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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيَفََ 

 haula : هَوَلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a ََا 
kasrah i i ََا 
d}ammah u u ََا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i َََـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَََ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 
َى َاَ|َ...ََ ََ... 

d}ammah dan wau 

 

 وَـَ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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 Contoh:  

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قَيَلََ 

 yamu>tu : يَوََتََ

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: 

َالَأطَفَالََ  raud}ah al-at}fa>l : رَوَضَةََ

َالََفَاضَلَة ُ ُ ُ الََمَدَيَـنَةََ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ ُ اَلََْكَمَة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبنَاََ

 <najjaina : نَََيَناََ

ُ ُ اَلََْقََ  : al-h}aqq 

 nu“ima : نَـعََمََ

 aduwwun‘ : عَدَوََ

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

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

Contoh: 

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

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

XIII 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَمَسََ

ُ ُ الَزلََزلََة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ ُ ُ الََفَلَسَفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الََبلَادََ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تَََمَرَوَنََ

 ‘al-nau : الَنـَوَعََ

 syai’un : شَيَءََ

 umirtu : أمََرَتََ

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 ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

IVX 
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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: 

   billa>h بَِللََ  di>nulla>h دَيَنََاللهََ

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هَمََفََِرَحََْةََاللهََ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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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<li ‘Imra>n/3: 4 

HR                       =  Hadis Riwayat 

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

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

Game Education menurut Ismail merupakan suatu kegiatan yang mendidik 

yang sifatnya menyenangkan dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa dan berpikir, meningkatkan konsentrasi serta memecahkan masalah. Game 

merupakan suatu bentuk hiburan yang seringkali dijadikan penyegar pikiran dari rasa 

penat yang disebabkan oleh aktivitas dan rutinitas kita. Sedangkan pendidikan adalah 

usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, 

ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk 

masyarakat berdasarkan undang-undang.  

Jika Game di gabung dengan Pendidikan atau Education, maka akan 

menghasilkan sistem belajar yang mengasikkan bagi peserta didik karena memiliki 

banyak keunikan dari setiap game yang dipilih dalam proses pendidikan. Tidak 

membuat peserta didik menjadi bosan dan akan memotivasi peserta didik semakin 

giat dalam proses pembelajar. Karena dari beberapa sumber yang ada, Game 

Education mampu memotivasi siswa untuk bisa belajar secara mandiri, belajar 

dimana sana dia berada. Apalagi di modern sekarang sistem teknologi semakin maju 

dan semakin mudah untuk diakses oleh semua orang, dari anak-anak hingga orang 

tua.  

Untuk para orang tua juga mampu memilih Game Education mana yang 

bermanfaat untuk proses perkembangan anak sesuai dengan usia. Ada game yang 

dibuat khusus utuk anak usia di bawah lima tahun atau balita, ada juga yang untuk 

tinggakt SD, SMP, SMA atau pun untuk umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam bidang pendidikan, banyak usaha yang dilakukan untuk kegiatan yang 

bersifat pembaharuan atau inivasi pendidikan. Usaha tersebut dilakukan untuk 

memecahkan persoalan-persoalan pendidikan. Oleh sebab itu, inovasi pada dasarnya 

merupakan pemikiran cemerlang yang bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-

praktik tertentu ataupun berupa produk dari suatu hasil olah-pikir dan olah-teknologi 

yang diterapkan melalui tahapan tertentu. 1 

Menggabungkan teknologi kedalam ilmu pendidikan sebagai sarana 

mempermudah proses belajar sangat inovasi dalam memecahkan beberapa masalah 

belajar untuk peserta didik. Di jaman modern ini, teknologi sangat berperan penting 

untuk kemajuan pendidikan. Kita sebagai pendidik juga harus dapat melihat peluang 

dalam melihat strategi seperti apa yang baik diterapkan kepada peserta didik agar 

mereka dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAl) di Sekolah Dasar (SD) secara 

keseluruhan berada pada lingkup al-Qur'an dan ai-Hadits, keimanan, akhlaq, fiqih, 

dan sejarah. Ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup pewujudan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, 

diri sendiri, sesama manusia, mahluk Iainnya maupun lingkungannya (Hablun 

minallah wa hablun minannas). Jadi pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar 

yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

                                                           
1Dinn Wahyudin, Pengantar Pendidikan (Cet. VI; Jakarta: Universitas Terbuka. 2008), h. 91. 
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memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Standar Nasional Pendidikan adalah acuan utama yg mengatur perihal baku 

minimal yang harus terpenuhi pada pengelolaan sekolah sang segenap penyelenggara 

sekolah, yaitu pengajar serta ketua sekolah. Tuntutan profesionalisme seseorang guru 

tidak hanya asal pihak pemerintah saja, melainkan pula diminta sang pihak warga 

yang memanfaatkan energi pengajar dalam membimbing, mengajar, dan mendidik 

peserta didik. alasannya tanpa adanya profesionalisme pengajar maka akan sangat 

tidak mungkin peserta didik bisa mencapai kualitas akibat belajar yg aporisma. 

Tentunya perlu secara seksama kita lakukan peninjauan pulang kepada Undang-

Undang nomor 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan 

Pemerintah angka 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.2 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surah Al-Mujadalah\/58: 11 

yang berbunyi: 

اُ ُ  ُ وُ  ُ يُ فُ سُ حُ ُ اللُّٰ ُ ُ لُ كُ مُ ُ  ا ُ فُ افُ سُ حُ وُ  لُ سُ  ُ فُ ىُ الُ مُ جُ  ا ُ تُ فُ سُ حُ وُ  ُ لُ كُ مُ  ُ قُ يُ لُ  ُ اُ ذُ ا ا نُ وُ ُ  ُ اُ مُ  ُ الُ ذُ يُ نُ  اُ يُ ُ اُ يُ هُ ا وُ  ُ انُ شُ زُ  ُ قُ يُ لُ  ذُ ا

 ُ الُ ذُ يُ نُ  ُ وُ  نُ كُ مُ ُ  اُ مُ  نُ وُ  ُ اُ مُ  فُ عُ ُ اللُّٰ ُ ُ الُ ذُ يُ نُ  اُ يُ رُ  وُ  بُ يُ رُ ُ فُ انُ شُ زُ  ُ خُ  نُ  لُ وُ  اُ تُ عُ مُ  اللُّٰ ُ ُ بُ مُ  ُ وُ  تُ ُ  جُ  لُ مُ ُ دُ رُ  تُ واُ الُ عُ   اُ وُ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) 

berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Mujadalah/58: 11.3 

Dalam era digital seperti yang terjadi saat ini, guru profesional kembali 

dipertanyakan persyaratannya. Hal yang demikian terjadi karena era digital telah 

                                                           
2 https://kepegawaian.uma.ac.id/8-standar-nasional-pendidikan/, 16 Januari 2023. 
3Kementerian Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha 

Putra, 2002), h. 798. 

1 

https://kepegawaian.uma.ac.id/8-standar-nasional-pendidikan/
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membawa persoalan baru dalam berbagai komponen pendidikan yang tidak dapat 

dijawab oleh sistem pendidikan masa lalu. Selain persyaratan-persyaratan yang telah 

dimiliki sebelumnya, yakni persyaratan akademik, pedagogik, kepribadian dan 

komunikasi, perlu ditambah dengan persyaratan lainnya, yaitu wawasan pengetahuan 

dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan teknologi 

digital ini dipandang sebagai sebuah kebutuhan dalam rangka memberikan pelayanan 

yang lebih cepat, luas, akurat dan mudah diakses.4 

Saya sebagai peserta didik, di jaman modern ini, guru sebaiknya memiliki 

tambahan khusus dalam memanfaatkan keterampilan dalam teknologi supaya mampu 

memberikan ilmu tambahan selain materi utama dalam pembelajaran. 

Memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran sangat baik dan bermanfaat agar 

peserta didik mampu mengambil hal baik yang telah diajarkan dan 

mengembangkannya untuk tujuan pendidikan. 

Permainan menawarkan struktur unik untuk melengkapi guruan strategi 

tradisional dan menanamkan guruan dengan energi, memicu pemikiran inovatif dan 

menyediakan keragaman dalam metode keguruan. Game membuat konsep belajar 

lebih menyenangkan bagi peserta didik dan memasok peserta didik dengan platform 

untuk pemikiran kreatif mereka untuk bangkit. Permainan mendorong perilaku kreatif 

dan pemikiran yang berbeda dan merupakan pemecah kebekuan yang sangat baik. 

Game akan sering bertindak sebagai pemicu pembelajaran yang mendorong diskusi 

yang hidup tentang konsep pembelajaran di antara peserta didik yang mengikuti 

permainan.5 

                                                           
4Abuddin Nata, Pengembangan Profesi Keguruan Dalam Perspektif Islam (Cet. I; Depok: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2019), h. 181-182. 
5Susan Boyle, An Introduction to Games Based Learning (Dublin, 2011), h. 3. 
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Agar tidak ketinggalan zaman, penting untuk mengikuti perkembangan dan 

mengubah informasi dengan cermat. Ketidakmampuan pembelajaran tradisional 

untuk merespon secara memadai terhadap kebutuhan pendidikan telah mengarah pada 

pencarian model pembelajaran baru yang dapat mendukung proses pendidikan ini. 

Teori belajar telah muncul untuk membuat proses pembelajaran lebih efektif 

berdasarkan berbagai peneliti dan eksperimen.  

Berdasarkan ini, ada pandangan bahwa pengetahuan atau makna tidak ada 

secara independen dari individu di dunia eksternal, bahwa itu tidak ditransfer dari luar 

ke individu, tetapi secara efektif terstruktur dalam pikiran oleh individu. Vygotsky 

adalah salah satu pelopor teori konstruktivisme, berpendapat bahwa informasi 

terbentuk atas interaksi individu dengan orang lain, dan ia percaya bahwa ada 

hubungan antara perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif.6 

Maka dari itu diharapkan dengan menggunakan game education dapat 

menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar agama Islam. Pelajaran agama 

yang biasanya memberi kesan yang membosankan karena menggunakan metode 

ceramah, ketika digabung menggunakan bantuan teknologi agar lebih menarik yaiu 

game education, memberikan kesan yang lebih bergembira karena gabungan antara 

gambar dan visual atau biasanya memberi sistem kuis dalam setiap pembelajaran 

agar lebih menarik. Akan sangat menarik jika peserta didik termotivasi dalam 

pembelajaran agama yang biasanya peserta didik terkesan malas jika disuruh 

menghapal. Jadi banyak manfaat teknologi untuk membuat proses belajar lebih 

menarik. 

                                                           
6Bakan, Ugur and Bakan, Estudios sobre aprendizaje basado en juegos en revistas 

educativas: una revisión sistemática de tendencias recientes (Actualidades Pedagógicas: No. 72; Ufuk, 

2018), Article 10. 
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Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk 

mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan adalah 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.7 

Penyusunan Standar Nasional Pendidikan pun telah disempurnakan dengan 

perencanaan yang terarah dan berkelanjutan. Setiap proses yang dilakukan tentunya 

menyesuaikan perubahan kehidupan di skala nasional dan global.  

Berikut adalah 8 Standar Nasional Pendidikan di tanah air: 

1. Standar Isi, standar ini berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan 

kurikulum. 

2. Standar Proses yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah. 

3. Standar Penilaian Pendidikan, yaitu standar yang terkait dengan penilaian, 

analisis dan evaluasi hasil belajar siswa. 

4. Standar Kompetensi Lulusan, yaitu standar yang berkaitan dengan pencapaian 

standar dan hasil belejar para peserta didik. 

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang terkait dengan kualifikasi 

dan kompetensi tenaga pendidik. 

                                                           
7 https://pskp.kemdikbud.go.id/standar_pendidikan/snp, 16 Januari 2023 

https://pskp.kemdikbud.go.id/standar_pendidikan/snp
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6. Standar Pengelolaan, yaitu terkait dengan pengelolaan yang perlu dilakukan 

untuk seluru elemen pada institusi pendidikan. 

7. Standar Pembiayaan Pendidikan, yang berkaitan dengan anggaran sekolah. 

8. Standar Sarana dan Prasarana, standar ini berkaitan dengan infrastruktur yang 

terdapat pada institusi pendidikan.8 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana motivasi belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD 

Negeri Melayu sebelum menggunakan game education? 

2. Bagaimana motivasi belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD 

Negeri Melayu setelah menggunakan game education? 

3. Adakah perbedaan motivasi belajar peserta didik dalam pelajaran Pendidikan 

Agama Islam menggunakan game education sebelum dan sesudah menggunakan 

game education? 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah sebuah jawaban atau dugaan sementara dari sebuah 

penelitian yang harus diuji kebenarannya terlebih dahulu. Pengujiannya dilakukan 

melalui proses pengolahan data dari sebuah penelian yang sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah ditulis.  

Adapun hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian yang akan saya buat 

ini adalah game education mampu memotivasi belajar peserta didik dalam belajar 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

                                                           
8 https://nusamandiri.info/8-standar-pendidikan-nasional/, 16 Januari 2023 

https://nusamandiri.info/8-standar-pendidikan-nasional/
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai apa yang akan saya tulis pada skipsi 

ini, saya akan menjelaskan batasan-batasan apa saya yang akan menjadi pokok utama 

saya dalam melakukan penelitian, yaitu: 

1. Game Education yang aplikasinya dapat di unduh melalui setiap ponsel android 

yang bernama Marbel Muslim Kids dan Belajar Tajwid sebagai sarana belajar 

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SD pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

2. Motivasi yang akan saya bahas adalah bagaimana peserta didik di SD mampu 

mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat dalam belajar Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti terutama pada saat belajar mengenal huruf 

hijaiyah atau mengaji agar tidak membosankan. 

3. Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui apakah penerapan game 

education mampu memotivasi peserta didik untuk belajar Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di tingkat SD. Dengan membagikan sebuah angket untuk 

dijawab oleh peserta didik. Lalu mengambil sebuah kesimpulan dari hasil angket 

tersebut apakah Penerapan game education mampu meningkatkan motivasi 

belajar Pendidikan Agama Islam. 

E. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa hasil penelitian relavan yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Hasil  penelitian tersebut  di antaranya: 

1. Hasil penelitian dari Novita Markhamah pada tahun 2010 “Aplikasi Multimedia 

untuk Anak Usia Dini” yaitu aplikasi multimedia education games untuk anak 
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usia 5-6 tahun sebagai alternatif sistem pembelajaran yang efektif, menarik dan 

mudah dipahami oleh peserta didik dengan konsep belajar sambil bermain.9 

Game education sangat efektif dalam pembelajaran dan mudah dipahami oleh 

peserta didik. Konsep yang ditawarkan adalah bermain dan belajar. Sembari guru 

mengarahkan proses pembelajaran, peserta didik dapat belajar sambal bermain 

dan diawasi oleh guru. Jadi aplikasi game education sangat efektif dalam proses 

pembelajaran peserta didik. 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengaplikasikan game 

education sebagai sarana belajar. Perbedaannya adalah pada tingkatan sekolah 

yaitu untuk anak usia dini dan tingkat SD kelas dua dan tiga. 

2. Hasil penelitian dari Eva Betty Simanjuntak dan Nurul Fadhilah Ananda pada 

tahun 2017>>/2018 “Pengaruh Penggunaan Game Edukasi Interaktif “Tematik” 

Berbasis Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar Tema 4 Berbagai Pekerjaan 

Kelas IV SDN 028229 Binjai Barat TP 2017/2018” yaitu terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara game edukasi terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas IV SD Negeri 028229 Binjai Barat tahun ajaran 2017/2018. Hal ini 

diketahui dari hasil perhitungan post-test pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pada kelas kontrol diperoleh skor rata-rata 56,60 dan pada kelas 

eksperimen diperoleh skor rata-rata 80,86.10 

Perbandingan ketika tidak menggunakan dan setelah menggunakan Game 

Education Interaktif, membawa pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta 

                                                           
9Novita Markhamah, Aplikasi Multimedia untuk Anak Usia Dini Tugas Akhir (Surakarta; 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2010). 
10Eva Betty Simanjuntak dan Nurul Fadhilah Ananda, Pengaruh Penggunaan Game Edukasi 

Interaktif “Tematik” Berbasis Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar Tema 4 Berbagai Pekerjaan 

Kelas IV SDN 028229 Binjai Barat TP 2017/2018, Jurnal (Binjai Barat; Prodi PGSD FIP Universitas 

Negeri Medan, 2018). 



9 
 

didik. Peserta didik mendapatkan hasil belajar yang baik setelah menggunakan 

game education. 

Persamaan dari penelitian ini adalah hasil perbandingan dari penggunaan game 

education. Sedangkan perbedaannya adalah pembelajaran Tematik dan 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

3. Hasil penelitian dari Yousep Mahendra Aditama pada tahun 2015 “Penerapan 

Education Game Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Alam 

Banyubelik Karang Nangka Kabupaten Banyumas” yaitu penerapan game 

education dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V Sekolah Alam 

Banyubelik sudah cukup baik. game education yang dilaksanakan disesuaikan 

dengan tema pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Game Education yang 

diterapkan pun disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik 

peserta didik. Melalui game education yang dilaksanakan di Sekolah Alam 

Banyubelik peserta didik lebih semangat dan mudah menerima apa yang 

disampaikan oleh pendidik. Pendidik juga sudah menentukkan tema dan game 

education yang sesuai untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 11 

Game education sangat sesuai jika diterapkan pada pelajaran Agama Islam. game 

education mampu meningkatkan perkembangan dan karakteristik peserta didik. 

Mampu mempermudah proses pembelajaran bagi peserta didik. 

Persamaan dari penelitian ini adalah penggunaan game education sebagai sarana 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Perbedaannya adalah 

penggunaan aplikasi belajar game education. 

                                                           
11Yousep Mahendra Aditama, Penerapan Education Game Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Alam Banyubelik Karang Nangka Kabupaten Banyumas, Skripsi, 

(Purwokerto; Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, 2015). 
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4. Hasil penelitian dari Maryana Suka dan Djoko Waluyo pada tahun 2018,” 

Pengembangan Game Education sebagai Media Pembelajaran Deret Bilangan di 

sekolah Menegah Atas” yaitu berdasarkan hasil uji kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifan game education diperoleh hasil multimedia valid, praktis, dan efektif. 

Berdasarkan hasil bahwa multimedia layak, praktis, dan efektif. 12 

Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan game education sebagai 

proses pembelajaran. Perbedaannya adalah pada materi pembelajaran 

Matematika dan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

5. Hasil penelitian dari Indah Rahmawati, Ibut Priono Leksono, dan Harwanto pada 

tahun 2020, “Pengembangan Game Petualangan untuk Pembelajaran Berhitung”, 

yaitu berdasarkan hasil validasi ahli materi adalah 84,76% pada tingkat kualitas 

baik begitu juga validasi ahli media dan desain adalah 91,82% dan dapat 

disimpulkan bahwa\ berada pada tingkat kualitas sangat baik.” 

Persamaan dari penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan game 

education. Perbedaan adalah materi pengembagan game Matematika dan 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.13 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Adapun tujuan  penelitian yang akan saya lakukan, yaitu: 

a. Untuk mengetahui motivasi belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di SD Negeri Melayu sebelum menggunakan game education. 

                                                           
12Maryana Suka dan Djoko Waluyo, Pengembangan Game Education sebagai Media 

Pembelajaran Deret Bilangan di sekolah Menegah Atas, (Singaraja: Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha). 
13Indah Rahmawati, Ibut Priono Leksono, dan Harwanto, Pengembangan Game Petualangan 

untuk Pembelajaran Berhitung, (Surabaya: Teknologi Pendidikan Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya). 
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b. Untuk mengetahui motivasi belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di SD Negeri Melayu setelah menggunakan game education. 

c. Untuk mengetahui apakah penerapan game education mampu memotivasi 

peserta didik dalam belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

2. Adapun kegunaan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu: 

a. Menambah motivasi belajar peserta didik dengan game education yang dapat 

digunakan untuk menambah pengetahuan di era globalisasi karena 

memudahkan dalam proses pembelajaran yang praktis dan dapat digunakan dan 

mana saja kita berada. 

b. Sebagai bahan pengajaran yang fleksibel bagi pendidik untuk mengembangkan 

cara belajar yang menarik dan praktis karena bisa digunakan kapan saja dan di 

mana saja berada. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Game Education 

Education menurut John M Echols dan Hasan Shadily dalam kamus Inggris 

Indonesia berarti pendidikan, yang berhubungan dengan Pendidikan, Games dan 

menurut John M Echols dan Hasan Shadily dalam kamus Inggris Indonesia berarti 

permainan.14 Sedangkan menurut Petter Salim, education adalah yang bersifat 

mendidik dan memberikan contoh suri tauladan yang baik dan berhubungan langsung 

dengan keguruan atau pendidikan. 15 Permainan, bermain atau padanan kata dalam 

bahasa Inggris disebut “games” (kata benda), “to play (kata kerja)”, “toys” (kata 

benda) ini berasal dari kata main berarti melakukan perbuatan untuk tujuan 

bersenang-senang (dengan alat-alat tertentu atau tidak), perbuatan sesuatu denagan 

sesuka hati, berbuat asal saja.16 

Jadi, game education adalah sebuah guruan atau Pendidikan yang 

menggabungkan antara bermain dan belajar. Agar peserta didik tertarik untuk belajar, 

maka model pembelajaran harus disusun secara menarik dan terlihat mudah. Dengan 

kemajuan teknologi pada saat ini, game education sangat mudah untuk diakses 

menggunakan Smartphone pribadi. Banyak aplikasi yang menyediakan secara bebas 

atau free (tidak berbayar) dalam aplikasi pembelajaran tersebut. Saya sendiri sebagai 

pengguna game education untuk melatih kecepatan menghitung saya pada pelajaran 

                                                           

14John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 

207-263. 

15Dahlan Y al-Barry L. Lya Sofyan Yakub, Kamus Induk Istilah Ilmiah (Surabaya: Target 

Press, 2000), h. 581. 

16Dani Wardani, Bermain Sambil Belajar (Edukasi, 2009), h. 17. 

12 
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Matematika ketika saya masih SMA. Maka dari itu, saya menganjurkan kepada setiap 

orang tua dan guru untuk mencoba game education sebagai tambahan model 

pembelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan dengan model pembelajaran 

menggabungkan antara bermain dan belajar. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surah Al-Alaq/96: 1-5 yang 

berbunyi: 

أُ ُ  بُ ُ كُ ُ ُ بُ اسُ مُ ُ ُ اُ قُ رُ  لُ قُ ُ ُ ُ الُ ذُ يُ ُ ُ رُ  نُ سُ انُ ُ ُ خُ لُ قُ ُ ُ خُ  نُ ُ ُ الُْ ُ  أُ ُ اُ ُ ُ عُ لُ قُ ُ ُ ُ مُ  رُ ُ ُ قُ رُ  ُ ُ ُ بُ كُ ُ وُ  مُ ُ ُ الُْ  نُ سُ انُ ُ ُ مُ ُ عُ لُ ُ ُ بُ الُ قُ لُ مُ ُ ُ ُ عُ لُ مُ ُ ُ يُ ُ الُ ذُ ُ ُ كُ رُ  ُ الُْ ُ 

ا ُ يُ عُ لُ مُ ُ ُ ُ لُ مُ ُ ُ مُ 

Terjemahan: 

1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! 

2.  Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3.  Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, 

4.  yang mengajar (manusia) dengan pena. 

5.  Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 

Menurut Abu Ahmadi sebagaimana yang dikutip oleh Zulkifly L. dalam 

bukunya Psikologi Perkembangan, permainan adalah suatu perbuatan yang 

mengandung keasyikan atas kehendak sendiri, bebas tanpa paksaan, dengan tujuan 

untuk memperoleh kesenangan pada waktu mengadakan kegiatan tersebut.17 

Ketika peserta didik senang dalam proses pembelajaran, maka materi 

pembelajaran yang diterima dapat tersimpan dengan baik di memori. Sehingga 

pembelajaran menjadi efektif dan tercapai tujuan pembelajaran. Sangat penting 

menentukan metode bagaimana yang baik agar peserta didik termotivasi dalam 

belajar, apalagi belajar agama, yang biasanya proses pembelajarannya membosankan. 

                                                           

17Zulkifly L., Psikologi Perkembangan (Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 38. 
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Maka dari itu, beberapa game education bisa menjadi solusi untuk proses 

pembelajaran yang menarik. 

Pada saat proses pembelajaran, peserta didik dapat mengalami bosan dan 

jenuh ketika belajar. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan 

memperoleh ketidakmajuan dalam hasil beajar. Oleh karena itu diperlukan pedorong 

untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi 

belajar. 

Begitu banyak macam-macam game education yang mampu membantu 

peserta didik dalam menentukan jenis game apa yang cocok untuk mereka, agar 

mereka semangat dalam belajar Agama Islam. Karena ketika seorang anak 

menemukan sendiri cara mana yang dapat membuat dia memahami pelajaran dengan 

cepat, maka anak tersebut akan menikmati proses pembelajarannya dan tidak merasa 

bosan. Tapi tetap harus dalam pantauan guru dan orang tua, meskipun game 

education dapat dengan mudah diakses oleh seorang anak. Agar setiap kesalahan 

dapat dipantau dan diperbaik secara langsung.  

B. Manfaat Game Education 

Melalui permainan anak akan mendapat macam-macam pengalaman yang 

menyenangkan, sambil mengingatkan usaha belajar dan melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan. Semua pengalamannya melalui kegiatan bermain-main akan 

memberikan dasar yang kokoh untuk pencapaian macam-macam keterampilan yang 

sangat diperlukan bagi pemecahan kesulitan hidup dikehidupannya kelak. Dengan 

munculnya motivasi belajar ketika proses belajar itu menyenangkan, peserta didik 

dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran tersebut. Apalagi belajar agama 

yang terkesan kuno dan jadul karena belajar hanya menggunakan metode ceramah 
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saja. Dengan game education, proses pembelajaran menjadi menarik dan 

memudahkan peserta didik untuk menerima pembelajaran.  

Belgia menjadi negara kedua di Eropa setelah Polandia yang 

mengintegrasikan game ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini resmi diumumkan 

oleh Flemish Department of Education and Training. Pemerintah Belgia melihat 

video game bukan hanya berkembang secara industri, tapi juga dapat bermanfaat dan 

perlu menjadi bagian dari proses belajar di kelas. Sebagai langkah awal, buku 

panduan Games in Schools dari ISFE (International Software Federation of Europe) 

kini telah ditambahkan ke Klascement, platform resmi kurikulum guru dan 

sekolah. Toolbox Game Grow juga disertai kartu penilaian dan alat bantu untuk para 

guru membuat rancangan kegiatan berbasis video-game.  ITS Surabaya, ITB 

Bandung, UNM Malang, Universitas Multimedia Nusantara dan Binus Jakarta adalah 

kampus yang sudah membuka jurusan akademis pengembangan game. Selain tingkat 

universitas, beberapa sekolah menengah juga sudah membuka kejuruan game 

diantaranya SMA/SMP PSKD 1 Jakarta dan SMK Raden Umar Said (Kudus).18 

Menurut Andang Ismail dalam bukunya education games, menyatakan fungsi 

permainan edukatif adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran bermain 

sambil belajar.  

2. Merangsang pengembangan daya pikir dan daya cipta dan bahasa agar dapat 

menumbuhkan sikap, mental, serta akhlak yang baik.  

3. Menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman dan 

menyenangkan.  

                                                           
18 https://www.ligagame.tv/games/belgia-masukan-game-dalam-kurikulum-sekolah, 25 

Januari 2023. 

https://www.ligagame.tv/games/belgia-masukan-game-dalam-kurikulum-sekolah
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4. Meningkatkan kualitas pembelajaran anak.19 

Ketika ilmu pengetahuan itu disampaikan secara menarik, peserta didik akan 

dengan mudah memahami apa yang telah dipelajari. Mampu menciptakan motivasi 

belajar dengan sendirinya jika anak tersebut menyukai proses bermain sambal belajar 

menggunakan game education. Ramah lingkungan karena mudah diakses 

menggunakan smartphone karena dijaman modern saat ini. Kualitas belajar peserta 

didik juga menjadi maksimal karena jika anak tersebut menyukai proses 

pembelajaran, maka materi yang diserap juga dengan mudah dipahami. 

C. Motivasi Belajar 

1. Pengertian 

Dalam proses pembelajaran, minat merupakan sebuah awal penggerakan 

untuk siswa dalam belajar yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang 

diingkinkan. Tujuan dalam kaitan ini adalah tujuan pembelajaran. Hal ini 

menggambarkan bahwa seseorang yang memiliki minat belajar dalam dirinya maka 

dia akan mencapai keinginan atau cita-citanya, tetapi jika seorang siswa tidak 

memiliki minat dalam belajar maka siswa tersebut tidak akan bisa mencapai 

keinginan atau cita-citanya. Minat belajar siswa sangat dibutuhkan dalam 

pemebelajaran, agar siswa tersebut mempunyai ketertarikan terhadap materi yang 

diajarkan. Selain minat siswa juga membutuhkan dorongan atau gerakan untuk 

mencapai tujuannya atau cita-citanya. 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak 

atau berbuat.20 

                                                           

19Andang Ismail, Education Games (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 150. 
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Yaitu kekuatan dalam melakukan sesuatu dengan secara sadar dan giat untuk 

kegiatan apapun termasuk belajar. 

Istilah motivasi menunjuk kepada semua gejala yang terkandung dalam 

stimulas tindakan ke arah tujuan tertentu di mana sebelumnya tidak ada gerakan 

menuju kearah tujuan tersebut. Motivasi dapat berupa dorongan-dorongan dasar atau 

internal dan insentif di luar diri individu atau hadiah.21  

Ketika dalam diri peserta didik memiliki dorongan tersendiri dalam 

melakukan sesuatu, maka dorongan tersebut termasuk kedalam motivasi. 

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan 

yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu.22 

Berhasil atau tidaknya proses belajar seseorang dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri (faktor internal) individu, maupun 

faktor yang berasal dari luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar sangat penting dilakukan 

dalam rangka membantu para siswa dalam mencapai hasil belajar yang 

sebaikbaiknya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

ialah sebagai berikut. Secara spesifik, masalah yang bersumber dari faktor internal 

berkaitan dengan: 

a. karakter siswa,  

                                                                                                                                                                      

20Hamzah. B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan: 

Analisis di Bidang Pendiddikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 21. 

21Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990), h. 

17. 

22Anton Moeliono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 759. 
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b. sikap terhadap belajar,  

c. motivasi belajar,  

d. konsentrasi belajar,  

e. kemampuan mengolah bahan belajar,  

f. kemampuan menggali hasil belajar,  

g. rasa percaya diri,  

h. kebiasaan belajar. Sedangkan dari faktor eksternal, dipengaruhi oleh:  

1) faktor guru,  

2) lingkungan sosial, terutama termasuk teman sebaya,  

3) kurikulum sekolah,  

4) sarana dan prasarana. 

Kata “motif”, juga dapat diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam 

dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitasaktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa motif sebagai suatu kondisi intern atau 

kesiapsiagaan. Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai 

daya penggerak yang telah menjadi aktif.23 

Motif sendiri dapat digambarkan sebagai sebuah tujuan yang akan dicapai 

untuk melakukan sebuah kegiatan apapun termasuk belajar. Karena dengan adanya 

motif, peserta didik menjadi termotivasi untuk melakukan segala hal agar apa yang 

dia capai dapat terwujud. 

                                                           

23Abdul Rahman, Shaleh, dan Muhib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar (Jakarta: 

Prenada Media, 2004), h. 133-135. 
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Sedangkan pengertian motivasi sendiri menurut para ahli lain dapat 

dikemukakan di bawah ini, di antaranya, yaitu: 

a) MC. Donald  

Motivasi adalah suatu perubahan tenaga di dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.24 

Dengan reaksi perubahan tenaga yang awalnya malas, peserta didik mampu 

bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Entah itu karena metode 

pembelajaran yang menari ataupun materi pembelajarannya yang mampu 

memotivasi. 

b) S. Nasution 

Motivasi adalah usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi sehingga anak itu 

mau dan ingin melakukan sesuatu.25 

Kondisi di mana seorang peserta didik yang awalnya bermalas-malasan lalu 

berubah menjadi giat. Kondisi yang seperti itu sangat sulit ditemukan dan 

dipertahankan dalam proses pembelajaran. 

c) M. Ngalim Purwanto 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak 

melakukan sesuatu.26 Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa 

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

                                                           

24Wasty Sumanto, Psikologi Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Renika Cipta, 1990), h. 191. 

25S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar (Cet. II; Jakarta Bumi Aksara, 2000), h. 73. 

26M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Cet. V; Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 60. 
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Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adannya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik.27 

Ketika seorang peserta didik memiliki tujuan dan kesenangan sendiri, 

biasanya peserta didik tersebut akan memiliki motivasi untuk melakukan apa yang 

akan dia capai. 

2. Macam-macam Motivasi 

Adapun jenis motivasi itu menjadi dua jenis yakni motivasi Intrinsik dan 

Ekstrinsik. 

a) Motivasi Intrinsik 

Maksudnya adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri dan tidak 

dipengaruhi dari orang lain. Anak melakukan kegiatan belajar yang didasari motivasi 

yang berasal dari dalam diri sendiri itu anak akan merasa lebih senang dan 

menghayati dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Misalnya anak mau belajar 

karena ingin memperoleh ilmu pengetahuan dan ingin menjadi orang yang berguna 

bagi nusa, bangsa dan negara. Oleh karena itu ia belajar tanpa ada suruhan dari orang 

lain tetapi dorongan itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Jika seorang anak memiliki 

motivasi sendiri, maka otomatis dia akan semangat dengan sendirinya jika dia sedang 

belajar. 

b) Motivasi Ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang aktif dan berfunsi sebagai perangsang 

dari luar Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu atau 

karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan adanya 

                                                           

27Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 

23. 
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kondisi demikian akhirnya ia mau melakukan sesuatu untuk belajar. Motivasi 

ekstrinsik lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan motivasi28 meskipun 

awalnya adalah sebuah paksaan tapi ketika anak tersebut menyukai prosesnya, maka 

motivasi itu akan tumbuh dengan sendirinya seiring berjalan dengan waktu. 

c) Manfaat Motivasi 

Motivasi yang diberiakan oleh guru sangat membantu peserta didik untuk 

lebih semangat dalam belajar, motivasi tersebut dapat diberikan oleh guru berupa 

pujian atau memberi reward terhadap hasil belajar peserta didik atau bisa juga 

motivasi tersebut diberikan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Karena tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para peserta didik 

agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya 

sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan.29  

Setiap metode belajar pasti ada kurang dan ada lebihnya. Dan ketika seorang 

anak telah menemukan motivasinya sendiri, maka dalam kondisi apapun dia akan 

menikmati proses pembeajaran tersebut. 

Sedangkan Sardiman A.M. menyatakan bahwa motivasi itu sangat diperlukan 

pada saat belajar. sehingga hasil belajar yang didapat oleh seorang peserta didik akan 

menjadi optimal. Kemudian dirumuskan tiga fungsi motivasi, yaitu: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi motivasi.  

                                                           

28 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 219. 

29Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan. Ibid, h. 60. 
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2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesauai dengan rumusan tujuannya.  

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang peserta didik 

yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan melakukan 

kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu 

atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan.30 

Motivasi belajar sendiri adalah sesuatu yang harus ditumbuhkan oleh diri 

sendiri karena tanpa adanya sebuah motivasi, peserta didik kurang bersemangat 

dalam melakukan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Berbagai aktivitas dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian hakikat belajar adalah belajar yang selalu melibatkan 

tiga hal pokok yaitu:  

1. Adanya perubahan tingkah laku. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan.  

2. Sifat perubahan relatif permanen Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses 

belajar cenderung menetap dan melekat dalam dirinya.  

                                                           

30Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 

2007), h. 85. 
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3. Perubahan yang bersifat aktif Perubahan yang terjadi disebabkan adanya 

interaksi dengan lingkungan. Untuk mendapat suatu pengetahuan yang baru 

setiap individu aktif mencari informasi dari berbagai sumber.31 

Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi, karena 

seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya, dan menentukan arah 

perbuatannya kearah tujuan yang hendak dicapai.  Dengan demikian siswa dapat 

menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat  

bagi tujuan yang hendak dicapainya. 

Soekamto mengemukakan motivasi merupakan faktor yang sangat besar 

pengaruhnya pada proses belajar.32 Secara konseptual. Imron mengatakan bahwa 

motivasi berkaitan erat dengan prestasi atau perolehan belajar. Banyak riset yang 

membuktikan bahwa tingginya motivasi dalam belajar berhubungan dengan tingginya 

prestasi belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi, maka mereka akan 

memperoleh prestasi dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi 

rendah, maka hasil belajarnya tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan.33 

Jika dalam meningkatkan hasil belajar suatu mata pelajaran, perlu adanya 

upaya peningkatan motivasi belajar siswa.   Motivasi yang direalisasikan dalam 

wujud tindakan, merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk 

memprediksi kemajuan belajar.  

Dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar suatu 

mata pelajaran, sangat disadari sepenuhnya diperhadapkan pada kenyataan bahwa 

                                                           
31 Amna Emda, Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran, jurnal, ( Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2017), Vol.5 No.2. 
32 Tuti Soekamto, Perencenaan dan Pengembangan Sistem Instruksional, (Jakarta: 

Intermedia, 1993), h. 90. 
33 Ali Imron, Belejar dan Pembelajaran, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996), h. 89. 
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tidak semua peserta didik mempunyai motivasi belajar yang sama, ada yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi, ada yang mempunyai motivasi belajarnya rendah, 

dan ada pula    yang sama sekali tidak mempunyai motivasi dalam belajar. 

D. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

1. Pengertian  

Pendidikan berasal dari kata didik dalam bahasa Inggris kita dapatkan kata “to 

educate” dan kata “education” sedangkan dalam bahasa arab dapat dikatakan 

tarbiyah, ta’dib yang memiliki arti mengajar atau menolong seseorang belajar. 

Adapun kata tarbiyah dalam bahasa arab memunyai arti mendidik melatih, mengajar, 

dan mengasuh.34 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surah Al-Isra’/17: 82 yang 

berbunyi: 

مُ ةُ ُ لُ ُ لُ مُ ُ  حُ  رُ  فُ اُ ءُ ُ وُ  ُ شُ  اُ هُ وُ  ُ مُ  اُ نُ  ُ الُ قُ رُ  نُ  لُ ُ مُ  نُ نُ زُ ُ  ُ اُ لُْ ُ وُ  يُ نُ  يُ دُُ ُ الظُّٰ لُ مُ  ُ يُ زُ  لُْ  ُ وُ  نُ يُ نُ ُ  مُ  اؤُْ  ُ خُ سُ ارُ   

Terjemahanya: 

“Dan Kami turunkan dari Alquran (sesuatu) yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Alquran) hanya 

akan menambah kerugian”. QS. Al-Isra’ (17): 82.35 

Orang yang gemar menghafal, mempelajari, atau memahami Alquran 

sehingga tidak sempat lagi berdoa, maka Allah subhaanahu wa ta’ala akan 

memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang 

yang berdoa. seperti penjelasan bahwa golongan orang yang mendapatkan naungan 

                                                           

34Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islami (Bandung: Remaja 

Rosydakarya, 2014), h. 3. 

35Usman Hilman Fauzi, dkk, Alquran Cordoba (Cet. V; Bandung: Cordoba Internasional 

Indonesia, 2016), h. 290. 
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Arsy Ilahi ketika nanti hari kiamat yang penuh ketakutan adalah orang yang 

mengajarkan Alquran kepada peserta didik dan orang yang mempelajari Alquran 

ketika peserta didik dan selalu membacanya hingga masa tuanya. Maka dari itu 

pentingnya belajar Agama, barang siapa yang mempelajari Alquran maka Allah 

subhaanahu wa ta’ala akan selalu melindunginya dan memberinya syafaat ketika hari 

kiamat nanti. 

Kata Agama dalam Alquran disebut ad-din yang mengandung makna bahwa 

agama sebagai pedoman aturan hidup yang memberikan petunjuk kepada manusia 

sehingga dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik, teratur aman dan tidak terjadi 

kekacauan yang berujung anarkis.36 

Agama adalah sebuah keyakinan yang dianut oleh setiap umat manusia. Setiap 

orang pun berhak menentukan agamanya sendiri sesuai apa yang ia yakini. Dalam 

Islam sendiri kita tidak dibenarkan untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama 

sesuai apa yang kita yakini. 

Islam adalah agama yang mengajarkan pada pemeluknya, untuk menyebarkan 

benih perdamaian, keamanan, dan keselamatan. Di dalamnya banyak berisi ajaran-

ajaran sebagai petunjuk untuk manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia dan 

akhirat. Untuk melaksanakan ajaran (syariat) Islam ini, manusia memerlukan adanya 

pendidikan, sehingga dapat mengetahui ajaran-ajaran yang seharusnya dapat 

dijalankan dalam kehidupan. Adapun pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan 

Agama Islam. Pendidikan Agama Islam menurut Zakiyah Daradjat adalah suatu 

usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

                                                           

36Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2, 8. 
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ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.37 

Islam sendiri selalu mengajarkan kebaikan dalam berperilaku dalam sehari-

hari. Jika ada segelintir orang yang mudah menjelek-jelekkan orang lain adalah 

seseorang yang kurang memahami apa itu Islam. Karena Nabi Muhammad sendiri 

selalu berlaku baik kepada orang-orang yang jahat pada beliau.  

Pendidikan Agama Islam menurut Akmal Hawi adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik dalam memahami menghayati dan mengamalkan agama 

Islam melalui bimbingan, pengarahan atau latihan memerhatikan tuntunan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.38 Pendidikan Agama Islam 

menurut Abdul Majid merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran 

Islam melalui kegiatan bimbingan, guruan, atau pelatihan yang telah direncanakan 

untuk mencapai tujuan.39 

Pendidikan itu wajib untuk setiap umat manusia yang ingin mengembangkan 

pengetahuan dari diri sendiri entah itu pengetahuan umum ataupun pengetahuan 

dalam bidang agama. 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

                                                           

37Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: 

Remaja Rosydakarya, 2006), h. 130. 

38Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 19. 

39Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja 

Rosydakarya, 2012), h. 13. 



27 
 

Sebagaimana diketahui, inti ajaran agama Islam ruang lingkupnya meliputi 

masalah keimanan (akidah), masalah ihsan (akhlak), dan masalah keislaman 

(syariah). 

a) Akidah  

Akidah secara etimologi berarti terikat. Setelah terbentuk menjadi kata, akidah 

berarti perjanjian yang teguh dan kuat, dan terlekat dalam lubuk hati. Menurut Jamil 

Shaliba dalam kitab Mu’jam al-Falsafi dikutip oleh Muhammad Alim dalam buku 

Pendidikan Agama Islam, akidah secara bahasa adalah menghubungkan dua sudut 

sehingga bertemu dan bersambung secara kokoh. Secara umum pengertian akidah 

adalah sebuah keyakinan yang sudah terpatri dalam hati. Inti pembahasan akidah 

ialah mengenai rukun iman yang enam, yakni iman kepada Allah, iman kepada rasul, 

iman kepada Malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari Akhir dan iman kepada 

qada dan qadar. 40 

Kita sebagai umat Islam harus memiliki akidah yang kokoh dan selalu 

perpegang teguh pada Alquran dan hadis sebagai sumber pedoman hidup umat 

muslim. 

b) Akhlak 

Secara bahasa, pengertian akhlak diambil dari bahasa arab yang berarti 

perangai, tabiat. Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi, para ulama telah 

banyak mendefinisikan, di antaranya Ibn Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al-

Akhlaq beliau mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran 

                                                           

40Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2006), h. 124, 
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dan pertimbangan. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulum alDin menyatakan 

bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir 

perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.41 

Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak setiap umat manusia harus berlaku baik 

kepada setiap makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk hewan dan tumbuhan. Kita 

wajib memiliki akhlak yang baik dalam kedidupan bersosial karena kita manusia 

adalah makhluk social yang membutuhkan orang lain. 

c) Syariat 

Secara etimologi syariat berarti jalan ke tempat atau jalan ke sumber mata air 

atau bermakna jalannya suatu hukum atau perundang-undangan. Seluruh hukum dan 

perundang-undangan yang terdapat dalam Islam, baik hukum yang berhubungan 

dengan Allah (hablum Minallah), maupun hukum yang berhubungan dengan manusia 

sendiri (hablum minannas) disebut syariat Islam.42 Syariat merupakan aturan-aturan 

Allah yang dijadikan referensi oleh manusia dalam menata dan mengatur 

kehidupannya. Syariat tidak hanya satu hukum positif yang kongkrit, tetapi juga suatu 

kumpulan nilai dan kerangka bagi kehidupan keagamaan muslim.43 

Adapun pedoman dari syariat-syariat Islam itu sendiri adalah dari Alquran dan 

Hadis-hadis Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam. Dan kita sebagai umat 

Nabi Muhammad wajib mempelajari pedoman-pedoman syariat agama sendiri. 

3. Pengertian Budi Pekerti 

                                                           

41Imam Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 56. 

42Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam (Bandung: Pustaka Setia), h. 152. 

43Rois, Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 22. 
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Pendidikan budi pekerti menurut Nurul Zuriah adalah program pengajaran di 

sekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara 

menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam 

hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan Kerjasama yang 

menekankan ranah afektif (perasaan dan sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif 

(berpikir rasional) dan ranah psokomotorik (keterampilan). 44 

Menurut Haidar Putra Dauly, tujuan Pendidikan budi pekerti adalah untuk 

mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku siswa yang memancarkan akhlak mulia 

atau budi pekerti luhur. Dengan kata lain nilai-nilai yang ingin dibentuk oleh 

pendidikan budi pekerti adalah nilai akhlak yang mulia, yaitu tertanamnya nilai-nilai 

akhlak yang mulia ke dalam diri peserta didik yang terwujud dalam tingkah 

lakunya.45 

Secara konsepsional pendidikan Budi pekerti merupakan usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur 

dalam segenap perananya di masa yang akan datang atau pembentukan, 

pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan perilaku peserta didik agar 

mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang lahir 

batin, jasmani rohani, materialsepiritual, individual sosial dan dunia akhirat.46 

Materi Pendidikan budi pekerti ada tiga yaitu budi pekerti terhadap Allah, 

terhadap sesama manusia, serta terhadap lingkungan. Dalam hal ini ruang lingkup 

                                                           

44 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), h. 19-20. 

45 Haidar Putra Dauly, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: 

Prenada Media, 2004), h. 223. 
46 Depdikbud, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Peoman Pengajaran 

Budi Pekerti, Jakarta, 1997, h.41 
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Pendidikan budi pekerti (akhlak) tidak berbeda dengan ruang lingkup ajaran Islam 

yang berkaitan dengan pola hubungan dengan Tuhan, sesame makhluk dan juga alam 

semesta.47 

Adapun aspek-aspek yang ingin dicapai dalam pendidikan budi pekerti adalah  

ada tiga ranah yang pouler dikalangan dunia pendidikan yang menjadi lapangan 

garapan pembentukan kepribadian peserta didik, pertama kognitif, mengisi otak, 

mengajarinya dari tidak tahu menjadi tahu, dan pada tahap berikutnya dapat 

membudayakan akal pikiran, sehingga dia dapat memfungsikan akalnya menjadi 

kecerdasan intelegensia, kedua afektif, yang berkenaan dengan perasaan, emosional, 

pembentukan sikap di dalam diri peribadi seseorang dengan terbentuknya sikap 

simpati, antipati, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Sikap ini semua dapat 

digolongkan sebagai kecerdasan emosional, ketiga, psikomotorik, adalah berkenaan 

dengan actiion, perbuatan , perilaku dan seterusnya.48 

Pada artikel yang ditulis oleh Sutjipto, manusia adalah makhluk sosial yang 

senantiasa hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling 

berhubungan dan bekerja sama, bantu-membantu untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan hidup. Untuk menjamin keharmonisan, keserasian, dan keseimbangan 

antara berbagai kepentingan yang ada dalam kepentingan bersama, manusia 

memerlukan berbagai norma sosial (Suparno, Moerti, Detty, & Kartono, 2002). 

Norma-norma sosial ini memberikan batasan-batasan bagi berbagai kepentingan 

dalam masyarakat, menentukan hak, dan kewajiban dari setiap warga masyarakat, 

                                                           

47 M. sholihin dan M. Rosyid Anwar, Akhlak Tasawuf: Manusia, Etika, dan Makna Hidup, 

(Bandung: Nuansa, 2005), h. 97-98. 
48 Haidar Putra Dauly, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indoenesia,  

(Jakarta, Prenada Media, 2004), h.222. 
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menentukan kriteria baik-buruk, benar-salah, apa yang patut dan tidak patut, serta apa 

yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Norma-

norma sosial ini ada yang bersumber dari agama dan ada pula yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia, yakni 

nilai-nilai budaya, yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan 

perkembangan budaya masyarakat, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kadang kala terdapat 

perbedaanperbedaan norma tentang sesuatu hal antara masyarakat yang satu dengan 

masyarakat lainnya, dan norma-norma ini sering pula berubah karena berbagai 

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, ada pula norma-norma 

yang bersumber dari nilai-nilai yang bersifat universal, yang diakui dan dihormati 

oleh berbagai masyarakat dan berbagai bangsa, seperti sopan santun, hormat-

menghormati, dan sikap dan perilaku. Menurut Suparno, Moerti, Detty, & Kartono 

(2002) sikap dan perilaku itu dapat dibagi menjadi lima bagian, yakni sikap dan 

perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan 

bangsa, dan alam sekitarnya.49 

 

E. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan 

dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak, karena pendidikan Islam 

mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yang ditujukan kepada jiwa 

atau pembentukan kepribadian anak, dan kedua yang ditujukan kepada pikiran yakni 

pendidikan agama Islam. Aspek pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan 

                                                           
49 Sitjipto, Pendidikan Budi Pekerti pada Kurikulum Sekolah Dasar, Artikel: Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan, Baligbang, Kemendikbud, (Jalan Gunung Sahari Raya no.4A, Jakarta Pusat), 2014. 
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pada jiwa atau pembentukan kepribadian. Artinya bahwa melalui pendidikan Islam 

ini anak didik diberikan keyakinan tentang adanya Allah SWT. Aspek kedua dari 

pendidikan Islam adalah yang ditujukan kepada aspek pikiran (intelektualitas), yaitu 

guruan Agama Islam itu sendiri. Artinya, bahwa kepercayaan kepada Allah SWT, 

beserta seluruh ciptaan-Nya tidak akan sempurna manakala isi, makna yang 

dikandung oleh setiap firman-Nya (ajaran-Nya) tidak dimengerti dan dipahami secara 

benar. Anak didik tidak hanya sekedar diinformasikan tentang perintah dan larangan, 

akan tetapi justru pada pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana beserta 

argumentasinya yang dapat diyakini dan diterima oleh akal.50 

Belajar Pendidikan Agana Islam dan Budi Pekerti sendiri adalah sebuah 

kewajiban kita sebagai umat muslim apalagi mengaji. Kita diwajibkan untuk mampu 

membaca Alquran sebagai bentuk ketwakwaan kita sebagi umat muslim untk rajin 

mengaji. Dan agar semua itu dapat pelan-pelan tercapai, maka ada beberapa cara 

untuk membuat proses pembelajaran itu menarik yaitu dengan menggunakan game 

education.  

Salah satu aspek penting dan mendasar dalam pendidikan adalah aspek tujuan. 

Merumuskan tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dalam mendefiniskan 

pendidikan itu sendiri yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai 

manusia, alam, dan ilmu serta dengan pertimbangan prinsip prinsip dasarnya. Hal 

tersebut disebabkan pendidikan adalah upaya yang paling utama, bahkan satu satunya 

untuk membentuk manusia menurut apa yang dikehendakinya. Karena itu menurut 
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para ahli pendidikan, tujuan pendidikan pada hakekatnya merupakan rumusan-

rumusan dari berbagai harapan ataupun keinginan manusia.51 

Karena setiap apa yang kita pelajari pasti memiliki tujuan dari akhir 

pembelajaran itu sendiri. Entah itu pengetahuan umum ataupun pengetahuan tentang 

agama. 

Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam 

Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa 

kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. 

Dalam konteks sosiologi pribadi yang bertakwa menjadi rahmatan lil ‘alamin, baik 

dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang 

dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam.52 

Pendidikan Islam adalah Pendidikan yang wajib kita laksanakan sebagai umat 

muslim yang membutuhkan pengetahuan untuk mampu hidup dengan baik sesuai 

pedoman Alquran dan hadis.  

Ibadah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala 

yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, perasaan, pemikiran yang 

disangkutkan dengan Allah. Menurut al Syaibani, tujuan pendidikan Islam adalah:  

1. Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa 

pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani dan 

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat.  
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2. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, 

tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, 

memperkaya pengalaman masyarakat.  

3. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan guruan sebagai ilmu, 

sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. 

F. Peran Game Education terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan proses penerimaan 

masyarakat terhadap lulusan pendidikan makin ketat. Ditambah lagi, ilmu 

pengetahuan yang berlandaskan iman dan taqwa secara otomatis menambah sikap 

masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan semakin selektif. Dengan demikian, 

tidak salah jika lembaga-lembaga pendidikan Islam harus berbenah diri jika ingin 

menjadi sebuah pilihan, karena lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang bercirikan Islam.53 Menurut Ahmad Tafsir, ada kesamaan 

antara teori Barat dengan Islam yang memandang bahwa guru adalah pendidik, yaitu 

siapa saja yang mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik 

potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi afektif.54 Para ahli pendidikan Islam 

dan ahli pendidikan Barat mengartikan bahwa tugas seorang pendidik adalah 

mendidik. Mendidik dapat dijabarkan dalam bentuk mengajar, memberikan dorongan 

atau motivasi, memuji, menghukum, memberi contoh ataupun dalam bentuk 

pembiasaan diri. Dari segala bentuk mendidik tersebut akan menghasilkan pengaruh 

positif bagi pendewasaan anak. 

                                                           

53Rahmat Hidayat, Ilmu Pendidikan Islam, Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia 
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Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAl) di Sekolah Dasar (SD) secara 

keseluruhan berada pada lingkup al-Qur'an dan ai-Hadits, keimanan, akhlaq, fiqih, 

dan sejarah. Ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup pewujudan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, 

diri sendiri, sesama manusia, mahluk Iainnya maupun lingkungannya (Hablun 

minallah wa hablun minannas). Jadi pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar 

yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.55 

Adanya pendidikan budi pekerti dalam kurikulum sekolah adalah suatu upaya 

penting untuk lebih merangsang kepekaan peserta didik sebagai generasi muda 

terhadap norma-norma sosial dan memupuk kesadaran mereka untuk berbuat dan 

bertingkah laku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, untuk senantiasa 

berbuat baik, menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi sesama dan 

alam semesta. Dengan adanya pendidikan budi pekerti akan dapat diwujudkan 

keharmonisan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, 

sebagai prasyarat terwujudnya kehidupan yang tenteram, damai, dan bahagia. Di 

Indonesia, di mana masyarakatnya amat majemuk dalam berbagai aspek 

kehidupannya, peranan pendidikan budi pekerti menjadi bertambah penting. Melalui 

pendidikan budi pekerti perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan 

bangsa akan dapat diselaraskan dan diserasikan, sehingga dapat dicegah lahirnya 

pertentangan-pertentangan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. 

Dengan pendidikan budi pekerti akan dapat dilahirkan manusia-manusia 
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pembangunan yang berbudi luhur, mencintai sesama, serta mencintai masyarakat dan 

bangsanya. Selanjutnya, kehidupan masyarakat yang maju, aman, damai, makmur 

dan sejahtera akan dapat diwujudkan, sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana 

termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.56 

Seorang guru harus mampu menemukan cara yang tepat bagi peserta didiknya 

agar peserta didik memiliki motivasi ketika belajar. Seorang guru juga harus mampu 

melihat potensi dari setiap peserta didiknya, menanyakan apa kesukaan dari peserta 

didik tersebut supaya mampu menemukan cara yang efektif ketika akan menentukan 

game education apa yang baik digunaan dalam proses pembelajaran.  

Begitu banyak jenis-jenis game yang ada untuk digunakan sebagai sarana 

belajar sesuai dengan kemampuan dan tingkat usia peserta didik. Dan di salam 

penelitian ini, saya menggunakan game education sebagai sarana belajar yang 

fleksible di mana saja dan kapan pun. Peserta didik mampu mengaksesnya di sekolah 

maupun di rumah. Meskipun di sekolah mereka telah selesai melakukan kegiatan 

wajib belajar, mereka dapat mengakses aplikasi game education itu di rumah dengan 

pengawasan orang tua masing-masing. 

Kegiatan belajar peserta didik tetap harus mendapatkan pengawasan dari 

orang tua dan guru. Karena pada dasarnya seorang anak tetap harus mendapatkan 

pengawasan dalam proses pembelajaran apalagi jika masih usia anak-anak dan 

remaja. Dan kegiatan bermain smartphone pun harus masih dalam pengawasan orang 

tua dan batas waktu bermain smartphone pada anak-anak. 

Dan sebagai pembahasan untuk Tema yang digunakan pada game education 

adalah Marbel Muslim Kids dan Belajar Tajwid. Di tema pertama ini pada aplikasi 
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belajar game education Marbel Muslim Kids membahas tentang materi yaitu Belajar 

Rukun Islam, Belajar Rukun Iman, Mengenal Malaikat dan Tugasnya, Mengenal 25 

Nabi dan Rasul, Mengenal Ulul Azmi, dan masih banyak lagi materi yang ada di 

dalamnya. Aplikasi tersebut bisa diunduh di aplikasi Play Story yang ada di setiap 

ponsel Andriod. Selanjutnya adalah aplikasi Belajar Tajwid yang berisi tentang 

hukum bacaan dalam Alquran dan ada contoh serta kuis di dalam tersebut yang bisa 

dijadikan sebagai contoh soal pertanyaaan. Semua ini tidak semerta-merta dilepas 

kepada anak-anak karena tetap akan membutuhkan seorang guru untuk mengarahkan 

dan menjelaskan lebih detail. Tetapi dengan desain yang menarik sudah pasti bisa 

membantu anak-anak termotivasi dan tidak bosan ketika belajar. 

Di samping pendidikan umum, pendidikan agama juga merupakan hal 

terpenting dan yang diwajibkan untuk dipelajari yang juga dijelaskan dalam 

undangundang sisdiknas No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan agama itu diwajibkan 

dan menjadi grade kedua setelah pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.57 

Pendidikan Islam menurut Muzayyin Arifin yang mengutip dari DR. 

Muhammad S. A. Ibrahimy bahwa pendidikan Islam sebuah napas keislaman dalam 

pribadi seorang muslim yang menggerakkan perilaku yang diperkokoh dengan ilmu 

pengetahuan yang luas, sehingga mampu menjawab segala persoalan yang 

berkembang sesuai perkembangan zaman dari waktu ke waktu.58 

Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan 

pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar 

                                                           
57 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru sampai UU 

Sisdiknas, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 186 
58 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 
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menjadi manusia bertakwa kepada Allah.59 Pendidikan Agama Islam adalah usaha 

sadar untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara 

sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga 

terjadinya kebahagiaan dunia akhirat.60  

Maka dari itu sangat diperlukannya kesadaran diri dari peserta didik untuk 

belajar dengan giat yang akan baik jika mereka termotivasi sejak dini bahwa belajar 

agama Islam itu tidak membosankan dan sangat penting bagi umat Islam itu sendiri 

karena mereka juga akan mengajarkan cara yang sama kepada orang lain.

                                                           
59 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130 
60 Zuhairini, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: UIN Press, 2004), 

h. 1 



10 
 

G. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENERAPAN GAME EDUCATION DALAM 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM 

PEMBELAJARAN PAI 

PERSIAPA

N 

MENJELASKAN 

PROSES PENGGUNAAN 

GAME EDUCATION 

PENERAPAN GAME 

EDUCATION DALAM 

PEMBELAJARAN PAI 

LEMBAR ANGKET UNTUK 

OBSERVASI MOTIVASI BELAJAR 

PAI MENGGUNAKAN GAME 

EDUCATION 

38 

40 



41 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksprimen. Sebelum melakukan proses pengambilan angket, saya sebagai 

peneliti akan menjelaskan dasar penggunaan dan batasan peserta didik boleh 

menggunakan ponsel untuk bejajar menggunakan game education. Dengan bantuan 

orang tua di rumah, diharapkan dapat memantau peserta didik ketika belajar 

menggunakan game education secara fleksibel meskipun tidak di sekolah. 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di SD Negeri Melayu untuk tingkat anak 

kelas dua sampai tiga SD. Alasan kenapa peneliti mengambil sekolah kelas dua dan 

tiga adalah agar peserta didik mampu memilah game apa yang bermanfaat untuk 

pembelajaran yang baik sejak awal menggunakan ponsel. Peneliti ingin mencoba hal 

baru dan berharap akan diterapkan di sekolah peneliti pada saat masih SD. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi 

adalah cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan tingkah laku baik 

dilihat secara individual, sosial, dan spiritual maupun tahapan perkembangan usia 

dalam memahami agama.  

Maka pendekatan psikologi dalam penelitian ini adalah digunakan untuk 

mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tampak dalam hubungannya dengan tubuh 

dan gerak-gerik. Penelitian ini mengamati perilaku peserta didik dalam belajar, 

apakah mereka termotivasi dalam proses pembelajaran atau tidak. 

41 



42 
 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam ruang 

lingkup dan waktu yang ditentukan.61Dalam penggambaran populasi bukan hanya 

dititikberatkan pada orang, tetapi populasi diartikan sebagai kumpulan dari beberapa 

objek. Secara teknis populasi menurut para statistikawan hanya mencakup individu 

atau objek dalam satu kelompok tertentu, sehingga populasi didefinisikan sebagai 

keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat 

perhatian62 

 Tabel 

   Jumlah populasi peserta didik kelas II dan III di SD Negeri Melayu 

No Kelas Jumlah siswa 

1 II 25 orang 

2 III 27 orang 

 Jumlah 52 orang 

Sumber data : Guru SD Negeri Melayu 2022 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas dua dan tiga. Karena 

sasaran dari penelitian ini adalah kepada peserta didik yang baru mengenal 

pendidikan dan mungkin banyak dari peserta didik ini mulai diperkenalkan dengan 

orang tuanya dengan smartphone. Agar smartphone menjadi sarana yang baik untuk 

belajar, maka dari itu penelitian ini saya lakukan untuk memberikan pemahaman 

                                                           

61Nurul Zuriah, Metedologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2007), h. 116. 

62 Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistika (Cet. IV; State University of Makassar: 

Makassar, 2008), h. 3. 
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kepada peserta didik dan begitupun orang tua agar dapat memantau kegiatan belajar 

dan bermain anak-anak mereka. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan 

menggunakan cara-cara tertentu.63 Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian 

rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai sampel 

atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Syarat yang paling 

penting untuk diperhatikan dalam mengambil sampel ada dua macam yaitu jumlah 

sampel yang mencukupi dan sampel benar-benar mewakili semua populasi yang 

ada.64  

Berdasarkan teori di atas, maka saya selaku peneliti akan menggunakan teknik 

sampel populasi sebagai data untuk mengambil data penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Angket (kuesioner), yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh peserta 

didik mengenai pembelajaran menggunakan game education, apakah dengan 

menggunakan game edication peserta didik termotivasi untuk semangat belajar 

Agama Islam. 

2. Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

                                                           

63Nurul Zuriah, Metedologi Penelitian Sosial dan Pendididkan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2007), h. 119.  

64Sukardi, Metedologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Cet. IX; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 54. 
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kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.65 

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang wajib ada karena tanpa 

ada pengumpulan data, sebuah penelitian tidak dapat mencapai hasil dari penelitian 

itu sendiri. Saya sebagai peneliti akan menggunakan angket dalam mengumpulkan 

data pada peserta didik untuk mengambil hasil dari penggunaan game education.  

E. Instrumen Penelitian 

1. Angket (quesioner) 

Angket adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau 

pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab oleh responden. 

Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara kecuali implementasinya, di mana 

angket dilaksanakan secara tertulis. Keuntungan angket, antara lain:  

a) Responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan 

dengan peneliti, dan waktu relatif lama, sehingga objektifitas dapat terjamin, 

b) Dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang jumlahnya 

cukup banyak.66 

 Angket digunakan untuk mencari tahu respon dari setiap objek untuk 

mendapatkan data penelitian. Adapun jenis angket ada beberapa jenis yaitu angket 

tertutup, angket terbuka, angket campuran tertutup dan terbuka, angket langsung, dan 

angket tidak langsung. Di sini saya sebagai peneliti akan menggunakan angket 

tertutup, di mana setiap butir pertanyaan akan dijawab sesuai option yang telah 

dituliskan.  

                                                           

65 Sudaryono, Metode Penilitian Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 

90. 

66Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.  226-230. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang 

sudah ada dengan variabel penelitian. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan.67  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian kuantitatif pada dasarnya memiliki empat karakteristik utama:  

1. Memiliki logika sistematis / terekonstruksi dan memiliki jalur linier  

2. Data-data yang bersifat numerik atau angka 

3. Bergantung pada prinsip positif dan penekanan pada pengukuran variabel dan 

pengujian hipotesis  

4. Biasanya digunakan untuk memverifikasi suatu pola atau hipotesis yang sudah 

ada sebelumnya. 68 

Keuntungan dalam menggunakan data-data kuantitatif relatif jika 

dibandingkan dengan data kualitatif adalah komparasi jawaban yang luas, kecepatan 

pengumpulan data, dan “the power of number” yang mampu menyederhanakan 

jawaban dalam bentuk angka sehingga mudah dianalisis. Pertanyaan kualitatif dapat 

diajukan dalam survei kuantitatif, tetapi respons dan data yang dihasilkan akan lebih 

terstruktur.   

Metode pengumpulan data kuantitatif sangat bergantung pada pengambilan 

sampel secara acak (random) dan instrument pengumpulan data terstruktur yang 

                                                           
67Sulaiman Saat dan Sitti Maniah, Pengantar Metodologi Penelitian Paduan bagi Peneliti 

Pemula, (Gowa: Pustaka Al-Maida, 2019), h. 88. 

68 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Cet. 1; Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 398-399. 
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sesuai dengan kategori respon yang telah ditentukan, sehingga data yang dihasilkan 

mudah diringkas, dibandingkan dan digeneralisasi.  

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, penyusunan data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.  

Sedangkan fungsi utama dari analisis data dalam penelitian bagi peneliti 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Peneliti menganalisis data yang tersedia untuk memeriksa pernyataan masalah 

dalam penelitian. 

2. Peneliti menganalisis data yang tersedia setiap hipotesis masalah dalam 

penelitian. 

3. Peneliti memeriksa laporan asli dari data yang diperoleh sebelum dilakukan 

analisis data. 

4. Peneliti menganalisis masalah penelitian dari sudut pandang orang awam. 

5. Peneliti menganalisis data menggunakan perhitungan statistik. 

6. Peneliti berpikir dari segi signifikansi dari data yang tersedia untuk 

memungkinkan analisis data lanjut.69  

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh 

dari hasil penelitian sebelumnya. Analisis sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, 

karena semua hasil dari penelitian harus diperhatikan dengan baik hasilnya sesuai dari 

                                                           

69 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Cet. 1; Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 379 dan 402. 
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data yang didapatkan. Jika hasil dari penelitian tidak dianalisis kembali, ditakutkan 

ada kesalahan yang membuat data tidak sesuai seperti yang diharapkan. Analisis 

mengatur urutan data yang sudah didapatkan dari sebuah penelitian agar lebih muda 

untuk dipahami sebagai kesimpulan dari langkah-langkah dalam penelitian. Dapat 

mempermudah juga dalam mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan 

khusus agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dijabarkan bagaimana hasil dari penelitian yang sudah 

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang bagaimana Game Education mampu 

memotivasi anak-anak dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada tanggal 29 

Agustus – 29 September 2022 yang dilaksanakan di SD Negeri Melayu di kelas 3A 

dan 3B. Pada penelitian ini menggunakan angket yang dibagikan kepada peserta 

didik. Angket tersebut berisikan 5 untuk jawaban Ya dan Tidak, Karena angket yang 

dibagikan adalah angket tertutup yang jawabannya hanya Ya dan Tidak agar 

memudahkan peserta didik dalam menjawab dengan baik setiap butir soal angket 

tersebut. Di sini jumlah populasi dari peserta didik di kelas 3A dan 3B berjumlah 39 

yang hadir pada saat pengambilan angket.  

Tabel Hasil Angket Respon Peserta Didik di SD Negeri Melayu tentang Game 

Education sebagai Sarana Pelajaran PAI 

NO PERTANYAAN 

JUMLAH 

TANGGAPAN 

YA TIDAK 

1 
Apakah belajar Agama menjadi lebih menarik jika 

menggunakan Game Education? 
39 0 

2 

Apakah setelah belajar menggunakan aplikasi Game 

Education mampu mempermudah dalam belajar di 

sekolah maupun di luar sekolah? 

35 4 

3 

Apakah selama belajar menggunakan Aplikasi Game 

Education ada yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi? 

37 2 

4 Apakah belajar Agama menjadi lebih mudah jika 39 0 
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menggunakan Aplikasi Game Education? 

5 
Apakah Game Education mampu memberikan motivasi 

kepada anda dalam belajar Agama? 
39 0 

 

Untuk menghitung hasil angket menggunakan cara Likert, rumus perhitungan 

yang akan digunakan adalah Rumus Indeks % = Total Skor/Y x 100. Untuk TOTAL 

SKOR adalah total responden yang menjawab dan Y adalah jumlah keseluruhan 

responden atau peserta didik.  

Penyelesaian akhir dari hitukan skor likert yang sudah dipaparkan pada bab 

sebelumnya yaitu: 

Rumus Indeks % = Total Skor/Y x 100 

 

1. Hasil untuk pertanyaan nomor 1 yaitu: 

Rumus Indeks % = Total Skor/Y x 100 

Rumus Indeks % = 39/39 x 100 

Rumus Indeks % = 100% 

 Jadi, untuk pertanyaan nomor 1, peserta didik 100% menjawab bahwa belajar 

Agama menjadi lebih menarik jika menggunakan Game Education. 

2. Hasil untuk pertanyaan nomor 2 yaitu: 

Rumus Indeks % = Total Skor/Y x 100 

Rumus Indeks % = 35/39 x 100 

Rumus Indeks % = 89,74% 

Jadi, untuk pertanyaan nomor 2, peserta didik 89,74% menjawab bahwa 

setelah belajar menggunakan aplikasi Game Education mampu mempermudah dalam 

belajar di sekolah maupun di luar sekolah. 
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3. Hasil untuk pertanyaan nomor 3 yaitu: 

Rumus Indeks % = Total Skor/Y x 100 

Rumus Indeks % = 37/39 x 100 

Rumus Indeks % = 94,87% 

Jadi, untuk pertanyaan nomor 3, peserta didik 94,87% menjawab bahwa 

selama belajar menggunakan Aplikasi Game Education tidak ada yang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi. Adapun sekitar 5,12% menjawab kesulitan karena 

beberapa peserta didik ada yang belum mampu membaca dengan baik. 

4. Hasil untuk pertanyaan nomor 4 yaitu: 

Rumus Indeks % = Total Skor/Y x 100 

Rumus Indeks % = 39/39 x 100 

Rumus Indeks % = 100% 

Jadi, untuk pertanyaan nomor 4, peserta didik 100% menjawab bahwa belajar 

Agama menjadi lebih mudah jika menggunakan Aplikasi Game Education. 

5. Hasil untuk pertanyaan nomor 4 yaitu: 

Rumus Indeks % = Total Skor/Y x 100 

Rumus Indeks % = 39/39 x 100 

Rumus Indeks % = 100% 

Jadi, untuk pertanyaan nomor 5, peserta didik 100% menjawab bahwa Game 

Education mampu memberikan motivasi kepada peserta didik dalam belajar Agama. 

Untuk menghitung rata-rata dari hasil persentasi di atas adalah sebagai 

berikut: 

X = 100% + 89,74% + 94,87% + 100% + 100% 

                                                   5 

X = 96,9%  
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Jadi, hasil angket yang diperoleh adalah 96,9% rata-rata menjawab dengan 

hasil yang baik bahwa penggunakan game education ini adalah mudah dan mampu 

memberikan motivasi terhadap peserta didik dalam mempelajari pelajaran Agama.  

B. Pembahasan  

1. Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 

Melayu sebelum menggunakan game education 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak 

melakukan sesuatu. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa 

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adannya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. 

Seorang guru harus mampu menemukan cara yang tepat bagi peserta didiknya 

agar peserta didik memiliki motivasi ketika belajar. Seorang guru juga harus mampu 

melihat potensi dari setiap peserta didiknya, menanyakan apa kesukaan dari peserta 

didik tersebut supaya mampu menemukan cara yang efektif ketika akan menentukan 

game education apa yang baik digunaan dalam proses pembelajaran.  

Berhasil atau tidaknya proses belajar seseorang dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri (faktor internal) individu, maupun 

faktor yang berasal dari luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar sangat penting dilakukan 

dalam rangka membantu para siswa dalam mencapai hasil belajar yang 

sebaikbaiknya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik ialah sebagai berikut. Secara spesifik, masalah yang bersumber dari faktor 

internal berkaitan dengan: 
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i. Karakter siswa,  

j. Sikap terhadap belajar,  

k. Motivasi belajar,  

l. Konsentrasi belajar,  

m. Kemampuan mengolah bahan belajar,  

n. Kemampuan menggali hasil belajar,  

o. Rasa percaya diri,  

p. Kebiasaan belajar. Sedangkan dari faktor eksternal, dipengaruhi oleh:  

5) Faktor guru,  

6) Lingkungan sosial, terutama termasuk teman sebaya,  

7) Kurikulum sekolah,  

8) Sarana dan prasarana. 

Motivasi yang diberiakan oleh guru sangat membantu peserta didik untuk 

lebih semangat dalam belajar, motivasi tersebut dapat diberikan oleh guru berupa 

pujian atau memberi reward terhadap hasil belajar peserta didik atau bisa juga 

motivasi tersebut diberikan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Karena tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para peserta didik 

agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya 

sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan.  

Setiap metode belajar pasti ada kurang dan ada lebihnya. Dan ketika seorang 

anak telah menemukan motivasinya sendiri, maka dalam kondisi apapun dia akan 

menikmati proses pembeajaran tersebut. 

Motivasi belajar sendiri adalah sesuatu yang harus ditumbuhkan oleh diri 

sendiri karena tanpa adanya sebuah motivasi, peserta didik kurang bersemangat 
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dalam melakukan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Pada hasil 

penelitian di atas, peserta didik menurut analisis  

2. Motivasi belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 

Melayu setelah menggunakan game education 

Motivasi belajar sendiri adalah sesuatu yang harus ditumbuhkan oleh diri 

sendiri karena tanpa adanya sebuah motivasi, peserta didik kurang bersemangat 

dalam melakukan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Ketika ilmu pengetahuan itu disampaikan secara menarik, peserta didik akan 

dengan mudah memahami apa yang telah dipelajari. Mampu menciptakan motivasi 

belajar dengan sendirinya jika anak tersebut menyukai proses bermain sambal belajar 

menggunakan game education. Ramah lingkungan karena mudah diakses 

menggunakan smartphone karena dijaman modern saat ini. Kualitas belajar peserta 

didik juga menjadi maksimal karena jika anak tersebut menyukai proses 

pembelajaran, maka materi yang diserap juga dengan mudah dipahami. 

Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi, karena 

seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya, dan menentukan arah 

perbuatannya kearah tujuan yang hendak dicapai.  Dengan demikian siswa dapat 

menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat  

bagi tujuan yang hendak dicapainya. 

Ketika dalam diri peserta didik memiliki dorongan tersendiri dalam 

melakukan sesuatu, maka dorongan tersebut termasuk kedalam motivasi. Ketika 

seorang peserta didik memiliki tujuan dan kesenangan sendiri, biasanya peserta didik 

tersebut akan memiliki motivasi untuk melakukan apa yang akan dia capai. Setiap 

metode belajar pasti ada kurang dan ada lebihnya. Ketika seorang anak telah 
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menemukan motivasinya sendiri, maka dalam kondisi apapun akan menikmati proses 

pembeajaran tersebut. Pendidikan itu wajib untuk setiap umat manusia yang ingin 

mengembangkan pengetahuan dari diri sendiri entah itu pengetahuan umum ataupun 

pengetahuan dalam bidang agama. Kita sebagai umat Islam harus memiliki akidah 

yang kokoh dan selalu perpegang teguh pada Alquran dan hadis sebagai sumber 

pedoman hidup umat muslim. Maka dari itu motivasi belajar agama islam sangat 

bermanfaat untuk tercapainya tujuan dalam mengembangkan pengetahuan apapun. 

Jadi, hasil angket yang diperoleh adalah 96,9% rata-rata menjawab dengan hasil yang 

baik bahwa penggunakan game education ini adalah mudah dan mampu memberikan 

motivasi terhadap peserta didik dalam mempelajari pelajaran Agama.  

3. Motivasi belajar peserta didik dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam 

menggunakan game education sebelum dan sesudah menggunakan game 

education 

Motivasi yang diberiakan oleh guru sangat membantu peserta didik untuk 

lebih semangat dalam belajar, motivasi tersebut dapat diberikan oleh guru berupa 

pujian atau memberi reward terhadap hasil belajar peserta didik atau bisa juga 

motivasi tersebut diberikan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Karena tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para peserta didik 

agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya 

sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. 

Pada tahap ini, perbandingan paling terlihat ketika proses pembelajaran 

sedang berlangsung. Motivasi tidak dilihat dari seberapa tinggi nilai yang diperoleh 

peserta didik, tetapi bagaimana cara mereka dalam proses pembelajaran. Karena pada 

dasarnya setiap peserta didik memiliki kemampuan menerima pelajaran yang 
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berbeda-beda. Jadi yang menjadi fokus utama motivasi adalah bagaimana cara peserta 

didik dalam semangat dalam belajar. Sebelum menggunakan game education, 

kebanyakan dari peserta didik sulit untuk fokus dalam belajar tanpa adanya media 

yang terlihat dan lebih sulit diatur karena peserta didik bermain dengan teman 

sebangkunya. Tetapi ketika mereka tertarik dengan pembahasan game education itu 

seperti belajar dan bermain, mereka semua sangat antusias dalam pembelajaran. 

Ketika proses pembelajaran menggunakan game education, mereka menantikan 

proses pembelajaran minggu depan dan tertarik belajar menggunakan game education 

tersebut.  

Jika dalam meningkatkan hasil belajar suatu mata pelajaran, perlu adanya 

upaya peningkatan motivasi belajar peserta didik.   Motivasi yang direalisasikan 

dalam wujud tindakan, merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk 

memprediksi kemajuan belajar. Dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa 

dengan hasil belajar suatu mata pelajaran, sangat disadari sepenuhnya diperhadapkan 

pada kenyataan bahwa tidak semua peserta didik mempunyai motivasi belajar yang 

sama, ada yang mempunyai motivasi belajar tinggi, ada yang mempunyai motivasi 

belajarnya rendah, dan ada pula yang sama sekali tidak mempunyai motivasi dalam 

belajar. 

Begitu banyak jenis-jenis game yang ada untuk digunakan sebagai sarana 

belajar sesuai dengan kemampuan dan tingkat usia peserta didik. Dan di salam 

penelitian ini, saya menggunakan game education sebagai sarana belajar yang 

fleksible di mana saja dan kapan pun. Peserta didik mampu mengaksesnya di sekolah 

maupun di rumah. Meskipun di sekolah mereka telah selesai melakukan kegiatan 
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wajib belajar, mereka dapat mengakses aplikasi game education itu di rumah dengan 

pengawasan orang tua masing-masing. 

Kegiatan belajar peserta didik tetap harus mendapatkan pengawasan dari 

orang tua dan guru. Karena pada dasarnya seorang anak tetap harus mendapatkan 

pengawasan dalam proses pembelajaran apalagi jika masih usia anak-anak dan 

remaja. Dan kegiatan bermain smartphone pun harus masih dalam pengawasan orang 

tua dan batas waktu bermain smartphone pada peserta didik. 

Seorang guru harus mampu menemukan cara yang tepat bagi peserta didiknya 

agar peserta didik memiliki motivasi ketika belajar. Seorang guru juga harus mampu 

melihat potensi dari setiap peserta didiknya, menanyakan apa kesukaan dari peserta 

didik tersebut supaya mampu menemukan cara yang efektif ketika akan menentukan 

game education apa yang baik digunaan dalam proses pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

“Motivasi peserta didik dalam belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SD Negeri Melayu Kota Makassar sangat baik jika dilihat dari hasil 

perhitungan yang teah dibahas di bab sebelumnya yang hasil jawabannya mencapai 

96,58% menjawab bahwa menggunakan game education mampu membeuat mereka 

semangat dalam belajar. Saya sendiri merasakan bahwa pada pertemuan sebelum 

menggunakan dan setelah menggunakan game education, peserta didik menjadi 

sangat antusias dalam memperhatikan materi belajar.” 

B. Implikasi Peneltian 

Setelah penyusun mengemukakan kesimpulan di atas, maka penyusun akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin 

dicapain sekaligus kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik supaya penggunaan game education ini dapat membantu 

menumbuhkan semangat dan memberikan motivasi dalam belajar. Tidak hanya 

dalam pelajaran PAI, tapi untuk setiap pejalaran yang ada di sekolah. Diharapkan 

juga peserta didik mampu untuk mengerti bahwa game dapat membantu proses 

belajar menjadi menarik.  
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2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam yang ada di SD Negeri Melayu Kota 

Makassar, agar dapat memberikan cara terbaik untuk membantu peserta didik 

dalam pembelajaran dan selalu memberikan pembelajaran yang menarik agar 

peserta didik dapat termotivasi. 

3. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan sebuah penelitian yang relevan dengan 

variabel penelitian ini agar mampu menghasilkan sebuah tulisan yang lebih baik 

sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lainnya. 
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