang sering digunakan untuk 

mengisahkan sejarah atau kisah manusia di masa lampau. Kelemahan metode ini 
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adalah komunikasi satu arah yaitu guru aktif menyampaikan materi, sementara 

siswa pasif mendengarkan cerita. 

3. Metode Pembiasaan (Ta’wid  yah) 

Metode pembiasaan adalah pendekatan dalam pembelajaran yang 

menekankan pada pengulangan dan latihan berulang untuk membentuk kebiasaan, 

keterampilan, atau perilaku tertentu. Tujuan utama dari metode ini adalah 

membentuk suatu kebiasaan atau keterampilan melalui latihan yang terstruktur 

dan berulang-ulang. 

Metode pembiasaan adalah mendidik dengan cara memberikan latihan 

terhadap suatu kegiatan kemudian membiasakannya. Metode pembiasaan dalam 

pendidikan adalah suatu pendekatan yang menekankan pembentukan kebiasaan 

atau perilaku tertentu melalui latihan dan pengulangan. 

Penting untuk diingat bahwa sementara metode pembiasaan efektif dalam 

membentuk kebiasaan dan mengasah keterampilan, variasi dan kontekstualisasi 

dalam pembelajaran juga penting agar peserta didik dapat mengaplikasikan 

pengetahuan mereka dalam berbagai situasi. Metode ini lebih efektif ketika 

digunakan bersama dengan strategi pembelajaran lainnya. 

4. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

penunjukan atau pameran langsung oleh guru untuk mengilustrasikan konsep, 

prosedur, atau praktik tertentu kepada peserta didik. Guru berperan sebagai 

demonstrator yang secara aktif menunjukkan atau mengekspresikan materi ajar 

kepada peserta didk dengan menggunakan contoh konkret atau demonstrasi 

langsung. 

Demonstrasi dalam hubungannya dengan penyajian informasi dapat 

diartikan sebagai upaya peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau 
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mengajarkan sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, 

baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan 

dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. 

Metode demonstrasi sangat berguna dalam menyampaikan materi yang 

memerlukan pemahaman konsep melalui pengalaman langsung. Namun, perlu 

diingat bahwa metode ini lebih efektif ketika diintegrasikan dengan metode-

metode pembelajaran lainnya, sehingga peserta didik dapat memiliki pengalaman 

pembelajaran yang komprehensif.  

5. Metode Ganjaran atau Hukuman (Tśa a b) 

Metode ganjaran dan hukuman adalah strategi dalam pengelolaan perilaku 

yang melibatkan pemberian konsekuensi positif atau negatif sebagai respons 

terhadap perilaku tertentu. Metode ini umumnya digunakan untuk membentuk 

perilaku yang diinginkan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. 

Penting untuk diingat bahwa baik ganjaran maupun hukuman memiliki 

implikasi psikologis, dan pemilihan metode tergantung pada situasi, karakteristik 

individu, dan tujuan pengelolaan perilaku yang diinginkan. Penggunaan yang 

bijak dari kedua metode ini dapat membantu menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang positif dan mendukung perkembangan perilaku yang 

diinginkan. Metode hukuman sangat efektif untuk mengontrol perilaku siswa di 

sekolah, siswa terkadang iseng-iseng ingin mencoba hal baru, meskipun 

konsekuensinya mendapat hukuman dari sekolah.
35
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c. Materi pembinaan 

Akhlak atau budi pekerti yang mulia adalah jalan untuk memperoleh 

kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak serta mengangkat derajat manusia ke 

tempat mulia, sedangkan akhlak yang buruk adalah racun yang berbahaya serta 

merupakan sumber keburukan yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah 

Swt. Sekaligus merupakan penyakit hari. Dan jiwa yang akan memusnahkan arti 

hidup yang sebenarnya. 

1. Akhlak kepada Allah 

Sebagai alam dan seisinya ini mempunyai pencipta dan pemelihara yang 

diyakini adanya yakni Allah Swt. Dialah yang memberikan rahmat dan 

menurunkan adzab kepada siapa saja yang dikehendakinya oleh karena itu 

manusia wajib taat dan beribadah hanya kepadanya sebagai wujud rasa terima 

kasih terhadap segala yang telah dianugerahkan kepada manusia. Allah swt 

berfirman dalam QS  n-   hl/16: 53.  
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Arab-L tin: W  mā bikum min ni'm tin f  min llāhi ṡumm  iżā m ss kumuḍ-
ḍurru fa ilaihi taj`arụn 
Terjemahnya:  

“Dan segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah, kemudian 
apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya kamu meminta 
pertolong n.” 

 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan prinsip bahwa 

musibah yang menimpa manusia sebagian besar disebabkan oleh perbuatan buruk 

mereka sendiri. Ini adalah bentuk peringatan dan peringatan bahwa manusia harus 

berhati-hati dengan tindakan mereka, karena dampaknya dapat mempengaruhi 

kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. 
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Manifestasi dari manusia kepada Allah antaranya, kecintaan dengan ikhlas 

kepada Allah, bertakwa yaitu takut dengan kesadaran mengerjakan yang 

diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk bersyukur atas 

nikmat yang diberikan, selanjutnya tawakkal atau berserah diri dengan 

menyerahkan persoalan kepada Allah serta sabar dan ikhlas.   

2. Akhlak kepada diri sendiri 

Akhlak terhadap diri sendiri yang dimaksud adalah bagaimana seseorang 

menjaga dirinya dari perbuatan yang dapat menjerumuskan dirinya atau bahkan 

berpengaruh kepada orang lain karena dia sendiri merupakan asal motivasi dan 

kembalinya manfaat suatu perbuatan. Allah swt berfirman dalam QS At-

Taḥr  m/66: 6. 
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Arab-L tin: Yā  yyuh ll żīn  ām nụ qū  nfus kum w   hlīkum nār w w  
qụduhan-nāsu w l-ḥijār tu ' l ihā m lā`ik tun gilāẓun syidādul lā y 'ṣụn llāh  mā 
amarahum wa yaf'alụn  mā yu`m rụn 

 
Terjemahnya:  

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkanya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.” 

Al-Jalalayn menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa banyak 

bencana yang menimpa manusia disebabkan oleh perbuatan tangan mereka 

sendiri, yaitu perbuatan buruk dan dosa-dosa. Namun, Allah tetap memberikan 

ampunan kepada banyak orang meskipun dosa-dosa mereka. 

Ayat tersebut menjadi dasar untuk meyakinkan diri sendiri sebagai prinsip 

yang perlu mendapat perhatian sebagai wujud manifestasi dari tanggung jawab 

terhadap dirinya dalam bentuk sikap dan perbuatan yang terpuji. 
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3. Akhlak sikap terhadap sesama manusia 

Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa bergantung 

kepada orang lain, sebagai makluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat, 

Islam menganjurkan umatnya untuk saling memperhatikan satu sama lain dengan 

saling menghormati, tolong menolong dalam kebaikan, berkata sopan, berperilaku 

adil dan lain sebagainya. Allah swt berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 2. 
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Arab-L tin: Yā  yyuh ll żīn  ām nụ lā tuḥillụ sy 'ā`ir llāhi w  l sy-syahral-
ḥ rām  w  l l-hadya wa lal-q lā`id  w  lā āmmīn l-baital-ḥ rām  y bt gụna 
faḍlam mir rabbihim wa riḍwānā, w  iżā ḥalaltum faṣṭādụ, w  lā y jrim nn kum 
sy n `ānu q umin  n ṣaddụkum 'anil-masjidil-ḥ rāmi  n t 't dụ, w  t 'āw nụ 
'alal-birri wat-t qwā w  lā t 'āw nụ 'alal-iṡmi wal-'udwāni w tt qullāh, inn llāh  
sy dīdul-'iqāb 

 
Terjemahnya:  

“Hai orang-or ng berim n, j ngl h k mu mel ngg r syi’ r-syiar Allah, dan 
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 
mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah hajim maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-
kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menglang-halang 
kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. 
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bert kw l h k mu kep d  ll h, sesungguhny   ll h  m t ber t siks ny ”. 

Adapun akhlak terhadap sesama bagi anak usia sekolah menengah pertama 

(SMP), antara lain sebagai berikut: 

 Akhlak terhadap orang tua 

Allah memerintahkan manusia untuk selalu patuh dan taat serta menjaga 

hubungan duniawi kepada kedua orang tua dan selalu bertindak sopan kepada 
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keduanya, berterima kasih dan memohonkan rohmah dan maghfiroh kepada Allah 

Swt. 

 Akhlak terhadap guru 

Guru harus dipatuhi dan dihormati karena merupakan orang tua yang telah 

mengajarkan ilmu yang membuat manusia menjadi lebih beradab, mengerti sopan 

santun dan merawat anak didiknya sebagaimana seseorang menyayangi anaknya. 

 Akhlak terhadap lingkungan 

Manusia diposisikan Allah sebagai khalifah di atas bumi ini dan hidup 

ditengah-tengah lingkungan bersama makhluk lain sehingga sudah menjadi 

kewajibannya untuk menjaga lingkungan sebagai makhluk yang memiliki derajat 

tertinggi dengan akal dan kemampuannya dalam mengelola alam.
36

 

d. Media Pembinaan 

1. Pembinaan dari Orang Tua 

Sebagai orang tua harusnya mempunyai tugas untuk mendidik, 

membimbing dan mengarahkan anak-anaknya ke arah yang baik dan benar. Orang 

tua perlu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak terutama waktu 

belajarnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita diperlihatkan dengan berbagai 

macam bentuk perilaku anak yang kurang baik seperti beberapa anak yang 

terindentifikasi melakukan hal yang menyimpang seperti mencuri, berucap kotor, 

mencela orang lain, menghina teman, membantah orang tua, angkuh dan 

sombong. Perilaku tersebut sering kita lihat dan hanya bias merasa kasihan kepada 

orang yang disakiti dan dikhianati. 

Di samping itu pula orang tua harus melakukan pengawasan yang ketat 

terhadap anak terutama waktu-waktu anak sedang belajar, orang tua harus mampu 

                                                             
36 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam  (Jakarta: PT.RajaGrafinfo, 2000),  

h.352. 
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memecahkan masalah yang dihadapi anak, misalnya melengkapi buku anak, puple 

dan sarana yang menunjang lainnya, setiap orang tua mendambakan anaknya 

menjadi anak yang sukses, mendambakan anaknya berhasil, tapi realitanya tidak 

semua dari orang tua berhasil mendidik anaknya.  

Dalam kegagalan orang tua perlu untuk dikaji lebih terperinci lagi, faktor 

apakah yang menyebabkan terjadinya kegagalan anak. Seringkali sikap orang tua 

tidak dejalan dengan sengaja dan tanpa mereka sadari mengambil keputusan dan 

sikap tertentu. Anak melihat dan menerima sikap dari orang tuanya ketika 

memperlihatkan suatu reaksi dalam tingkah lakunya yang dibiasakan sehingga 

menjadi suatu pola kepribadian.
37

 

2. Lembaga Pendidikan/Sekolah 

Salah satu hal yang harus dimiliki oleh guru atau pendidik agar seorang 

guru mampu menjalankan tugasnya dengan profesional adalah kompetensi 

pendidik. Kompetensi pendidik dengan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan itu dapat dipelajari dan dikembangkan. Manfaatnya secara kognitif, 

psikomotorik dan efektif harus dapat dirasakan peserta didik dalam beraktifitas 

untuk semua aspek hidup dan kehidupan. 

Jika kompetensi pendidik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan juga perilaku yang harus dimiliki, dirasakan dan juga dikuasai oleh pendidik 

dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai dengan potensinya, yaitu sebagai 

pendidik untuk membina peserta didik dengan cara mengembangkan potensi-

potensi yang ada dalam diri peserta didik yang tentu sesuai dengan ajaran-ajaran 

Islam. 

Dalam Islam pendidik memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia, bahkan 

kedudukan sebagai pendidik sama kedudukanya dengan Rasul. Imam Al-Ghazali 
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 Azizy A. Qodri, Pendidikan untuk Membangun Etika Sosial: Mendidik Anak Sukses 

Masa Depan: Pandai dan Bermanfaat (Jakarta: Aneka Ilmu, 2003) h.37. 
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mempergunakan istilah pendidik dengan berbagai kata seperti al-mualim (guru), 

al-mudarris (pengajar), al-muaddib (pendidik), dan al-walid (orang tua) 

3. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan merupakan bagian terpenting dan mendasar dari kehidupan 

manusia. Sejak dilahirkan manusia sudah berada dalam lingkungan baru dan asing 

baginya. Dari lingkungan baru inilah sifat dan perilaku manusia terbentuk dengan 

sendirinya. Lingkungan yang baik akan membentuk perilaku yang baik, sementara 

lingkungan yang buruk akan membentuk sifat dan perilaku yang buruk pula.
38

 

e. Indikator Pembinaan yang berhasil 

Indikator pembinaan yang berhasil dalam membina akhlak siswa adalah 

sebagai berikut: 

1. Memiliki Akal Pikiran yang Sehat 

Mendidik akal tidak lain adalah mengaktualkan potensi dasarnya. 

Berkembangnya akal pikiran yang baik tergantung pada pendidikannya. Pesera 

didik dapat merespons umpan balik secara positif dan proaktif, menggunakan 

umpan balik sebagai sarana untuk pengembangan diri. 

2. Memiliki Jiwa Keberagamaan/Plural 

Manusia adalah makhluk yang berkebutuhan atau disebut hoodivinous 

(makhluk yang percaya pada tuhan) artinya makhluk yang beragama. Sehingga 

nantinya siswa dapat memiliki jiwa yang bertoleransi antar sesama. 

3. Memiliki Akhlakul Karimah 

Seorang muslim belum dianggap sempurna jika akhlaknya tidak baik. 

Karena dengan akhlakul karimah manusia akan diterima keberadaanya dimanapun 

ia berada.  

                                                             
38 Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, Meretas Pendidikan Berkualitas dalam 

Agama Islam Menggagas Pendidik atau Guru yang Ideal dan Berkualitas dalam Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2012), h.18. 
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4. Memiliki Jiwa Sosial 

Seorang manusia adalah makhluk individual secara bersama adalah 

makhluk sosial, hidup sosial adalah merupakan dasar pembentukan hidup secara 

bermasyaratakat.
39

  

C. Perilaku Keberagamaan Peserta Didik 

1. Pengertian Perilaku Keberagamaan Peserta Didik 

Sebelum sampai kepada pengertian perilaku  keberagamaan terlebih 

dahulu ada baiknya penulis menguraikan terkait pengertian perilaku dan 

pengertian agama yang merupakan kata dasar dari kata agama. 

Perilaku merupakan rekasi ataupun tanggapan individu terhadap rancangan 

atau tingkah laku. Sedangkan tingkah laku yaitu segala aktvitas, perbuatan dan 

penampilan diri sepanjang hidupnya. Perilaku seseorang adalah kompleks, sebab 

dipengaruhi oleh berbagai variable lingkungan dan banyak faktor individual, 

pengalaman, dan  kejadian.
40

 

Djajadiningrat mengartikan perilaku sebagai suatu bentuk reaksi yang 

tercermin dari karakter dan kepribadian seseorang dalam berbagai situasi.
41

 

Suyanto mendefinisikan perilaku sebagai segala tindakan atau gerakan 

yang dilakukan oleh individu sebagai respon terhadap lingkungan dan kebutuhan 

yang dihadapi.
42

 

Sukmadinata mengartikan perilaku sebagai suatu respons atau reaksi 

individu terhadap rangsangan atau stimulus yang diterimanya.
43

 

                                                             
39 Mukodi, Pendidikan Islam Terpadu Reformasi Pendidikan di Era Global  (Yogyakarta: 

AURA Pustaka,2011), h.33. 
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 Veithzhal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi 

Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012) h.192. 
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 Djajadiningrat, J. S. M, Kepribadian Manusia: Teori dan Praktek (Bandung: Penerbit 

Alumni, 1990) h.36. 
42 Suyanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.67. 
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 Sukmadinata, N.S. Metode Penelitian (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 

2015) h.34. 
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Jadi perilaku juga dapat diartikan bahwa perilaku manusia berasal dari 

dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha 

untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Dengan demikian, 

Perilaku merupakan perwujudan dari adanya kebutuhan. Perilaku dikatakan wajar 

apabila ada penyesuaian diri yang harus diselaraskan dengan  peran orang sebagai 

individu, sosial dan berketuhanan. 

Setiap orang pada umumnya sulit untuk melepaskan perasaan senang dan 

tidak senang terhadap persepsi dan prilakunya ketika berinteraksi dengan suatu 

obyek tertentu. Dalam mental kita selalu saja ada mekanisme mental yang 

mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan, dan ikut menentukan 

kecenderungan perilaku kita terhadap manusia atau sesuatu yang sedang kita 

hadapi, bahkan terhadap diri kita sendiri. Pandangan dan perasaan kita 

dipengaruhi oleh ingatan kita akan masa lalu, oleh apa yang kita ketahui dan 

kesan kita terhadap apa yang sedang kita hadapi.
44

 

Itulah fenomena perilaku yang timbulnya tidak saja ditentukan oleh 

keadaan obyek yang sedang kita hadapi tetapi juga oleh kaitannya dengan 

pengalaman-pengalaman masa lalu, oleh situasi saat ini, dan oleh harapan- 

harapan kita untuk masa yang akan datang. Dengan demikian untuk selalu dapat 

berperilaku positif, seseorang perlu dilatih mentalnya sejak kecil dengan 

pengalaman-pengalaman yang positif (citra positif) dan dibiasakan menghadapi 

persoalan-persolan dengan persepsi positif juga. 

Perilaku seseorang terhadap sesuatu obyek umumnya dipengaruhi oleh 

nilai-nilai yang dianut dan melatar belakangi seseorang tersebut sebagai 

pengalaman hidupnya. Orang yang telah tertanam nilai-nilai tertentu dalam mental 

atau kepribadiannya, tentunya dalam menghadapi dan merespon sesuatu tersebut 
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 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998) h.3. 
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akan diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya. Sehingga membuat beragamnya 

orang dalam mengahadapi dan merespon apa yang terjadi dalam kehidupan.
45

 

Berbicara tentang perilaku, biasanya selalu dikaitkan dengan sikap yang 

berada dalam batas kewajaran dan  kenormalan yang merupakan respon atau 

reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial. Sikap mempengaruhi perilaku melalui 

suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya 

hanya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum 

tetapi ditentukan oleh sikap spesifik (rasionalitas) terhadap sesuatu. Kedua, 

perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga oleh norma-norma 

subyektif yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan, agar kita 

perbuat. Ketiga sikap terhadap suatu perilaku bersama-sama norma subyektif 

membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. 

Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan 

suatu perbuatan (perilaku) apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia 

percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa seseorang yang yakin bahwa tindakan (perilaku) yang akan 

dilakukan menimbulkan dampak positif pada dirinya, ia akan bersikap cenderung 

melakukan tindakan tersebut.
46

 Begitu sebaliknya jika ia yakin tindakan yang 

dilakukannya berdampak negatif pada dirinya, ia bersikap menolak melakukan 

tindakan tersebut. Hal ini disebut keyakinan pribadi.  

Perilaku terbentuk melalui hasil belajar dari interaksi dan pengalaman 

seseorang, dan faktor bawaan (faktor intern) seseorang, serta tergantung obyek 
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tertentu.
47

 Dengan demikian Perilaku terbentuk oleh adanya interaksi sosial yang 

di alami oleh individu. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku itu antara lain 

yaitu: pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media 

massa, lembaga pendidikan atau lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri 

individu.
48

 

Sedangkan kata Agama banyak didefinisikan oleh para ahli di antaranya, 

yaitu: 

Menurut Quraish Shihab, agama merupakan ketetapan Ilahi yang 

diwahyukan kepada Nabinya sebagai pedoman hidup manusia. Karakteristik 

agama diantaranya adalah agama melibatkan pelaksanaan berbagai ritual dan 

praktik ibadah yang dilakukan oleh penganutnya. Ini bisa berupa doa, meditasi, 

persembahan, atau kegiatan seremonial lainnya yang bertujuan untuk 

menghubungkan individu dengan aspek spiritual atau transenden. Dengan 

demikian agama meliputi tiga persoalan pokok yaitu tata peribadatan, tata 

keyakinan dan tata kaidah.
49

 

Harun Nasution merunut pengertian agama berdasarkan asal kata yaitu al-

Din, religi (relegare, religare) dan agama. Al-din (semit) berarti undang-undang 

atau hukum. Kemudian dalam Bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, 

menundukkan, patuh, hutang, balasan kebiasaan. Sedangkan kata religi (latin) 

atau relegere berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian religare berarti 
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mengikat. Adapun kata agama terdiri a = tidak ; gam = pergi mengandung arti 

tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun temurun.
50

  

Berdasarkan pengertian di atas kata tersebut menurut Harun Nasution, 

intisarinya adalah ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus 

dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang 

lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh 

pancaindera, namun pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-

hari 

Menurut Robert H. Thouless agama adalah sikap (cara penyesuaian diri) 

terhadap dunia yang mencakup acuan yang menunjukkan lingkungan lebih luas 

dari pada lingkungan dunia fisik yang terikat ruang dan waktu.
51

 

Berdasarkan  pendapat di atas, dapat dilihat bahwa agama adalah suatu 

sistem kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, praktik, dan etika yang melibatkan 

hubungan manusia dengan kekuatan transenden atau ilahi. Agama memberikan 

panduan dan pedoman dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek hubungan 

dengan Tuhan  maupun hubungan dengan sesama manusia. Agama mencakup 

pemahaman tentang alam semesta, tujuan hidup, moralitas, dan praktik ibadah 

yang beragam sesuai dengan tradisi dan kepercayaan yang dianut. 

Jadi sikap keberagaman remaja dapat dibangun melalui pendidikan, dialog 

antar budaya, pengalaman langsung dengan keragaman, serta dukungan dari 

keluarga dan lingkungan yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan 

inklusivitas. Sikap keberagaman remaja merujuk pada cara remaja menghadapi 
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dan berinteraksi dengan keragaman budaya, agama, suku, ras, dan latar belakang 

sosial yang berbeda. 

Sikap keberagamaan dalam penyebutannya terdiri dari beberapa istilah 

diantaranya sikap keberagamaan, keagamaan, dan religiusitas. Dalam kamu besar 

bahasa Indonesia kebergamaaan diartikan sebagi perihal beragama dan perilaku 

keagamaan.
52

 Sedangkan religiuisitas diartikan sebagai pengabdian terhadap 

agama atau kesalehan.
53

 Dalam kamus sosiologi antropologi diartikan sebagai 

ketaatan kepada agama.
54

 

Abdur Munir Mulkham berpendapat keberagamaan adalah tafsir-tafsir dengan 

kebenaran relative, dan oleh karena itu mengundang perbedaan sesuai dengan 

kondisi objektif si penafsirnya.
55

 

Perilaku keberagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri 

seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar 

ketaatannya terhadap agama. Perilaku manusia, tindak tanduknya seseorang 

adalah pancaran dari akidah dan kepercayaan yang bersemayam
56

 

Dari beberapa uraian diatas maka dapat diuraikan perilaku keberagamaan 

adalah suatu pola penghayatan kesadaran seseorang tentang keyakinannya 

terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dalam pemahaman akan nilai-nilai 

agama yang dianutnya, dalam memenuhi perintah dan menjauhi larangan agama 

dengan keikhlasan dan dengan seluruh jiwa dan raga. 
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2. Dimensi Perilaku Keberagamaan  

Dimensi perilaku keberagamaan mencakup berbagai aspek dari keyakinan, 

nilai-nilai, dan perilaku yang terkait dengan kehidupan beragama seseorang. 

Perilaku beragama merupakan cerminan dari bagaimana individu mengartikan dan 

merespons dimensi keagamaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Menurut R. Stark dan C.Y Glock, di dalam keberagamaan ada lima 

dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu keyakinan beragama, praktik 

keagamaan, rasa keberagamaan, pengetahuan agama, dan konsekuensi dari 

keempat dimensi tersebut. 

a. Keyakinan Beragama 

Keyakinan beragama merupakan kepercayaan atas doktrin teologis. Ancok 

dan Suroso menyatakan bahwa orang yang religi selalu berpegang teguh pada 

pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktron-doktrin tersebut. 

Indicator dari dimensi keyakinan adalah: 

Indah,Keyakinan tentang Allah 

 Keyakinan tentang malaikat Allah 

 Keyakinan tentang kitab Allah 

 Keyakinan tentang nabi dan rasul Allah 

 Keyakinan tentang hari akhir 

 Keyakinan tentang qadha dan qadar Allah 

b. Praktik Keagamaan 

Praktik agama merupakan dimensi yang berkaitan dengan seperangkat 

perilaku yang dapat menunjukkan seberapa besar komitmen seseorang terhadap 

agama yang diyakininya. Indicator dari dimensi ini adalah: 

 Melaksanakan shalat wajib dan shalat sunnah 

 Melaksankan puasa wajib dan puasa sunnah 
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 Menunaikan zakat, infak dan shodaqoh 

 Melaksanakan haji dan umrah 

 Membaca al-Qur’ n 

 Membaca doa dan dzikir 

  el kuk n I’tiq f dibul n R m dh n 

c. Rasa keberagamaan 

Rasa /pengalaman keberagamaan, menurut Ancok, dalam pandangan 

Islam dimensi ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang unik dan yang 

merupakan kewajiban. Indikator dari dimensi ini adalah: 

 Perasaan dekat dengan Allah 

 Perasaan tenteram bahagia karena menuhankan Allah 

 Perasaan bertawakal kepada Allah 

 Perasaan bergetar ketika mendengar adzan dan lantunan ayat suci al-

Qur’ n 

 Perasaan bersyukur kepada Allah 

 Perasaan mendapatkan peringatan atau pertolongan dari Allah 

d. Pengetahuan Agama 

Pengetahuan agama mencakup pemahaman dan pengetahuan tentang 

ajaran, keyakinan, praktik, sejarah, dan nilai-nilai yang terkait dengan suatu 

agama atau sistem kepercayaan tertentu. Pengetahuan agama mencakup berbagai 

aspek, dan bisa diterapkan pada agama-agama yang berbeda di seluruh dunia. 

Menurut Ancok dan Suroso, dimensi pengetahuan berkaitan erat dengan 

keyakinan, karena pengetahuan mengenai suatu keyakian adalah syarat bagi 

penerimaannya, indikaotr dari dimensi ini adalah: 

 Pengetahuan tentang isi ajaran al-Qur’ n 

 Pengethauan tentang hokum-hukum Islam 
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 Pengetahuan tentang sejarah Islam 

 Pokok-pokok ajaran Islam yang harus diimani dan dilaksanakan 

 Mengikuti aktivitas untuk menambah pengetahuan agama 

e. Konsekusi Beragama 

Konsekuensi beragama merupakan dimenasi yang mengacu pada 

identifikasi akibat-akibat keyakinan Bergama, praktik, pengalaman, dan 

pengetahuan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ancok, dalam 

Islam dimensi ini memiliki arti sejauh mana perilaku seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari didoorng oleh ajaran agama. Indicator dari dimensi ini adalah: 

 Berperilaku jujur 

 Berperilaku adil 

 Suka menolong 

 Suka bekerjasama 

 Suka memaafkan 

 Suka menyumbangkan sebagian harta 

 Mengajaga amanah 

 Menjaga lingkungan hidup 

 Tidak berjudi, menipu dan korupsi 

 Mematuhi norma-norma Islam dalam berperilaku.
57

 

Bentuk sika keberagamaan seseorang dapat dilihat seberapa jauh 

keterkaitan komponen kognisi, afeksi, dan konasi seseorang dengan masalah-

masalah yang menyangkut agama. Hubungan tersebut jelasnya tidak ditentukan 

oleh hubungan sesaat melainkan sebagai hubungan proses, sebab pembentukan 

sikap melalui hasil belajar dari interaksi dan pengalaman. Dan pembentukan sikap 
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itu sendiri ternyata tidak semata-mata tergantung sepenuhnya kepada faktor 

eksternal, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi faktor internal seseorang.
58

 

3. Sikap Peserta Didik Terhadap Agama 

Sikap peserta didik remaja terhadap agama dapat bervariasi tergantung 

pada faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pengalaman pribadi, 

pendidikan agama, dan pengaruh lingkungan. Berikut ini adalah beberapa sikap 

yang mungkin dimiliki oleh peserta didik remaja terhadap agama: 

a. Keyakinan dan Praktik Religius: Beberapa peserta didik remaja mungkin 

memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama tertentu dan secara aktif terlibat 

dalam praktik-praktik keagamaan seperti ibadah, doa, dan ritual agama. 

b. Ketidak pedulian atau Netralitas: Ada peserta didik remaja yang mungkin tidak 

memiliki minat yang kuat terhadap agama atau mungkin netral dalam 

pandangan mereka tentang agama. Mereka mungkin tidak terlibat dalam 

praktik keagamaan atau memiliki ketertarikan yang terbatas terhadap aspek 

keagamaan. 

c. Pencarian dan Pertanyaan: Banyak peserta didik remaja mengalami fase 

pencarian identitas dan spiritualitas. Mereka mungkin mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kritis tentang agama, mencari pemahaman yang lebih mendalam, 

dan mengeksplorasi berbagai tradisi agama sebelum menetapkan keyakinan 

mereka sendiri. 

d. Toleransi dan Penghargaan terhadap Keberagaman Agama: Sebagian peserta 

didik remaja mungkin mengembangkan. 

e. sikap toleransi terhadap agama-agama lain dan menghargai keragaman 

kepercayaan. Mereka mengakui hak setiap individu untuk mempraktikkan 

agama mereka sendiri tanpa menghakimi atau memaksakan pandangan mereka 
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sendiri. 

f. Konflik atau Ketegangan: Dalam beberapa kasus, siswa remaja dapat 

mengalami konflik atau ketegangan terkait agama. Hal ini dapat disebabkan 

oleh perbedaan keyakinan dengan keluarga atau komunitas, tekanan sosial, 

atau pengalaman negatif yang terkait dengan agama. 

Penting untuk diingat bahwa sikap peserta didik remaja terhadap agama 

dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Pendidikan agama yang inklusif, 

dialog antaragama yang terbuka, dan lingkungan yang mendukung dapat berperan 

dalam membentuk sikap yang positif terhadap agama dan meningkatkan 

pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama. 

D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Keberagamaan Peserta Didik 

Manusia adalah merupakan makhluk yang lebih sempurna bila 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Akibat dari unsur 

kehidupan yang ada pada manusia, manusia berkembang dan mengalami 

perubahan-perubahan, baik perubahan dalam segi fisiologi maupun perubahan-

perubahan dalam psikologi. 

Dalam mempelajari perkembangan manusia dan perkembangan anak pada 

khususnya, dituntut dapat menaruh perhatian secara serius sebab dalam 

perkembangan dan pertumbuhan anak beriringan dengan adanya gejala yang 

ditimbulkannya sebagaimana yang disebutkan di atas. Bila hal itu tidak 

diperhatikan faktor yang mempengaruhinya juga tidak akan diketahui dengan 

jelas. Dalam ilmu jiwa dikenal ada tiga faktor yang senantiasa berpengaruh dalam 

proses perkembangan yang dikemukakan oleh para ahli. 

a. Bawaan atau bakat 

peran bawaan dan bakat dalam mempengaruhi perilaku keberagamaan peserta 

didik dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana aspek-
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aspek ini berinteraksi dengan faktor-faktor lainnya, sifat bawaan dan keturunan 

sebagai penentu tingkah laku seseorang. Persepsi tentang ruang dan waktu 

tergantung pada faktor–faktor alamiah atau pebawaan dari lahir. Kapasitas 

intelektual itu diwarnai sejak lahir.  

Menurut M. Ngalim Purwanto perkembangan manusia itu ditentukan oleh 

faktor–faktor yang dibawa manusia sejak lahir, pembawaan yang telah terdapat 

pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya.
59

 

Aliran nativisme memandang hereditas (Heredity) sebagai penentu 

kepribadian. Hereditas adalah totalitas sifat-sifat karakteristik yang dibawa atau 

dipindahkan dari orang tua ke anak keturunannya. Perpindahan genetik itu 

merupakan fungsi dari kromosom dan gen. Kromosom adalah bagian sel yang 

mengandung sifat keturunan, satu tubuh yang berwarna gelap di dalam inti sel 

Elementer. Gen adalah sebaran partikel Hipotetik yang terletak sepanjang 

kromosom-kromosom yang diduga menjadi unit elementer dari sifat keturunan 

atau kebakaan.
60

 

Asumsi yang mendasari aliran ini adalah bahwa diri anak dan orang tua 

terdapat banyak kesamaan, baik fisik maupun psikis. Setiap manusia memiliki 

gen. Gen adalah butiran kecil yang terdapat di dalam sel-sel kelamin manusia 

yang dipindahklan dari orang tua kepada keturunan dan merupakan sifat–sifat 

yang diwariskan.
61

 

Mashur Rajab menyebutkan bahwa ada lima macam yang dapat 

diwariskan dari orang tua kepada anaknya, yaitu: pertama, pewarisan yang 

bersifat jasmaniah seperti, warna kulit, bentuk tubuh, sifat rambut, dan 
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sebagainya. Kedua, pewarisan yang bersifat intelektual, seperti kecerdasan dan 

kebodohan. Ketiga, pewarisan yang bersifat tingkah laku, seperti tingkah laku 

terpuji atau tercela, lemah lebut, atau keras kepala, taat atau durhaka. Keempat, 

pewarisan yang bersifat alamiah yaitu pewarisan internal yang dibawa sejak 

kelahiran anak tanpa pengaruh dari faktor eksternal. Kelima, pewarisan yang 

bersifat Sosiologis, yaitu pewarisan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.
62

 

Dari pemaparan tersebut di atas, jelaslah bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap pengaruh perkembangan jiwa anak adalah faktor bawaan atau bakat yang 

dibawanya sejak lahir yang akan menentukan arah dan kehidupan anak pada 

proses kehidupan selanjutnya. Oleh karena anak akan tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan bakat yang dibawanya sejak lahir. Dalam hal ini pendidikan 

ataupun pengalaman yang dialamihnya dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya itu, tidak memberi pengaruh apa–apa pada dirinya. Oleh karena 

itu, dalam ilmu pendidikan pandangan seperti ini disebut Pesimisme Paedagogis 

b. lingkungan 

Faktor lingkungan memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku 

peserta didik. Lingkungan belajar tidak hanya mencakup fisik tempat 

pembelajaran, tetapi juga aspek-aspek sosial dan budaya. Budaya sekolah 

mencakup norma, nilai, dan kebijakan yang ada di sekolah. Suasana yang positif, 

inklusif, dan mendukung kerjasama dapat memberikan kontribusi besar terhadap 

pembinaan perilaku peserta didik. Sekolah yang mempromosikan norma-norma 

positif dan saling menghormati dapat membentuk sikap yang positif. 
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Menurut Muhibbin Syah Perkembangan manusia itu semata-mata 

bergantung  pada lingkungan dan  pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat, 

dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya.
63

 

Asumsi psikologis yang mendasari ini adalah bahwa manusia lahir dalam 

keadaan netral, tidak memiliki pembawaan apapun. Ia bagaikan kertas putih 

(tabula rasa) yang dapat ditulisi apa saja yang dikehendaki. Perwujudan 

kepribadian ditentukan oleh luar diri yang disebut dengan lingkungan, dengan 

kiat-kiat rekayasa yang bersifat impersonal dan direktif. Bayi lahir memiliki 

kecenderungan yang sama dengan yang lain. Mereka segera menyusui apabila 

bibirnya bersentuhan dengan puting susu. Mereka juga menangis apabila merasa 

lapar, haus dan sakit. Jadi, semua bayi yang lahir itu selalu dalam keadaan kosong 

dan perbedaan kepribadian yang nampak kemudian disebabkan oleh pengaruh 

lingkungan dalam proses kehidupannya. 

Lingkungan yang mempengaruhi kepribadian terdiri atas lima aspek yaitu 

geografis, historis, sosiologis, kultural dan psikologi.
64

 Lingkungan geografis 

disebut juga lingkungan alamiah, yaitu lingkungan yang ditentukan oleh letak 

wilayah seperti di daratan, pegunungan dan pesisir pantai, kondisi iklim seperti 

panas, di gunung sahara, tropis, sedang dan salju, sumber penghasilan seperti 

wilayah industri, pertanian, pertambangan, dan perminyakan. Lingkungan historis 

yaitu lingkungan yang ditentukan oleh ciri suatu masa kemunduran, masa 

pencerahan dan kebangkitan, era industri dan sebagainya. Masing-masing masa 

dan era memiliki corak peradaban tersendiri. 

Lingkungan sosiologi yaitu lingkungan yang ditentukan oleh hubungan 

antara individu dalam suatu comunitas sosial. Hubungan ini selalu dikaitkan 
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dengan tradisi, nilai-nilai, peraturan-peraturan dan undang-undang. Lingkungan 

kultural yaitu lingkungan yang ditentukan oleh kultur suatu masyarakat. Kultur ini 

meliputi cara berfikir, bertindak, berperasaan, dan sebagainya. Lingkungan 

psikologis adalah lingkungan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan, seperti 

kondisi rasa tanggung jawab, toleransi kesadaran, kemerdekaan, keamanan dan 

sebagainya. Masing-masing lingkungan di atas menentukan kepribadian 

seseorang, walaupun proporsinya tidak selalu seimbang. Suatu kepribadian 

kadang-kadang lebih didominasi oleh faktor lingkungan yang lain. Ketika faktor-

faktor lingkungan ini berfungsi pada diri seseorang maka kepribadiannya secara 

kualitatif menjadi lebih dewasa dan baik. 

c. Minat/motivasi  

minat dan motivasi sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku 

keberagamaan peserta didik dapat memberikan pemahaman yang  lebih mendalam 

tentang dinamika psikologis yang mendasari keterlibatan dan keterikatan mereka 

terhadap aspek keberagamaan. 

Menurut Mc. Donald bahwa motivation is a energy change within the 

person characterized by affective arousal and anticipatory goal reactions. 

Motivasi adalah suatu perubahan energy dalam diri seseorang itu terbentuk suatu 

aktifitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu 

dari aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk 

mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya.
65

 

Motivasi dapat diartikan sebagai daya pendorong atau daya penarik yang 

menyebabkan adanya tingkha laku kearah tujuan tertentu. Mengarahkan atau 

menyalurkan perilaku artinya ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku 

                                                             
65 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011) h.148. 



62 
 

setiap individu diarahkan terhadap sesuatu, dan menopang perilaku artinya 

lingkungan sekitar harus menguatkan.
66

 

Motivasi memainkan peran penting dalam pembinaan perilaku peserta 

didik. perilaku yang positif dapat memengaruhi keberhasilan akademis, 

perkembangan pribadi, dan interaksi sosial, begitu juga dukungan dan keterlibatan 

orang tua dapat memotivasi peserta didik. Komunikasi terbuka antara sekolah dan 

orang tua, serta partisipasi orang tua dalam kegiatan pendidikan, dapat 

memberikan dukungan tambahan untuk pembinaan sikap positif. 

Minat dan motivasi belajar adalah dua aspek penting dalam proses 

pembelajaran dan perkembangan individu. Keduanya berperan dalam membentuk 

perilaku, keterlibatan, dan pencapaian dalam konteks pendidikan. Minat belajar 

mencerminkan ketertarikan atau keinginan seseorang terhadap suatu subjek, topik, 

atau aktivitas pembelajaran. Ini melibatkan aspek emosional dan afektif individu 

terhadap materi pelajaran atau kegiatan belajar. 
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E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara 

konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. 

Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai 

landasan penelitian
67

 

Berdasarkan paparan indikator di atas dapat digambarkan kerangka 

konseptual sebagai berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah (field research) atau penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini 

berdasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan 

tentang peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan perilaku  

keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar. 

Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
1
 Metode penelitian ini muncul 

karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena 

atau gejala, sehingga penelitian ini sering pula disebut dengan metode penelitian 

naturalistik, karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah (natural 

setting), disebut juga dengan metode etnographi, karena pada awalnya metode 

penelitian ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, 

disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif. 

Dalam penelitian ini peneliti mencari tahu, menganalisa, dan memahami 

tentang bagaimana peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan sikap 
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keberagamaan siswa di SMP Unismuh Makassar. Sehingga sangat diperlukan 

untuk menerima fakta melalui pengamatan di lapangan, memahami fenomena 

yang terjadi dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan wawancara dan 

observasi terhadap invorman penelitian. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini yakni di SMP Unismuh Makassar yang terletak di jalan 

talasalapang kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan. 

Peneliti menetapkan SMP Unismuh Makassar sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan, 1) belum ada yang meneliti peranan guru pendidikan agama Islam 

dalam pembinaan perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh 

Makassar. 2) lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti berdekatan sehingga 

dapat menghemat biaya penelitian, 3) peneliti pernah bertempat tinggal di SMP 

Unismuh Makassar sebagai pembina. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menilai lokasi ini dapat 

mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis mengenai peranan guru 

pendidikan agama Islam dalam pembinaan perilaku keberagamaan peserta didik 

di SMP Unismuh Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; a) pendekatan 

psikologis adalah cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan 

dimensi-dimensi tingkah laku baik dilihat secara sosial, individual, dan spritual 

maupun tahapan perkembangan usia dalam memahami agama. Manusia 

memperoleh kedalaman dalam beragama melalui berbagai pengalaman spritual 

yang erat kaitannya dengan ranah psikologisnya, dan esensi pengalaman 

keagamaan itu benar-benar ada dan bahwa dengan suatu emosi, pengalaman 

tersebut dapat diketahui, dimaknai, dan dihayati. Pengetahuan, penghayatan dan 



66 
 

pemaknaan diharapkan mampu memberikan pemenuhan terhadap ekspektasi 

manusia berupa kemapanan psikis
2
. b) pendekatan pedagogik adalah praktek cara 

seseorang mengajar dan ilmu pengetahuan mengenai prinsip dan metode-metode 

membimbing dan mengawasi pelajaran dan dengan satu perkataan yang disebut 

juga pendidikan.
3
 

Pendekatan-pendekatan tersebut dipilih dikarenakan peneliti memandang 

bahwa keberagamaan adalah hasil dari hasrat jiwa yang diimplementasikan 

melalui sebuah perbuatan, entah perbuatan tersebut bernilai positif ataupun 

negatif. Pendekatan di atas diharapkan dapat membantu penulis untuk 

mengumpulkan data yang benar dan mencari informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Sementara yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

dua sumber data yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data utama yang diperoleh peneliti secara 

langsung, data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber. 

Menurut Saifuddin Azwar data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung 

dari objek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.
4
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Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan situasi yang 

menjadi objek penelitian yang meliputi: tempat (lingkungan SMP Unismuh 

Makassar), pelaku (guru dan peserta didik), dan aktivitas pembelajaran, kegiatan 

pembinaan lainnya (kegiatan ekstrakulikuler). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah bersedia dalam berbagai bentuk. 

Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik  atau data yang sudah 

diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia 

pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan 

lain yang berhubungan dengan penggunaan data.
5
 

Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan 

dapat diperoleh di luar objek penelitian. Sumber data sekunder yang dimaksud 

yakni referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus 

penelitian yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan perilaku keberagamaan di SMP Unismuh Makassar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dalam pengertian umum adalah mengamati dan mendengar 

yang bertujuan untuk memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap 

perilaku kejadian-kejadian simbol-simbol tertentu dan keadaan benda, dilakukan 

selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi sabjek dengan mencatat guna 

penemuan data analisis.
6
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan wawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
7
 

Pada teknik ini, peneliti datang dan berhadapan langsung dengan 

responden atau subjek yang akan diteliti. Teknik ini merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan 

pertanyaan langsung kepada responden. Peneliti berinteraksi dan menanyakan 

tentang sesuatu yang telah direncanakan untuk menggali data yang akurat pada 

responden, hasilnya kemudian dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan perilaku 

keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.
8
 

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan 

teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala 

informasi yang sifatnya teks kemudian menjelaskan dan menguraikan mengenai 

hubungannya dengan penelitian. Data yang ingin diperoleh dari metode 
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dokumentasi adalah data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, 

historikalnya, maksud dan tujuan pendirian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan pada saat 

pengumpulan data di lapangan. Adapun instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pedoman Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.
9
 Penggunaan metode observasi dalam 

penelitian mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan lebih efektif bila 

dilakukan secara langsung dengan cara mengamati objek yang diteliti. Penulis 

menggunakan teknik demikian bertujuan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi 

dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan mengamati 

kemudian menganalisa secara sistematis peranan guru pendidikan agama Islam 

terhadap sikap keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar.. Berikut 

ini pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini: 

No Indikator Observasi Ada Tidak Ada 
1 Papan informasi sekolah   
2 Papan visi misi sekolah   
3 papan jumlah peserta didik   
4 Papan jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan 
  

5 Data-data informasi sekolah   
6 Papan informasi sarana dan prasarana   
7 Kegiatan keagamaan   
8 Penilaian perilaku peserta didik   
9 Papan tata tertib sekolah   
10 Ekstrakulikuler penunjang perilaku 

peserta didik 
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan pendapat atau persepsi responden tentang apa yang diteliti.  

Cara lain untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dari 

responden adalah dokumentasi. Di dalam melakukan metode dokumentasi, 

peneliti melakukan dokumentasi dalam bentuk foto terkait dengan peranan guru 

pendidikan agama Islam dalam pembinaan sikap keberagamaan siswa di SMP 

Unismuh Makassar. Peneliti juga menyelidiki benda-benda tertulis seperti, 

notulen, peraturan-peraturan, catatan harian, dokumen di SMP Unismuh Makassar 

sesuai dengan pedoman observasi yang telah dipersiapkan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data  

Proses pengolahaan data dimulai dengan mengelompokkan data yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari hasil observasi yang sudah 

dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi 

berupa foto, buku, gambar, dan sebagainya untuk dianalisa dan diklasifikasikan 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Proses analisis 

data ditempuh melalui proses reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan sesuai dengan 

permasalahan yang dimunculkan, kemudian dideskripsikan, diasumsi, serta 

disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasikan.
10
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa sejumlah 

data yang terkumpul melalui teknik wawancara, teknik observasi, dan 

dokumentasi disatukan menjadi satu kemudian dicoba untuk dibakukan, dipilah-

pilah kemudian diolah sesuai jenis atau golongan pokok bahasannya. Karena data 

yang didapatkan masih dalam bentuk uraian panjang, maka perlu sekali untuk 

direduksi. Penyajian data ditujukan untuk  langkah pengumpulan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan 

penarikan kesimpulan. Selain mereduksi dan menyajikan data, tindakan 

selanjutnya adalah verifikasi dan menarik kesimpulan. 

Verifikasi dilakukan untuk mencocokkan dan memeriksa kebenaran data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lalu 

disimpulkan. Simpulan tersebut tidak mutlak tetapi sifatnya lentur, dalam arti ada 

kemungkinan berubah setelah diperoleh data yang baru. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan setelah semua data yang diperlukan 

rampung yaitu sebagai berikut: 

a. Reduction data (reduksi data) 

Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah proses pemilihan, pusat 

perhatian pada penyederhanaan dan informasi yang memunculkan dari catatan-

catatan tertulis di lapangan.
11

 Mereduksi data berarti memilih hal-hal pokok, 

merangkum, dicari tema dan polanya, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Tujuan yang akan dicapai akan memandu setiap peneliti dalam mereduksi data 

penelitianya, temuan merupakan tujuan utama dari penelitian kualitatif. Oleh 

karena itu, ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan lalu menemukan 
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segala sesuatu yang tidak dikenal, dipandang asing, dan belum memiliki pola, hal-

hal tersebutlah yang harus diperhatikan peneliti dalam mereduksi data. 

b. Data display (penyajian data) 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk bagan, 

hubungan antar kategori, uraian singkat, flowchart dan sejenisnya. 

Dengan mendisplay data, maka memudahkan peneliti untuk memahami 

apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami pada tahapan sebelumnya. 

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualiatif adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

saja dapat mendapat rumusan masalah sejak awal tetapi mungkin juga tidak, 

karena seperti telah dikemukaka bahwa rumusan masalah dan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan.
12

 

Menarik kesimpulan ialah proses terakhir dan terpenting yang dilakukan 

dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang diambil harus bisa diuji 
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kebenarannya dan kecocokannya sehingga menunjukkan keadaan lapangan yang 

sebenarnya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data penelitian kualitatif dapat diuji dengan 

menggunakan uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (relibilitas), dan confirmability (objektivitas). Data 

penelitian kualitatif dapat dinyatakan kredibel atau dapat dipercaya apabila 

terdapat persamaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek di lapangan. Uji keabsahan data pada penelitian 

ini yaitu triangulasi.
13

 

Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghilangkan 

keraguan tersebut, tetapi masih ada yang belum mengetahui makna sesungguhnya, 

dan apa tujuan triangulasi di dalam sebuah penelitian,  disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman tentang triangulasi. Hakikat tentang triangulasi merupakan sebuah 

pendekatan multi-metode yang dilakukan oleh seorang peneliti pada saat peneliti 

mengumpulkan dan menganalisis data. Ide yang menjadi dasarnya yaitu fenomena 

yang akan diteliti dan telah diteliti dapat dipahami dan dimaknai dengan baik, 

sehingga dapat diperoleh sebuah kebenaran dengan tingkatan yang lebih tinggi 

jika dilihat melalui pendekatan dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat beberapa 

fenomena dari sudut pandang akan memunculkan kemungkinan tingkat kebenaran 

yang diperoleh semakin dapat diandalkan. Oleh karena itu, triangulasi merupakan 

usaha untuk memeriksa kebenaran data atau informasi dari sudut pandang yang 

berbeda-beda terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti.
14
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Tujuan triangulasi data yaitu meningkatkan kekuatan metodologis, teoritis, 

maupun interpretatif dari penelitian ini. Pengujian keabsahan data menggunakan 

triangulasi menurut moleong adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai bandingan terhadap data tersebut. Sedangkan menurut Denzin 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
15

 Triangulasi 

data terdiri dari: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu metode pengujian kredibilitas data dengan 

melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, 

penulis mengambil data dari beberapa sumber kepala sekolah, pendidik atau 

tenaga pengajar, dan peserta didik di SMP Unismuh Makassar. Data yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis dan dilakukan oleh peneliti kepada subjek 

penelitian atau narasumber, untuk mengetahui apakah pemahaman penulis telah 

sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data. Adapun teknik yang dipakai yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu 

Sesuai dengan pengertian triangulasi itu sendiri, peneliti menguji 

kredibilitas data dengan melakukan pengumpulan data dengan waktu yang 

berbeda-beda. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan 
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pengumpulan data pada tiga waktu yang berbeda pada masing-masing subjek 

penelitian. Secara umum dilakukan pada saat pagi, sore, dan malam hari.
16

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Data sebagai uji 

keabsahan data, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 
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BAB IV 

PERANAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 

DALAM PEMBINAAN PERILAKU KEBERAGAMAAN PESERTA DIDIK 

 DI SMP UNISMUH MAKASSAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat SMP Unismuh Makassar  

Pada awalnya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan 

adalah Alm. K.H. Djamaluddin Amien, beliau selalu berusaha agar ada SMP 

Muhammadiyah yang berkualitas di Kota Makassar. Tetapi niat baiknya memiliki 

kendala yaitu tidak adanya dana untuk mendirikan sekolah tersebut. Tetapi beliau 

tetap memperjuangkan untuk dapat mendirikan sekolah Muhammadiyah di Kota 

Makassar, yaitu dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang bernama Almarhum Prof. Dr. Ambo 

Enre Abdullah, agar dapat bersedia membuka SMP di Unismuh (Universitas 

Muhammadiyah  Makassar). Selanjutnya beliau mengadakan beberapa pembicaraan-

pembicaraan dengan Dr. H. Irwan Akib, M.Pd dan Pantja Nur Wahidin, S.Pd yang 

ketika itu mereka sedang melanjutkan kuliah S3 dan S2 nya di Surabaya, kedua 

beliau itulah yang menggagas SMP Unismuh Makassar. Dan akhirnya pada Tahun 

Ajaran 2003-2004 berdirilah SMP Unismuh Makassar dengan jumlah Murid 

sebanyak 30 orang, kepala sekolah pertama adalah  Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. dan 

seiring berjalanya waktu  SMP  itu berjalan , maka disusun pula struktur wakil kepala 

sekolah yang di wakili oleh 3 orang yaitu Drs. Kandacong Melle, M.Pd (Bidang 

Kurikulum) Pantja Nur Wahidin, S.Pd (bidang administrasi) dan Muh. Zia Ul Haq 

(bidang kesiswaan)  lalu kemudian  bidang Kesiswaan  digantikan oleh Parenta, S.Pd, 
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M.Hum. Kemudian pada tahun itu SMP Unismuh mendapat persetujuan lisan dari 

ketua majelis pendidikan SD dan SMP Muhammadiyah Dr. Zamrani. 

2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Unismuh Makassar 

a. Visi 

Mantap keimanan, unggul intelektual, anggun berakhlak dan sigap berkarya 

b. Misi 

1. Memantapkan dasar-dasar ketauhidan dalam segala aspek. 

2. Memberi bekal kemampuan pemecah masalah, kemampuan berfikir logis, kritis 

dan kreatif. 

3. Menanamkan dasar-dasar akhlak dan kreatif, baik akhlak kepada pencipta, 

kepada sesama manusia, maupun akhlak terhadap makhluknya dan 

lingkungannya. 

4. Memberi bekal kemampuan memadukan ilmu dan iman dalam keseharian. 

5. Memberi bekal kepada peserta didik untuk berkarya dan bekal melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

c. Tujuan  

Tujuan Jangka Panjang 

Melahirkan kader-kader Muhammadiyah dan calon generasi terbaik penerus 

bangsa yang memiliki dasar-dasar keimanan, berkompetensi, dan memiliki daya 

saing untuk menghadapi tantangan dakwah amat ma’ruf nahi mungkar di era 

global dengan modal keunggulan intelektual dan menjadi calon pimpinan 

persyarikatan, dan calon tenaga kerja yang memiliki akhlak yang terpuji, siap 

pakai untuk kalangan lokal, nasional, regional maupun internasional dengan karya 

nyata. 
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Tujuan Jangka Pendek 

a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM). 

b. Menata dan melengkapi dokumen administrasi sekolah. 

c. Meningkatkan disiplin siswa terhadap tata tertib sekolah. 

d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, kependidikan. 

e. Meningkatkan pengadaan sarana prasarana penunjang KBM. 

f. Mengadakan rehab ringan asrama dan ruang belajar. 

g. Melaksanakan ruang kelas baru dan sarana lainnya. kependidikan. 

h. Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerintah dan masyarakat. 

i. Meningkatkan kesehjateraan tenaga pendidik dan  

j. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Al-Islam, Ke muhammadiyahan dan bahasa 

arab (ISMUBA) dan bahasa asing. 

3. Keadaan Staf Pengjar dan Administrasi SMP Unismuh Makassar 

 

 

NO 

 

NAMA GURU 

 

MATA 

PELAJARAN 

 

KELAS 

JUMLAH 

JAM PER 

PEKAN  
 

VII 

 
 
VIII 

 
 

IX 

1. Prof. Dr. H. Irwan Akib, 

M.Pd. 

Kepala Sekolah - - - 0 

2. Drs. Maryanto Jamhuri Wakasek 2 6 8 8 22 

3. Hartini Nanda, S.Ag. Al-Qur’an Hadis 6 4 - 10 

4. Ridwan Amin, S.Pd. Al-Qur’an Hadis - 4 8 12 

5. Siti Aminah, S.Pd.I 
Akidah dan Fikih/ 
Kep. Perpustakaan 4 4 4 12 

6. Muh. Darwis, S.Pd.I 
Akidah dan Fikih/ 

Sarpras 8 4 4 16 

7. Masnaeni, S.Pd.I, M.Pd.I Tarikh/ ISMUBA 6 
- 

- 6 

8. Syamsul Hidayat, S.Pd.I Tarikh/Kaur 

ISMUBA dan Humas 

- 8 8 16 

9. Munir, S.Ag., S.Pd.I Kemuhammadiyahan - - 4 4 

10. M. Rustam, S.Pd. Kemuhammadiyahan 6 8  14 
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11. Nurlaeli, S.Ag. Kemuhammadiyahan - - 4 4 

12. Ahmad Nashir, S.Pd.I, M.Pd.I Bahasa Arab - - 8 8 

13. Jihan naga Ulan, S.Pd. Bahasa Arab 6 8 - 14 

14. Dra. Nurhayati B, M.M.Pd. PPkn 6 - - 6 

15. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. PPkn - 8 - 8 

16. Abdullah, S.Pd., M.Pd. PPkn - - 8 8 

17. M. Ikbal, S.Pd. Bahasa Indonesia 12 16 - 28 

18 Maria Ulviani, S.Pd., M.Pd. Bahasa Indonesia - - 16 16 

 

19. 
 

Drs. Kandacong Melle, M.Pd. 

IPA Terpadu/ 
Wakasek 1 6 - 8  

22 
Prakarya - - 8 

20. Sunarto, S.Pd. IPA Terpadu 6 8 - 14 

21. Yusri Handayani, S.Pd., M.Pd. 
IPA Terpadu/ 
Kep. Lab. IPA - 8 - 8 

22. Drs. Rajamuddin, M.Pd. IPA Terpadu - - 8 8 

23. Nurfadilah, S.Pd., M.Pd. Matematika 12 - - 12 

24. Siti Fahmia, S.Pd. Matematika - 16 - 16 

25. Muh. Akbar, S.Pd. Gr. 
Matematika/ 

 Kaur Kurikulum - - 16 16 

26. Nurliani, S.Pd. IPS Terpadu 12 4 - 16 

27. Nur Ahmad, S.Pd. IPS Terpadu - 12 - 12 

28. Dra. Nurbaya IPS Terpadu - - 16 16 

29. Hudaedah, S.Pd., M.Pd. Bahasa Inggris 12 - - 12 

30. Arfiah Ainun Salsabilah H, 

S.Pd. Gr. 

Bahasa Inggris - 16 - 16 

31. Hikmah, S.Pd., M.Pd. Bahasa Inggris - - 8 8 

32. Mufthihaturrahmah M, S.Pd., 

M.Pd. 

Bahasa Inggris - - 8 8 

33. Andi Yanuari Ardi, S.Pd., 

M.Pd. 

PJOK/ Kaur. 

Kesiswaan 

4 4 4 12 

34. Masnidar, S.Pd. PJOK 2 4 4 10 

35. Suhaenah, S.Pd. Gr. Seni Budaya - 8 8 16 

36 Nichael Deby Atmadi, S.Pd Seni Budaya 8 8 - 16 

37 Rosmalina, S.Kom Informatika - - 6 6 

38 Ahmad Akram, ST  4 - - 4 
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4. Data Sekolah 

Profil SMP Unismuh Makassar 

NO Nama sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Unismuh Makassar 

1 Nomor izin operasional 422/2667/PDK/VIII/2004 

2 Nomor statistik sekolah 202 196 004 222 

3 Nomor pokok sekolah nasional 40313847 

4 Alamat  Jl. Tala’salapang No.40 D Makassar 

5 Kelurahan Gunungsari 

6 Kecamatan Rappocini  

7 Kota  Makassar  

8 Provinsi  Sulawesi Selatan 

9 Kode pos 90221 

10 Telepon  085342531901 

11 Daerah  Perkotaan  

12 Status Sekolah Swasta 

13 Nama yayasan/organisasi BPH Unismuh Makassar 

14 Tahun berdiri 2003 

15 Kegiatan belajar mengajar Pag-siang 

16 Status bangunan  Milik sendiri 

17 Luas lokasi M² 

18 Lokasi sekolah Perkotaan 

19 Jarak ke pusat kecamatan 3 km 

20 Jarak ke pusat kota 8 km 



81 
 

21 Jumlah keanggotaan rayon Rayon SMPN 21/10 sekolah (1 

Negeri & 9 Swasta) 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana SMP Unismuh Makassar 

No Nama jumlah 
Kondisi 

Baik Tidak baik 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 √  

2 Ruang Tata Usaha 1 √  

3 Ruang Kelas 11 √  

4 Ruang Perpustakaan 1 √  

5 Masjid Sekolah 1 √  

6 Ruang Laboratorium 1 √  

7 Ruang Guru 1 √  

8 Ruang IPM 1 √  

9 Ruang BK 1 √  

10 Ruang UKS 1 √  

11 Kantin 3 √  

12 Ruang WC 5 √  

13 Komputer 1 √  

14 Printer 2 √  

15 Speaker/Pengeras Suara 2 √  

16 Kabel Sambung 2 √  

17 Madding Sekolah 1 √  
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B. Pembinaan perilaku Keberagamaan terkait Ibadah dan Akhlak oleh Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Unismuh Makassar. 

Pembinaan perilaku keberagamaan merupakan bagian integral dari pendidikan 

karakter yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang 

memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. 

Pembinaan perilaku keagamaan melibatkan pendidikan nilai-nilai fundamental dalam 

ajaran agama tertentu. Ini bisa mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip moral, 

etika, dan perintah agama yang mengajarkan tentang kebaikan, keadilan, kasih 

sayang, dan integritas. 

SMP Unismuh Makassar sebagai lembaga pendidikan formal, mempunyai 

tujuan yang sangat jelas yaitu pembentukan perilaku keberagamaan yang tertanam 

kuat dalam hati. Untuk membentuk perilaku keberagamaan peserta didik 

dilakukanlah kegiataan pembinaan sebagai upaya dalam pembinaan dan penanaman 

iman dalam diri peserta didik. Dalam melakukan pembinaan terhadap nilai-nilai 

keagamaan pendidik perlu menanamkan kebenaran agama, kebaikan ajaran agama 

dan keindahan ajaran agama kepada peserta didik. 

Pendidikan keagamaan harus melibatkan penerapan nilai-nilai keagamaan 

dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diajarkan untuk mengaitkan ajaran agama 

dengan tindakan nyata, seperti kejujuran, kepedulian, keadilan, dan keikhlasan dalam 

berinteraksi dengan orang lain. 

Perilaku sebagai pemberi arah perilaku, sebagai penentu respons terhadap 

obyek atau keadaan tertentu,  memang merupakan bentuk kesiapan untuk merespons. 

Betul seseorang akan menentukan sikap terlebih dahulu sebelum ia melakukan 
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sesuatu, ataupun sikap tertentu sudah ada padanya sebelum ia wujdukan dalam suatu 

perbuatan, maka dikatakanlah sikap itu sebagai kesiapn untuk berbuat atau 

merespons.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP Unismuh Makassar pada 

tanggal 20 Oktober 2023, peneliti melihat ada tiga kegiatan yang menjadi ciri dari 

sekolah ini, yaitu kegiatan baca al-Qur’an, shalat dhuha dan kegiatan shalat dzuhur 

berjamaah. Hal ini didukung dengan pernyataan Kandacong Melle, wakil kepala 

sekolah SMP Unismuh Makassar dalam wawancara sebagai berikut: 

“Pelaksanaan pembinaan kegiatan baca al-Qur’an, shalat dhuha dan shalat 
dzuhur berjamaah diwajibkan disekolah kami ini. Alasanya untuk melakukan 
pembiasaan kepada peserta didik membaca Al-Qur’an setiap harinya termasuk 
pembiasaan melaksanakan amalan-amalan sunnah seperti shalat dhuha. 
Kemudian mereka juga ditambah tugas tambahan hafalan surah-surah pendek”

1
.  

 Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa SMP Unismuh Makassar sebagai 

lembaga pendidikan menerapkan aturan yang mengikat untuk semua peserta didik 

wajib melaksanakan aturan sekolah yang sudah terprogram dalam kegiatan sekolah 

berupa tadarrus, shalat dhuha dan shalat dzuhur secara berjamaah. Dalam hal ini SMP 

Unismuh Makassar sebagai lembaga pendidikan mengharapkan kepada peserta 

didiknya untuk melakukan pembiasan melaksanakan amalan-amalan sunnah dan taat 

untuk melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah. Hal ini dipertegas oleh salah 

satu pendidik yang menyatakan bahwa: 

“Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas semua peserta 
didik diarahkan untuk ke masjid melaksanakan tadarrus, kemudian dilanjutkan 
dengan shalat dhuha, pada proses pelaksanaan tadarrus di bimbing langsung 
oleh para pendampingnya yaitu guru-guru SMP Unismuh Makassar”. 

Berkaitan dengan kegiatan  tadarrus sebelum  memulai pembelajaran, berikut 

hasil wawancara dengan bapak rustam, beliau mengatakan bahwa; 

                                                             
1
 Kandacong Malle, Wakil Kepala Sekolah SMP Unismuh Makassar, Wawancara, 19 

Oktober 2023 
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“kegiatan tadarrus di sekolah kami ini itu rutin setiap pagi jam 07.00-08.00 
wajib untuk semua peserta didik, kegiatan tadarrus diperutuhkan untuk semua 
siswa dengan menggunakan metode tilawati, jadi setiap peserta didik dibagi 
perkelompok sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dalam kegiatan 
tadarrus setiap pagi setiap peserta didik di kelompokkan dan mempunyai 
pendamping masing-masing, Alhamdulillah kegiatan tadarrus setiap pagi ini 
meningkatkan kualitas peserta didik dalam membaca al-Qur’an, dari awal 
peserta didik belajar dengan metode tilawati, Alhamdulillah sudah banyak 
peserta didik yang bisa baca al-Qur’an dari pembiasaan tadarrus tiap paginya.

2
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

kegiatan baca al-Qur’an diluar sebagai mata pelajaran dilakukan setiap awal jam 

pelajaran. Masih ada beberapa siswa-siswi yang bisa belum bisa membaca al-Qur’a, 

dan masih dalam tahap Iqra’ membuat kegiatan tadarrus dengan metode tilawati 

menjadi solusi untuk peserta didik agar mereka bisa membaca al-Qur’an dengan baik 

dan benar. Selain itu, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga 

membimbing secara langsung siswa-siswi tersebut sehingga ada interaksi langsung 

antara siswa dan guru di dalam proses pembinaan. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis memberikan analisis bahwa dengan 

program unggulan sekolah berupa tadarrus, shalat dhuha dan shalat dzuhur 

berjamaah, program ini sangat baik untuk menunjang kemampuan peserta didik untu 

taat kepada aturan agama serta mendekatkan mereka kepada Allah swt. 

Berkaitan dengan akhlak peserta didik di SMP Unismuh Makassar, ibu 

Aminah menjelaskan sebagai berikut: 

“kalau mengenai akhlak peserta didik sudah rata-rata baik, misalnya ketika jam 
belajar peserta didik tidak ribut, memperhatikan kalau guru lagi menjelaskan, 
tidak melawan guru, kalau berkomunikasi dengan para guru sudah 
menunjukkan sikap sopan santun, peserta didik juga selalu mencium tangan 
gurunya ketika bertemu dan ketika waktu jam pulang mereka selalu mencium 
tangan guru-gurunya, begitu juga bergaul dengan temanya sudah menunjukkan 
pertemanan yang baik, tidak saling mengejek.

3
 

 

                                                             
2
 M.Rustam, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, 18 Oktober 2023 

3
 Siti Aminah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, 18 Oktober 

2023 
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Dari hasil observasi di lapangan penulis melihat ketika berada di lingkungan 

sekolah, peserta didik bergaul dengan baik kepada guru dan teman-temanya, sudah 

berbicara dengan sopan, ketika bertemu dengan tamu dan guru-gurunya mereka 

menegur dan bersalaman. Siswa yang masih berkelakuan kurang baik akan segera 

ditegur oleh guru dan diberi nasihat. Tidak ditemukan siswa yang melawan ketika 

diberi teguran atau hukuman ketika mereka melakukan kesalahan termasuk 

melanggar aturan sekolah.  

Islam memiliki dasar-dasar konseptual tentang akhlak yang kompehensif dan 

menjadi karakteristik yang khas, diantaranya akhlak yang bersifat umum dan 

terperinci, akhlak yang bersifat menyeluruh, akhlak sebagai buah dari iman, akhlak 

menjaga konsistensi dengan tujuan.
4
 

Namun dalam proses pembelajaran di dalam kelas, masih ada beberapa 

peserta didik yang sibuk sendiri atau dengan temannya kurang fokus dengan kegiatan 

pembelajaran. Terutama ketika guru sedang lengah beberapa siswa bercerita dengan 

temannya. Peserta didik yang melanggar aturan akan ditindak langsung oleh guru, 

baik guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti maupun guru-guru lain dengan 

diberikan hukuman menghafal surah-surah pendek, membersihkan kelas ataupun 

hanya diberikan teguran dan peringatan.
5
 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, penulis memberikan 

analisis bahwa akhlak peserta didik di SMP Unismuh Makassar dalam kesehariannya 

di sekolah sudah lumayan baik. Peserta didik mengetahui dan memahami bahwa 

dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain ada hal tertentu yang harus 

diketahi. Meskipun masih ada kekurangan dalam kegiatan pembelajaran, hendaknya 

                                                             
4
 Nur Hidayat, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: PT Ombak, 2003) h.31. 

5 Observasi di SMP Unismuh Makassar, 23 Agustus 2023. 
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guru lebih memerhatikan kondisi peserta didik selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung, sehingga pola pikir dan sikap peserta didik lebih terbentuk selama 

kegiatan pembelajaran. 

Selanjutnya berkaitan dengan shalat dhuha dan shalat dzuhur berjamaah, 

berikut wawancara dengan ustadz Ridwan Amien, beliau mengatakan bahwa; 

“shalat dhuha setiap pagi semua siswa wajib melaksanakan di masjid sebelum 
kegiatan pembelajaran di dalam kelas dilaksanakan, begitu juga dengan shalat 
dzuhur berjamaah di masjid semua siswa diwajibkan melaksanakan shalat 
dzuhur, Alhamdulillah semua siswa melaksanakan shalat dzuhur di masjid, 
walaupun terkadang masih ada beberapa siswa yang terlambat karena ke kantin 
sekolah, setelah kegiatan shalat dzuhur berjamaah di masjid ada pembacaan 
hadits-hadits pendek dan kultum yang dilakukan secara bergiliran oleh peserta 
didik.

6
  

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa pada jam 

istirahat kegiatan shalat dzuhur berjamaah dilaksanakan, beberapa peserta didik tidak 

langsung berangkat ke masjid. Ada yang pergi ke warung atau tempat jajan, ada juga 

beberapa peserta didik yang memilih diam di dalam kelas. Guru biasanya melakukan 

pengecekkan kesetiap kelas untuk mengajak peserta didik ke masjid melaksanakan 

shalat dzuhur berjamaah, ketika shalat dimulai masih ada beberapa peserta didik yang 

terlambat.
7
  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas penulis memberikan 

analisis bahwa dalam kegiatan shalat dzuhur berjamaah secara keseluruhan berjalan 

baik dan lancar, hanya dalam prakteknya masih ada beberapa peserta didik yang 

harus diingatkan terlebih dahulu. Tiga kegiatan yang menjadi perantara bagi guru 

untuk melakukan pembinaan terkait sikap keberagmaan peserta didik yaitu membaca 

al-Qur’an, shalat dhuha dan shalat dzuhur secara berjamaah menjadi sarana 

                                                             
6
 Ridwan Amien, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, 19 Oktober 

2023 
7
 Observasi di SMP Unismuh Makassar, 23 Agustus 2023. 
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pembinaan bagi peserta didik untuk melatih mereka supaya tidak melalaikan ibadah, 

taat, disiplin, dan tidak bermalas-malasan. Kegiiatan tersebut dilakukan agar peserta 

didik terbentuk sikapnya dalam keberagamaan dan memiliki perilaku yang sesuai 

dengan nilai dan norma agama Islam. Maka pentinglah peran guru pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti untuk menanamkan pemahaman kepada peserta didik tentang 

pentingnya beribadah, agar dalam diri peserta didik muncul motivasi dan kesadaran 

untuk selalu tepat waktu dalam beribadah kepada Allah. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Zakiah Drajat yang mengatakan bahwa, sikap 

keberagamaan merupakan perolehan dan bukan pembawaan. Ia terbentuk melalui 

pengamalan langsung yang terjadi dalam hubungannya dengan unsur-unsur 

lingkungan materi dan sosial. 

Dalam teori yang lain disebutkan bahwa sikap bersifat pembawaan dan hasil 

belajar menunjukkan adanya pengaruh bersama antara pembawaan dan hasil belajar 

dari lingkungan.
8
 

Lingkungan dapat memainkan peran dan pendukung terhadap proses 

perkembangan kecerdasan, sehingga manusia dapat mencapai taraf kebenaran yang 

setinggi-tingginya, begitu pula sebaliknya bisa menjadi penghambat  perkembangan, 

sehingga kebanyakan orang tidak dapat mengambil manfaat dari kecerdasaan yang 

diwarisi.
9
 

Berdasarkan teori tersebut ditarik kesimpulan bahwa perilaku seseorang dalam 

beragama bisa dipengaruhi oleh sebanyak dan sedalam apa pengetahuan mereka 

tentang agama tiu sendiri. Semakin baik pemahaman seseorang tentang agama, maka 

                                                             
8
 Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia,2009)  h.99. 

9
 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Nunggal CIpta, 2007) 

h. 75-89. 
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semakin baik mereka untuk melaksanakan perintah agama. Maka tentu  ini juga dapat 

mengubah pembawaan seseorang yang tadinya masih kurang konsisten dalam 

menjalankan agama, menjadi orang yang taat dan selalu berperilaku sesuai petunjuk 

yang diajarkan dalam agama. 

C. Metode Pembinaan Perilaku Keberagamaan yang dilakukan oleh Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Unismuh Makassar. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara atau 

jalan tertentu yang dipilih atau digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil 

tertentu. Metode dapat merujuk pada pendekatan atau teknik yang digunakan dalam 

berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, atau pekerjaan 

tertentu
10

. 

Menurut Sudijono adalah seorang pakar dalam bidang pendidikan. 

Menurutnya, metode adalah cara atau teknik yang digunakan dalam proses 

pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
11

 

Dalam proses pendidikan, diperlukan metode-metode pendidikan yang 

mampu menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada peserta didik, sehingga peserta 

didik bukan hanya mengetahui tentang moral, etika, tetapi juga diharapkan mereka 

mampu melaksanakan moral yang menjadi tujuan utama pendidikan.  

Berkaitan dengan metode pembinaan pada kegiatan baca al-Qur’an, ibu 

Aminah memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Anak yang masih kurang lancar membaca al-Qur’an dilatih terlebih dahulu 
membaca dengan menggunakan metode tilawati, sedangkan yang sudah bisa di 

                                                             
10

 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), h.543. 
11

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 134. 
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kelompokkan lalu dibimbing langsung oleh pembimbingnya, sambil menghafal 
surah-surah pendek.”.

12
 

Pernyataan ibu Aminah di dukung oleh pernyataan ustadz Ridwan Amien, 

dalam wawancara yang kami lakukan, beliau mengatakan: 

 
“kegiatan baca al-Qur’an dilakukan setiap pagi dan diwajibkan kepada seluruh 
peserta didik, termasuk bagian dari program unggul sekolah, mereka 
dikelompokkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, yang masih pemula dan 
belum lancar mereka harus masuk di kelompok bimbingan yang diajarkan 
dengan menggunakan metode tilawati.

13
  

 

Pernyataan ibu Aminah dan ustadz Ridwan Amien didukung oleh pernyataan 

beberapa siswa sebagai berikut: 

 
Ghani : “Pendamping dan guru mengajarkan satu persatu peserta didiknya 

sampai benar-benar bisa membaca al-Qur’an 
Akbar : “Beliau akan membantu mengajari dengan baik sehingga siswa bisa  

mengerti 
Dhani : “Guru membimbing muridnya yang belum bisa baca mulai dari jilid 1 

sampai akhirnya bisa membaca al-Qur’an.
14

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dalam kegiatan tadarrus al-

Qur’an dimasjid, pembimbing membagi peserta didik dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan kemampuan baca al-Qur’annya. Guru ikut terlibat membimbing 

peserta didiknya, peserta didik yang masih Iqra’ didahulukan setelah itu baru peserta 

didik yang sudah bisa membaca al-Qur’an. Peserta didik berlatih sembari 

menghafalkan dan menyetor surah-surah pendek.  

Dalam kegiatan tadarrus di masjid masih ada beberapa peserta didik yang 

ribut dan membuat konsentrasi temannya yang sedang tadarrus. Keadaan menjadi 

tenang kembali setelah guru dan  pendampingya benar-benar membagi tugas untuk 
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masing-masing anak selama menunggu giliran sehingga mereka tersibukkan dengan 

tugas tersebut.
15

  

Berkaitan dengan metode pembinaan akhlak peserta didik, ustadz Rustam 

menjelaskan sebagai berikut: 

 
“terkait dengan pembinaan akhlak peserta didik tidak ada waktu secara khusus, 
sering kali dilakukan bersamaan pada saat pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dan budi pekerti, peserta didik diberi nasihat, diceritakan kisah-kisah 
ketauladan, termasuk memberikan intisari dari materi pelajaran hari itu, dan 
menyampaikan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

16
 

 

Pernyaaan diatas didukung dengan jawaban dari ustadz Ridwan Amien, beliau 

mengatakan:   

 
“setiap kegiatan belajar dikelas selalu diingatkan untuk menjaga perilaku 
didalam dan diluar kelas, selalu diingatkan dengan menceritakan kisah-kisah 
ketauladanan Rasulullah dan sahabat-sahabat rasul”.

17
 

 

Pernyataan guru-guru di atas juga didukung dengan jawaban dari beberapa 

peserta didik sebagai berikut: 

 
Ghani : “betul, guru-guru selalu mengingatkan peserta didiknya untuk selalu 

bersikap baik dimanapun berada.” 
Akbar : “iya, guru selalu selalu menasehati supaya kami menjadi anak yang 

berkelakuan baik dan juga untuk taat melaksanakan ibadah. 
Dhani : “iya, pernah. Beliau selalu memberikan nasehat kepada kami semua 

untuk menjadi anak yang bersikap baik di rumah dan juga di sekolah.
18

 

Berdasarkan observasi dilapangan, pembinaan akhlak memang tidak 

dilaksanakan atau terkait pada waktu khusus, hanya dilakukan dalam interaksi sehari-

hari antara guru dan peserta didik di lingkungan sekolah diluar jam pelajaran dan juga 

pada saat kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan materi pembelajaran yang 

dibahas pada sat itu. Misalnya ada peserta didik yang membuang sampah 
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sembarangan, terlambat datang ke sekolah, mereka akan diingatkan dan dinasihati. 

Guru tidak langsung memberikan hukuman, tetapi menunggu respons dan melihat 

dari kesadaran diri peserta didik. 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru menyelipkan cerita-cerita yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari, misalnya di kelas VIII pada materi iman kepada kita-

kitab Allah, misalnya guru menjelaskan mengenai pengertian kitab Allah dan siapa 

saja nabi penerima kitab tersebut. Apa saja garis besar dari kandungan kitab-kitab 

sebelum al-Qur’an dan dari segimana al-Qur’an melengkapi dan menyempurnakan 

kitab-kitab sebelumnya. Beliau saat itu juga menyampaikan cerita-cerita tentang 

seorang hafidz qur’an yang usianya masih sangat mudah, tetapi sudah menghafal al-

Qur’an. Dalam materi iman kepada kitab-kitab Allah tersebut, guru tidak hanya 

menjelaskan  tentang pengertian kitab dan mengenalkan nama-nama kitab dan nabi 

penerimanya saja, beliau juga menyampaikan cerita-cerita seperti para perjuangan 

para hafidz dalam menghafalkan dan mengamalkan al-Qur’an dalam berbagai kondisi 

dan penghargaan dari Allah untuk mereka yang menghafalkan al-Qur’an nantinya di 

akhirat dengan harapan cerita tersebut dapat di ambil hikmahnya oleh semua peserta 

didik dan dijadikan motivasi untuk giat beribadah.
19

  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas  ada beberapa metode 

yang digunakan oleh para guru dalam  melakukan pembinaan keberagamaan peserta 

didik adalah metode nasihat (mau’izah), ketauladanan (uswah), pembiasaan 

(ta’widiyah), metode cerita (qishshah) metode ganjaran (tsawab). Guru sebagai orang 

tua kedua di sekolah selalu memberikan teladan kepada seluruh peserta didik dengan 

tidak menunda-nunda waktu beribadah, guru dalam setiap kegiatan proses 
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pembelajaran menyelipkan cerita-cerita agar anak terguga hatinya untuk selalu 

berbuat kebaikan dan menasehatinya apabila mereka melakukan kesalahan. Termasuk 

guru juga memberikan efek jera pada peserta didik apabila mereka melakukan 

pelanggaran. 

Termasuk dalam hal mempelajari al-Qur’an, apabila peserta didik ada yang 

masih belum lancar dalam membaca al-Qur’an, peserta didik akan terus dibimbing 

oleh pendamping dan gurunya. Termasuk membiasakan peserta didik untuk terus 

membaca al-Qur’an dimanapun dan kapanpun melatih mereka agar bisa lancar dalam 

membaca al-Qur’an. Akhlak peserta didik juga terbentuk karena keadaan lingkungan 

mereka yang tumbuh dan berinteraksi dalam  kehidupan sehari-hari. Penting bagi 

guru untuk terus memberikan motivasi dan ketauladanan dalam setiap perbuatan dan 

ucapan karena anak merupakan peniru yang sangat ulung apabila mereka yang masih 

dalam tahap remaja awal yang jiwa dan fikiranya masing sangat labil. Guru harus 

bisa menjadi panutan bagi peserta didiknya dalam setiap perbuatan dan sikap. 

Metode sangat mempunyai peranan penting sebab merupakan jembatan yang 

menghubungkan pendidik dengan peserta didik, yang digunakan untuk menuntun 

anak agar mereka menjadi manusia yang berperangai baik. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa ada beberapa metode yang 

digunakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Unismuh Makassar 

dalam melakukan pembinaan sikap peserta didik yaitu metode keteladanan, metode 

pembiasaan, metode nasehat, metode cerita, dan metode ganjaran/hukuman. 

1. Metode keteladanan 

Metode keteladanan atau pendekatan moral dalam pendidikan adalah 

pendekatan yang berfokus pada pengajaran nilai-nilai etika dan perilaku positif 
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kepada peserta didik, metode ini dilaksankan oleh guru dalam kegiatan sehari-hari di 

sekolah, misalnya dengan tidak terlambat datang ke sekolah, berbicara sopan, 

berpakaian rapi, memiliki wibawa, menjaga lingkungan sekolah, menyegerakan 

ibadah apabila sampai waktunya. Metode ini penting dilakukan sebagai upaya 

memberikan pendidikan dan membentuk karakter peserta didik. 

Penanaman karakter kepada peserta didik di sekolah, keteladanan merupakan 

metode yang efektif. Karena peserta didik pada umumnya cenderung meneladani 

(meniru) gurunya. Dalam ilmu psikologi siswa memang senang meniru, tidak saja 

yang baik, bahkan terkadang yang jelekpun mereka tiru. 

Heri Gunawan mengutip pendapat Ahmad Tafsir berpendapat bahwa guru 

atau pendidik adalah orang yang menjadi panutan anak didiknya. Setiap anak mula-

mula mengagumi kedua orang tuanya.semua tingkah laku orang tua ditiru oleh anak-

anaknya. Ketika anak akan makan misalnya, orang tua membaca basmalah, anak 

menirukannya. Tatkala orang tua shalat, anak diajak untuk melakukannya, sekalipun 

mereka belum tahu cara dan bacaannya. Tetapi setelah anak itu sekolah maka ia 

mulai meneladani atau meniru apapun yang dilakukan oleh gurunya. Oleh karenanya, 

guru perlu memberikan keteladanan yang baik kepada peserta didiknya, agar 

penanaman karakter baik menjadi lebih efektif dan efesien.
20

   

Berkaitan dengan metode ketauladanan, berikut wawancara dengan bapak 

rustam, beliau mengatakan bahwa; 

“penerapan metode ketauladan dilakukan oleh semua guru-guru disekolah, 
misalnya pada saat waktu jam shalat dhuha dan dzuhur berjamaah, guru-guru 
harus lebih utama kemasjid agar peserta didik mengikuti guru-gurunya, 
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termasuk dalam berucap kepada peserta didik semua harus dengan ucapan yang 
sopan, agar menjadi contoh bagi peserta didik.”

21
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

model ketauladanan betul dilakukan oleh guru-guru di SMP Unismuh Makassar, 

metode ketauladan ini dilakukan oleh guru-guru agar peserta didik mengikuti 

kebiasan baik yang dilakukan oleh guru-gurunya, apatah lagi guru sabagi role model 

bagi peserta didiknya. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis memberikan analisis bahwa dengan 

memberikan ketauladanan yang baik dalam berperilaku sehari-hari di sekolah, peserta 

didik diharapkan dapat mencontoh tingkah laku baik dari gurunya dan bisa 

menerapkannya dalam kehidupan mereka baik di sekolah, di rumah dan masyarakat. 

Dan metode ini sangat penting diterapkan oleh semua guru-guru di sekolah. 

2. Metode Pembiasaan 

Melalui metode ini antara lain Menurut Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Heri 

Gunawan, metode ini sangat efektif untuk menguatkan hafalan pada peserta didik, 

dan untuk penanaman sikap keberagamaan dengan cara menghafal doa dan ayat 

pilihan. Misalnya seperti Rasulullah saw senantiasa mengulang-ulang doa yang sama 

didepan para sahabatnya, maka akibatnta dia hafal doa itu dan para sahabatnya yang 

mendengarpun hafal doa tersebut.
22

 

 Pembiasaan merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode ini berisikan tentang pengalaman. 

Karena yang dibiasakan itu ialah sesuatu yang diamalkan. Maka inti dari kebiasaan 

                                                             
21

 M. Rustam, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, 18 Oktober 

2023 
22

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta 2012), 

h.93. 



95 
 

yakni pengulangan. Oleh karena itu menurut para pakar, metode ini sangat efektif 

dalam rangka pembinaan karakter anak. 

Berkaitan dengan metode pembiasaan, berikut wawancara dengan bapak 

Rustam, beliau mengatakan bahwa; 

“guru di sekolah ini ditekankan untuk menanamkan kebiasaan baik kepada 
peserta didik, membiasakan mereka membaca al-Qur’an sebelum memulai 
aktifitas pembelajaran, termasuk mendisiplinkan peserta didik yang masih 
terkadang datang terlambat, mengajak peserta didik untuk melaksanakan shalat 
dhuha dan shalat dzuhur secara berjamaah dimasjid pada saat jam shalat tiba, 
termasuk membiasakan peserta didik agar berperilaku baik, sopan santun ketika 
bertemu teman dan gurunya, termasuk memberikan hafalan surah-surah pendek, 
hafalan doa-doa sehari dan membiasakan berdoa sebelum memulai dan 
membaca doa ketika mengakhiri pelajaran.

23
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

model pembiasaan betul dilakukan oleh guru-guru di SMP Unismuh Makassar, 

metode pembiasaan ini dilakukan oleh guru-guru agar peserta didik terbiasa 

melakukan hal-hal yang baik untuk menunjang perilaku spiritual dan sosial mereka. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis memberikan analisis bahwa model 

pembiasaan ini sangat baik, agar peserta didik terbiasa melakukan hal-hal yang baik 

tanpa harus terus menerus di arahkan. 

3. Metode nasehat  

Menurut Abdurrahman An Nahlawi ada 2 bentuk dan konsep pemberian 

nasihat, pertama, pemberian nasihat berupa penjelasan mengenai kebenaran dan 

kepentingan sesuatu dengan tujuan agar orang yang dinasihati menjauhi keburukan 

sehingga terarah pada sesuatu yang mewujudkan kepada kebahagian dan keuntungan. 

Kedua, pemberi peringatan yng mana dalam hal ini si pemberi nasehat harus 

menuturkan kembali konsep-konsep dan peringtan-peringatan ke dalam ingatan objek 
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nasihat sehingga konsep dan peringatan itu dapat menggugah berbagai perasaan, 

afeksi, dan emosi yang mendorongnya untuk melakukan amal saleh dan bersegera 

menuju ketaatan kepada Allah serta pelaksanaan berbagai perintahnya.
24

 

Berkaitan dengan metode pembiasaan, berikut wawancara dengan ibu 

Aminah, beliau mengatakan bahwa; 

“Guru dalam berbagai kesempatan, antara lain dalam kegiatan pembelajaran, 
dalam pergaulan guru dan peserta didik sehari-hari di sekolah. Dalam 
pembelajaran nasihat di selipkan di sela-sela penjelasan mengenai materi 
pembelajaran misalnya nasihat agar peserta didik selalu taat dan mendekatkan 
diri kepada Allah dengan cara tidak melalaikan ibadah, termasuk harus selalu 
menyempatkan diri untuk membaca al-Qur’an, karena membaca al-Qur’an 
menjadi ladang pahala bagi pembacanya, ia juga menjadi pengontrol perilaku 
manusia, termasuk menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Kemudia 
memberikan nasehat kepada peserta didik untuk berperilaku baik.

25
 

 

Berdasarkan  hasil observasi di lapangan, peneliti melihat pada jam pelajaran 

guru sebelum memulai aktifitas pembelajaran dengan bahan ajar yang sudah 

disiapkan, mereka memberikan nasehat kepada peserta didiknya, untuk semangat 

belajar, serta memberikan  motivasi-motivasi tambahan kepada peserta didiknya agar 

serius belajar, dan semangat dalam berproses. 

Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan analisis bahwa metode nasihat 

sangat baik untuk terus diberikan kepada peserta didik, guna menunjang peserta didik 

untuk terus semangat berproses dan belajar. 

4.Metode Cerita 

Cerita-cerita disampaikan guru pada saat menjelaskan bahan pembelajaran di 

kelas. Guru memberikan cerita-cerita maupun mengambil cerita dari sejarah 

Rasulullah dan sahabatnya dalam menyampaikan materi pelajaran. Hal ini dilaukan 
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supaya peserta didiknya tidak hanya merasa bosan karena pembelajaran yang 

monoton, tetapi juga agar peserta didik lebih memahami hikmah dari pelajaran yang 

disampaikan pada saat itu, selain itu juga agar peserta didik mengetahui mengenai 

cerita-cecira islami pada zaman nabi dan sahabat. 

Mendidik melalui cerita yang mengandung pelajaran dan peringatan 

merupakan salah satu bentuk yang paling efektif. Sebab, secara naluriah jiwa manusia 

terkait dan pelajaran ada tujuan yang hendak dicapai. Ketika al-Qur’an menceritakan 

kisah-kisah bukan semata-mata untuk hiburan dan mengisi waktu, al-Qur’an 

menceritakan kisah-kisah itu untuk tujuan pendidikan dan menanamkan nilai-nilai 

iman dan akhlak kepada peserta didik. 

Metode cerita sangat efektif, terutama untuk materi sejarah, sirah, dan kultur 

Islam, terlebih lagi sasarannya untuk peserta didik yang masih dalam perkembangan 

fantasi. Dengan mendengarkan suatu kisah, kepekaan jiwa dan perasaan peserta didik 

dapat tergugah, meniru figure yang baik yang berguna bagi perkembangan hidupnya, 

dan membenci tokoh antagonis atau zalim. Dengan memberikan stimulus kepada 

peserta didik dengan cerita itu, secara otomatis peserta didik untuk berbuat kebajikan 

dan dapat membentuk akhlak mulia, serta dapat membina rohani manusia.
26

 

Kebiasaan manusia suka meniru dan itu sudah menjadi tabiat dalam diri 

manusia, terutama meniru orang-orang yang menjadi idola. Karena itu alangkah 

baiknya apabila cerita-cerita yang disampaikan kepada peserta didik bisa membuat 

mereka termotivasi untuk meniru idolanya dalam perkara dunia dan terkhsusus dalam 

soal agamanya. Dari cerita tersebut dihafrapakn ada perubahan perilaku dalam diri 

peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. 
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Berkaitan dengan metode pembiasaan, berikut wawancara dengan ibu 

Aminah, beliau mengatakan bahwa; 

“Cerita-cerita disampaikan pada saat menjelaskan bahan pembelajaran di kelas. 
Guru memberikan cerita-cerita maupun mengambil cerita dari sejarah 
Rasulullah dan sahabatnya dalam menyampaikan materi pelajaran. Hal ini 
dilaukan supaya peserta didik tidak hanya merasa bosan karena pembelajaran 
yang monoton, tetapi juga agar peserta didik lebih memahami hikmah dari 
pelajaran yang disampaikan pada saat itu, selain itu juga agar peserta didik 
mengetahui mengenai cerita-cecira islami pada zaman nabi dan sahabat”.

27
  

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, peneliti melihat pada jam pelajaran 

guru sebelum memulai aktifitas pembelajaran dengan bahan ajar yang sudah 

disiapkan, mereka memberikan nasehat kepada peserta didiknya, termasuk dengan 

menceritakan kisah-kisah perjalanan para nabi, sahabat dan ulama-ulama yang 

semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan analisis bahwa metode ceita 

sangat baik untuk terus diberikan kepada peserta didik, guna menunjang peserta didik 

untuk terus semangat berproses dan menuntut ilmu, menceritakan kisah-kisah 

perjuangan orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu pengetahuan bisa membuat 

mereka untuk lebih semangat belajar. 

5. Metode Ganjaran/Hukuman 

Menurut Langeveld menghukum merupkan suatu perbuatan yang dengan 

sadar, sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang biasanya yang lebih lemah 

dan dipercayakan kepada pendidik untuk dibimbing dan dilindungi dan hukuman 

tersebut diberikan dengan maksud anak benar-benar merasakan penderitaan tersebut. 

Hukuman dilakukan karena anak melakukan kesalahan, termasuk melanggar aturan 

yang sudah ditetapkan, sehingga dengan adanya hukuman anak tidak mengulangi 
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kesalahan yang sama, maka hukuman diberikan sebagai bentuk pembinaan untuk 

anak agar menjadi pribadi yang baik.
28

 

Terdapat beberapa teori-teori yang menjadi dasar dalam melaksanakan 

hukuman yaitu sebagai berikut: 

a. Teori ganti rugi 

Hukuman diberikan kepada anak, karena ada beberapa kerugian yang 

ditimbulkan oleh perbuatannya, misalnya anak bermain bola di dalam kelas sehingga 

tembok kotor. Guru harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang bermain 

dengan harus mencet ulang tembok yang kotor.  

b. Teori pembalasan  

Teori ini digunakan jika peserta didik membuat pelanggaran yang membuat 

kecewa gurunyam, misalnya guru dilecehkan martabatnya. Guru boleh menggunakan 

teori pembalasan ini, sebagai efek jera dari perbuatan menyimpang peserta didiknya. 

c. Teori menakut-nakuti 

Teori ini digunakan agar peserta didik merasa takut untuk mengulangi 

kesalahan yang sama, sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan keburukan itu 

lagi dan meninggalkan. Cara menakut-nakuti biasanya dengan ancaman, ancaman 

tersebut oleh peserta didik mungkin dapat dianggap sebagai hukuman karena bisa 

menimbulkan penderitaan. 

 

 

d. Teori perbaikan 
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Teori ini digunakan kepada peserta didik agar mereka memperbaiki dan tidak 

mengulangi kesalahan yang sama. Alat pendidikan yang biasanya digunakan yaitu 

dengan memberikan teguran, menasehati, memberikan arahan, sehingga peserta didik 

sadar dengan kesalahanya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

e. Teori menjerakan  

Teori ini biasa digunakan dengan tujuan agar peserta didik setelah menjalani 

hukuman mereka merasa jera terhadap hukuman yang ditimpakan kepadanya, 

sehingga dia tidak mengulangi kembali kesalahanya.
29

 

Berkaitan dengan metode hukuman, berikut wawancara dengan ibu Aminah, 

beliau mengatakan bahwa; 

“selainmenggunakan nasihat guru juga memberikan hukuman bagi peserta 
didik yang melanggar aturan sekolah. Hukuman yang diberikan tergantung dari 
perbuatan yang dilakukan dan tidak dengan hukuman fisik. Hukuman yang 
diberikan seperti menghafal ayat-ayat pilihan, menghafal doa-doa sehari, 
menghafal hadits-hadits pendek , hal ini dilakukan agar peserta didik menjadi 
lebih tertib dan disiplin dalam pergaulannya sehari-hari di sekolah dan 
memetahui setiap aturan yang diterapkan disekolah.

30
 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti melihat beberapa peserta 

didik menghafal surah-surah pendek dan hadis-hadis pendek, ketika penulis 

mengkonfirmasi  mereka diberikan hukuman karena terlambat datang ke sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengemukakan bahwa metode hukuman 

dengan tidak menghukum fisik, tapi memberikan mereka tambahan pengetahuan 

dengan menghafal. hukuman ini sangat positif guna menunjang peserta didik menjadi 

generasi yang baik. 
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D. Faktor-faktor yang Memengaruhi dalam Pembinaan Perilaku 

Keberagamaan Peserta Didik di SMP Unismuh Makassar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan sikap keberagamaan peserta 

didik diungkapkan oleh ibu Aminah. sebagai berikut: 

“masih ada beberapa peserta didik yang masih kurang kesadaran dalam 
menjalankan ibadah, bahkan selalu diajak oleh guru, tapi masih ada beberapa 
peserta didik yang malas-malasan, termasuk juga ketika kegiatan membaca al-
Qur’an, jika peserta didik tidak diawasi oleh pendamping dan gurunya masih 
ada beberapa diantara mereka yang kurang kemauan untuk mengulang-ulangi 
bacaan.

31
  

Ketika ditanya oleh guru sebab mengapa sebagian peserta didik masih 

bersikap seperti itu walaupun guru sering memberikan nasihat, teguran bahkan 

hukuman, ibu Aminah menjawab sebagai berikut: 

“pernah saya tanyakan kepada peserta didik, terkait mengapa agak sulit jika 
diarahkan ikut melaksanakan shalat berjamaa. Dia jawab, kalau di rumah orang 
tuanya juga tidak melaksanakan shalat, dia tidak disuruh shalat dan tidak 
dimarahi. Begitu pula dengan kegiatan membaca al-Qur’an tadi mereka tidak 
diajari dirumah, beberapa juga masih ada yang tidak ikut belajar dengan ustadz 
di masjid rumahnya. Jadi orang tua hanya berharap dengan latihan di sekolah 
saja

32
.   

Berdasarkan hasil observasi didapati beberapa peserta didik dalam 

melaksanakan ibadah masih agak rendah, terbukti ketika sudah adzan berkumandang 

masih ada beberapa di antara peserta didik santai-santai dan jajan diwarung, termasuk 

masih ada yang duduk-duduk santai diteras masjid. Termasuk juga ketika kegiatan 

membaca al-Qur’an, ketika giliran mereka maju untuk membaca dan menyetor 

hafalan selesai, kurang ada motivasi untuk mengulang atau latihan kembali sembari 

menunggu jam pelajaran masuk, ini akan membuat peserta didik akan kurang 

mengalami kemajuan dalam membaca al-Qur’an.
33
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pembinaan perilaku keberagamaan peserta didik di SMP 

Unismuh Makassar adalah motivasi dan minat yang masih rendah, termasuk 

lingkungan peserta didik di rumah yang kurang dalam pembinaan. 

1. Motivasi 

Berkaitan dengan faktor motivasi, berikut wawancara dengan bapak Ridwan 

Amin, beliau mengatakan bahwa; 

“Terkait dengan motivasi, peserta didik yang selalu melakukan masalah 
terutama dalam perkara ibadah, walaupun sering diberikan nasihat, teguran dan 
hukuman yang diberikan terkadang peserta didik masih mengulangi kesalahan 
yang sama. Umumnya peserta didik sudah mengetahui bahwa yang mereka 
lakukan itu tidak benar tapi keinginan mereka untuk memperbaiki perilaku 
mereka dalam beribadah masih naik turun. Salah satu faktornya karena 
kurangnya motivasi dari dalam diri mereka untuk tetap konsisten dalam 
menjalani ibadah”.

34
 

Menurut analisis penulis berdasarakan uraian di atas bahwa kurangnya 

motivasi belajar bisa berasal dari faktor internal, seperti kurangnya minat atau rasa 

percaya diri, serta faktor eksternal, seperti masalah di rumah atau pengaruh teman 

sebaya. Peserta didik cenderung lebih termotivasi jika mereka melihat keterkaitan 

antara materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari atau tujuan pribadi 

mereka. Jika peserta didik tidak melihat relevansi, motivasi mereka untuk belajar 

dapat menurun. 

Menurut Mc. Donald bahwa motivation is a energy change within the person 

characterized by affective arousal and anticipatory goal reactions. Motivasi adalah 

suatu perubahan energy dalam diri seseorang itu terbentuk suatu aktifitas nyata 

berupa kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, 
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maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala 

upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya.
35

 

Motivasi dapat diartikan sebagai daya pendorong atau daya penarik yang 

menyebabkan adanya tingkha laku kearah tujuan tertentu. Mengarahkan atau 

menyalurkan perilaku artinya ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku 

setiap individu diarahkan terhadap sesuatu, dan menopang perilaku artinya 

lingkungan sekitar harus menguatkan.
36

 

Motivasi memainkan peran penting dalam pembinaan perilaku peserta didik. 

perilaku yang positif dapat memengaruhi keberhasilan akademis, perkembangan 

pribadi, dan interaksi sosial, begitu juga dukungan dan keterlibatan orang tua dapat 

memotivasi peserta didik. Komunikasi terbuka antara sekolah dan orang tua, serta 

partisipasi orang tua dalam kegiatan pendidikan, dapat memberikan dukungan 

tambahan untuk pembinaan sikap positif. 

Kurangnya motivasi membuat peserta didik kurang memiliki minat untuk 

mengerjakan sesuatu. Seseorang yang tidak memiliki motivasi akan sulit melakukan 

aktivitas. 

2. Lingkungan  

Faktor lingkungan memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku 

peserta didik. Lingkungan belajar tidak hanya mencakup fisik tempat pembelajaran, 

tetapi juga aspek-aspek sosial dan budaya. Budaya sekolah mencakup norma, nilai, 

dan kebijakan yang ada di sekolah. Suasana yang positif, inklusif, dan mendukung 

kerjasama dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembinaan perilaku peserta 
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didik. Sekolah yang mempromosikan norma-norma positif dan saling menghormati 

dapat membentuk sikap yang positif.  

Berkaitan dengan faktor lingkungan, berikut wawancara dengan bapak Ridwan 

Amin, beliau mengatakan bahwa; 

 “beliau mengatakn bahwa peserta didik di SMP Unismuh Makassar cenderung 
masih kurang mendapat bimbingan dalam keluarganya dalam perkara ibadah. 
Selain itu, kondisi lingkungan tempat mereka berinteraksi sehari-hari juga ikut 
memberikan pengaruh dalam perilaku dan pola pikir peserta didik tersebut’.

37
 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis memberikan analisis bahwa peserta 

didik mengalami kurangnya motivasi belajar jika lingkungan rumah mereka tidak 

mendukung pembelajaran. Faktor seperti kurangnya dukungan keluarga, 

ketidakstabilan rumah tangga, atau kurangnya fasilitas belajar di rumah dapat 

memengaruhi motivasi mereka.  

Sartain seorang ahli psikologi dari Amerika mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan lingkungan meliputi semua kondisi dalam dunia uang dengan cara-cara 

tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan. Selain membagi 

lingkungan itu menjadi tiga bagian yaitu lingkungan alam atau luar, lingkungan 

dalam, dan lingkungan sosial.
38

 

Sedangkan menurut Woodworth, cara-cara individu dalam berhubungan 

dengan lingkungannya dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:  

1. Individu berpartisipasi dengan lingkungannya 

2. Individu menyesuaikan dri dengan lingkungannya 

3. Individu menggunakan lingkungannya. 
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4. Individu bertentangan dengan lingkungannya.
39

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dan watak kita adalah 

hasil dari interaksi antara pembawaan termasuk keturunan dan lingkungan kita. 

Interaksi antara diri seseorang dengan lingkungannya itulah yang akan menentukan 

bagaimana hasil perkembangan aspek-aspek tertentu dalam diri manusia yang 

selanjutnya menentukan karakter, sifat dan watak anak. Penting untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pembinaan sikap positif. Dengan 

memperhatikan faktor-faktor lingkungan ini, sekolah dapat berkontribusi pada 

pembentukan perilaku peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan 

pendidikan.  

E. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

Pembinaan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik di SMP Unismuh 

Makassar. 

Menurut  kamus besar bahasa Indonesia peranan adalah perangkat tingkah 

laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dan memiliki posisi dalam 

masyarakat, sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia, peran diartikan 

sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan utama dalam suatu 

peristiwa.
40
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Menurut Syaiful Bahri Djamarah, peranan guru adalah sebagai fasilitator 

pembelajaran yang bertanggung jawab dalam merancang pengalaman belajar yang 

efektif dan memfasilitasi proses pembelajaran siswa.
41

 

Peranan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam sistem 

pendidikan sangat penting, guru pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab 

khusus dalam mengajar aspek-aspek keagamaan Islam kepada siswa. Guru 

pendidikan agama Islam bertanggung jawab untuk mengajar ajaran-ajaran dasar 

Islam, seperti aqidah (keyakinan), ibadah (ritual keagamaan), akhlak (etika dan 

moral), serta sejarah perkembangan Islam. Mereka membantu siswa memahami 

prinsip-prinsip agama dan bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga berperan dalam 

membantu  peserta didik memahami dan mengembangkan dimensi spiritualitas 

mereka. Mereka dapat memberikan panduan tentang doa, dzikir, dan praktik ibadah 

lainnya, serta membantu peserta didik memahami makna dan tujuan hidup dalam 

perspektif Islam. 

Selain itu, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti  membantu peserta 

didik memahami etika dan moral dalam Islam. Mereka mengajar tentang nilai-nilai 

seperti kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Hal ini 

membantu membentuk karakter siswa dan menginspirasi mereka untuk menjalani 

kehidupan yang baik dan bermakna. Termasuk membimbing dalam Permasalahan 

keagamaan, membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaan dan ketidak 
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pahaman mereka tentang agama Islam. Mereka harus siap untuk memberikan 

klarifikasi dan panduan dalam  hal ajaran agama dan masalah keagamaan lainnya.  

Berdasarkan hasil temuan oleh peneliti melalui observasi dilapangan 

mengenai perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar, dari hasil 

observasi penulis bahwa kondisinya tergolong cukup baik, meskipun kondisi ini tidak 

dapat diukur dengan angka dan statistik, namun dapat diukur dari tingkah laku yang 

ditunjukkan oleh siswa dalam lingkungan sekolah. Dari hasil temuan peneliti masih 

melihat ada beberapa peserta didik yang terlambat datang kesekolah termasuk 

terlambat untuk shalat dhuha dan shalat dzuhur berjamaah. Tapi secara umum peserta 

didik di SMP Unismuh Makassar menaati peraturan yang telah ditetapkan. Namun 

masih ada juga beberapa peserta didik  yang belum menaati peraturan dengan tepat 

waktu. 

Untuk mengetahui peranan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

dalam membina sikap keberagamaan peserta didik, telah dikumpulkan berbagai 

macam data yang berkenaan dengan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah 

guru-guru pendidikan agama Islam.  

Peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan akhlak di lingkungan 

sekolah  tidak hanya terbatas pada ranah mengajar atau hanya menyampaikan materi 

pembelajaran didalam kelas, tapi juga harus berperan aktif dalam setiap ucapan, 

perilaku dan sikapnya sebagai guru yang menjadi contoh bagi peserta didik dalam 

pembentukan  karakter mereka. Berdasarkan hasil observasi di lapangan beberapa 

peran yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP 

Unismuh Makassar dalam  membina ibadah dan akhlak sebagai seorang pembimbing, 
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pemberi informasi, fasilitator, evaluator, dan sebagai role model, yang memberikan 

ketauladanan. 

a. Guru sebagai pembimbing 

Guru sebagai pembimbing berperan dalam  menyampaikan dan menjelaskan 

nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma yang dianggap penting dalam masyarakat. 

Mereka membantu peserta didik memahami pentingnya perilaku yang positif dan 

bertanggung jawab. Begitu juga guru pembimbing dapat menjadi sumber inspirasi 

dan motivasi bagi peserta didik. Dengan memberikan contoh yang baik dan 

merangsang semangat belajar, guru dapat membantu peserta didik untuk meraih 

potensi penuh mereka. 

Guru sebagai seorang pembimbing bertanggung jawab agar peserta didiknya 

bisa menguasai dan memahami ilmu yang mereka dapatkan pada saat pembelajaran. 

Berdasarkan observasi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti membimbing 

peserta didiknya yang masih kesulitan dalam membaca al-Qur’an dan berupaya 

semaksimal mungkin agar peserta didik bisa mendapat kemajuan yang drastis. Dalam 

hal ini guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Unismuh Makassar 

sudah memenuhi tugasnya sebagai seorang pembimbing, karena pada saat peserta 

didik meminta bantuan guru membantu peserta didiknya menghadapi permasalahan 

yang dihadapi oleh peserta didik. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan 

bahwa kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi 

manusia dewasa, tanpa adanya bimbingan peserta didik akan mengalami kesulitan 

dalam menghadapi perkembangan dirinya karena peserta didik belum mampu berdiri 

sendiri.
42
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Berkaitan dengan guru sebagai pembimbing, berikut wawancara dengan bapak 

Rustam, beliau mengatakan bahwa; 

“guru melakukan bimbingan intens kepada peserta didik melalui program 
sekolah, termasuk ketika peserta didik membutuhkan bimbingan kepada guru, 
guru turun tangan melakukan bimbingan kepada peserta didik”.

43
 

Berdasarkan  hasil wawancara dan observasi, peserta didik yang belum bisa 

membaca al-Qur’an diajarkan secara langsung oleh pendamping dan juga guru di 

masjid secara face to face. Peserta didik yang masih dalam tahap awal atau iqra 

dipisahkan dengan yang sudah lancar dalam membaca al-Qur’an. Selain 

pembelajaran di masjid yang dilakukan  rutin setiap pagi hari dari jam 07.00 -08.00 

guru juga bersedia meluangkan waktu ketika ada peserta didik yang ingin belajar  iqra 

dan  al-Qur’an. Selain itu terkait peserta didik yang masih malas-malasan dan tidak 

tepat waktu ketika shalat dzuhur, akan diberikan teguran, pemberian nasehat, maupun 

hukuman yang sifatnya membimbing peserta didik, misalnya peserta didik yang 

malas-malasan diberikan hukuman dengan menghafal beberapa ayat al-Qur’an. 

Dengan menjalankan peran sebagai pembimbing, guru tidak hanya membantu 

peserta didik mencapai keberhasilan akademis tetapi juga membentuk karakter, sikap, 

dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan. 

b. Guru sebagai Motivator 

Guru sebagai motivator terlihat dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti dengan cara guru menyelipkan cerita yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan. Motivasi dapat diartikan sebagai daya pendorong 

atau daya tarik yang menyebabkan adanya tingkah laku kearah tujuan tertentu. 

Mengarahkan atau menyalurkan perilaku artinya ia menyediakan suatu orientasi 
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tujuan. Tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu, dan menopang tingkah 

laku artinya lingkungan sekitar harus menguatkan.
44

 

Berkaitan dengan guru sebagai motivator, berikut wawancara dengan bapak 

Rustam, beliau mengatakan bahwa; 

“sebelum memulai aktiftas pembelajaran, guru-guru disekolah dianjurkan untuk 
memberikan motivasi kepada peserta didiknya, salah satunya menceritakan 
kisah-kisah perjuangan para nabi, sahabat dan orang-orang terdahulu yang gigih 
dalam menuntut ilmu, agar peserta didik semangat untuk berproses dan fokus 
dalam menuntut ilmu pengetahuan”

45
 

Berdasarkan observasi dan wawancara, guru dalam prosesnya menyelipkan 

kisah-kisah yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Sehingga proses 

pembelajaran tidak terasa monoton dan peserta didik mendapat berbagai macam 

infomasi secara langsung dari guru. Ketika penulis melakukan observasi di kelas VIII 

pada materi iman kepada kitab-kitab Allah, guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti menambahkan cerita tentang anak yang menghafalkan al-Qur’an yang anak 

itu meninggalkan banyak hal termasuk menonton televisi, mengatur waktu tidur, 

makan dan tidak banyak bermain agar bisa menjaga hafalannya. Dalam beberapa 

keterangan hadits disebutkan bahwa orang yang menghalkan al-Qur’an akan 

ditinggikan derajatnya oleh Allah dan orang tuanya diakhirat mendapatkan syafaat 

dan mahkota kemuliaan. Diharapkan dari tambahan-tambahan cerita tersebut mereka 

semangat belajar, dan memotivasi diri mereka untuk menghafalkan dan mengamalkan 

al-Qur’an. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan analisis guru sebagai 

motivator di sekolah betul harus di lakukan oleh guru, guna untuk memberikan 

motivasi kepada peserta didiknya, agar mereka semangat untuk menuntut ilmu.    

c. Guru sebagai Model Teladan 

Peran guru sebagai model teladan adalah konsep penting dalam pendidikan. 

Guru yang bertindak sebagai teladan memberikan dampak positif pada perkembangan 

peserta didik. Guru sebagai model teladan  harus menunjukkan perilaku positif dalam 

segala aspek kehidupan. Ini mencakup etika kerja, sikap terhadap belajar, tanggung 

jawab, kerjasama, dan nilai-nilai moral. Peserta didik cenderung meniru perilaku 

yang mereka lihat pada guru mereka. 

Guru sebagai model teladan terlihat dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan 

sekolah. Ketika para guru mengajak seluruh peserta didik kemasjid untuk 

melaksanakan shalat dzuhur secara berjamaah, mereka mengajak seluruh peserta 

didik tanpa menunda-nunda waktu, selalu berpakaian rapi ketika di sekolah, disiplin 

dalam mengatur waktu, dan menegur peserta didik yang melakukan kesalah dengan 

bahasa yang santun dan sikap yang terhormat.
46

 

Guru mempunyai peranan yang sangat luas. Di sekolah peran guru ditentukan 

oleh kedudukanya sebagai seorang yang dewasa, termasuk guru sebagai seorang 

pendidik dan pegawai. Yang paling utama yaitu perannya sebagai seorang pendidik,  

Berkaitan dengan guru sebagai model tauladan, berikut wawancara dengan 

bapak Rustam, beliau mengatakan bahwa; 

“guru di sekolah menjadi role model bagi peserta didik, maka di tuntut untuk 
memberikan ketauladan kepada peserta didik, dari segala hal, khususnya 
persoalan ibadah, guru memberikan contoh kepada peserta didik, misalnya 
sebelum peserta didik kemasjid shalat dhuha, guru-guru dianjurkan untuk shalat 
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dhuha terlebih dahulu di masid agar peserta didik menjadikan guru sebagai role 
model mereka dalam beraktiftas”

47
 

bersarkan hasil observasi guru Pendidikan Agama Islam di SMP Unismuh 

Makassar, kami melakukan obseravsi ketika pelaksanaan shalat dhuha dan shalat 

dzuhur berjamaah di masjid ternnyata benar guru-guru memberikan ketauladan 

kepada peserta didiknya, salah satunya mereka melaksanakan shalat dhuha di awal 

waktu sebelum peserta didik melakukanya, khususnya juga persoalam kedisiplinan 

waktu kedatangan di sekolah, kami melihat guru-guru datang sebelum peserta 

didiknya, mereka menjemput peserta didik di depan pintu gerbang sekolah dan 

menyambut mereka dengan kehangataan. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis memberikan analisis dan penilaian kepada 

guru sebagai model tauladan dan betul harus diterapkan karena guru sebagai role 

model bagi peserta didiknya, dan  itu sudah diterapkan oleh guru-guru yang berada di 

SMP Unismuh Makassar. 

guru sebagai model teladan, adalah orang di sekolah yang tindak tanduknya 

selalu diperhatikan oleh peserta didik.  Menjadi catat ketika perilaku guru tidak baik 

bisa membuat peserta didik tidak respek lagi kepada gurunya. Sebagai seorang  

teladan dan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti harus selalu menjadi role 

model untuk peserta didiknya dalam segala hal khususnya ibadah. Termasuk menjadi 

guru harus memiliki integritas, yaitu berkomitmen dan konsistensi terhadap profesi 

yang diembannya.
48

 

Ketauladanan dalam  pendidikan merupakan pendekatan atau metode yang 

sangat berpengaruh dan terbukti berhasil dalam membentuk karakter dan 

                                                             
47 M. Rustam, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, 18 Oktober 

2023 
48

 Furqon Hidayatullah, Guru Sejati: membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010) h.96-97. 
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pengembangan potensi peserta didik. Guru yang baik dia yang mampu menjadi 

contoh bagi peserta didiknya dalam berperilaku, sehingga membawa perubahan 

kepada peserta didiknya maupun untuk masyarakat luas.  

Melalui peran sebagai model teladan, guru tidak hanya mendidik secara 

formal tetapi juga memberikan dampak yang kuat pada perkembangan karakter dan 

nilai-nilai peserta didik. Sikap dan tindakan guru menjadi cerminan bagi peserta didik 

dalam membentuk pandangan dunia dan perilaku mereka. 

d. Guru sebagai fasilitator  

Guru memberikan kemudahakan kepada peserta didik dan juga orangtua 

peserta didik. Hal ini bertujuan supaya peserta didik tetap mendapatkan perhatian 

khusus dari guru. Guru memudahkan peserta didik dengan membuat grup whatsapp 

untuk sesi Tanya jawab dan guru memberikan informasi apapun melalui grup 

tersebut. Guru berharap dengan menerapkan sikap terbuka maka peserta didik dapat 

termotivasi dan semangat belajar dirumah. 

Sebagai fasilitator, guru mendorong  peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Mereka menciptakan lingkungan yang merangsang pertanyaan, 

diskusi, dan eksplorasi konsep, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru. 

Termasuk memfasilitasi pembelajaran, guru membantu peserta didik 

mengembangkan  keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Mereka mendorong  

peserta didik untuk menemukan solusi, merumuskan pertanyaan, dan memecahkan 

masalah secara mandiri. 

Guru memberikan kemudahan dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

contohnya seperti menciptakan suasana belajar yang sedemikian rupa, sejalan dengan 

peserta didik, sehingga interaksi belajar-mengajar akan berlangsung secara efisien 
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dan efektif.
49

 Guru sebagai fasilitator bertanggung jawab agar peserta didiknya dapat 

menguasai dan memahami apa saja ilmu yang mereka dapatkan pada saat 

pembelajaran.  

Berkaitan dengan guru sebagai fasilitator, berikut wawancara dengan Ibu 

Aminah, beliau mengatakan bahwa; 

“guru selalu mendampingi peserta didik ketika mereka membutuhkan bantuan, 
guru menjadi fasilitator untuk mendorong mereka semangat dalam menuntut 
ilmu, guru-guru terus membuat lingkungan belajar yang kondusif agar proses 
transformasi pengetahuan kepada peserta didik berjalan dengan maksimal”.

50
 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan guru dan pendamping memberikan  

arahan kepada peserta didiknya yang masih kesulitan dalam membaca al-Qur’an dan 

berupaya semaksimal mungkin di sekolah agar peserta didiknya bisa jauh lebih maju. 

Guru SMP Unismuh Makassar sudah memenuhi tugasnya sebagai seorang fasilitator, 

dilihat ketika ada peserta didik yang masih kesulitan dan membutuhkan bantuan guru, 

guru tersebut menyempatkan dirinya untuk membantu peserta didiknya.
51

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memberikan analisis, guru sebagai 

fasilitator sudah sangat baik di SMP Unismuh Makassar, mereka selalu mendorong 

peserta didiknya untuk semangat dalam proses pembelajaran. Termasuk membantu 

peserta didik untuk mengambangkan potensi yang dimiliki. 

e. Guru sebagai evaluator  

Peranan guru sebagai evaluator adalah aspek penting dalam pendidikan, di 

mana guru bertanggung jawab untuk mengukur kemajuan dan pencapaian peserta 

didik. Guru sebagai evaluator bertanggung jawab untuk menilai sejauh mana peserta 

didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Ini mencakup penilaian terhadap 

                                                             
49

 Sardiman A.M, Inetraksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012) h.144-146. 
50 Aminah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, 18  Oktober 2023 
51 Observasi di SMP Unismuh Makassar, 24 Agustus 2023 
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pemahaman konsep, keterampilan, dan penerapan pengetahuan dalam konteks 

praktis.  

Evaluator juga berfungsi sebagai penyedia umpan balik yang konstruktif 

kepada peserta didik. Umpan balik ini tidak hanya mencakup informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan peserta didik, tetapi juga memberikan arahan untuk 

perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Seorang guru memiliki otoritas untuk 

menilai prestasi peserta didik di dalam bidang akademik maupun tingkah laku 

sosialnya, sehingga dapat menentukan keberhasilan peserta didiknya.
52

  

Guru sebagai evaluator bertanggung jawab agar peserta didiknya dapat 

menguasai dan memahami apa saja ilmu yang mereka dapatkan pada saat 

pembelajaran.  

Berkaitan dengan guru sebagai evaluator, berikut wawancara dengan Ibu 

Aminah, beliau mengatakan bahwa; 

“Guru sebagai evaluator sangat penting dalam mendukung proses 
pembelajaran. Kami tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi, tetapi 
juga untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami dan menguasai konsep-
konsep yang diajarkan. Sebagai evaluator, saya berusaha untuk membuat 
penilaian yang adil dan mendalam terhadap kemajuan setiap siswa”.

53
 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan guru memberikan nilai terhadap 

prestasi belajar peserta didiknya yang masih kesulitan dalam proses pembelajaran, 

dan berupaya semaksimal mungkin di sekolah agar peserta didiknya bisa jauh lebih 

maju. Guru SMP Unismuh Makassar sudah memenuhi tugasnya sebagai seorang 

evaluator, dilihat ketika ada peserta didik yang masih kesulitan dan membutuhkan 

bantuan guru, guru tersebut menyempatkan dirinya untuk membantu peserta 

didiknya. 

                                                             
52 Sardiman A.M, Inetraksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012) h.144-146. 
53 Aminah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, 18  Oktober 2023 
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Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan analisis  bahwa peran guru 

sebagai evaluator sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Dia 

menganggap bahwa tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memastikan 

pemahaman dan penguasaan  konsep oleh setiap peserta didik merupakan bagian 

integral dari pekerjaannya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembinaan perilaku keberagamaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan aspek kepribadian peserta didik agar mereka menjadi anak yang 

berkelakukan baik, mereka bisa membedakan antara yang haq dan bathil, dan menjadi 

anak yang taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Dalam kegiatan pembinaan, 

ada langkah-langkah, metode dan usaha yang dilakukan oleh seorang guru agar 

kegiatan yang diagendakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di SMP Unismuh Makassar, 

ditarik beberapa kesimpulan 

1. Perilaku keberagamaan peserta didik tercermin dari perilaku kegamaan, 

khususnya yang berkaitan dengan aspek ibadah dan akhlak, aspek ibadah yaitu 

kegiatan baca al-Qur’an, shalat dhuha, dan shalat dzuhur berjamaah. Aspek 

akhlak yaitu akhlak terhadap guru dan akhlak terhadap teman. 

2. Metode pembinaan perilaku keberagamaan yang dilakukan oleh guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Unismuh Makassar yaitu 

metode keteladanan (     h), metode nasihat (    iẓhah), metode pembiasaan 

(   wid  yah), metode cerita (qiṣhṣhah), metode ganjaran/hukuman ( ś    b)  

3. Faktor-faktor yang memengaruhi pembinaan perilaku keberagamaan peserta 

didik di SMP Unismuh Makassar adalah minat/motivasi dan lingkungan tempat 

peserta didik berinteraksi setiap hari yaitu rumah.    
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4. Peranan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam pembinaan 

perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar yaitu sebagai 

pembimbing, motivator, model ketauladan, fasilitator dan evaluator. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai 

asumsi bahwa guru pendidikan agama Islam sangat berperan dalam pembinaan 

perilaku keberagamaan peserta didik di SMP Unismuh Makassar, oleh karena itu, ada 

beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan sebagai bagian dari implikasi penelitian 

ini, Adapun implikasi yang berkenaan dengan tesis ini meliputi sebagai berikut: 

1. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

terutama pembinaan perilaku keberagamaan bagi peserta didik di SMP 

Unismuh Makassar, termasuk tambahan pemikiran kepada kepala sekolah SMP 

Unismuh Makassar beserta jajarannya agar memaksimalkan program-program 

keagamaan yang dapat menjadi batu loncatan untuk membina kesadaran 

keberagamaan peserta didik. 

2. Dalam upaya peningkatan kualitas dan perilaku keberagamaan peserta didik di 

SMP Unismuh Makassar pada khususnya dan SMP pada umumnya diperlukan 

kiat-kiat yang lebih variatif sehingga dapat mencapai tingkat maksimal. Pola 

pembinaan adalah dengan mengaktifkan sistem pembinaan terintegrasi antara 

semua lingkungan pendidikan, yaitu pendidikan sekolah, keluarga dan 

masyarakat. 

3. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada setiap lembaga pendidikan untuk 

senantiasa menanamkan kesadaran  kepada peserta didik dengan membuat 
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program-program keagamaan guna membentuk kepribadian peserta didik 

sehingga mereka taat melaksanakan Ibadah dan mempunyai akhlak yang baik. 

4. Diperlukan suatu format pelajaran pendidikan agama Islam yang seimbang 

antara muatan materi dan alokasi waktu yang tersedia. 

5. Perlunya guru-guru pendidikan agama Islam melakukan kegiatan kokurikuler 

didalam menetapkan bimbingan motivasi pemanfaatan nilai-nilai ajaran islam 

kepada peserta didik. 
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DATA SEKOLAH DAN PENDIDIK 

DATA SEKOLAH 

NO Nama sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Unismuh Makassar 

1 Nomor izin operasional 422/2667/PDK/VIII/2004 

2 Nomor statistik sekolah 202 196 004 222 

3 Nomor pokok sekolah nasional 40313847 

4 Alamat  Jl. Tala’salapang No.40 D Makassar 

5 Kelurahan Gunungsari 

6 Kecamatan Rappocini  

7 Kota  Makassar  

8 Provinsi  Sulawesi Selatan 

9 Kode pos 90221 

10 Telepon  085342531901 

11 Daerah  Perkotaan  

12 Status Sekolah Swasta 

13 Nama yayasan/organisasi BPH Unismuh Makassar 

14 Tahun berdiri 2003 

15 Kegiatan belajar mengajar Pag-siang 

16 Status bangunan  Milik sendiri 

17 Luas lokasi M² 

18 Lokasi sekolah Perkotaan 

19 Jarak ke pusat kecamatan 3 km 

20 Jarak ke pusat kota 8 km 
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21 Jumlah keanggotaan rayon Rayon SMPN 21/10 sekolah (1 

Negeri & 9 Swasta) 

 

DATA PENDIDIK 

 

NO 

 

NAMA GURU/ 

NUPTK 

 

MATA 

PELAJARAN 

 

KELAS 

JUMLAH 

JAM PER 

PEKAN  
 

VII 

 
 
VIII 

 
 

IX 

1. Prof. Dr. H. Irwan Akib, 

M.Pd. 

Kepala Sekolah - - - 0 

2. Drs. Maryanto Jamhuri Wakasek 2 6 8 8 22 

3. Hartini Nanda, S.Ag. Al-Qur’an Hadist 6 4 - 10 

4. Ridwan Amin, S.Pd. Al-Qur’an Hadist - 4 8 12 

5. Siti Aminah, S.Pd.I 
Akidah dan Fikih/ 
Kep. Perpustakaan 4 4 4 12 

6. Muh. Darwis, S.Pd.I 
Akidah dan Fikih/ 

Sarpras 8 4 4 16 

7. Masnaeni, S.Pd.I, M.Pd.I Tarikh/ ISMUBA 6 
- 

- 6 

8. Syamsul Hidayat, S.Pd.I Tarikh/Kaur 

ISMUBA dan Humas 

- 8 8 16 

9. Munir, S.Ag., S.Pd.I Kemuhammadiyahan - - 4 4 

10. M. Rustam, S.Pd. Kemuhammadiyahan 6 8  14 

11. Nurlaeli, S.Ag. Kemuhammadiyahan - - 4 4 

12. Ahmad Nashir, S.Pd.I, M.Pd.I Bahasa Arab - - 8 8 

13. Jihan naga Ulan, S.Pd. Bahasa Arab 6 8 - 14 

14. Dra. Nurhayati B, M.M.Pd. PPkn 6 - - 6 

15. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. PPkn - 8 - 8 

16. Abdullah, S.Pd., M.Pd. PPkn - - 8 8 

17. M. Ikbal, S.Pd. Bahasa Indonesia 12 16 - 28 

18 Maria Ulviani, S.Pd., M.Pd. Bahasa Indonesia - - 16 16 

 

19. 

 

Drs. Kandacong Melle, M.Pd. 

IPA Terpadu/ 
Wakasek 1 6 - 8  

22 
Prakarya - - 8 

20. Sunarto, S.Pd. IPA Terpadu 6 8 - 14 

21. Yusri Handayani, S.Pd., M.Pd. 
IPA Terpadu/ 
Kep. Lab. IPA - 8 - 8 

22. Drs. Rajamuddin, M.Pd. IPA Terpadu - - 8 8 
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23. Nurfadilah, S.Pd., M.Pd. Matematika 12 - - 12 

24. Siti Fahmia, S.Pd. Matematika - 16 - 16 

25. Muh. Akbar, S.Pd. Gr. 
Matematika/ 

 Kaur Kurikulum - - 16 16 

26. Nurliani, S.Pd. IPS Terpadu 12 4 - 16 

27. Nur Ahmad, S.Pd. IPS Terpadu - 12 - 12 

28. Dra. Nurbaya IPS Terpadu - - 16 16 

29. Hudaedah, S.Pd., M.Pd. Bahasa Inggris 12 - - 12 

30. Arfiah Ainun Salsabilah H, 

S.Pd. Gr. 

Bahasa Inggris - 16 - 16 

31. Hikmah, S.Pd., M.Pd. Bahasa Inggris - - 8 8 

32. Mufthihaturrahmah M, S.Pd., 

M.Pd. 

Bahasa Inggris - - 8 8 

33. Andi Yanuari Ardi, S.Pd., 

M.Pd. 

PJOK/ Kaur. 

Kesiswaan 

4 4 4 12 

34. Masnidar, S.Pd. PJOK 2 4 4 10 

35. Suhaenah, S.Pd. Gr. Seni Budaya - 8 8 16 

36 Nichael Deby Atmadi, S.Pd Seni Budaya 8 8 - 16 

37 Rosmalina, S.Kom Informatika - - 6 6 

38 Ahmad Akram, ST  4 - - 4 
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PERSURATAN 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara 

 

Hari dan Tanggal       : 

Informan : 
 

a. Bagaimana guru PAI membina sikap keberagamaan terkait dengan hal 

keimanan/ibadah dan akhlak di SMP Unismuh Makassar.  

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sholat Dhuha dan shalat dzuhur berjamaah 

di SMP Unismuh Makassar?  

 Apakah pelaksanakan shalat dhuha berjalan dengan lancar? 

 Apakah ada kendala dalam pelaksanaan shalat dhuha? 

 Apakah pelaksanaan kegiatan sholat dzuhur berjamaah sudah berjalan lancar?  

 Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan sholat dzuhur berjamaah 

tersebut?  

 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan baca Al-Qur’an di SMP Unismuh 

Makassar?  

 Kapan biasanya kegiatan baca Al-Qur’an dilaksanakan?  

 Apakah ada siswa yang masih belum bisa membaca AlQur’an?  

 

3. Bagaimana akhlak siswa-siswi SMP Unismuh Makassar terhadap gurunya?  

 Apakah siswa memperhatikan dengan seksama guru menjelaskan pelajaran di 

kelas?  

 Apakah siswa berbicara dengan sopan kepada gurunya?  

 

4. Bagaimana akhlak siswa-siswi SMP SMP Unismuh Makassar terhadap teman 

sebayanya?  

 Apakah siswa berbicara dengan sopan kepada temannya?  

 

b. Bagaimana metode pembinaan sikap beragama yang dilakukan guru PAI di 

SMP Unismuh Makassar?  

1. Metode apa saja yang digunakan guru PAI dalam membina sikap beragama 

siswa?   
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 Apakah guru PAI menerapkan metode Teladan (Uswah)?  

 Apakah guru PAI menerapkan metode Cerita (Qishshah)?  

 Apakah guru PAI menerapkan metode Pembiasaan  (Ta’widiyah)?  

 Apakah guru PAI menerapkan metode Demonstrasi?  

 Apakah guru PAI menerapkan metode Ganjaran atau Hukuman (Tsawab)?  

 

2. Kapan metode-metode tersebut diterapkan oleh guru?  

 

c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembinaan 

keagamaan di sekolah?  

1. Apa saja faktor internal yang mempengaruhi pembinaan sikap beragama siswa 

di sekolah?  

2.  Apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi pembinaan sikap beragama 

siswa di sekolah?  

 

d. Bagaimana peran guru PAI dalam membina sikap keberagamaan peserta didik 

di SMP SMP Unismuh Makassar?  
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DOKUMENTASI 
Wawancara dengan Pendidik di SMP Unismuh Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan wakil kepala sekolah SMP Unismuh Makassar, atas nama bapak 

Drs.Kandacong Melle, M.Pd) 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Pd, guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti SMP Unismuh Makassar) 
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(Wawancara dengan Ustadz Rustam, S.Pd, guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti SMP Unismuh Makassar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan ustadz Ridwan Amin,S.Pd.,M.Pd, guru pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti SMP Unismuh Makassar) 
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(kegiatan Shalat Dhuha Peserta didik SMP Unismuh Makassar) 

 

 

(kegiatan Tadarrus Peserta Didik SMP Unismh Makassar) 

 



 139   
 

 

(wawancara bersama peserta didik di SMP Unismuh Makassar) 

 

 

 (proses pembelajaran di SMP Unismuh Makassar) 
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(kegiatan Shalat Dzuhur Berjamaah Peserta Didik SMP Unismuh Makassar) 
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(Menyambut kedatangan Peserta Didik di SMP Unismuh Makassar) 

(Membersihkan bersama Guru dan Peserta Didik SMP Unismuh Makassar) 
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