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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Tranliterasi Arab-Latin    

Daftar huruf bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alif A tidak dilambangkan ا

 Ba B Bc ب

 Ta T Tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha K ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin S es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ
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 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 Hamzah (ء) yang terletak diawal 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 ats vokal tunggal 

atau monofotng dan ocal rankap aytau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambagnya berupa tanda atau kharakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I اِ 

 ḍammah U U ا  

  Vocal rangap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasi berupa gambar huruf, yaitu:  

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ى  

 fatḥah dan و  

wau 

Au a dan u 
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Contoh:  

 kaifa : ك يْف   

 haul : ھ وْل   

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah ... ا|   ى...

dan alif 

atau ya’ 

A a dan garis di 

atas 

 Kasrah ى

dan ya’ 

I i dan garis di 

atas 

 Dammah و  

dan wau 

U u dan garis di 

atas 

   Contoh: 

ات    mata : م 

م ى  rama : ر 

 qila : قيِْلْ 

وْت     yamutu : ي م 

4. Tā’ Marbūṫah 

Tranliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 

Ta’marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan 

dengan huruf “t”. ta’ marbutah yang mati (tidak berharkat) dilambangkan dengan 

“h”. 
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 Contoh: 

ة  الْأ طْف  ل   ض  و   raudal al-at fal : ر 

دِ يْن ة  اْلف ا ضِل ة    al-madinah al-fadilah : ا لْم 

ة   al-hikmah :  ا لْحِكْم 

5. Syaddah (Tasyid) 

Tanda Syaddah atau tasyid dalam bahasa Arab, dalam tranliterasinya 

dilamangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah tersebut.  

Contoh: 

بَّن ا  rabbana :ر 

يْن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasaikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “l” (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang lansung mengikuti kata sandan tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya.  

Contoh:  

 al-falsafah :ا لْف لْس ف ة  

 al-biladu :ا لْبلِا د  

7. Hamzah  

Dinyatakan di dean pada Daftar tabel Transliterasi Arab-Latin bahwa 

hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di 

tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif 

 Contoh:  
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a. Hamzah di awal  

 umirtu :أ مِرْت  

b. Hamzah tengah  

وْن          ر   ta’ muruna :ت أمْ 

c. Hamzah akhir  

 syai’un :ش يْء         

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunaka dalam Bahasa Indonesia  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisaannya dengna huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 

dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bis 

aterpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.  

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (ه  ( الَّل

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muddaf ilahi (frasa nominal, ditranliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh:  

  billah الَّلهبِ  Dinullah دِيْن  الََّّ 

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

ditransliterasikan dengan huruf (t).  

Contoh:  

ةِ الََّّ   ھ مْ  حْم    Hum fi rahmatillah : فِيْ ر 
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10. Huruf Kapital  

Meskipun dalm sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf capital dipakai. Penggunaan huruf capital seperti yang 

berlaku dala EYD. Di antaranya, huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal dan nama diri. Apabila nama diri didajului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf 

awal dari kata sandang.  

Contoh: Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran Wa ma Muhammad 

illah rasul  

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhānahū wa ta’ālā 

saw  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

 a.s.  = alaihi al-salam 

 H   = Hijriah 

 M  = Masehi  

 SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun 

QS…/…., = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4.  
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ABSTRAK 

Nama   : Nurul Hadmawati 
NIM   : 80200221075 
Judul  : Internalisasi Nilai–Nilai Akhlak Melalui Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Pada Peserta Didik Di SMP Negeri 
3 Parigi Kabupaten Gowa 

 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan internalisasi pada 

perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 3 Parigi 
Kabupaten Gowa; (2) mendeskripsikan internalisasi pada pelaksanaan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa; 
dan (3) mendeskripsikan internalisasi pada evaluasi pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam Di SMP Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Adapun Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri 
dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) internalisasi pada perencanaan 
pembelajaran belum maksimal, hal ini tampak masih ada peserta didik yang 
bercerita, bermain,  saling mengejek pada saat guru berbicara di depan; (2) 
internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran sudah menunjukkan hasil yang positif 
dan maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya peran peserta didik dalam kegiatan 
disekolah yang selalu mengedepankan akhlak dan selalu menjunjung tinggi nilai 
kedisiplinan, nilai tanggung jawab di kelas;(3) internalisas nilai-nilai akhlak pada 
evaluasi pembelajaran sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dan maksimal. 

Implikasi dari penelitian ini adalah para peserta didik dan guru menyadari 
betapa pentingnya internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam sehingga diperlukan penanaman nilai-nilai akhlak. Para guru di 
SMPN 3 Parigi selalu memberikan bimbingan dan mengevaluasi kembali perilaku 
peserta didik baik pada saat proses pembelajaran maupun diluar proses 
pembelajaran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia sebagai kehidupan manusia di zaman sekarang ini sangatlah berkembang. 

Perkembangan yang terjadi bukan semata tidak disengaja. Namun memang dirancang sesuai 

dengan tatanan kehidupan yang terjadi serta kebutuhan manusia di masa ini. Perkembangan 

terjadi pada semua aspek yang ada. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, 

pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya perkembangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. 

Namun di berbagai negara di belahan bumi ini. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus 

mempersiapkan diri agar tidak tertinggal oleh negara-negara lain. 

Di era modern ini, pentingnya nilai akhlak dalam menjaga keharmonisan dan 

menyelaraskan pembangunan dan kemajuan, maka nilai akhlak harus tetap dilestarikan dan 

ditanamkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali, peserta didik. Salah satu penanaman  nilai 

tersebut adalah nilai pendidikan.  Pendidikan didesain sebaik mungkin agar para peserta didik 

mampu memahami dan  menghayati nilai-nilai yang diajarkan. 

Selain itu di masa kini di sekitar kita, banyak sekali kita melihat perilaku anak yang 

tidak memiliki akhlak yang terpuji, seperti tidak patuh kepada guru atau orang tuanya, tidak 

memiliki sopan santun, selalu melanggar peraturan dan lain sebagainya. Semua hal tersebut 

bertentangan dengan tujuan pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI). Setiap 

orang tua hendaknya waspada terhadap ancaman arus globalisasi yang akan menggerus 

kepribadian anak. Salah satu timbulnya krisis akhlak yang terjadi dalam masyarakat adalah 

karena lemahnya pengawasan sehingga respon terhadap agama kurang. 1 

Pendidikan agama islam sekarang lebih berorientasi pada belajar teorinya saja, 

sehingga banyak yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tetapi perilakunya tidak relavan 

dengan yang ajaran diketahuinya. Pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada 

persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif, dan kurang concern terhadap 

persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan 

 

1Joko Tri Prasetya Dkk, Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2015). h. 29. 

1 



 
 

 

“nilai” yang perlu di internalisasikan dalam diri peserta didik lewat berbagai cara, media, dan 

forum.2 

 Untuk itulah Pendidikan Agam Islam (PAI) harus mampu membangun karakter siswa 

menjadi lebih baik, yang mencerminkan karakter Islam rahmatan lil’alamin, yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai akhlak, toleransi, sosial kejujuran serta tanggung jawab. Banyaknya persoalan 

yang terjadi di negara ini antara lain disebabkan oleh semakin menipisnya nilai-nilai akhlak. 3 

 Penerapan nilai-nilai akhlak di sekolah harus dimasukkan kedalam pendidikan di 

sekolah formal yakni dengan cara melibatkan semua unsur yang terlibat di lembaga tersebut. 

Iklim yang diciptakan harus memberi peluang terjadinya interaksi positif antara peserta didik 

dengan nilai-nilai akhlak yang akan di internalisasikan, baik melalui keteladanan personal, 

diskusi, maupun proses belajar mengajar dalam arti seluas-luasnya. Komunikasi pendidik 

dengan peserta didik harus baik yang mana didasari pada adanya penerimaan kedua belah 

pihak. Muatan komunikasi itu juga penting agar mengarah kepada nilai-nilai yang diinginkan.4   

Internalisasi nilai-nilai akhlak memegang peranan penting dalam konteks kehidupan 

bersama karena salah satu tahap tingkah laku penyesuaian diri yang melahirkan gerak hati 

dalam bentuk tauhid, sabar, ikhlas dan sebagainya. Internalisasi nilai-nilai akhlak dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan pembiasaan. Allah berfirman 

dalam QS. At-Tahrim/66: 6 sebagai berikut:  

 
َٰٓ ل   ا م  ل يۡه  ة  ع  ار  ٱلۡحِج  ق ود ھ ا ٱلنَّاس  و  أ ھۡلِيك مۡ ن ارٗا و  اْ أ نف س ك مۡ و  ن واْ ق وَٰٓ ام  ا ٱلَّذِين  ء  أ يُّه 

َٰٓ ي فۡع ل ون  ي   ھ مۡ و  ر  آَٰ أ م  ظٞ شِد ادٞ لََّّ ي عۡص ون  ٱللََّّ  م  ئكِ ة  غِلا 

ون     ر  ا ي ؤۡم   م 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah bahwa dalam ayat ini, Allah 

memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan 

 
2Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: di Sekolah, Madrasah, dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23  

3 Imam Mohtar, Problematika Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat (Jakarta: Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2016), h. 104 
4 Khalid, Nilai-Nilai akhlak dalam islam, (Jakarta: PT. Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2020), h. 154 
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bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. 

Para Malaikat itu selalu menerima perintah Allah dan melaksankannya tanpa lalai sedikit pun.5 

Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh 

kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. 

Kegiatan pembelajaran peserta didik tidak hanya difokuskan untuk belajar di ruang 

kelas. Guru dan pihak sekolah yang lainnya selalu berusaha menjalin kerjasama demi 

meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran. Sehingga setelah lulus, para peserta didik tidak 

hanya menguasai ilmu-ilmu umum saja namun mampu menjadi insan yang mempunyai 

kualitas keimanan yang kuat serta komitmen selalu berperilaku terpuji dalam menjalani 

kehidupannya di zaman globalisasi yang penuh dengan tantangan dengan tetap berpegang 

teguh pada ajaran agama.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2022 di SMP 3 Parigi 

Kabupaten Gowa penulis dapat menyimpulkan bahwa perlunya internalisasi pada pelaksanaan 

pembelajaran karena pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran masih ada sebagian peserta 

didik yang tidak memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung dan perlunya 

internalisasi pada evaluasi pembelajaran, karena pada kegiatan evaluasi pembelajaran masih 

ada sebagian peserta didik yang tidak percaya diri akan kemampuannya sendiri contohnya 

masih ada yang menyontek pada saat diberi ulangan. 

 Karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis melakukan suatu penelitian yaitu 

“Internalisasi Nilai-nilai Akhlak Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP 

Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa” dengan harapan materi ini tidak hanya terbatas pada 

pengetahuan kognitif saja, tetapi bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan jiwa 

kepribadian seorang siswa,sehingga dapat terwujud menjadi sebuah karakter yang baik pada 

diri peserta didik dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan pada era globalisasi ini. 

 

 

 

 
5 M. Quraish Shihabm Membumikan al-Qur’an “Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat” Cet. XIV (Bandung: Mizan, 2016), h. 168. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian yang berjudul “ Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Melalui 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Parigi 

Kabupaten Gowa” adalah mengenai internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada peserta didik Di SMP Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus   

 Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti 

mengidentifikasi kata-kata dari judul yang dianggap penting dan merupakan variabel dari 

penelitian sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Internalisasi pada tahap perencanaan atau tahap pendahuluan melalui 

pembelajaran pendidikan agama islam, tahapan ini memuat kegiatan perencanaan 

pembelajaran kedepan yang nantinya akan menjadi pedoman untuk mencapai hasil apa 

yang diharapkan dalam akhir pembelajaran.  

  Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan 

kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. 

Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan 

dengan mudah dan tepat sasaran. 

 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat rencana pembelajaran yaitu: 6 

1. Rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber. 

2. Pembelajaran harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat 

sekolah. 

3. Guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 

penuh tanggung jawab. 

 

 
6 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006), 15. 
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b.Pelaksanaan 

Internalisasi pada tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu 

sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan 

berbagai strategi metode dan teknik pembelajaran, pemanfaatan seperangkat media dan 

tentunya dengan tambahan pemahaman/penguasaan teori Pendidikan, prinsip mengajar, 

teori belajar dan yang lainnya yang relevan untuk proses pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup7. 

a. Kegiatan pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan guru: 

1) Menyiapakan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. 

2) Mengajukkan pertanyaan yang berkaitan. 

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

b.Kegiatan inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses mengamati, 

menanya, explore, asosiasi dan komunikasi.  

c. Evaluasi 

Internalisasi pada tahap evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengukur perubahan 

perilaku yang telah terjadi. Evaluasi hasil belajar diartikan sebagai suatu tindakan atau 

suatu proses untuk menetukan nilai keberhasilan belajar seseorang setelah ia mengalami 

proses belajar selama satu periode tertentu.   

 

 
7 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 57. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana internalisasi pada perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di 

SMP Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di 

SMP Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana internalisasi pada evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP 

Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka  

Pengkajian terhadap penelitian yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembanding dari 

kesimpulan berfikir peneliti. Untuk menghindari duplikasi dari hasil penelurusan penelitian 

terdahulu penulis menemukan beberapa tesis yang mempunyai judul/objek yang hampir sama 

yaitu:  

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Irfan Ubaidillah mahasiswa program magister 

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 

berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Agama  Islam Dalam Membentuk Karakter Santri.8 

persamaan penelitian ini sama-sama tentang pelaksanaan tentang nilai-nilai agama di lembaga 

pendidikan. Perbedaan penelitian ini internalisasi nilai-nilai agama islam terfokus pada 

ekstrakulikuler keagamaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 berjudul Internalisasi 

Nilai-Nilai Agama  Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa Melalui Kegiatan  

Ekstrakulikuler  Keagamaan Di Mts Muslim Pancasila Wonotirto Blitar.9 persamaan penelitian 

ini sama-sama tentang pelaksanaan tentang nilai-nilai agama di lembaga pendidikan. 

 
8 Moch. Irfan Ubaidillah, “Internalisasi Nilai-Nilai Agama  Islam Dalam Membentuk Karakter Santri”, 

Jurnal Online thesis, Vol. 9, No. 3, 2019. H. 127. 
9 Abdul Hamid, “Internalisasi Nilai-Nilai Agama  Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa Melalui 

Kegiatan  Ekstrakulikuler  Keagamaan Di Mts Muslim Pancasila Wonotirto Blitar”, Jurnal Online thesis, Vol. 2, 

No. 3, 2016. H. 98. 
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Perbedaan penelitian ini internalisasi nilai-nilai agama islam terfokus pada ekstrakulikuler 

keagamaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Ghifari mahasiswa program  magister Pendidikan 

Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020 berjudul Internalisasi 

Nilai-Nilai religius melalui kegiatan eskrakulikuler hizbul wathan Di SMA Muhammadiyah 2 

Metro, persamaan penelitian ini sama-sama tentang pelaksanaan tentang nilai-nilai agama di 

lembaga pendidikan. Perbedaan penelitian ini internalisasi nilai-nilai agama islam terfokus 

pada ekstrakulikuler.10 

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Prasetyo mahasiswa program magister Pendidikan 

Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahm Malang , 2020 berjudul 

Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa Melalu Kegiatan 

Eksrakurikuler Keagamaan Di Mts Muslim Pancasila Wonotirto Blitar, persamaan penelitian 

ini sama-sama tentang pelaksanaan nilai-nilai agama di lembaga pendidikan. Perbedaan 

penelitan ini pada pengaplikasian internalisasi ada yang berfokus pada mata pelajaran.11 

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqur Rahman mahasiswa program magister 

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahm Malang , 2017 

berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Nlai-Nilai Agama Islam Melalu Proses Pembiasaan Di SMP 

Baitul Izzah Nganjuk. Persamaan peneltian ini sama-sama tentang penanaman nilai-nilai 

agama dalam proses internalisasi. Perbedaan peneltian yaitu ada yang berfokus pada materi 

pelajaran ada pada pembiasaan.12 

Penelitian yang dilakukan oleh Priliansyah Ma’Ruf mahasiswa program magister 

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017 berjudul 

Internalisasi Nilai-Nilai Nlai-Nilai Agama Islam Melalui Ekstrakurikuler Rohaniah Islam 

(Rohis) Untuk Pembentukan Kepribadian Muslim Sswa SMA Negeri 1 Banjarnegara. 

 
10Hanif Ghifari, “Internalisasi Nilai-Nilai religius melalui kegiatan eskrakulikuler hizbul wathan Di SMA 

Muhammadiyah 2 Metro”, Jurnal Online thesis, Vol. 2, No. 2, 2020. H. 102. 
11 Joko Prasetyo, “Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter siswa Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Di Mts Muslim Pancasila Wonotirto Blitar”, Jurnal Online thesis, Vol. 5, 

No. 2, 2020. H. 101. 

 
12 Taufiqur Rahman, “Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Melalui Pembiasaan Di SMP Islam Baitul 

Izzah  Nganjuk”, Jurnal Online thesis, Vol. 2, No. 2, 2017. H. 89. 
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Persamaan penelitian ini sama-sama tentang pelaksanaan nilai-nilai agama di lembaga 

pendidikan. Perbedaan penelitian ini internalisasi agama berfokus pada ekstrakurikuler 

keagamaan yaitu rohis.13 

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso, berjudul ”Penanaman Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Religius pada Peserta Didik SD 

Muhammadiyah Seggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.” 15 

Penelitian ini berusaha melihat dan memaparkan lebih detail tentang pelaksaan penanaman 

nilai nilai Pendidikan Islam dalam penanaman nilai karakter religius pada peserta didik. 

Perbedaan penelitian ini adalah internalisasi agama berfokus pada pembentukan karakter.14 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan internalisasi pada perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SMP 3 Parigi Kabupaten Gowa 

b. Untuk mendeskripsikan internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SMP Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa 

c. Untuk mendeskripsikan internalisasi pada evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SMP Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang hendak didapat dalam penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya, 

seperti: 

1) Untuk pengembangan ilmu pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah ilmu pengetahuan terutama mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan 

internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran. 

 
13 Priliansyah Ma’Ruf, “Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Melalui Ekstrakurukuler Rohaniah Islam 

(Rohis) Untuk Pembentukan Kepribadian Muslim Siswa SMA Negeri 1 Banjarnegara”, Jurnal Online thesis, 

Vol. 2, No. 2, 2017. H. 104. 
14 Budi Santoso, “Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Religius pada 

Peserta Didik SD Muhammadiyah Seggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, 

Jurnal Online thesis, Vol. 2, No. 2, 2020. H. 78. 
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2) Sebagai sumbangsi pemikiran untuk tentang internalisasi nilai-nilai akhlak melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik di SMP Negeri 3 Parigi.  

3) Sebagai bahan referensi tertulis bagi peneliti lainnya yang berkeinginan meneliti 

masalah yang ada hubungan atau relevansinya dengan tulisan ini.  

b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan 

masukkan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama, seperti: 

1) Bagi guru diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan 

masukan untuk menginspirasi bagi guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam 

mengenai internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran yang dapat memberikan 

arahan dalam membentuk kepribadian yang baik dan mampu mengembangkan dirinya, 

sehingga diharapkan mampu berperilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku di 

sekolah, rumah dan masyarakat.  

2) Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan informasi, bahan kajian, evaluasi dalam 

peningkatan mutu pendidikan melalui internalisasi nilai-nilai akhlak melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik di SMP Negeri 3 Parigi. 

3) Bagi peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang 

dapat digunakan untuk kebermanfaatan umat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak 

1. Pengertian Internalisasi 

Internalisasi menurut kamus ilmiah populer yaitu “pendalaman, 

penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan 

keyakinan atau kesadaran akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan 

dalam sikap dan perilaku.1 Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses 

menanamkan sesuatu, yakni merupakan proses pemasukan suatu nilai pada 

seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam  melihat makna realitas 

pengalaman. 

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, 

penguasaan, secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan 

sebagainya 

Internalisasi menurut Rohmat Mulyana adalah menyatunya nilai dalam diri 

seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, 

sikap, perilaku (tingkah laku), praktik dan aturan baku pada diri seseorang. 

Sedangkan menurut Fuad Ihsan dalam bukunya memaknai internalisasi sebagai 

upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai – nilai ke dalam jiwa sehingga 

menjadi miliknya.2 

Berdasarkan dua pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa internalisasi adalah menyatunya nilai dalam diri seseorang. Dalam 

kaitannya dengan internalisasi nilai, pengertian – pengertian yang diajukan oleh 

 

1 Dahlan dkk, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Arloka, 2015), h. 267.  

 
2 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka cipta, 2016), h. 155. 
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beberapa ahli tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Dengan 

demikian penulis menyimpulkan bahwa internalisasi merupakan suatu proses 

penanaman nilai kedalam diri pribadi seseorang melalui binaan, bimbingan dan 

sebagainya sehingga dapat tercermin pada sikap dan prilaku yang ditampakkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Internalisasi yang dihubungkan dengan agama Islam dapat diartikan 

sebagai proses memasukkan nilai-nlai agama Islam secara penuh ke dalam hati, 

sehingga ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran agama Islam. Internalisasi nilai 

agama terjadi melalui pemahaman ajaran agama secara utuh, dan diteruskan 

dengan kesadaran akan pentingnya agama Islam, serta direalisasikan dalam 

kehidupan nyata. Internalisasi ini dapat melalui pintu institusional yakni melalui 

pintu-pintu kelembagaan yang ada misalnya lembaga Studi Islam dan lain 

sebagainya, tidak hanya terbatas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tapi 

juga bisa melalui kegiatan-kegiatan agama yang ada di sekolah 

Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, 

yakni merupakan proses pemasukan suatu nilai pada seseorang yang akan 

membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Jadi teknik 

pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang 

mendalam dan menghayati nilai-nilai relegius (agama) yang dipadukan dengan 

nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu dalam kepribadian 

peserta didik, sehingga menjadi satu karakter atau watak peserta didik.  

Internalisasi menurut kamus ilmiah populer yaitu “pendalaman, 

penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan 

keyakinan atau kesadaran akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan 

dalam sikap dan perilaku.” Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses 

menanamkan sesuatu, yakni merupakan proses pemasukan suatu nilai pada 
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seseorang yang akan membentuk pola  pikirnya dalam melihat makna realitas 

pengalaman. 

Kata nilai dapat dilihat dari segi etimologis dan terminologis. Secara 

etimologi, nilai berasal dari kata value, dalam bahasa Arab al-Qimah, dalam bahasa 

Indonesia berarti nilai.3 Dalam encyplopedia dari Wikipedia, nilai merupakan alat 

yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir 

tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan 

akhir yang berlawanan. 

2. Nilai 

Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini 

sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola 

pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku.4 

Sedangkan dari segi terminologis dapat dilihat berbagai rumusan sebagai 

sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenagkan, 

sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, sesuatu yang baik. Menurut 

perkataan bagus filsuf Jerman dan Amerika, Hans Jonas, nilai adalah the adrdressee 

of yes, yaitu sesuatu yang ditujukan dengan ya.5 

Nilai merupakan suatu yang dihargai, selalu di junjung tinggi, serta selalu 

dikejar oleh manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Manusia dapat 

merasakan kepuasan dengan nilai. Nilai merupakan suatau yang bastrak tetapi 

secara fungsional mempunyai ciri yang dapat membedakan satu dengan yang 

lainnya.6 Nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan 

 
3 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2016), 

h. 1. 
4 Abu Ahmadi dan Noor Salim, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016) h. 202 
5 K. Bertens, Etika, (Yogyakarta: PT kanisius, 2015), h.111 
6 La Ode Sidu,“ Jurnal Humanika”, (Sulawesi Tenggara: La Ode Gusal), Vol.3 No.15  
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individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi 

pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir Tindakan. 

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai 

suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, keterikatan, maupun prilaku. Oleh karena itu sistem nilai dapat 

merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan obyektif 

maupun diangkat dari keyakinan, sentimen (perasaan umum) maupun identitas 

yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah SWT yang pada gilirannya merupakan 

sentimen (perasaan umum) kejadian umum, identitas umum yang oleh karennya 

menjadi syariat umum.7 

Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Pembahasan tentang nilai 

telah lama dipelajari sebagai salah satu cabang filsafat yakni filsafat nilai 

(axiology) . Aksiologi ialah suatu pemikiran tentang masalah nilai-nilai termasuk 

nilai-nilai dari Tuhan. Misalnya, nilai norma, nilai agama, nilai keindahan 

(estetika). Aksiologi ini mengandung pengertian luas dari pada etika atau higher 

values of life (nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi).8 

Nilai pada umumnya berlaku juga untuk nilai moral. Suatu nilai dapat 

memperoleh suatu bobot moral bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. 

Kejujuran misalnya merupakan suatu nilai moral, tapi kejujuran itu sendiri kosong 

bila tidak diterapkan pada nilai lain seperti umpanya nilai ekonomis. Kesetiaan 

merupakan nilai moral yang lain tetapi harus diterapkan pada nilai manusiawi lebih 

umum, misalnya cinta antara suami dan istri.Jadi nilai-nilai itu mendahului tahap 

 
7 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2020), h.202 
8 Abd.Aziz, Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2019), h. 15. 
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moral, tapi bisa mendapat bobot moral, karena diikutsertakan dalam tingkah laku 

moral.9 

Konsep nilai dalam pendidikan Islam terdiri dari banyak hal yang 

mencakup pengembangan kepribadian positif seseorang dalam kehidupannya dan 

berusaha semaksimal mungkin melaksanakan ajaran agama Islam, membangun 

potensi kekuatan jiwa (al-quwwah al-nafsiyah), menjauhkan seseorang dari tradisi 

kehidupan yang membawa kehancuran atau hal yang bisa memunculkan tindakan 

yang buruk. Singkatnya konsep nilai-nilai dalam pendidikan Islam mencakup 

bimbingan atas potensi kepribadian positif seseorang atau dengan kata lain 

seseorang mampu bertakwa dengan sebaik-baiknya. 

Nilai aqidah perlu ditanamkan dalam diri anak didik sejak dini agar anak 

didik mempunyai pondasi yang kuat. Pendidikan aqidah harus dilaksanakan yang 

pertama kali sebelum pendidikan-pendidikan yang lain. Maka dari itu dalam surah 

Luqman, Luqman ketika menasehati anaknya, kata-kata yang keluar dari mulutnya 

adalah larangan syirik. Bahkan pendidikan aqidah atau keimanan ini perlu 

ditekankan lebih dalam lagi dalam pendidikan di sekolah/madrasah agar anak didik 

mampu menghadapi perkembangan globalisasi. 

Pada intinya, nilai aqidah ini ditanamkan dengan cara doktrin, namun 

selanjutnya disertai alasan-alasan yang sesuai dengan perkembangan pemikiran 

mereka. Ayat tersebut redaksinya memakai larangan. Larangan tersebut 

menunjukkan bahwa takhalli (memebersihkan diri dari sifat-sifat tercela) lebih 

didahulukan daripada tahalli (menghiasi atau mengisi diri dengan sifat-sifat 

terpuji). Hal ini sesuai dengan urutan pendidikan yang dikemukakan oleh al-

Ghazali, bahwa seorang anak didik terlebih dahulu harus membersihkan diri dari 

akhlak tercela, kemudian baru menghiasi diri dengan amalan yang terpuji. 

 
9 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 9 
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Demikian juga dalam menanamkan pendidikan aqidah kepada anak. Melarang 

anak dalam hal perbuatan yang menyebabkan syirik lebih didahulukan daripada 

menanamkan ajaran tauhid atau aqidah secara lebih mendalam, karena melarang 

sesuatu yang jelek itu lebih didahulukan dari pada memerintahkan perbuatan yang 

baik.10 

3. Akhlak 

Ahklak ialah bentuk jamak dari khuluq, yang berarti budi pekerti, peragai, 

tingkah laku, atau tabi’at. Ahklak disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. 

ahklak merupakan sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti 

raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh, adab kebiasaan, perasaan batin, 

kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan.11 

Jadi teknik pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi adalah 

pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai relegius (agama) yang 

dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu 

dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi satu karakter atau watak peserta 

didik.12 

Internalisasi menurut Rohmat Mulyana adalah menyatunya nilai dalam diri 

seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, 

sikap, perilaku (tingkah laku), praktik dan aturan baku pada diri seseorang. 

Sedangkan menurut Fuad Ihsan dalam bukunya memaknai internalisasi sebagai 

upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai – nilai ke dalam jiwa sehingga 

menjadi miliknya.13 

 
10 Al-Maghribi bin As-Said al-Maghribi, Kaifa Turabbi Waladan Shalihan (Bagaimana 

Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa), 

terj. Zainal Abidin, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 141. 
11 Yatimin Abdullah, Studi Ahklak Dalam Persepektif Al-qur”an, (Jakarta: Amzah, 2017) 

h.2 

 
13 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka cipta, 2015), h. 155. 
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Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik 

atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya 

internalisasi yaitu:14 

a. Tahap transformasi nilai 

Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam 

menginformasikan nilai – nilai yang baik dan yang kurang baik. Pada tahap ini 

hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik. Transformasi 

nilai ini sifatnya hanya pemindahan pengetahuan dari pendidik ke siswanya. Nilai- 

nilai yang diberikan masih berada pada ranah kognitif peserta didik dan 

pengetahuan ini dimungkinkan hilang jika ingatan seseorang tidak kuat.  

Internalisasi pada perencanaan masuk ke dalam tahap transformasi nilai 

karena pada perencanaan guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan 

yang kurang baik kepada siswa.  

b. Tahap transaksi nilai 

Pada tahap ini pendidikan nilai dilakukan melalui komunikasi dua arah 

yang terjadi antara pendidik dan peserta didik yang bersifat timbal balik sehingga 

terjadi proses interaksi. Dengan adanya transaksi nilai pendidik dapat memberikan 

pengaruh pada siswanya melalui contoh nilai yang telah ia jalankan. Di sisi lain 

siswa akan menentukan nilai yang sesuai dengan dirinya.  

Internalisasi pada pelaksanaan masuk ke dalam tahap transaksi nilai karena 

pada saat tahap pelaksanaan selain guru menyajikan informasi tentang nilai yang 

baik dan buruk juga terlibat langsung dan memberikan contoh amalan yang nyata 

dan siswa diminta memberikan respons yang sama, yang menerima dan 

mengamalkan nilai itu.  

c. Tahap Transinternalisasi 

 
14 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2016) cet. 4, Hal. 301. 
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Tahap Transinternalisasi nilai yakni bahwa tahap ini jauh lebih dalam dari 

pada sekadar transaksi. Dalam tahap ini penampilan guru dihadapan siswa bukan 

lagi sosok fisiknya, melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya). 

Internalisasi pada tahap evaluasi masuk ke dalam tahap ini karena 

penampilan guru dihadapan siswa bukan hanya lagi sosok fisiknya melainkan 

kepribadiannya. 

Demikian juga siswa merespons kepada guru bukan hanya melalui 

gerakan/penampilan fisiknya saja, melainkan melalui sikap mental dan 

kepribadiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam transinternalisasi 

ini adalah komunikasi dua kepribadian yang masing-masing terlibat secara aktif.15 

Proses internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan 

bersedia bersikap menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan 

apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem yang dianutnya. Sikap demikian 

itulah yang biasanya merupakan sikap yang dipertahankan oleh individu dan 

biasanya tidak mudah untuk berubah selama sistem nilai yang ada dalam diri 

inidvidu yang bersangkutan masih bertahan.16 

Pada tahap-tahap internalisasi ini diupayakan dengan langkah- langkah 

sebagai berikut: 

a. Menyimak, yakni guru memberi stimulus kepada peserta didik menangkap 

stimulus yang diberikan. 

b. Responding, peserta didik mulai ditanamkan pengertian dan kecintaan 

terhadap tata nilai tertentu, sehingga memiliki latar belakang teoritik tentang 

sistem nilai, mampu memberikan argumentasi rasional dan selanjutnya peserta 

didik dapat memilliki komitmen tinggi terhadap nilai tersebut.  

 
15 Dahlan, dkk, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Arkola, 2016), Hal. 267 
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c. Organization, peserta didik mulai dilatih mengatur sistem kepribadiannya 

disesuaikan dengan nilai yang ada. 

d. Organization, peserta didik mulai dilatih mengatur sistem kepribadiannya 

disesuaikan dengan nilai yang ada.17 

Teknik internalisasi sesuai dengan tujuan pendidikan agama, khususnya 

pendidikan yang berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah, dan akhlakul karim. 

Proses internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan 

bersedia bersikap menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan 

apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem yang  dianutnya. Sikap demikian 

itulah yang biasanya merupakan sikap yang dipertahankan oleh individu dan 

biasanya tidak mudah untuk berubah selama sistem nilai yang ada dalam diri 

inidvidu yang bersangkutan masih bertahan. 

Teknik internalisasi sesuai dengan tujuan pendidikan agama, khususnya 

pendidikan yang berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah, dan akhlakul karim. 

Jadi intenalisasi nilai sangatlah penting dalam pendidikan agama Islam karena 

pendidikan agama Islam merupakan pendidikan nilai sehingga nilai-nilai tersebut 

dapat tertanam pada diri peserta didik, dengan pengembangan yang mengarah pada 

internalisasi nilai akhlak yang merupakan tahap pada manifestasi manusia 

religius.Sebab tantangan arus globalisasi dan transformasi budaya bagi peserta 

didik dan bagi manusia pada umumnya yang difungsikan adalah nilai 

kejujurannya, yang dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat 

terpercaya dan mengemban amanah masyarakat demi kemaslahatan. 

Jadi intenalisasi nilai sangatlah penting dalam pendidikan agama Islam 

karena pendidikan agama Islam merupakan pendidikan nilai sehingga nilai-nilai 

tersebut dapat tertanam pada diri peserta didik, dengan pengembangan yang 

 
17 Saifullah Idris, Internalisasi Nilai Dalam Pendidikan (Bandung: Pusaka Kata, 2022). 

H. 35 
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mengarah pada internalisasi nilai akhlak yang merupakan tahap pada manifestasi 

manusia religius. Sebab tantangan arus globalisasi dan transformasi budaya bagi 

peserta didik dan bagi manusia pada umumnya yang difungsikan adalah nilai 

kejujurannya, yang dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat 

terpercaya dan mengemban amanah masyarakat demi kemaslahatan. 

Internalisasi adalah menyatunya nilai dalam diri seseorang. Dalam 

kaitannya dengan internalisasi nilai, pengertian – pengertian yang diajukan oleh 

beberapa ahli tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Dengan 

demikian penulis menyimpulkan bahwa internalisasi merupakan suatu proses 

penanaman nilai kedalam diri pribadi seseorang melalui binaan, bimbingan dan 

sebagainya sehingga dapat tercermin pada sikap dan prilaku yang ditampakkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Internalisasi merupakan yang harus terjadi dalam pendidikan. Internalisasi 

bukan hanya sekedar transformasi ilmu pengetahuan oleh pendidik, tetapi 

“menekankan kepada penghayatan serta pengaktualisasian ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu pengetahuan yang berupa nilai sehingga nilai tersebut sehingga 

nilai tersebut menjadi kepribadian dan prinsip dalam hidupnya (dalam hal ini yang 

dimaksud adalah nilai ajaran Islam).18 Internalisasi juga upaya pendidikan Islam 

harus dilakukan secara bertahap, berjenjang, dan kontinu dengan upaya 

pemindahan, penanaman, pengarahan, pengajaran, pembimbingan sesuatu yang 

dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur dengan menggunakan pola 

dan sistem tertentu. 

Internalisasi merupakan suatu proses suatu proses penanaman sikap atau 

tingkah laku yang dilakukan seorang individu kedalam diri sendiri melalui beberpa 

upaya seperti pembinaan, bimbingan. Tujuannya adalah agar dapat menghayati 

 
18 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2016) cet 4, h. 301 
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serta menerapkan nilai serta norma yang nantinya terceeminkan melalui tingkah 

laku yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Teknik pembinaan agama yang dilakukan melaui internalisasi adalah 

pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai religius (agama) yang 

dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu 

nilai ketrampilan anak dengan aspek aspek agama sebagai control dalam bertindak. 

Sedangkan internalisasi yang di hubungkan dengan Agama Islam dapat 

diartikan sebagai proses memasukkan nilai-nilai agama secara penuh kedalam hati, 

sehingga ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran Agama Islam internalisasi nilai 

agama terjadi melalui pemahaman ajaran agama secara utuh, dan di teruskan 

denagn kesadaran akan pentingnya Agama Islam. Internalisasi ini dapat melalui 

pintu institusional yakni melaui pintu-pintu kelembagaan seperti lembaga 

pendidikan Islam dan lain sebagainya. 

Internalisasi adalah sentral proses perubahan kepribadian yang dilakukan 

oleh guru kepada peserta didik dimana perubahan diri dari pembinaan yang 

mendalam menjadikan karakter yang utuh pada diri anak. 

Internalisasi yang dihubungkan dengan agama Islam dapat diartikan 

sebagai proses memasukkan nilai-nlai agama Islam secara penuh ke dalam hati, 

sehingga ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran agama Islam. Internalisasi nilai 

agama terjadi melalui pemahaman ajaran agama secara utuh, dan diteruskan 

dengan kesadaran akan pentingnya agama Islam, serta direalisasikan dalam 

kehidupan nyata. Internalisasi ini dapat melalui pintu institusional yakni melalui 

pintu-pintu kelembagaan yang ada misalnya lembaga Studi Islam dan lain 

sebagainya, tidak hanya terbatas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tapi 

juga bisa melalui kegiatan-kegiatan agama yang ada di sekolah. 
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Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai 

terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai akhlak dan nilai 

agama yang semuanya tercakup di dalam tujuan yakni membina kepribadian yang 

ideal.Tujuan pendidikan baik isinya maupun rumusannya tidak mungkin 

ditetapkan tanpa pengertian dan pengetahuan yang tepat tentang nilai-nilai. Bahkan 

seharusnya manusia telah memegang satu keyakinan tentang nilainilai yang kita 

anggap sebagai suatu kebenaran. Islam memandang adanya nilai mutlak dan nilai 

intrinsik yang berfungsi sebagai pusat dan muara semua nilai. Nilai tersebut adalah 

tauhid (uluhiyah dan rububiyah) yang merupakan tujuan  semua aktivitas muslim. 

Semua nilai-nilai yang lain termasuk amal shaleh dalam Islam merupakan nilai 

instrumental yang berfungsi sebagai alat dan prasyarat meraih nilai tauhid. Dalam 

praktik kehidupan justru nilai-nilai instrumental itulah yang banyak dihadapi oleh 

manusia, seperti nilai amanah, kejujuran, kesabaran, keadilan, kemanusiaan, etos 

kerja dan disiplin. Oleh karenanya Islam menekankan perlunya nilai-nilai tersebut 

dibangun pada diri seseorang sebagai jalan menuju terbentuknya pribadi yang 

tauhid.19 

Jika mencontoh praktik pembinaan akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah, 

maka tahap internalisasi nilai dilakukan dengan cara, keteladanan, pembiasaan, 

sosialisasi serta membangun motivasi moral. Cara pembinaan yang dilakukan 

Rasulullah identik dengan pembinaan yang dilakukan di pesantren, yang 

menjadikan guru sebagi teladan sentral dan memberikan efek positif yang dapat 

dijadikan contoh agar santri terbiasa serta membangun motivasi untuk dapat 

bersosialisasi dengan baik terhadap seluruh perbedaan sesama santri. 

Dengan demikian akhlak adalah deskripsi baik, buruk sebagai pilihan bagi 

manusia untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Akhlak merupakan suatu 

 
19 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2016) cet 4, h. 35 
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sifat mental manusia dimana manusia hubungan dengan Allah SWT, dengan 

sesame manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

Secara umum, akhlak terbagi atas akhlak kepada Allah (khalik) dan akhlak 

kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk terdiri atas akhlak kepada sesama 

manusia dan kepada selain manusia.20 Akhlak kepada Allah yaitu dengan cara tidak 

menyekutukan Allah, taqwa kepada-Nya, mencintai-Nya, ridha dan ikhlas terhadap 

segala keputusan-Nya, dan bertaubat, mensyukuri nikmat-Nya, selalu berdoa 

kepada-Nya, beribadah dan selalu berusaha mencari keridhaan-Nya. 

Akhlak kepada sesama manusia yaitu dengan cara menghargai orang lain, 

menghormati, ramah, tidak sombong sopan santun, karena manusia adalah sebagai 

mahkluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. 

Manusia adalah sebagai khalifah dimuka bumi ini menuntut adanya interaksi antara 

sesama manusia, dan alam yang mengandung pemeliharaan dan bimbingan agar 

setiap mahkluk mencapai tujuan penciptanya. Sehingga manusia tidak melakukan 

kerusakan terhadap lingkungan serta terbiasa melakukan yang baik, indah mulia, 

terpuji, untuk menghindari hal-hal tercela. Nilai-nilai akhlak merupakan sesuatu 

perbuatan yang lebih dari suatu ide, norma, atau karya manusia yang dapat 

direalisasikan dan dikembangkan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, 

mendarah daging dan dilakukan secara sepontan. 

Ada beberapa faktor yang penting di dalam akhlak yang perlu diketahui 

terlebih dahulu karena hal ini dapat menjadi acuan dalam pembahasan nilai-nilai 

akhlak sebab faktor tersebut dapat mempengaruhi akhlak seseorang. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi akhlak tersebut antara lain: 

 

 

 
20 Aminudin, Membangun Karakter dan Kepribadian Melaui Pendidikan Agama Islam, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017) h. 97 
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1. Tingkah Laku Manusia 

Manusia tidak diwarisi dosa oleh kedua orang tuanya, oleh karena itu 

bertentangan dengan dengan hukum keadilan Tuhan. Sebaliknya Allah membekali 

manusia di bumi dengan akal, pikiran dan iman kepadaNya. Keimanan itu dalam 

perjalanan manusia dapat bertambah atau juga dapat berkurang disebabkan oleh 

pengaruh lingkungan hidup yang dialaminya.21 Kecenderungan fitrah manusia 

selalu untuk berbuat baik. Seseorang itu dinilai berdosa karena pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukanya, seperti pelanggaran terhadap akhlakul karimah, 

melanggar fitrah sebagai manusia, dan juga melanggar aturan-aturan agama serta 

adat istiadat. Secara fitrah manusia dilahirkan dalam keadaan suci. 

2. Pola Dasar Bawaan 

Faktor bawaan atau keturunan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan 

keadaan fisik. Selain itu keadaan ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan 

akhlak dan kebiasaan sosial.22 Maka apabila seorang manusia mengetahui suatu hal 

dan ingin mengetahui sesuatu yang belum ia ketahui, bila diajarkan kepadanya 

maka ia akan merasa sangat hatinya. 

3. Faktor Lingkungan 

Lingkungan adalah ruang lingkup luar yang berinteraksi dengan insan yang 

dapat berwujud benda-benda, seperti air, udara, bumi, langit dan matahari. 

Berbentuk selain benda seperti insane, pribadi, kelompok, institusi, sistem, 

undang-undang dan adat kebiasaan. Lingkungan dapat memainkan peranan dan 

pendorong terhadap perkembangan kecerdasan, sehingga manusia bisa mencapai 

taraf yang setinggi-tingginya dan sebaliknya juga dapat merupakan penghambat 

 
21 Zakiah Deradjat, Dasar-dasar Agama Islam, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 

273 
22 Zakiyah Deradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 55 
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yang menyekat perkembangan, sehingga seseorang tidak dapat mengambil manfaat 

dari kecerdasan yang diwarisi.23 

4. Pendidikan 

Dunia pendidikan mempunyai andil yang sangat besar untuk dapat 

mempengaruhi perilaku dan akhlak seseorang, baik secara langsung maupun tidak. 

Didalam proses pembelajaran, peserta didik akan diberikan pelajaran akhlak yang 

secara otomatis akan menjadikan mereka mengerti bagaimana seharusnya manusia 

itu bertingkah laku, bersikap, baik terhadap Tuhan, sesam manusia maupun 

bertingkah laku terhadap alam sekitar. Dengan demikian sangat strategis jika 

pendidikan dijadikan sebagai pusat perubahan perilaku yang kurang baik untuk 

diarahkan menuju ke perilaku yang baik, sehingga anak mempunyai akhlak yang 

mulia dan menjadi seorang manusia yang berakhlakul karimah. 

Kata nilai dapat dilihat dari segi etimologis dan terminologis. Secara 

etimologi, nilai berasal dari kata value, dalam bahasa Arab al-Qimah, dalam bahasa 

Indonesia berarti nilai.24 Nilai adalah ukuran untuk menghukum atau memilih 

tindakan dan tujuan tertentu. Dalam encyplopedia dari Wikipedia, nilai merupakan 

alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir 

tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan 

akhir yang berlawanan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana juga 

dikutip oleh Alim akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang dari 

padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. Sedangkan dari segi terminologis dapat dilihat berbagai 

rumusan sebagai berikut: 

 
23 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2020), 

h.82 
24 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2020), 

h. 1 
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Nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, 

sesuatu yang menyenagkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, 

sesuatu yang baik. Menurut perkataan bagus filsuf Jerman dan Amerika, Hans 

Jonas, nilai adalah the adrdressee of yes, yaitu sesuatu yang ditujukan dengan ya. 

Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya, 

Menurut Kuperman, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia 

dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif. Nilai adalah 

sesuatu yang ditunjukkan dengan kata ya. Nilai sebagai konsepsi (tersirat atau 

tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang 

diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan 

akhir Tindakan. 

Menurut Ngalim Purwanto dalam Qiqi Yuliati menyatakan bahwa nilai 

yang ada pada seseorang dipengaruhi oleh keberadaan adat istiadat, etika, 

kepercayaan, dan agama yang dianutnya. Kesemuanya mempengaruhi sikap, 

pendapat, dan bahkan pandangan hidup individu yang selanjutnya akan tercermin 

dalam tata cara bertindak, dan bertingkah laku dalam pemberian penilaian.25 

Sedangkan menurut Zaim El-Mubarok, secara garis besar nilai dibagi 

dalam 2 kelompok; pertama, nilai nurani (values of being) yaitu nilai yang ada 

dalam diri manusia dan kemudian nilai tersebut berkembang menjadi perilaku serta 

tata cara bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kedua, nilai-nilai memberi 

(values of giving) adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang 

kemudian akan di terima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk nilai-nilai 

memberi adalah setia, dapat dipercaya, ramah, adil, murah hati, tidak egois, peka, 

penyayang. 26 

 
25 Qiqi Yuliati Zakiyah dan A. Rusdiana, Pendidikan Nilai; Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h. 14. 
26 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan Yang Terserak, 

Menyambung Yang Terputus dan Menyatukan Yang Tercerai, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 7. 
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Nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran,dan 

efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan.27 

Artinya nilai itu dianggap penting dan baik apabila sesuai dengan kebutuhan oleh 

suatu masyarakat sekitar. Nilai-nilai tersebut bisa jadi dari berbagai aspek baik 

agama,budaya, norma sosial dan lain-lain. Pemaknaan atas nilai inilah yang 

mewarnai pemaknaan dan penyikapan manusia terhadap diri, lingkungan dan 

kenyataan di sekelilingnya.  

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai 

suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, keterikatan, maupun prilaku. Oleh karena itu sistem nilai dapat 

merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan obyektif 

maupun diangkat dari keyakinan, sentimen (perasaan umum) maupun identitas 

yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah SWT yang pada gilirannya merupakan 

sentimen (perasaan umum) kejadian umum, identitas umum yang oleh karennya 

menjadi syariat umum. 

Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang 

individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai merupakan 

sesuatu yang bersifat abstrak. Pembahasan tentang nilai telah lama dipelajari 

sebagai salah satu cabang filsafat yakni filsafat nilai (axiology) . Aksiologi ialah 

suatu pemikiran tentang masalah nilai-nilai termasuk nilai-nilai dari Tuhan. 

Misalnya, nilai norma, nilai agama, nilai keindahan (estetika). Aksiologi ini 

mengandung pengertian luas dari pada etika atau higher values of life (nilai-nilai 

kehidupan yang lebih tinggi). 28 

 
27 Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai, cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2018), h. 17. 
 

28 Abd.Aziz, Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2020), h. 15. 
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Nilai dapat dijelaskan sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri: 

a. Nilai berkaitan dengan subyek. Kalau tidak ada subyek yang menilai maka 

tidak ada nilai juga. Entah manusia hadir atau tidak gunung tetap meletus, 

tetapi untuk dapat dinilai sebagai “indah” atau “merugikan” letusan gunung 

memerlukan kehadiran subyek yang menilai; 

b. Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subyek ingin membuat 

sesuatu, dalam pendekatan yang semata-mata teoritis, tidak akan ada nilai. 

(hanya menjadi pertanyaan apakah suatu pendekatan yang secara murni 

teoritis bisa dibuktikan) 

c. Nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh sabyek pada sifat-sifat yang 

dimiliki oleh obyek. Nilai tidak dimiliki oleh obyek pada dirinya. Rupanya hal 

itu harus dikatakan karena obyek yang sama bagi pelbagai subyek dapat 

menimbulkan nilai yang berbeda-beda.29 

Nilai adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang menjadi dasar 

seseorang atau kelompok untuk memilih tindakan atau menilai suatu yang 

bermakna bagi kehidupannya, nilai sebagai rujukan dan keyakinan dalam 

menentukan pilihan. 

Nilai pada umumnya berlaku juga untuk nilai moral. Suatu nilai dapat 

memperoleh suatu bobot moral bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. 

Kejujuran misalnya merupakan suatu nilai moral, tapi kejujuran itu sendiri kosong 

bila tidak diterapkan pada nilai lain seperti umpanya nilai ekonomis. Kesetiaan 

merupakan nilai moral yang lain tetapi harus diterapkan pada nilai manusiawi lebih 

umum, misalnya cinta antara suami dan istri. Jadi nilai-nilai itu mendahului tahap 

 
29  Saifullah Idris, Internalisasi Nilai Dalam Pendidikan (Bandung: Pusaka Kata, 2022). 

H. 35 
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moral, tapi bisa mendapat bobot moral, karena diikutsertakan dalam tingkah laku 

moral.30 

Ciri-ciri nilai moral disebutkan sebagai berikut: 

a. Berkaitan dengan tanggung Jawab 

Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia, namun yang khusus dari 

nilai moral adalah bahwa nilai ini berkaitan dengan pribadi manusia yang 

bertanggung jawab. Nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang berslah atau tidak 

berslah karena ia bertanggung jawab. 

b. Berkaitan dengan Hati Nurani 

Semua nilai minta untuk diakui, dikomunikasikan dan diwujudkan. Salah 

satu ciri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini yang menimbulkan suara 

dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang dan memuji 

kita bila mewujudkan nilai-nilai moral. 

c. Mewajibkan 

Kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari 

kenyataan bahwa nilai-nilai ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Orang yang 

tidak mengakui nilai moral mempunyai cacat sebagai manusia. Tidak mungkin 

seseorang memilih beberapa nilai moral dan menolak nilai moral lainnya. Tidak 

mungkin seseorang misalnya berkata” saya menerima kejujuran dan kesetiaan 

sebagai nilai dalam hidup saya, tapi keadilan saya tolak.” Nilai moral mewajibkan 

menusia dengan cara demikian rupa sehingga setiap orang harus menerima 

semuanya. 

 

 

 

 
30 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 
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d. Bersifat Formal 

Nilai moral tidak merupakan jenis nilai yang bisa ditempatkan begitu saja 

di samping jenis-jenis nilai lainnya. Nilai moral tidak memiliki isi tersendiri, 

terpisah dari nilai-nilai lain. Tidak ada nilai moral yang murni, terlepas dari nilai-

nilai lain. Hal itulah yang dimaksudkan dengan nilai moral bersifat formal.31 

Nilai merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat 

menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui, atau mempunyai sifat-sifat nilai 

tertentu. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka yang dimaksud nilai pendidikan 

yaitu hal-hal yang penting sebagai proses pengubahan sikap atau tingkah laku 

seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan proses 

pembiasaan dan cara mendidik.32 Nilai-nilai tersebut bisa jadi dari berbagai aspek 

baik agama, budaya, norma sosial dan lain-lain. Pemaknaan atas nilai inilah yang 

mewarnai pemaknaan dan penyikapan manusia terhadap diri, lingkungan dan 

kenyataan di sekelilingnya. 

Nilai merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat 

menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui, atau mempunyai sifat- sifat nilai 

tertentu.33 Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka yang dimaksud nilai pendidikan 

yaitu hal-hal yang penting sebagai proses pengubahan sikap atau tingkah laku 

seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan, 

proses pembiasaan dan cara mendidik. 

Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai 

terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai akhlak dan nilai 

 
31 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 

9 

32 Louis O. Katsof, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2020), h. 332. 

33 Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai, cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017), h.17 
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agama yang semuanya tercakup di dalam tujuan yakni membina kepribadian yang 

ideal. Tujuan pendidikan baik isinya maupun rumusannya tidak mingkin 

ditetapkan tanpa pengertian dan pengetahuan yang tepat tentang nilai-nilai. Bahkan 

seharusnya manusia telah memegang satu keyakinan tentang nilai-nilai yang kita 

anggap sebagai suatu kebenaran. Islam memandang adanya nilai mutlak dan nilai 

intrinsik yang berfungsi sebagai pusat dan muara semua nilai. Nilai tersebut adalah 

tauhid (uluhiyah dan rububiyah) yang merupakan tujuan (ghayah) semua aktivitas 

muslim. Semua nilai-nilai yang lain termasuk amal shaleh dalam Islam  merupakan  

nilai  instrumental  yang  berfungsi  sebagai  alat  dan prasyarat meraih nilai 

tauhid. Dalam praktik kehidupan justru nilai-nilai instrumental itulah yang 

banyak dihadapi oleh manusia, seperti nilai amanah, kejujuran, kesabaran, 

keadilan, kemanusiaan, etos kerja dan disiplin.34 Oleh karenanya Islam 

menekankan perlunya nilai-nilai tersebut dibangun pada diri seseorang sebagai 

jalan menuju terbentuknya pribadi yang tauhidi. 

Pemaknaan atas nilai inilah yang mewarnai pemaknaan dan penyikapan 

manusia terhadap diri, lingkungan dan kenyataan di sekelilingnya. Nilai 

merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang 

mengambil sikap menyetujui, atau mempunyai sifat-sifat nilai tertentu. Jika 

dikaitkan dengan pendidikan, maka yang dimaksud nilai pendidikan yaitu hal-hal 

yang penting sebagai proses pengubahan sikap atau tingkah laku seseorang dalam 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan proses pembiasaan dan 

cara mendidik.35 

 
34 Kusuma Indra dan Dien Amien, Penganta Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 

2020), Hal. 52. 

35 5Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer., 

(Surabaya: Arkola,2019), h. 267. 
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Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai 

terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai akhlak dan nilai 

agama yang semuanya tercakup di dalam tujuan yakni membina kepribadian nilai. 

Nilai tersebut adalah tauhid (uluhiyah dan rububiyah) yang merupakan tujuan 

semua aktivitas muslim. Semua nilai-nilai yang lain termasuk amal shaleh dalam 

Islam merupakan nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat dan prasyarat 

meraih nilai tauhid. Dalam praktik kehidupan justru nilai-nilai instrumental itulah 

yang banyak dihadapi oleh manusia, seperti nilai amanah, kejujuran, kesabaran, 

keadilan, kemanusiaan, etos kerja dan disiplin. Oleh karenanya Islam menekankan 

perlunya nilai-nilai tersebut dibangun pada diri seseorang sebagai jalan menuju 

terbentuknya pribadi yang tauhid. 

Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai 

terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai akhlak dan nilai 

agama yang semuanya tercakup di dalam tujuan yakni membina kepribadian yang 

ideal. Tujuan pendidikan baik isinya maupun rumusannya tidak mingkin 

ditetapkan tanpa pengertian dan pengetahuan yang tepat tentang nilai-nilai. Bahkan 

seharusnya manusia telah memegang satu keyakinan tentang nilai-nilai yang kita 

anggap sebagai suatu kebenaran. Islam memandang adanya nilai mutlak dan nilai 

intrinsik yang berfungsi sebagai pusat dan muara semua nilai. Nilai tersebut adalah 

tauhid (uluhiyah dan rububiyah) yang merupakan tujuan (ghayah) semua aktivitas 

muslim. Semua nilai-nilai yang lain termasuk amal shaleh dalam Islam  merupakan  

nilai  instrumental  yang  berfungsi  sebagai  alat  dan prasyarat meraih nilai 

tauhid. Dalam praktik kehidupan justru nilai-nilai instrumental itulah yang 

banyak dihadapi oleh manusia, seperti nilai amanah, kejujuran, kesabaran, 

keadilan, kemanusiaan, etos kerja dan disiplin. 

31 



 

 

 

Mohammad Ali dalam bukunya mengemukakan bahwa nilai adalah suatu 

tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih 

alternative keputusan dalam situasi sosial tertentu.36 Dengan demikian dapat 

disimpulkan, nilai merupakan sesuatu yang dapat diyakini  kebenarannya, sehingga 

muncul suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau 

sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai sesuatu yang 

bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya. 

Hal lain diungkapkan oleh Endang Sumantri dalam bukunya yang 

menyatakan bahwa pendidikan nilai merupakan suatu aktivitas pendidikan yang 

penting bagi orang dewasa dan remaja, karena penentuan nilai merupakan aktivitas 

yang harus kita pikirkan dengan cermat dan mendalam, maka hal itu merupakan 

tugas pendidikan (masyarakat didik) untuk berupaya meningkatkan nilai moral 

individu dan masyarakat.37 

Pemaparan pandangan tokoh-tokoh di atas menunjukkan bahwa di dalam 

nilai, pendidikan nilai menjadi penting untuk dilaksanakan baik di lingkungan 

keluarga maupun di lembaga pendidikan formal dengan tujuan antara lain adalah 

untuk membina manusia seutuhnya, manusia yang beradab serta berbudi pekerti 

baik atau manusia yang memiliki keseimbangan antara kemampuan berpikir, 

kesadaran dan keterampilan (kecerdasan pikirannya), kelembutan hatinya dan 

keterampilan fisik motoriknya. 

Dalam penanaman nilai pada peserta didik sekolah/madrasah dasar, 

memerlukan perhatian yang lebih besar karena akan menjadi dasar pemahaman 

 
36 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan 

Peserta Didik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 134 

37 Endang Sumantri, Pendidikan Umum, (Bandung: Prodi PU SPS UPI, 2019), h. 16 
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agama di usia selanjutnya. Pendalaman nilai-nilai keimanan tersebut dapat 

bercabang menjadi tiga bagian, yaitu: 

a) Tauhid Rububiyah ialah mengesakan dalam perbuatan-Nya, menciptakan, 

memberi rizki, mematikan, menghidupkan dan menurunkan hujan, serta 

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inilah tauhid yang diakui oleh orang-

orang kafir tetapi tetap tidak menjadikan mereka sebagai orang muslim. 

b) Tauhid Uluhiyah ialah mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba-Nya 

yang dikerjakan untuk taqarrub kepada Allah dan ibadah yag telah 

disyariatkan, seperti shalat, berdoa dan lain sebagainya. 

c) Tauhid al-Asma' wa al-Shifat, ialah keyakinan bahwa Allah memiliki 

nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan dan 

keagungan-Nya yang tidak menyerupai siapapun.38 

Nilai akhlak disebut juga akhlak atau budi pekerti. Akhlaq bentuk jama' dari 

khuluq, artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan.39 akhlak adalah 

kelakuan yang ada pada diri manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu 

ayat di atas ditunjukkan kepada Nabi Muhammad yang mempunyai kelakuan yang 

baik dalam kehidupan yang dijalaninya sehari-hari.  

Dalam penanaman nilai akhlak kepada diri peserta didik, terdapat dua 

macam akhlak, antara lain: penanaman akhlak terpuji dan pelarangan terhadap 

akhlak tercela. Yang dimaksud dengan akhlak mahmudah adalah tingkah laku yang 

terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang. 

Dari uraian tentang nilai di atas, penulis mengambil pengertian bahwa nilai 

merupakan suatu konsep keyakinan seseorang terhadap Akhlak sesuatu yang 

 
38 Al-Maghribi bin As-Said al-Maghribi, Kaifa Turabbi Waladan Shalihan (Bagaimana 

Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa), 

terj. Zainal Abidin, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 148. 
39 Sahilun A.Nasir, Tinjauan Akhlak, (Surabaya: Al Akhlas, tt), h. 14. 
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dipandang bernilai dan berharga yang mampu mengarahkan tingkah laku seseorang 

untuk dapat hidup sebagai makhluk sosial. 

Akhlaq bentuk jama' dari khuluq, artinya perangai, tabiat, rasa malu dan 

adat kebiasaan. Menurut Quraish Shihab,"Kata akhlak walaupun terambil dari 

bahasa Arab (yang biasa berartikan tabiat, perangai, kebiasaan bahkan agama), 

namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam al Qur'an.40 

Secara etimologi, pengertian akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti 

budi pekerti, tabi‟at, perangai, tingkah laku buatan, ciptaan. Akhlak secara 

terminologi yang mengutip pendapat dari ulama Ibn Maskawaih dalam bukunya 

Tahdzib al-ahlak yang mendifinisikan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu 

melalui pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya dari Imam Al-Ghazali kitabnya 

Ihya‟  Ulum  Al-Din  menyatakan  bahwa  akhlak  adalah  gambaran  tingkah  laku 

dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Secara etimologi, pengertian akhlak 

berasal dari bahasa arab yang berarti budi pekerti, tabi‟at, perangai, tingkah laku 

buatan, ciptaan. Akhlak secara terminologi yang mengutip pendapat dari ulama Ibn 

Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al-ahlak yang mendifinisikan bahwa akhlak 

adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan 

tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya dari Imam 

Al-Ghazali kitabnya Ihya‟  Ulum  Al-Din  menyatakan  bahwa  akhlak  adalah  

gambaran  tingkah  laku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan 

dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

Akhlak terbagi menjadi dua macam yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. 

Akhlak terpuji adalah sikap sederhana dan lurus, sikap sedang tidak berlebih-

 
40 M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan 

Umat, (Bandung,  PT Mizan Pustaka, 2020), h. 253. 
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lebihan, baik berperilaku, rendah hati, berilmu, beramal jujur, menepati janji, 

amanah, istiqamah, berkemauan, berani, sabar, syukur, lemah lembut, dan lain-

lain. Sedangkan akhlak tercela merupakan sikap berlebihan, buruk perilaku, 

takabur, bodoh, jahil, malas, bohong, ingkar janji, khianat, lemah jiwa, penakut, 

putus asa, tidak bersyukur, kasar, ingkar, dan lainlain. 

Dalam agama Islam, akhlak atau perilaku seseorang muslim seseorang 

dapat memberikan suatu gambaran akan pemahamanya terhadap agama Islam. 

nilai-nilai akhlak sangatlah penting untuk diketahui dan diaktualisasikan oleh 

seseorang muslim atau seseorang ketika dalam proses pembinaan dan membentuk 

karakter yang tercermin sebagi muslim yang sejati. Secara etimologi, pengertian 

akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti budi pekerti, tabi‟ at, perangai, tingkah 

laku buatan, ciptaan. 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ahklak adalah 

tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang telah melekat. Karena itu, 

suatu perbuatan tidak dapat disebut akhlak kecuali memenuhi beberapa syarat 

yaitu:41 

1). Perbuatan tersebut telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah 

menjadi kepribadian. 

2). Perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini bukan berarti 

perbuatan itu di lakukan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, 

mabuk, atau gila 

3). Perbuatan tersebut timbul dari dalam dorongan seseorang yang mengerjakanya 

tanpa ada suatu paksaan atau tekanan dari luar 

4). Perbuatan tersebut dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, pura- 

pura atau sandiwara. 

 
41 Asep Ahmad Fathurrahman, Ilmu Pendidikan Islam: dengan Pendekatan Teologis dan 

Filosofis (Cer. II; Bandung : Pustaka Al-Kasyaf, 2016), h. 335. 
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Akhlak dalam diri manusia timbul dan tumbuh dari dalam jiwa, kemudian 

berbuah kesegenap anggota yang menggerakkan amal-amal serta menghasilkan 

sifat-sifat yang baik serta menjauhi segala larangan terhadap sesuatu yang buruk 

yang membawa manusia ke dalam kesesatan. Ruang lingkup ajaran akhlak tidak 

jauh berbeda dengan ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berhubungan dengan 

Tuhan dan sesama manusia. Akhlak dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek, 

dimulai akhlak terhadap Allah hingga terhadap sesama manusia.  

Berbagai cara yang dilakukan untuk berakhlak kepada Allah dan kegiatan- 

kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah. Diantara nilai-nilai 

keTuhanan yang mendasar adalah. 

a). Iman, sikap batin yang penuh keyakinan terhadap Allah bahwasanya selalu 

hadir atau bersama manusia dimanapun manusia itu berada.  

b). Ihsan, kesadaran yang tinggi akan kehadiran Allah bersama manusia dan 

dimanapun manusia itu berada 

c). Taqwa, yaitu berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhoi Allah dengan 

menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhai Nya. 

d). Ikhlas, yatiu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan semata-mata demi 

memperoleh keridhaan Allah dan bebas dari pamrih. 

e). Tawakkal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh harapan 

dan keyakinan bahwa dia yang akan menolong manusia dalam memberikan 

jalan terbaik 

f). Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan penghargaan atas semua nikmat 

dan karunia yang tak terhitung 
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g). Sabar, yaitu sikap tabah dalam menghadapi segala kepahitan hidup. Dengan 

kata lain, sabar adalah sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan asal dan 

tujuan hidup, yaitu Allah SWT.42 

Nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia sangat banyak, dan berikut ini 

diantara nilai-nilai tesebut yang patut dipertimbangkan: 

a). Silaturahmi, yaitu sikap menyambung rasa cinta kasih sesama manusia. 

b). Persaudaraan (ukhuwwah), yaitu semangat persaudraan. Maksudnya manusia 

itu harus saling menjaga dan tidak mudah menganggapnya dirinya yang paling 

baik. 

 c). Menjaga kesediaan alam yang ada, yaitu mengantarkan manusia turut 

bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya dan tidak boleh merusak 

terhadap lingkungan. 

d). Menjaga kesediaan alam yang ada, yaitu mengantarkan manusia turut 

bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya dan tidak boleh merusak 

terhadap lingkungan. 

e). Menjaga kesediaan alam yang ada, yaitu mengantarkan manusia turut 

bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya dan tidak boleh merusak 

terhadap lingkungan.  

 f). Rendah hati, yaitu sikap yang tumbuh karena kesadaran bahwa segala kemulyaan 

hanya milik Allah. 

g). Tepat janji (al-wafa), yaitu selalu menepati janji apabila membuat perjanjian 

dengan orang lain. 

h). Lapang dada (Insyrof), yaitu sikap penuh kesadaran menghargai pendapat orang 

lain.43 

 
42 Muhammad Al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, Terj. Moh. Rifa’I (Semarang: 

Wicaksana, 2016), h. 22. 
. 
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Nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia diatas dapat membentuk 

peribadi seseorang dan juga dapat membentuk ketakwaan kepada Allah. Nilai- nilai 

ditata yang mementuk akhlak masih bisa ditambah lagi dengan beberapa nilai yang 

masih banyak sekali. 

Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia, 

baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Pada 

dasarnya, nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan ini bersumber dari fungsi manusia 

sebagai khilafah. Sikap kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi manusia 

dengan sesamanya dan juga alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, 

memelihara, serta bimbingan agar setiap mahkluk mencapai tujuan penciptanya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dimaknai bahwa di dalam ajaran Islam 

akhlak itu sangat penting dan bersifat komprehensif dalam mencakup berbagai 

mahkluk di muka bumi ini. Hal demikian dilakukan sebab seluruh makhluk saling 

membutuhkan dengan sesama makhluk yang lain. Berarti manusia dituntut untuk 

menjaga kesediaan alam yang ada, yaitu mengantarkan manusia turut bertanggung 

jawab atas semua yang dilakukannya dan tidak boleh merusak terhadap 

lingkungan. 

Adapun secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama akhlak antara 

lain sebagai berikut: 

a. Ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara 

yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. 

b. Ilmu akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik 

dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan 

mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. 

Tingkah laku bisa dikatakan sebagai moralitas yang sebenarnya itu bukan 

hanya sesuai dengan standar masyarakat tetapi juga dilaksanakan dengan suka rela. 
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Tingkah laku itu terjadi melalui transisi dari kekuatan yang ada di luar (diri) ke 

dalam (diri) dan ada ketetapan hati dalam melakukan (bertindak) yang diatur dari 

dalam (diri).44 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa akhlak adalah 

tabiat atau sifat seseorang yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam 

jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-

perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan akhlak adalah usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang berlangsung seumur hidup, 

baik di dalam dan di luar sekolah dengan menitikberatkan pada perbuatan manusia 

yang bersumber dari dorongan jiwanya dengan menitik beratkan pada nilai-nilai 

yang telah ditentukan di dalam agama Islam secara terpadu, terencana dan 

berkelanjutan. 

Kehendak ialah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah 

bimbang.Sedangkan kebiasaan ialah perbuatan yang diulang- ulang sehingga 

mudah melakukannya. Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini 

mempunyai kekuatan, dan gabungan dari dua kekuatan itu menimbulkan kekuatan 

yang lebih besar bernama akhlak.”45 

Sementara itu dari tinjauan terminologis, terdapat berbagai pengertian 

antara lain sebagaimana Al Ghazali, yang dikutip oleh Abidin Ibn Rusn, 

menyatakan: "Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya 

lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu pemikiran dan 

pertimbangan”.46 

 
44 Misda Yanda, “Metode Pembelajaran Aqidah Akhlak dan Kaitannya Terhadap Karakter 

Siswa Di Mas Babun Najah Ulee Kareng”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 

(FTK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam), h. 21. 
45 A. Mustafa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 31.  
46 Abidin Ibn Rusn, Pemikiran Al Ghazali Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 99 
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa akhlak adalah 

tabiat atau sifat seseorang yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam 

jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-

perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dandiangan-angan lagi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan akhlak adalah usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang berlangsung seumur hidup, 

baik di dalam dan di luar sekolah dengan menitik beratkan pada perbuatan manusia 

yang bersumber dari dorongan jiwanya dengan menitik beratkan pada nilai-nilai 

yang telah ditentukan didalam agama Islam secara terpadu, terencana dan 

berkelanjutan.  

Proses internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan 

bersedia bersikap menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan 

apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem yang dianutnya. Sikap demikian 

itulah yang biasanya merupakan sikap yang dipertahankan oleh individu dan 

biasanya tidak mudah untuk berubah selama sistem nilai yang ada dalam diri 

inidvidu yang bersangkutan masih bertahan.  

Teknik internalisasi sesuai dengan tujuan pendidikan agama, khususnya 

pendidikan yang berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah, dan akhlakul karim. 

Jadi intenalisasi nilai sangatlah penting dalam pendidikan agama Islam karena 

pendidikan agama Islam merupakan pendidikan nilai sehingga nilai-nilai tersebut 

dapat tertanam pada diri peserta didik, dengan pengembangan yang mengarah pada 

internalisasi nilai akhlak yang merupakan tahap pada manifestasi manusia 

religius.Sebab tantangan arus globalisasi dan transformasi budaya bagi peserta 

didik dan bagi manusia pada umumnya yang difungsikan adalah nilai kejujurannya, 
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yang dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat terpercaya dan 

mengemban amanah masyarakat demi kemaslahatan.  

 Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai 

terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai akhlak dan nilai 

agama yang semuanya tercakup di dalam tujuan yakni membina kepribadian yang 

ideal.Tujuan pendidikan baik isinya maupun rumusannya tidak mungkin 

ditetapkan tanpa pengertian dan pengetahuan yang tepat tentang nilai-nilai. Bahkan 

seharusnya manusia telah memegang satu keyakinan tentang nilainilai yang kita 

anggap sebagai suatu kebenaran. Islam memandang adanya nilai mutlak dan nilai 

intrinsik yang berfungsi sebagai pusat dan muara semua nilai. Nilai tersebut adalah 

tauhid (uluhiyah dan rububiyah) yang merupakan tujuan  semua aktivitas muslim. 

Semua nilai-nilai yang lain termasuk amal shaleh dalam Islam merupakan nilai 

instrumental yang berfungsi sebagai alat dan prasyarat meraih nilai tauhid. Dalam 

praktik kehidupan justru nilai-nilai instrumental itulah yang banyak dihadapi oleh 

manusia, seperti nilai amanah, kejujuran, kesabaran, keadilan, kemanusiaan, etos 

kerja dan disiplin. Oleh karenanya Islam menekankan perlunya nilai-nilai tersebut 

dibangun pada diri seseorang sebagai jalan menuju terbentuknya pribadi yang 

tauhid.  

Dengan internalisasi ini diharapkan siswa-siswi terbiasa dengan segala 

aktifitas positif yang diberikan di Sekolah. Dalam upaya menumbuh-kembangkan 

potensi akhlak siswa, ada beberapa metode yang dapat dilakukan guru. Metode 

internalisasi akhlak yang berlaku di Sekolah diberikan kepada siswa bertujuan agar 

siswa mempunyai pribadi yang mantap serta memiliki akhlak yang mulia (akhlak 

alkarimah). Adapun beberapa metode yang diterapkan dalam internalisasi di 

sekolah, adalah: 

a. Metode keteladanan  
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 Keteladanan merupakan sikap yang ada dalam pendidikan Islamdan telah 

dipraktekkan sejak zaman Rasulullah saw. Keteladanan ini memiliki nilai yang 

penting dalam pendidikan Islam, karena memperkenalkan perilaku yang baik 

melalui keteladanan, sama halnya memahamkan sistem nilai dalam bentuk nyata.47 

Internalisasi dengan keteladanan adalah internalisasi dengan cara memberi contoh-

contoh kongkrit pada para siswa. Dalam pendidikan sekolah, pemberian contoh-

contoh ini sangat ditekankan.48 Tingkah laku seorang guru mendapatkan 

pengamatan khusus dari para siswanya. Seperti perumpamaan yang mengatakan 

“guru makan berjalan, siswa makan berlari”, disini dapat diartikan bahwa setiap 

perilaku yang di tunjukkan oleh Guru selalu mendapat sorotan dan ditiru oleh anak 

didiknya. Oleh karena itu guru harus senantiasa memberi contoh yang baik bagi 

para siswanya, khususnya dalam ibadah-ibadah ritual, dan kehidupan sehari-hari. 

Al-Qur’an telah menandaskan dengan tegas pentingnya contoh atau teladan dan 

pergaulan yang baik dalam usaha membentuk kepribadian seseorang. Al-Qur’an 

menyuruh manusia untuk meneladani kehidupan Rasulullah saw dan menjadikan 

teladan yang utama. 

     Metode ini merupakan metode yang paling unggul dan jitu dibandingkan 

metode-metode yang lainnya. Melalui metode ini para orang tua dan pendidik 

memberi contoh atau teladan terhadap peserta didik bagaimana cara berbicara, 

berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara beribadah dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, Para orang tua dan pendidik hendaknya   dan menyadari bahwa 

pendidikan keteladanan merupakan tiang pe nyangga dalam upaya meluruskan 

penyimpangan moral dan perilaku anak. 

 

47 Syafi’i Ma’arif, Pemikiran Tentang Pembaharuan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 2015), h. 59. 

48 Tamyiz Burhanudin, Akhlak Pesantren Solusi bagi Kerusakan Akhlak, 

(Yogyakarta:ITTAQA Press, 2015), h. 55. 
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b. Metode mengambil pelajaran  

Mengambil pelajaran yang dimaksud disini adalah mengambil pelajaran 

bisa dilakukan dari beberapa kisah-kisah teladan, fenomena, peristiwa-peristiwa 

yang terjadi, baik masa lampau maupun sekarang.Dari sini diharapkan siswa dapat 

mengambil hikmah yang terjadi dalam suatu peristiwa, baik yang berupa musibah 

atau pengalaman.Pelaksanaan metode ini biasanya disertai dengan pemberian 

nasehat. Sang guru tidak cukup mengantarkan siswanya pada pemahaman inti 

suatu peristiwa, melainkan juga menasehati dan mengarahkan siswanya ke arah 

yang dimaksud.Tujuan pedagogis dari pengambilan nasehat adalah mengantarkan 

manusia pada kepuasan pikir tentang perkara agama yang bisa menggerakkan, 

mendidik atau menambah perasaan keagamaan. 

   Untuk mengetahui kedudukan akhlaq dalam Islam, maka perlu diuraikan 

bahwa ada tiga macam sendi Islam, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan 

yang lainnya sehingga kualitas seorang muslim selalu dapat diukur dengan 

pelaksanaannya terhadap ketiga macam sendi tersebut, yang mencakup: Masalah 

Aqidah; yang meliputi keenam macam rukun Iman, dengan kewajiban beriman 

kepada Allah, Malaikat-MalaikatNya, hari akhirat- Nya dan Qadar baik dan buruk 

yang telah ditentukan-Nya. 

Masalah syari’ah yang meliputi pengabdian hamba terhadap Tuhan-

Nya,yang dapat dilihat pada rukun Islam yang lima. Dan mua’amalah juga 

termasuk masalah syari’ah.Masalah Ihsan; yang meliputi hubungan baik terhadap 

seluruh Allah Swt terhadap sesama manusia serta terhadap seluruh makhluk di 

dunia ini.49          

Dari sinilah kita mengetahui kedudukan akhlaq dalam Islam, yang 

merupakan sendi yang ketiga dengan fungsi yang selalu mewarnai sikap dan 

 
49 Mahjuddin, Kuliah Akhlaq Tasawuf, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h.139-141. 
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perilaku manusia dalam memanifestasikan keimanannya, ibadahnya serta 

mu’amalahnya terhadap sesama manusia.  

 Akhlak mempunyai kedudukan yang paling penting dan istimewa dalam 

agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:  

a. Rasulullah Saw menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai 

misi pokok risalah Islam.  

b. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam.  

c. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti 

pada hari kiamat.  

d. Rasulullah Saw menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran 

kualitas imannya.  

e. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah 

kepada Allah Swt.  

f. Nabi Muhammad Saw selalu berdo’a agar Allah Swt membaikkan Akhlak 

beliau.50     

Akhlak mempunyai kedudukan paling tinggi dalam hirarki tamaddun 

ummat manusia.Oleh karena itu, masyarakat yang tidak mempunyai nilai akhlak 

tidak boleh dianggap sebagai masyarakat yang baik dan mulia walaupun 

mempunyai kemajuan yang dalam di bidang ekonomi, teknologi dan sebagainya. 

Akhlak terbagi menjadi dua Akhlak mahmudah dan akhlak madzmumah. Akhlak 

mahmudah seperti beribadah kepada Allah, mencintaiNya dan mencintai makhluk-

Nya karena Dia, dan berbuat baik serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan 

yang dibenci Allah dan memulai berbuat sholeh dengan niat ikhlas, berbakti kepada 

kedua orang tua dan lainnya. Sedangkan akhlak madzmumah seperti ujub, 

sombong, riya', dengki, berbuat kerusakan, bohong, bakhil, malas, dan lain 

 
 50 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI, 2017), h. 11 
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sebagainya.Akhlak mahmudah adalah sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan 

akhirat, yang meridhoilah Allah dan mencintailah keluarga dan seluruh manusia 

dan diantara kehidupan mereka kepada seorang muslim. Sebaliknya akhlak 

madzmumah adalah asal penderitaan di dunia dan akhirat.  

Keimanan sering disalah pahami dengan 'percaya', keimanan dalam Islam 

diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam sehingga timbul 

dari sana pengetahuan akan adanya yang mengatur alam semesta ini, dari 

pengetahuan tersebut kemudian akal akan berusaha memahami esensi dari 

pengetahuan yang didapatkan. Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan 

dogma atau persangkaan tapi harusmelalui ilmu dan pemahaman. Implementasi 

dari sebuah keimananseseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji. Allah sangat 

menyukai hambanya yang mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam islam 

disebut sebagai akhlak mahmudah.  

Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah bersikap jujur, 

bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadhu, istiqomah dll. Sebagai umat islam 

kita mempunyai suri-tauladan yang perlu untuk dicontoh atau diikuti yaitu Nabi 

Muhammad Saw. Ia adalah sebaik-baik manusia yang berakhlak sempurna. Ketika 

Aisyah ditanya bagaimana akhlak rasul, maka ia menjawab bahwa akhlak rasul 

adalah Al- Quran.  

Adapun jenis-jenis ahklak terpuji itu adalah sebagai berikut: 

1). Jujur 

Maksud ahklak terpuji ini adalah berlaku benar dan jujur, baik dalam 

perkataan maupun dalam perbuatan. Benar dalam perkataan adalah mengatakan 

keadaan yang sebenarnya, tidak mengada-ada dan tidak pula menyembunyikannya. 

Benar dalam perbuatan adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk 

agamaapa yang boleh dikerjakan menurut perintah agama, berarti itu benar. Dan 
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apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan larangan agama, berarti itu tidak 

benar. 

Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu, rahasia, atau 

lainnya yang wajib dipelihara, dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. 

Orang mukmin hendaknya berlaku amanah, jujur dengan segala anugrah Allah 

kepada dirinya, menjaga aggota lahir dan anggota batin dari segala maksiat wajib 

mengerjakan perintah-perintah Allah.51 

2). Pemaaf 

Sifat pemaaf adalah ahklak yang sangat dianjurkan dalam berhubungan 

sosial, karena memamafkan orang lain adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan. 

Untuk itulah, memaafkan atas kesalahan orang lain jauh lebih baik dari pada 

meminta maaf atas kesalahan sendiri. 

3). Amanah 

Sifat amanah berarti memberikan kepercayaan diri kepada orang lain 

melalui ucapan dan tindakan yang dilakukan. Dimana ucapan dan tindakan tersebut 

sberkesesuaian. Lawan dari sifat amanah adalah sifat khianat yang merupakan 

salah satu tanda orang munafik. 

4). Sopan Santun 

Sifat tawadlu atau sopan santun adalah perwujudan dari sifat ta’dim. Orang 

yang bisa menghormati orang lain pasti akan bertindak sopan santun kepadanya, 

tidak berbuat sesuka hati, tidak semenahmenah, dan mampu memberikan hak orang 

lain dalam berhubungan sosial. 

5). Rendah Hati 

Orang yang mempunyai sifat rendah hati pasti mampu menghargai orang 

lain dan karyanya. Tidak merasa lebih baik melebihi orang lain, tidak suka 

 
51 Yatimin Abdullah, studi ahklak dalam persepektif Al-qur”an, (Jakarta: Amzah, 2017) 

h.13 
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menyombongkan diri, tidak suka membanggakan diri. Sedangkan lawan dari sifat 

rendah hati adalah sifat tinggi hati atau sombong. 

Hidup dalam masyarakat yang terogen memang tidak mudah menerapkan 

sifat yang disenangi, sebab anggota masyarakat terdiri dari bermacam-macam sifat, 

watak, kebiasaan, dan kegemaran satu sama lain berbeda. Orang yang bijaksana 

tentulah dapat menyelami segala anasir yang hidup di tengah masyarakat, menaruh 

perhatian kepada segenap situasi dan senantiasa mengikuti setiap fakta dan keadaan 

yang penuh aneka perubahan. Pandai mendudukkan sesuatu pada proporsi yang 

sebenarnya, bijaksana dalam bersikap, perkataan dan perbuatan, niscaya pribadi 

akan disenngi oleh anggota masyarakat dalam kehidupan dan pergaulan sehari-

hari. 

Besyukur yaitu berterimakasih kepada Allah tanpa batas dengan 

bersungguh-sungguh atas segala nikmat dan karunianya dengan ihklas serta 

mentaati apa yang diperintah-Nya. 

Sabar yaitu ketahanan mental dalam mengahadapi kenyataan yang 

menimpa pada diri kita. Ahli sabar tidak akan mengenal putus asa dalam 

menjalankan ibadah kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang 

bersabar.52  

Selain menjaga akhlak mahmudah, seorang muslim juga harus menghindari 

akhlak madzmumah yang meliputi: tergesa-gesa, riya (melakukan sesuatu dengan 

tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain), dengki (hasad), takabbur 

(membesarkan diri), ujub (kagum dengan dirisendiri), bakhil, buruk sangka, tamak 

dan pemarah.  

 Akhlak tercela (Madzumah) ialah semua perangai manusia, perangai lahir 

dan batin yang mungkar, maksiat dan fahsya, berdasarkan petunjuk  

 
52 Syarifah Habibah, Akhlak dan Etika Dalam Islam, dalam Jurnal Pesona Dasar, (Jakarta: 

Universitas Syiah Kuala), Vol.1 No.4/ Oktober 2015, h.80 
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Allah dalam Alqur’an dan yang dilarang/dicela oleh Nabi Muhammad 

Saw.53Akhlak Tercela atau akhlak buruk adalah bentuk yang menakutkan, yang 

bila dikenakan oleh seseorang maka dia kan menunjukkan sosok yang menakutkan 

pula. Ia akan menjadi sumber malapetaka bagi pemiliknya sendiri dan juga bagi 

masyarakatnya seperti yang selama ini dikatakan orang-orang.54 

  Iri hati (dengki) adalah suatu sikap yang selalu mengharapkan agar nikmat 

(kesenangan) orang lain segera lenyap. Allah telah melarang umatnya untuk iri 

kepada sesamanya dalam hal dunia yang sesaat, karena segala yang allah berikan 

telah sesuai dengan usaha masing-masing hambanya. Iri hati yang diperbolehkan 

dalam ajaran Islam adalah iri dalam hal berbuat kebajikan, seperti iri untuk menjadi 

pintar agar dapat menyebarkan ilmunya di kemudian hari. 

 Angkuh adalah penampilan diri yang congkak, karena memandang rendah 

orang lain. Sedangkan sombong adalah terlalu menghargai dirinya secara berlebih-

lebihan, lalu bersikap tidak menghargai sama sekali terhadap orang lain. Ia 

menghargai dirinya karena mengandalkan ilmunya, hartanya, keluarganya, 

nasabnya dan kegagahan atau kecantikannya. Lalu orang lain dipandang tidak 

memiliki hal-hal tersebut. Ini lah yang mendorong untuk bersikap angkuh dan 

menyombongkan dirinya. 

   Maksudnya sifat mengada-ada sesuatu yang sebenernya tidak ada, dengan 

maksud untuk merendahkan seseorang. Kadang-kadang ia sendiri yang sengaja 

berdusta.55 mengadakan kejelekan terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah. 

Orang yang berbohong seperti ini setiap perkataannya tidak dipercayai orang lain. 

Didunia ia akan memperoleh derita dan diakhirat ia akan menerima siksa. 

 
53 Muh.Ruddin Emang, Pendidikan Agama Islam, (Makassar, Yayasan Fatiyah Makassar, 

2015),h. 97.  
54 Musa Subaiti, Akhlak Keluarga Muhammad SAW, (Jakarta, Lentera, 2016), h. 31 
55 Yatimin Abdullah, Studi Ahklak Dalam Persepektif Al-qur’an, (Jakarta: Amzah, 2017) 

h.15 
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Menghadapi orang yang bersifat demikian, apabila ia membawa berita, 

hendaklah berhati-hati, jangan mudah diperdayakannya, sebab berdusta sudah 

memang hobinya, celakalah setiap pendusta, pengumpat, pencela, dan pemfitnah. 

 Sifat khianat untuk sementara waktu tidak diketahui manusia, tetapi Allah 

maha mengetahui. Ia tidak segan bersumpah palsu untuk memperkuat dan 

membenarkan keterangannya bila ia tertuduh, karena ia tidak mempunyai rasa 

tanggung jawab. Ia tidak memperoleh keuntungan dari tindakannya yang tidak 

jujur itu, sifat senang mengorbankan teman sendiri, jadi musuh dalam selimut. Sifat 

amanah membawa kelapangan rizki, sedangkan khianat menimbulkan kefakiran. 

  Setiap orang dalam hidupnya bercita-cita memperoleh kebahagiaan. Salah 

satu kebahagiaan adalah orang yang menyucikan dirinya, yaitu suci dari sifat dan 

peragai yang buruk, suci lahir dan batin. Sebaliknya jiwa yang kotor dan peragai 

yang tercela membawa kesengsaraan dunia dan akhirat. 

  Ahklak berasal dari bahasa arab, yaitu isim masdhar (bentuk infinitif) dari 

kata ahlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi majid 

af’ala, yuf’ilu if’lan yang berarti al-sajiyah (peragai), ath-thabi’ah (kekuatan, 

tabi’at, watak dasar), al-adat (kebiasaan), almaru’ah (peradaban yang baik), dan a-

din (agama).56 Ahklak yang diartikan juga sebagai tingkah laku, peragai, atau 

kesopanan. 

Perbuatan ahklak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Perbuatan ahklak yaitu 

perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Perbuatan ahklak 

adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya. Namun, 

karena perbuatan tersebut sudah mendarah daging maka pada saat akan 

mengerjakannya sudah tidak lagi mempertimbangkan atau pemikiran lagi. 

 
56 Mahjuddin, Ahklak Tasawuf II, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010) h. 1 
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Pada dasarnya, maksud dari ahklak yaitu mengajarkan bagaimana 

seseorang berhubungan dengan Allah dan bagaimana seseorang berhunungan 

dengan sesama manusia. Dan lingkungan. Inti dari ajaran ahklak adalah niat kuat 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan dengan ridha Allah. Ahklak 

merupakan realisasi dari kepribadian seseorang bukan dari hasil perkembangan 

pikiran semata. Akan tetapi merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang. 

 Ahklak dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek, dimulai ahklak 

terhadap allah, hingga kepada sesama mahkluk (manusia, binatang, tumbuh-

tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa).57 

  Ahklak yang diajarkan Al-Qur’an terhadap lingkungan bersumber dari 

fungsi manusia sebagai khalifah. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak 

dibenarkan mengambil buah yang belum matang, atau memetik bunga yang belum 

mekar, karena hal ini berarti tidak member kesempatan kepada mahkluk untuk 

mencapai tujuan penciptanya.58 

    Berarti manusia dituntut untuk mampu menghrmati proses-proses yang 

sedang berjalan, dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian 

mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan 

kerusakan, bahkan dengan kata lain, setiap pengrusakan terhadap lingkungan harus 

dinilai sebagai pengrusakan pada diri manusia itu sendiri. 

 Ahklak erat kaitannya dengan perbuatan. Bila seseorang melakukan 

perbuatan yang baik maka perbuatan tersebut dikatakan ahklak mulia, sebaliknya 

bila seseorang melakukan perbaikan yang buruk maka perbuatan tersebut 

dikatakan ahklak yang buruk. Ahklak merupakan wujud Iman, Islam, Ikhsan 

sebagai pantulan sifat dan jiwa seseorang secara spontan dan terpola. Melahirkan 

 
57 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011) h.152 
58 Rosihon Anwar, Ahklak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 90 



 

 

 

perilaku yang konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan karena keinginan 

tertentu. Semakin kuat dan mantap keimanan seseorang, makin taat beribadah, 

akan semakin baik ahklaknya. 

 Dalam diri setiap manusia terdapat potensi dasar yang dapat mewujudkan 

ahklak yang baik dan buruk, tapi sebaliknya pada dirinya juga dilengkapi dengan 

rasio (pertimbangan pemikiran) dan agama yang dapat menuntun semua 

perbuatannya, sehingga potensi keburukan dalam dirinya dapat ditekan, lalu 

potensi kebaikannya dapat dikembangkan. Karena itu, manusia sejak lahir, harus 

diberi pendidikan, bimbingan dan pembiasaan yang baik, untuk merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan nya. Bahkan agama dan ilmu pendidikan 

memberikan konsep dan teori tentang perlunya ada proses pendidikan yang 

berlangsung, tatkala kedua orang tua mencari jodoh. 

  Konsep manusia yang ideal dalam Islam, adalah manusia yang kuat 

imannya dan kuat taqwanya. Ketika manusia memiliki kekuatan taqwa, iapun dapat 

memiliki kekuatan ibadah dan kekuatan ahklak.59 Orang yang memiliki kekuatan 

iman, disebut mukmin, orang yang memiliki kekuatan Ibadan disebut muslim, dan 

orang yang memiliki kekuatan ahklak disebut muhsin. 

 Tujuan pokok ahklak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, 

bertingkah laku, berperagai atau beradat-istiadat yang baik sesuai dengan ajaran 

Islam. Tujuan ahklak adalah mencapai kebahagiaan hidup umat manusia dalam 

kehidupannya, baik di dunia maupun diakhirat. Jika seseorang dapat menjaga 

kualitas mu’amalah ma’allah mu’amallah dan ma’annas. Insyallah akan 

memperoleh ridha-Nya.60 Orang yang mendapat ridha Allah niscaya akan 

memperoleh jaminan kebahagiaan hidup tentram damai, baik dunia maupun 

akhirat. 

 
59 Mahjuddin, Ahklak Tasawuf II, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010) h.3 
60 Nur Hidayat, Ahklak Tasawuf, (Yogyakarta: Ombak, 2013) h.26 
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  Ahklak bertujuan membentuk pribadi muslim yang mulia. Seseorang 

muslim yang berahklak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika 

berhubungan dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, mahkluk lainnya serta 

dengan alam lingkungan. 

Tujuan ahklak diharapkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 

bagi pelakunya sesuai ajaran Al-Qur’an dan Hadist ketinggian ahklak terletak pada 

hati yang sejahtera (qolbun salim) dan pada ketentraman hati (rahatul qalbi).61 

  Ilmu Ahklak atau ahklak mulia juga berguna dalam mengarahkan dan 

mewarnai berbagai aktifitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Seseorang 

yang mempunyai IPTEK yang maju disertai ahklak yang mulia, niscaya ilmu 

pengetahuan yang dimiki akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan 

hidupnya. Sebaliknya orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang modern, 

memilki pangkat harta tetapi tidak disertai ahklak yang mulia maka semuanya akan 

disalah gunakan yang akibatnya akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain. 

  Seseorang yang berahklakul karimah pantang berbohong, sekalipun 

terhadap diri sendiri dan tidak pernah menipu apalagi menyesatkan orang lain. 

Orang seperti ini biasanya dapat hidup dengan tenang dan damai, memiliki 

pergaulan yang luas dan banyak relasi, serta dihargai kawan dan disegani siapapun 

yang mengenalnya. Ketentraman hidup orang berahklak juga di topang oleh 

perasaan optimis menghadapi kehidupan di dunia lantaran mua’malah dan 

ma’alahnya sudah sesuai dengan ketentuan Allah sehingga tidak sedikitpun 

terbentuk perasaan khawatir untuk mampir di “neraka”. 

 Ketentraman dan kebahagiaan hidup seseorang tidak berkorelasi positif 

dengan kekayaan, kepandaian, atau jabatan. Jika seseorang berahklakul karimah, 

terlepas apakah dia seorang yang kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau 

 
61 Yatimin Abdullah, Studi Ahklak Dalam Persepektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2017) 

h.11 
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rendah, memiliki jabatan tinggi atau rendah, atau tidak memiliki jabatan sama 

sekali, insyallah akan dapat memperoleh kebahagiaan. 

Sebagai salah satu cirri khas ilmu adalah bersifat pragmatis. Keberadaan 

suatu ilmu harus mempunyai fungsi atau faedah bagi manusia. Dengan ditemukan 

suatu teori-teori pada ilmu, akan lebih menambah wawasan dalam bertindak atau 

berproses. Kegunaan ilmu semetaa-mata untuk dapat mengetahui rahasia-rahasia 

disamping juga dapat diperhitungkan baik dan buruknya suatu langkah yang 

dijalani.62 Ilmu ahklak atau ahklak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan 

dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia disegala bidang.63   

Orang yang berahklak karena ketaqwaan kepada Allah SWT semata, maka 

dapat dihasilkan kebahagiaan, antara lain: 

a. Mendapat tempat yang baik dimasyarakat,. 

b.  Akan disenangi orang dalam pergaulan. 

c. Akan dapat dipelihara dari hukuman yang bersifat manusiawi dan sebagai 

mahkluk yang diciptakan oleh tuhan. 

d. Orang yang bertaqwa dan berahklak mulia mendapat pertolongan dan 

kemudahan dalam memperoleh keluhuran, kecukupan, dan sebutan yang baik. 

e. Jasa manusia yang berahklak mendapat perlindungan dari dari segala 

penderitaan dan kesukaran.64 

Ilmu ahklak berfungsi memberikan panduan kepada manusia agar mampu 

menilai dan menentukan suatu perbuatan untuk selanjutnya menetapkan bahwa 

perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang baik dan buruk. 

 
62 Mustofa, Ahklak Tasawuf, (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2014) h.26 
63 Abudin Nata, Ahklak Tasawuf dan Karakter Mulia, ( Jakarta: Raja Wali Pers, 2017), 

h.13 
64 Muh.Ruddin Emang, Pendidikan Agama Islam, (Makassar, Yayasan Fatiyah Makassar, 

2015),h. 97. 
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   Manfaat ilmu ahklak untuk memberikan kepada manusia tentang criteria 

baik dan buruk, memberikan tuntutan tentang cara terbaik untuk melakukan 

perbuatan baik, serta cara yang terbaik untuk menjauhi perbuatan buruk. 

 Selanjutnya ilmu ahklak menentukan kriteria perbuatan yang baik dan 

buruk, dapat mengetahui sisi baik dan buruk pada manusia, serta perbuatan apa saja 

yang termasuk perbuatan yang baik dan yang buruk itu, maka seseorang yang 

mempelajari ilmu ahklak akan memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan 

yang baik dan buruk. Dengan demikian. 

  Ilmu ahklak bertujuan untuk memberikan pedoman atau penerangan bagi 

manusia dalam mengetahui perbuatan yang baik dan yang buruk. Terhadap 

perbuatan yang baik akan berusaha melakukannya dan terhadap perbuatan buruk 

akan berusaha untuk menghindarinya. 

 Ahklak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam hirarki tamaddun ummat 

manusia. Oleh karena itu, manusia yang tidak mempunyai nilai ahklak tidak boleh 

dianggap sebagai masyarakat yang baik dan mulia walaupun mempunyai kemajuan 

yang dalam bidang ekonomi, teknologi dan sebaginya. 

 Ahklak terbagi menjadi dua: ahklak mahmuddah dan ahklak madzmumah 

ahklak mahmudah seperti beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mencintai 

mahkluk-Nya karena Allah. Dan berbuat baik serta menjauhkan diri perbuatan-

perbuatan yang dibenci Allah dan memulai berbuat berbuat sholeh dengan niat 

iklas, berbakti kepada kedua orang tua dan lainnya. Sedangkan ahlak madzmumah 

seperti ujub, sombong riya, dengki, berbuat kerusakan, sombong, bakhil, malas dan 

lain sebagainya.65 

 

 

 
65 Abdul Hamid, Metode Internalisasi Nilai-Nilai Ahklak, Jurnal Pendidikan Agama 

Islam, (Palu: Ta’lim), Vol 14 No 02, h. 199. 
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B. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam berasal dari kata al-Tarbiyah. Dari segi bahasa, 

kata al-Tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu : pertama, kata rabayarbu yang berarti 

bertambah, bertumbuh kedua, rtrabiya-yarba yang berarti menjadi besar, ketiga 

dari kata rabba-yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, 

menjaga memelihara. 66 

Kata ta’lim merupakan masdhar dari kata ‘allama yang berarti pengajaran 

yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penunjukkan kata al-ta’lim pada pengertian pendidikan. 

Adapun Kata al-Tarbiyah, merupakan masdhar dari kata rabba yang berarti 

mengasuh, mendidik, memelihara. Sedangkan kata alTa’dib, merupakan masdhar 

dari kata addaba, yang dapat diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju 

pada pembinanaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik. 

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.67 

Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa baik sadar 

dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan 

rohaninya ke arah kedewasaan menuju terciptanya kehidupan yang lebih baik. 

Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013 dijelaskan bahwa: 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menetapkan aqidah 

yang berisi tentang ke-Maha-Esaan Tuhan sebagai sumber utama nilai-

nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta. Sumber utama lainnya 

 
66 .Rusdiana, Pendidikan Nilai (Bandung: Pustaka Setia, 2014),  143.  

 
67 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015) Cet. XI, Hal. 13 
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adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari aqidah. Selain itu, akhlak 

juga merupakan landasan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa 

Indonesia. Karakter bangsa Indonesia didasarkan kepada nilai-nilai ke- 

Tuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan inti dari sila-sila lain yang ada 

dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat mewujudkan 

nilai-nilai: kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 

kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan sosial bagi seluruh 

Indonesia.68 

Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran Islam.69 

Pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yaitu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakmulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.70 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memberikan pengajaran kepada 

mereka agar mampu melakukan Penyesuaian mental keislaman terhadap 

lingkungan fisik dan sosial. 

Secara mendasar pembelajaran adalah mengondisikan peserta didik untuk 

belajar. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri terkait interaksinya dengan lingkungan.71 

Pembelajaran adalah suatu program.Ciri suatu program adalah 

sistematik,sistemik, dan terencana. Sistematik artinya keteraturan, dalam hal ini 

 
68 KEMENDIKBUD, Pengantar Umum SILABUS PAI Kurikulum 2013, (Jakarta: 2012). 
69 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, ( Jakarta, Ciputat Pers, 

2016), cet 1, Hal, 4. 
70 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Nomor 20 Tahun 2003), (Bandung: 

Fokusmedia, 2003), hal, 3. 
71 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Cet. I; Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 14 
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pembelajaran harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah tertentu, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian. Setiap langkah harus 

bersyarat, langkah pertama merupakan syarat untuk masuk langkah kedua, langkah 

kedua merupakan syarat untuk masuk ke langkah ketiga, dan seterusnya. 

Sistematik menunjukkan suatu sistem. Artinya, didalam pembelajaran terdapat 

berbagai komponen, anatara lain tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, 

evaluasi, peserta didik, lingkunga dan guru yang saling berhubungan dan 

ketergantungan satu sama lain serta berlangsung secara terencana dan sistematik. 

Setelah pembelajaran berproses, tentu guru perlu mengetahui keefektifan 

dan efisiensi semua komponen yang ada dalam proses pembelajaran. Untuk itu, 

guru harus melakukan evaluasi pembelajaran. Begitu juga ketika peserta didik 

selelsai mengikuti proses pembelajaran, tentu mereka ingin mengetahui sejauh 

mana hasil yang diapai. Untuk itu, guru harus melakukan penilaian hasil belajar. 

Dalam pembelajaran terdapat proses sebab-akibat. Guru yang mengajar merupakan 

penyebab utama bagi terjadinya proses belajar peserta didik, meskipun tidak setiap 

perbuatan belajar peserta didik merupakan akibat guru mengajar. Oleh karena itu, 

guru sebagai “figur sentral”, harus mampu menetapkan strategi pembelajaran yang 

tepat, sehingga dapat mendorong perbuatan belajar peserta didik yang aktif, 

produktif dan efisien. 

Tujuan pembelajaranpun sebaiknya berorientasi pada pengembangan 

kehidupan intelektual peserta didik supaya kelak sebagai orang dewasa memiliki 

kemampuan berfikir seperti yang diharapkan dari orang dewasa secara ideal, yaitu 

diantaranya mampu berpikir logis, objektif, kritis, sistematis, analitis, sintesis, 

integratif, dan inovatif. Jadi, pembelajaran merupakan proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. 
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Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bahwa pembelajaran adalah ‚proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar‛.72  

Ahmad D. Marimba, menjelaskan bahwa Pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Adapun pendidikan secara terminologi, banyak pakar yang memberikan 

pengertian secara berbeda, antara lain Prof. Langeveld mengatakan, “ pendidikan 

adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang 

belum dewasa untuk mencapai kedewasaan,Sementara itu Jhon Dewey 

mengatakan, “pendidikan adalah proses pembentukan kecakapankecakapan yang 

fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan ssama manusia”. 

Dari pengertian-pengertian pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha secara sadar yang dilakukan seseorang dengan sengaja 

untuk menyiapkan peserta didik menuju kedewasaan, berkecakapan tinggi, 

berkepribadian/berakhlak mulia dan kecerdasan berpikir melalui bimbingan dan 

latihan. Orang tersebut tunduk dan patuh kepada tuhan dengan cara menjalankan 

ajaran-ajarannya. Agama juga membawa kewajibankewajiban yang kalau tidak 

dilaksanakan akan menjadi utang bagi para penganutnya. Paham kewajiban dan 

 
72 Lihat Kementerian Pendidikan Nasional, UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)  
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yang patuh akan mendapatkan balasan yang baik dari tuhan, sedangkan bagi yang 

tidak menjalankan kewajibandan tidak patuh akan mendaptkan balasan yang tidak 

menyenangkan.  

 Sementara itu, menurut AECT (Association for Educational 

Communication and Technology) bahwa pembelajaran atau instructional adalah 

bagian dari pendidikan. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang didalamnya 

terdiri dari komponen-komponen sistem instruksional yaitu komponen pesan, 

orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan.73 Pembelajaran 

merupakan pengembangan dari pengajaran. Berikut definisi pendidikan agama 

Islam dari beberapa tokoh pendidikan Islam, antara lain:  

a. Zakiah Daradjat menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah pendidikan 

melalui ajaran agama Islam melalui arahan kepada peserta didik agar mampu 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh serta menjadikannya 

sebagai pandangan hidup (way of life) demi keselamatan dan kesejahteraan 

hidupnya di dunia maupun akhiratnya.74 

b. Usman Said dalam Ahmadi Uhbiyanti, berpendapat bahwa pendidikan agama 

Islam adalah segala usaha untuk terbentuknya atau terbimbing/menuntun rohani 

jasmani seseorang menurut ajaran Islam.75 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya pembelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah khususnya bertujuan untuk 

menghasilkan keluaran (output) yang mempunyai akhlak mulia serta memiliki 

kemampuan (skill) yang dapat berguna untuk pribadinya, masyarakat, nusa dan 

bangsa, tentunya hal tersebut harus dapat sesuai tujuan ajaran Islam yang 

menjadikannya sebagai sebuah pandangan hidup.  

 
73 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Jakarta; Rajawali Pers, 2018), h. 24.  
74 Zakiyah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.  86.   
75 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 110.   
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Pendidikan Agama Islam didefinisikan sebagai bimbingan jasmani dan 

rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran Islam.76 Artinya, kepribadian yang memiliki nilai-

nilai agama Islam, memilah, dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai 

Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Agama 

Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam di mana tujuannya adalah membina 

dan mendasari kehidupan anak didik berdasarkan nilai-nilai agama dan sekaligus 

mengajarkan ilmu agama Islam, sehingga mampu mengamalkan syari‟at Islam 

secara benar sesuai dengan pengetahuan agama. 

Pendidikan Agama Islam adalah supaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 

bertaqwa, berakhlak mulia mengamalkan ajaran agama islam dari sumber 

utamanya kitab suci Al-Qur’an dan al-hadits melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.77 

Pendidikan Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran Agama 

Islam, berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah 

selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-

ajaran Agama Islam yang telah diyakini secara keseluruhannya, serta menjadi 

warga Negara yang baik serta memenuhi Undang-undang dan peraturan yang 

berlaku serta berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.78 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki cirri 

Islami, berbeda dengan konsep pendidikan lain yang kajiannya lebih memfokuskan 

pada pemberdayaan umat berdasarkan AlQur’an dan Hadits. Pendidikan Islam 

merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan niat 

 
76 Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: PT Al-Ma‟arif, 2015, h. 23- 
77 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Kalam Mulia,2015) h.2 
78 Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h.86 
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untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan 

pendidikannya.79 

Kajian pendidikan Islam bukan sekedar menyangkut aspek normatif ajaran 

Islam, tetapi juga terapannya dalam ragam materi, institusi, budaya, nilai, dan 

dampaknya terhadap pemberdayaan umat. 

Pendidikan Agama Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak melalui penumbuhan dan 

pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan 

hidup dalam segala aspeknya. 

Islam melakukan proses pendidikan dengan melakukan pendekatan yang 

menyeluruh sehingga tidak ada yang terabaikan sedikit pun, baik segi jasmani 

maupun rohani. Dengan pendidikan, kualitas mental seseorang akan meningkat dan 

segala proses yang dijalankan atas dasar fitrah yang diberikan Allah. 

Tujuan pendidikan Islam sangat diwarnai dan dijiwai oleh nilianilai ajaran 

Allah. Tujuan itu sangat dilandasi oleh nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadist seperti 

yang termaktup dalam rumusan, yaitu menciptakan pribadi-pribadi yang selalu 

bertaqwa kepada Allah, sekaligus mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat. 

Pendidikan Islam diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk lebih 

dapat bersikap toleran, terbuka, dan kritis terhadap segala perkembangan zaman.80 

Pendidikan agama Islam juga dapat diartikan sebagai usaha untuk 

memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan 

ajaran Islam, bersikap inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka menghormati 

 
79 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,(Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2015 
80 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 104 
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orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional.81 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau 

kegiatan selesai, maka pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang 

berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap-tahap 

dan bertinglat-tingkat.82 

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna 

bagi dirinya dan masyarakat serta senang dan gemar mengamalkan dan 

mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dengan manusia 

sesamanya. Dapat manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk 

kepentingan hidup didunia dan diakhirat. 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan serta cara pembelajaran yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam disekolah juga 

menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran PAI.83 Pendidikan Agama Islam 

disekolah dimaksudkan agar peserta didik berkembang sebagai manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Memiliki pengetahuan agama yang luas, 

dan berakhlaqul karimah. Untuk itu dibutuhkan kurikulum PAI yang kontekstual 

dan dapat melayani harapan masyarakat. Kegiatan pembelajaran PAI dan evaluasi 

hasil harus dirancang secara kontekstual. 

Berdasarkan pengertian di atas, Pendidikan Agama Islam (PAI) yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha sadar dan terencana untuk membina 

 
81 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga; Revitalisasi Peran Keluarga 

dalam Membangun Generasi bangsa Yang Berkarakter, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013, h. 33. 
82 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2011) h.52 
83 Nurmadiah. “Kurikulum Pendidikan Agama Islam”dalam Jurnal AL-AFKAR , VOL.3 

N0.02 / Oktober 2014 
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peserta didik agar senantiasa meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran Islam secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.  

Definisi tersebut untuk mempertegas bahwa Pendidikan Agama Islam 

(PAI) yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni merupakan substansi dari 

sistem pendidikan agama dalam kurikulum nasional, bukan PAI yang di 

definisikan sebagai mata pelajaran ataupun jurusan. 

Menurut GBPP PAI sebagaimana yang dikutip Muhaimin tujuan 

pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 

pengahayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.84 

a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

swt demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat 

b. Mewujudkan peserta didik yang taat beragama, berakhlak mulia, 

berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, santun, 

disiplin, toleran, dan mengembangkan budaya Islami dalam komunitas 

sekolah 

c. Membentuk peserta didik yang berkarakter melalui pengenalan, pemahaman, 

dan pembiasaan norma-norma dan aturan-aturan yang Islami dalam 

 
84 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal, 78. 
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hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan secara 

harmonis; dan 

d. Mengembangkan nalar dan sikap moral yang selaras dengan nilai- nilai 

Islami dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga 

dunia.85 

Tujuan diatas menunjukan bahwa pendidikan itu dilakukan semata-mata 

agar tujuan diciptakannya manusia maupun tujuan hidup mereka dapat tercapai 

dengan sempurna baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. 

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

sama dengan tujuan manusia diciptakan yakni untuk berbakti kepada Allah 

sebenar-benarnya bakti atau dengan kata lain untuk membentuk manusia bertaqwa 

yang berbudi luhur serta memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran 

Agama yang menurut istilah Marimba disebut terbentuknya kepribadian Muslim. 

Dari beberapa tujuan pendidikan Islam di atas sudah sangat jelas 

tergambarkan bahwa pendidikan Islam itu diberikan agar peserta didik memiliki 

karakter, watak, dan kepribadian dengan landasan iman dan takwa serta nilai-nilai 

akhlak yang kukuh, dan mereka praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

yang telah dijelaskan oleh Zuhairini dibawah ini, bahwasannya: 

Tujuan pendidikan Islam adalah upaya pembentukan kepribadian muslim, 

dimana bersandingnya iman dan amal shaleh, dengan keyakinan adanya kebenaran 

mutlak yang menjadi satu-satunya tujuan hidup dan sentral pengabdian diri dan 

perbuatan yang sejalan dengan harkat kemanusiaan.86 

 
85 Rois Mahfud, Al-Islam (Pendidikan Agama Islam), (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 145. 
86 Zuhairini, dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015, Cet v), hal. 

166 
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Agar tujuan pendidikan Islam yang dilakukan di sekolah dapat tercapai 

dengan baik, maka semua pihak atau unsur yang ada di sekolah tersebut harus 

saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan pendidika Islam tersebut. 

Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam merupakan segala perilaku yang 

dasarnya adalah nilai-nilai Islami. Nilai-nilai Islami  yang hendak dibentuk atau 

diwujudkan bertujuan untuk mentransfer nilai-nilai agama agar penghayatan dan 

pengamalan ajaran agama berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. 

Nilai-nilai yang hendak dibentuk atau diwujudkan dalam pribadi muslim 

agar lebih fungsional dan aktual adalah nilai-nilai Islam yang melandasi moralitas 

(akhlak). Artinya sistem nilai yang dijadikan rujukan masyarakat tentang 

bagaimana cara berperilaku secara lahiriyah maupun batiniah manusia adalah nilai 

dan moralitas yang diajarkan oleh agama Islam. 

Menurut Zakiah Daradjat, kurikulum dapat dipandang sebagai suatu 

program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai 

sejumlah tujuan pendidikan tertentu.87 Sebagaimana tertuang dalam Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (19) tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyatakan: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.88 

Para ahli atau pakar memberikan definisi tentang pembelajaran yaitu: 

menurut Corey pembelajaran adalah suatu proses ‚lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut dalam tingkah laku tertentu. 

Pembelajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan.‛ Sementara itu, menurut 

 
87 Zakiyah Daradjat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam, h. 122.   
88 Republik Indonesia, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Cet. VI;   Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 5. 
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Mohammad Surya bahwa pembelajaran adalah ‚proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.‛ Sedangkan menurut Oemar Hamalik mengatakan bahwa 

pembelajaran adalah ‚kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang mempengaruhi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.‛ Terakhir menurut Gagne dan Brigga bahwa ‚pembelajaran 

adalah rangkaian peristiwa (events) yang mempengaruhi pembelajaran sehingga 

proses belajar mengajar berlangsung dengan mudah‛.89  

Tujuan Pendidikan Agama Islam sama dengan tujuan pendidikan Islam itu 

sendiri. Secara garis besar menurut Zakiah Daradjat rumusan-rumusan tujuan 

meliputi tiga aspek, yaitu aspek iman, ilmu dan amal. untuk mencapai hal tersebut 

maka dapat ditempuh cara:  

a. Mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan 

akhirat.  

b. Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam 

dengan baik dan sempurna sehingga mencerminkan sikap dan tindakan 

dalam seluruh kehidupannya.  

c. Mendidik ahli-ahli agama yang cukup terampil.90 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama 

Islam itu sendiri tidak lain dan bukan menjadikan manusia beriman, berilmu dan 

bertakwa kepada Allah swt, yang berakhlak mulia, dalam hal ini peserta didik, agar 

mereka mampu menjadi manusia yang seutuhnya dengan mengembalikan manusia 

kepada fitrahnya yaitu sebagai hamba Allah swt.  

 
89 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Jakarta; Rajawali Pers, 2018), h. 24.  
90 Zakiyah Daradjat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam, h. 89. 
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Menurut Sardiman menyebutkan istilah pembelajaran dengan interaksi 

edukatif. Interaksi edukatif yang dimaksud adalah interaksi yang dilakukan secara 

sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik dalam rangka mengantarkan peserta 

didik menjadi pribadi yang cakap serta dewasa secara fisik dan mental. 

Pembelajaran merupakan proses yang membimbing peserta didik dalam 

kehidupannya, yakni membimbing dan mengembangkan diri sesuai dengan tugas 

perkembangan yang harus dijalani.91  

Menurut Sardiman di atas, dapat dipahami bahwaipembelajaran sebagai 

suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan 

mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain 

pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar 

bagi peserta didik.  

Pembelajaran berkenaan dengan kegiatan bagaimana guru mengajar serta 

proses peserta didik belajar. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang disadari 

dan direncanakan yang menyangkut tiga hal yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi.92 Sudjana menambahkan bahwa pembelajaran adalah proses yang diatur 

sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaannya mencapai 

hasil yang diharapkan.93  

Gagne sebagaimana dikutip Suparman menjelaskan pembelajaran adalah 

peran yang dilakukani pengajar dalam memfasilitasi terjadinya proses dan hasil 

belajar pada diri peserta didik.94 Sementara itu Joyce dan Weil memaparkan 

 
91 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi dalam Belajar dan Mengajar (Jakarta; Rajawali 

Pers, 2018), h. 24.  
92 R. Ibrahim dan Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 50.  

93 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2002), h. 136.  

94 M. Atwi Suparman, Desain Instruksional Modern: Panduan Para Pengajar dan Inovator 

Pendidikan  (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 50.  
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pembelajaran adalah proses bersama antara pengajar dan peserta didik 

menciptakan lingkungan termasuk serangkaian tata nilai dan keyakinan yang 

dianggap penting untuk menyatukan pandangan tentang realitas kehidupan.95 Ki 

Hajar Dewantara menyatakan pembelajaran (onderwijs) adalah salah satu bagian 

dari pendidikan dan pembelajaran tidak lain adalah pendidikan dengan cara 

memberikan ilmu atau pengetahuan serta kecakapan.96 

Sementara itu Hamalik memberikan makna terhadap pembelajaran adalah 

interaksi belajar dan mengajar yang berlangsung sebagai suatu proses saling 

mempengaruhi antara guru dan peserta didik, diantara keduanya terdapat hubungan 

atau komunikasi interaksi yaitu guru mengajar di satu pihak dan peserta didik 

belajar di lain pihak.97   

Menurut Suryosubroto pembelajaran merupakan rangkaian peristiwa yang 

direncanakan untuk disampaikan, untuk menggiatkan dan mendorong belajar 

peserta didik yang merupakan proses merangkai suatu situasi belajar (yang terdiri 

dari ruang kelas, peserta didik dan materi kurikulum) agar belajar lebih mudah.98 

Sementara itu Roestiyah menjelaskan pembelajaran adalah hubungan interaktif 

antara guru dan peserta didik, dalam hal ini guru menciptakan situasi dan kondisi 

agar peserta didik dapat aktif belajar, melalui interaksi itu akan timbul suasana atau 

proses belajarmengajar yang aktif dan masing-masing peserta didik sibuk belajar 

dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru.99  

 
95 Bruce Joyce dan Marsha Weil, Models of Teaching (New Jersey: Prentice Hall, 2020), 

h. 1.  

        96 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam  (Bandung: Remaja Rosdakarya),h.34  
97 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 54.  

98 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, Wawasan Baru, Beberapa 

Metode Pendukung dan Beberapa Komponen Layanan Khusus (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 23.  

99 Roestiyah N. K., Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem (Jakarta: Rineka Cipta, 

2014), h. 43.  
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Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik yang secara 

eksplisit terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.100 Selanjutnya menurut Sikun 

Pribadi sebagaimana dikutip Tafsir pembelajaraniadalah kegiatan yang 

menyangkutipembinaan anak mengenai segi kognitifidan psikomotorisemata-

mata.101  

Secara mendasar pembelajaran adalah mengondisikan peserta didik untuk 

belajar. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri terkait interaksinya dengan lingkungan.102  

Penjelasan dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu konsepidari interaksi belajaridan mengajariyang harus 

direncanakanidan diaktualisasikan serta diarahkanipada pencapaianitujuan 

pembelajaran atau penguasaan sejumlah kompetensiidan indikatornyaiadalah hasil 

belajar.  

Dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa internalisasi 

pada perencanaan masuk ke dalam tahap transformasi nilai karena pada 

perencanaan guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang 

baik kepada siswa. Serta internalisasi pada pelaksanaan masuk ke dalam tahap 

transaksi nilai karena pada saat tahap pelaksanaan selain guru menyajikan 

informasi tentang nilai yang baik dan buruk juga terlibat langsung dan memberikan 

contoh amalan yang nyata dan siswa diminta memberikan respons yang sama, yang 

menerima dan mengamalkan nilai itu. Dan internalisasi pada tahap evaluasi masuk 

 
100 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 2.  
101 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, h.7.  

102 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Cet. I; Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 14-18.  
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ke dalam tahap Transinternalisasi karena penampilan guru dihadapan siswa bukan 

hanya lagi sosok fisiknya melainkan kepribadiannya. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dibuat untuk membantu penulis dalam melakukan 

penelitian yang sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak mengarah 

pada penjelasan yang meluas serta tak terarah. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengungkapkan internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Pada Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Parigi.  

 Secara garis besar, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada bagan berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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Grand Theory: 

1. Pius A. Partanto 

(Internalisasi) 

2. Endang Sumantri 

(Nilai) 
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Tujuan Penelitian: 

1. Untuk mendeskripsikan internalisasi pada 

perencanaan pembelajaran Pai 

2. Untuk mendeskripsikan internalisasi pada 

perencanaan pembelajaran Pai 

3. Untuk mendeskripsikan internalisasi pada 

perencanaan pembelajaran Pai 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif di mana penelitian ini mempunyai ciri khas 

terletak pada tujuannya, yakni mendiskripsikan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan keseluruhan kegiatan pada internalisasi nilai nilai akhlak terhadap 

siswa/peserta didik agar tercapai tujuan yang diinginkan.Jadi pendekatan ini 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi, berupa kata kata 

tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati dan diarahkan pada 

latar dan individu tersebut sebagai holistik (menyeluruh).1 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 3 Parigi Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan fenomenologis. 

Pendekatan ini bertujuan untuk  mendeskripsikan makna, pemahaman, pengertian 

tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat 

langsung dan/atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan 

menyeluruh. Pada penelitian ini peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi 

atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan 

makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, 

bersifat  naratif, dan holistik. Pendekatan fenomenologi menekankan pada 

pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun 

 
1 Lexy J. Moleung, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2016), Cet. 17, h. 3. 
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deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan 

holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan 

secara naratif. .  

C. Sumber Data  

Dalam suatu penelitian, menentukan sumber data adalah hal yang sangat 

penting karena data yang diperoleh harus benar-benar mampu menggambarkan 

hasil dari suatu penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus berhati-hati dalam 

memilih sumber data yang ada di lapangan. 

Dalam penelitian kualitatif data-data yang diambil dari sumber 

data/informan dan data yang sudah ditulis, diolah orang lain atau suatu lembaga 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sekunder.2  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden. Responden adalah orang yang 

memberikan respon/tanggapan/jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan.3  

Tujuan dari adanya sumber data yaitu untuk mengetahui dari mana asal 

informasi atau data itu diperoleh. Adapun jenis data yang dapat diperoleh dibagi 

ke dalam data tertulis atau kata-kata dan tindakan serta dokumentasi. Dalam 

penelitian ini secara umum sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 

 

 

2Ketut Tanu, Menggali Kearifan di Gedong Arca: Fungsi dan Mnafaat Museum Gedong 

Arca Sebagai Sumber Belajar Sejarah dana Agama Hindu (Lukluk: Nilacakra, 2021), h. 27.  

3Vivi Herlina, Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS (Jakarta: 

PT. Elex Media Komputindo, 2019), h. 2.  

70 



 

 

 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang di mana data tersebut dapat 

diperoleh langsung dari sumber utama. Hal ini yang dimaksud adalah semua 

pihak yang berhubungan langsung dengan objek yang menjadi fokus dalam 

penelitian. Sumber data dalam penelitian ini difokuskan pada guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan peserta didik kelas VII, VIII, IX SMP Negeri 3 

Parigi. 

2.Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di mana data tersebut  

berfungsi dalam melengkapi data-data primer. Data sekunder ini hanyalah data 

pendukung yang ditemukan peneliti secara tidak langsung yang didapatkan dari 

dokumen-dokumen dan hasil pengamatan-pengamatan serta literatur-literatur yang 

berhubungan dengan objek yang menjadi fokus penelitian ini. Dokumen-dokumen 

tersebut bisa berupa nilai-nilai rapor, daftar hadir, daftar pelanggaran dan lain-lain.  

Dengan adanya kedua sumber data di atas, diharapkan mampu memberikan 

penjelasan atau gambaran tentang internalisasi nilai-nilai akhlak melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

D.  Metode Pengumpulan Data  

Penelitian kualitatif memiliki kriteria keabsahan data yang berdasarkan 

empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability).4 Apabila dari salah 

satu kriteria ini tidak dimiliki oleh peneliti maka akan mengurangi tingkat 

keabsahan data tersebut. Adapun pengumpulkan data dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

 

4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXXVI; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 324. 
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1. Tahap Awal/Persiapan 

 Pada tahap persiapan ini, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian ini, baik mengenai penyusunan naskah draft, 

instrumen/alat yang akan digunakan maupun kelengkapan persuratan sebagai 

syarat  yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

2. Tahap Proses Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini, di mana peneliti akan menempuh tahap-tahap 

sebagai berikut: 

a. Peneliti mengumpulkan data dengan cara library research atau 

kepustakaan, yaitu peneliti membaca literatur-literatur atau buku-buku 

yang terkait dengan fokus penelitian. 

b. Peneliti terjun langsung ke lapangan agar dapat memperoleh data yang 

diinginkan atau disebut dengan field research. Adapun metode yang 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

1). Metode Observasi  

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap fenomena penelitian. Metode ini merupakan salah satu 

metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian 

kualitatif.5 Dalam melakukan observasi peneliti diharuskan selalu ingat dan 

memahami betul apa yang hendak diamati dan mencatat dengan benar tentang yang 

diteliti, sehingga tidak lupa dan tidak terjadi kesalahan.  

Teknik observasi dalam penelitian ini tidak memiliki standar baku, 

sehingga memungkinkan peneliti untuk menciptakan dan menyusun instrumen 

observasi secara mandiri yang disesuaikan dengan kondisi dan fenomena yang 

diteliti. Masing-masing penelitian memiliki berbagai ragam cara, termasuk tipe, 

 

5Cosmas Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Jawa Barat: 

CV. Jejak, 2020), h. 78. 
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teknik dan pendekatan yang membuat metode disesuaikan dengan kondisi dan 

fenomena yang diteliti.6 

Metode observasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) observasi 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang 

diobservasi, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan media-media 

transparan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti secara langsung melihat atau 

mengamati apa yang terjadi pada objek. (2) Sedangkan observasi tidak langsung 

adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat peristiwa terjadi.7 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung. Di 

mana peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana  

internalisasi nilia-nilai akhlak melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada 

Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Parigi. 

2). Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan terwawancara 

(interviewee). Pewawancara (interviewer) adalah yang mengajukan pertanyaan 

sedangkan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban-jawaban dari 

pertanyaan yang telah diberikan.8 

Karena metode wawancara merupakan suatu metode yang mempertemukan 

pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) untuk saling 

memberikan informasi atau bertukar pikiran dalam penelitian ini. Peneliti 

menggunakan metode wawancara semi berstruktur. 

 

6Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: CV. Syakir Media Press, 

2021), h. 79.  

7Abd. Mukhid, Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif (Surabaya: CV. Jakad 

Media Publishing, 2021), h. 176.  

8Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.186. 
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Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara bukanlah seperti dalam penelitian kuantitatif. Sugiyono 

mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semiterstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara terstruktur 

bisa berisi pertanyaan terbuka, namun peneliti harus diingatkan pada hal ini sebagai 

isu metodologis yang akan mengacaukan dan akan jadi menyulitkan analisisnya. 

Wawancara semiterstruktur dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman 

wawancara. Wawancara tak berstruktur biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, 

agenda atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Namun tidak ada 

pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal 

sekali.9 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menggunakan wawancara 

semiterstruktur kepada informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan  

mengenai  internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Pada Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Parigi Kabipaten Gowa. 

3). Metode Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi 

merupakan metode yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Bentuk 

instrumen dokumentasi terdiri dari dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang 

memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya dan check list 

yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya.  

 

9Muh. Fitrah dan Luthfiah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas 

& Studi Kasus (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 67-69.  
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Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang 

dalam kolom gejala, sedangkan pada check list, peneliti memberikan talli pada 

setiap pemunculan gejala.10  

Dokumen dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu dokumen pribadi yang berisi 

catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan 

kepercayaan, seperti buku harian, autobiografi dan surat pribadi serta dokumen 

resmi yang terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen 

internal berupa memo, pengumuman, instruksi dan aturan lembaga masyarakat 

tertentu, sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi misalnya 

majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan media massa.11 

Adapun metode dokumenter dalam penelitian ini berfungsi agar peneliti 

dapat mengumpulkan data yang benar-benar akurat untuk menambah kredibilitas 

hasil penelitian ini.  

E. Instrumen Pengumpulan Data  

Telah menjadi kelaziman dalam suatu penelitian dipergunakan alat-alat 

tertentu yang berfungsi sebagai penunjang keberhasilan kegiatan yang dimaksud. 

Keperluan akan alat tersebut berlaku pula dalam penelitian ini untuk kepentingan 

penyusunan tesis yang akan dilakukan. Adapun instrumen utama penelitian ini, 

ialah peneliti itu sendiri dan peneliti juga menggunakan beberapa instrumen 

sebagai berikut:  

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan yang dilakukan 

sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan, yakni untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai akhlak melalui 

 

10Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed 

Methode (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 78.  

11Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.186. 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik di SMP Negeri 3 Parigi. 

Adapun pedoman observasi yang digunakan yaitu lembar pengamatan yang 

dilakukan dengan menggunakan alat indera. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara adalah alat yang dibuat dalam mengumpulkan data 

dengan melakukan wawancara kepada para responden yang berisi daftar 

pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan yang dibuat sebelum turun ke lokasi 

penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang  dibutuhkan. 

3. Alat Dokumentasi 

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa:  handphone 

dan kamera digital. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini diperlukan beberapa tahapan 

dan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Tahapan reduksi data dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data 

yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai internalisasi nilai-nilai akhlak 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik di SMP Negeri 

3 Parigi Kabupaten Gowa, agar dapat ditemukan hal-hal penting dari objek yang 

diteliti. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain yaitu 

mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 

observasi serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan 

penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini adalah penyampaian informasi yang 

berkaitan dengan data yang diperoleh dari internalisasi nilai-nilai akhlak melalui 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik di SMP Negeri 3 Parigi 

Kabupaten Gowa. Sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun dengan baik, 

sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang sikap dan tindakan atau 

peristiwa yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Pada tahap ini, dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 

teknik analisis data deskriptif atau data non-statistik dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang diambil dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi, kemudian peneliti membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan 

sebagai hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.12 Untuk memenuhi 

kriteria dan menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif tersebut menurut 

Sugiyono dapat menggunakan uji credibility (validitas internal), transferability 

(validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (objektifitas).13 

Setiap penelitian harus dicek keabsahannya, agar hasil penelitiannya dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan keabsahannya, maka peneliti 

menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian 

 

12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 372. 

13Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed 

Methode,  h. 151.  
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tersebut yaitu dengan cara menggabungkan seluruh teknik pengumpulan data yang 

telah ada seperti wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 
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BAB IV 

Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Melalui Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 3 Parigi 

Kabupaten Gowa 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SMP Negeri 3 Parigi  

Sekolah Menangah Pertama Negeri 3 Parigi adalah salah satu sekolah 

negeri bentuk satu atap yang ada di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Sulawesi 

Selatan. Sekolah ini berada satu lahan atau biasa disebut dengan satu atap dengan 

SD Inpres Raulo dengan NPSN: 40315695. Sekolah ini dibangun dengan 

partisipasi masyarakat atas inisiatif bersama Pemerintah Australia dan Indonesia 

melalui Program Blok Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun Anggaran 

2007 dengan total biaya pembangunan: Rp. 399.950.000,- diresmikan pada tanggal 

15 juli 2008 dengan luas 761 M2.  

Sejak tahun 2008-2020 telah dilaksanakan pergantian kepala sekolah 

sebanyak tiga kali yang pertama yaitu Alm. H. Janji kemudian yang kedua H. 

Akbar Dg.Nawang S.Pd, M.Pd. yang kemudian dilakukan mutasi dan digantikan 

oleh kepala sekolah saat ini yaitu H. Alwin dg. Sijaya S.Pd, M.Si. dan wakil kepala 

sekolah Jamaluddi S.Pd. Sekolah ini dipimpin oleh komite sekolah yaitu 

Japaruddin. Struktur organisasi yang dimiliki sekkolah cukup teratur dilihat dengan 

adanya peran yang baik oleh komite sekolah dalam mengawasi dan memperhatikan 

kebutuh-kebutuhan sekolah.  

Kurikulum yang digunakan pada SMPN 3 Parigi Satap Raulo yaitu 

kurikulum 2013 dengan mengacu pada tujuan dari kurikulum itu sendiri 

berdasarkan data yang telah diperoleh perumusan tujuan kurikulum 2013 di SMPN 

3 Parigi  adalah sebagai berikut. 

79 



 

 

 

a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi 

peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal 

ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta 

memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis 

dan menyenangkan. 

b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar yaitu:  

1). belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  

2). belajar untuk memahami dan menghayati,  

3). belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,  

4). belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan  

5). belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

a. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat layanan yang 

bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, 

tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan 

keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-

Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. 

b. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik 

yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan 

prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada 

(dibelakang memberikan daya dan kekuatan, ditengah membangun semangat 

dan prakarsa, didepan memberikan contoh dan teladan). 

c. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan 

multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang 

jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang dimasyarakat dan 
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lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, 

contoh dan teladan). 

d. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan 

budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan 

seluruh bahan kajian secara optimal. 

f. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, 

muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, 

keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan 

jenis serta jenjang pendidikan.  

2. Visi Misi dan Tujuan SMP Negeri 3 Parigi  

a. Visi SMP Negeri 3 Parigi  

Dengan menganalisa  potensi yang ada di SMP Negeri 3 Parigi baik 

dari segi input/ peserta didik baru, kompetensi tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, lingkungan sekolah,  peran serta masyarakat, dan out come/ 

keberhasilan  lulusan  SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo serta masyarakat 

sekitar sekolah yang religius, serta melalui komunikasi dan koordinasi yang 

intensif antar sekolah dengan  warga sekolah maupun dengan stakeholder, 

tersusunlah visi sekolah. Adapaun visi SMP Negeri 3 Parigi  adalah: 

”RELIGIUS, BERBUDAYA, CERDAS DAN TRAMPIL” 

c. Misi SMP Negeri 3 Parigi  

1) Membentuk warga sekolah yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia 

dan berbudi pekerti luhur dengan mengembangkan sikap dan perilaku 

religius baik didalam sekolah maupun diluar sekolah. 

2) Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, 

bekerjasama, saling menghargai, displin , jujur, kerja keras, kreatif dan 

inovatif. 
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3)Meningkatkan nilai kecerdasan, cinta ilmu dan keingin tahuan peserta 

didik dalam bidang akademik maupun non akademik. 

4)Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, 

komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis.  

5)Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber daya fisik, dan 

manusia agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan 

peserta didik. 

6)Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah 

air, semangat kebangsaan, dan hidup demokratis. 

c. Tujuan SMP Negeri 3 Parigi  

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan dasar, 

tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut ini.  

1) Terpenuhinya perangkat pembelajaran untuk  semua mata pelajaran 

dengan mempertimbangkan pengembangan nilai religius dan budi 

pekerti luhur. 

2) Terwujudnya budaya gemar membaca, kerjasama, saling menghargai, 

displin, jujur, kerja keras, kreatif dan inovatif. 

3) Terwujudnya peningkatan Prestasi dibidang Akademik dan non-

Akademik. 

4) Terwujudnya suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, 

komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis.  

5) Terwujudnya efisiensi waktu belajar, optimalisasi penggunaan sumber 

belajar dilingkungan untuk menghasilkan karya dan prestasi yang 

maksimal. 
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6) Terwujudnya lingkungan sekolah yang memiliki kepedulian sosial dan 

lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta 

hidup demokratis. 

3.Profil Guru Siswa dan Karyawan SMP Negeri 3 Parigi  

a. Guru dan Karyawan 

Tabel 4.1 Data Guru dan Karyawan 

No

. 
Nama JK 

Pend. 

Thr 
Mata pelajaran/jabatan 

1. H. Alwin, S.Pd, M.Si. L S2 Kepala Sekolah 

2. Jamaluddin, S.Pd 
L S1 

Wakil Kepala Sekolah dan 

Seni Budaya 

3. Dra. Mastuti 
P S1 

Ka. Perpustakaan dan 

Bahasa Indonesia 

4. Ridwan, S.Pd.I L S1 Pendidikan Agama Islam 

5. Ahmad Shalahuddin, S.Pd 
L S1 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

6. Nurfainul, S.Pd P S1 Bahasa Inggris 

7. Erni, S.Pd P S1 Matematika 

8. Alfrida Duapadang, S.Pd P S1 Ilmu Pengetahuan Alam 

9. Hadasiah, S.Pd P S1 Ilmu Pengetahuan Sosial 

10. Haeruddin, S.Pd 
L S1 

Pendidikan Jasmani dan 

Olahraga 

11. Nurhayati, A.Ma P D3 Prakarya 

      Sumber: Operator SMP Negeri 3 Parigi  
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b.Siswa 

Terdapat 3 jenjang kelas di SMPN 3 Parigi  yaitu kelas VII, VII dan 

IX. 

Tabel 4.2 Data siswa 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

JUMLAH 
L P 

1. Kelas VII 10 18 28 

2. Kelas VIII 12 8 20 

3. Kelas IX 24 5 29 

Jumlah Siswa Keseluruhan 77 siswa 

                  Sumber: Operator SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo 

Tabel 4.3 Jumlah Guru, Siswa dan Karywan 

No Uraian 

Jumlah 

Jumlah 
L P 

1. Guru 5 6 11 

2. Siswa 46 31 77 

                   Sumber: Operator SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo 

B. Internalisasi pada perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SMP Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa 

Tujuan utama perencanaan pembelajaran dilakukan adalah peserta 

didik berhasil dalam setiap materi ataupun kompetensi dasar yang guru ajarkan 

kepada mereka. Keberhasilan dalam proses pembelajaran hanya dapat 

terwujud apabila proses perencanaan dilakukan dengan baik dan adanya kerja 

sama antar peserta didik. Perencanaan kegiatan yang dilakukan dapat berubah 

menjadi berantakan karena kita tidak memiliki gambaran dan peserta didik 

yang kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran.  
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Guru sebagai titik sentral dalam proses pembelajaran, diwajibkan 

memiliki kemampuan perencanaan yang baik. Di antara salah satu langkah 

yang harus dilakukan guru adalah menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu 

kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh, dimulai dari penyusunan suatu 

rencana, evaluasi pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah 

ditetapkan. 

Kemampuan individu yang mempunyai tingkat kesadaran yang 

memuncak, Kemampuan individu mensakralkan pengalaman sehari-hari, 

Kemampuan individu untuk melakukan kegiatan positif.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan terkait 

internalisasi pada perencanaan pembelajaran, beliau menyatakan bahwa: 

“Perencanaan pembelajaran memang sangat penting sebelum memulai 

proses belajar mengajar karena jika perencanaan sudah mantap maka 

peserta didik dapat dengan mudah memperhatikan proses selanjutnya, 

namun sejauh ini masih banyak peserta didik yang kurang memperhatikan 

pada saat saya menyampaikan pokok materi atau tujuan pembelajaran yang 

ingin di capai pada setiap pertemuan.  Sebelum masuk pada tahap 

pelaksanaan saya berusaha memberikan motivasi-motivasi kepada peserta 

didik baik berupa ucapan maupun dalam bentuk tayangan video kisah-kisah 

nabi dan kata-kata motivasi yang lain.1 

Adapun dari peserta didik kelas VII juga menyatakan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam disetiap pertemuan selalu menampilkan video-video 

motivasi, nasehat serta keteladanan kepada peserta didik.2 

Selain itu dari peserta didik kelas VIII juga menyatakan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam selalu memberikan kata-kata motivasi sebelum 

belajar kepada peserta didik.3 

 
1 Ridwan, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 3 Parigi, Wawancara, Parigi, 17 Oktober 

2022 

2Muh. Faras, dkk, Peserta Didik Kelas VII, Wawancara, Parigi, 21 oktober 2022.  
3 Aisyah, dkk, Peserta Didik Kelas VIII, Wawancara, Parigi, 28 oktober 2022. 
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Kemudian dari peserta didik kelas IX juga menyatakan bahwa pak 

Ridwan adalah guru hebat kami, disetiap pertemuan selalu ada kata-kata 

motivasi yang baru yang disampikan kepada kami.4 

Adapun dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator. 

Selain itu guru menempatkan dirinya sebagai teman atau sahabat bagi peserta 

didik sehingga tidak memberikan kesan kaku. Sebelum memulai pembelajaran 

guru selalu mengadakan kontrak belajar yang mana berisi peraturan yang 

dibuat oleh peserta didik bersama guru. Hal ini bertujuan melatih rasa 

tanggung jawab peserta didik dan memberi kebebasan dalam belajar sesuai 

kecakapan mereka. Lebih lanjut guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan 

peran guru dalam pembelajaran dengan menginternalisasikan nilai-nilai 

akhlak melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu harus mampu 

mendidik peserta didik dengan nilai-nilai yang baik agar peserta didik 

memiliki perilaku yang baik pula. 

Pemberian materi oleh guru juga menyesuaikan dengan daya tangkap 

peserta didik, menggunakan bahasa dan perumpamaan yang mudah dipahami 

oleh peserta didik, dengan begitu nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat 

diterima dengan baik. Proses pembelajaran pun berlangsung dengan santai 

tetapi tidak menghilangkan keseriusan dalam belajar. 

Dari hasil pengamatan peneliti terkait penginternalisasian pada 

perencanaan pembelajaran, peneliti menemukan hasil bahwa di dalam kelas, 

guru memberikan motivasi belajar dengan menggunakan kata yang mudah 

dipahami oleh peserta didik seperti memberikan contoh motivasi yang ada 

disekitar lingkungan sekolah.  

 
4 Intan Ayu Lestari, dkk, Peserta Didik Kelas IX, Wawancara, Parigi, 31 oktober 2022. 
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Pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 3 Parigi peserta didik 

memiliki peran sebagai subjek dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran 

berpusat kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan dan kepercayaan 

untuk merasa bangga dengan dirinya sendiri tanpa adanya keterpaksaan.  

Hasil dari internalisasi pada perencanaan pembelajaran menunjukkan 

hasil yang bervariatif, disamping hal itu peran pendidik (guru agama) serta 

orang tua sangat berpengaruh dalam proses penginternalisasian nilai akhlak. 

Para peserta didik dapat menerapkan nilai Akhlak apa bila dua peran tadi dapat 

berkontribusi dengan maksimal. Untuk memperoleh hasil yang maksimal 

penekanan pada aspek perilaku dalam kehidupan bermasyarakat harus lebih 

ditingkatkan. 

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan 

tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama 

adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan 

tepat sasaran.5 

Menurut Abdul Majid dalam bukunya Administrative Action Techniques of 

Organization and Management: mengemukakan bahwa “Perencanaan adalah 

menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-

rangkaian putusan yang luas dan penjelasanpenjelasan dari tujuan, penentuan 

kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan 

penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari.6 

 
5 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 15. 
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Berdasarkan proses internalisasi nilai-nilai Akhlak yang sudah 

dipaparkan dan dijelaskan di atas peneliti menggunakan metode observasi, 

dokumentasi, dan wawancara langsung dengan guru agama bahwa perubahan 

tidak terjadi langsung, tetapi sedikit demi sedikit peserta didik tersebut benar-

benar mempunyai akhlak yang lebih baik   

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

internalisasi pada perencanaan pembelajaran belum maksimal, hal ini tampak 

ada peserta didik yang cerita pada saat guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan bermain kertas bersama teman sebangkunya. 

C. Internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SMP Negeri 3 Parigi Kabupaten Gowa 

Pendidik dalam proses pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk 

menguasai sejumlah materi yang akan diberikan kepada peserta didiknya, 

tetapi harus mempunyai nilai-nilai akhlak yang baik salah satunya nilai 

tanggung jawab, kedisiplinan, dan kejujuran dalam proses pembelajaran. 

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa komponen utama bagi agama Islam, 

sekaligus sebagai nilai tertinggi dari ajaran Islam adalah akhlak.  Ridwan, 

S.Pd.I  selaku guru pendidikan agama islam. Beliau mulai mengabdikan diri 

di SMP Negeri 3 Parigi sejak 2014 sampai Sekarang.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan terkait 

internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran, beliau menyatakan bahwa: 

“Setelah kita melewati tahap perencanaan maka selanjutnya ada tahap 

pelaksanaan, lanjutan dari perencanaan setelah saya memberikan motivasi 

dan membacakan tujuan pembelajaran yang ingin di capai maka Langkah 

selanjutnya yaitu kita masuk pada proses pembelajaran untuk mencapai KD 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik 

kegiatan proses belajar mengajar Namun pada tahap perencanaan saya lebih 

tegas dalam menyampaikan materi atau informasi kepada peserta didik 
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dengan tujuan agar peserta didik memperhatikan materi pelajaran yang saya 

sampaikan. Ada banyak metode mengajar yang saya pakai dalam mengjar 

supaya peserta didik merasa nyaman belajar Bersama saya. Alhamdulillah 

ada peningkatan dari peserta didik salah satunya mereka memperhatikan 

materi dengan baik, aktif bertanya, berdiskusi dengan temannya, dan 

berbicara dengan menggunakan Bahasa yang lembut dan sopan. Salah satu 

nilai akhlak telah saya internalisasikan kepada peserta didik salah satunya 

nilai akhlak seperti nilai kedisiplinan dalam hal apapun bukan hanya 

kedisiplinan dating tepat waktu tetapi kedisiplinan dalam mengerjakan 

tugas dan sebagainya, ada juga nilai tanggung jawab yaitu peserta didik 

mampu bertanggung jawab engan Amanah apa yang telah ia jalankan 

misalnya saya berhalangan dating kesekolah dan saya beri tugas untuk 

belajar mandiri Bersama teman dikelas,  kemudian ada nilai kejujuran yaitu 

pada saat proses pembelajaran saya biasakan untuk berkata jujur apabila 

ada peserta didik yang ngantuk di kelas, tidak membawa buku cetak dan 

lain sebagainya.7 

Adapun dari peserta didik kelas VII juga menyatakan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam tidak membosankan dalam mengajar, suka bercanda 

tetapi peserta didik takut kepadanya.8 

Selain itu dari peserta didik kelas VIII juga menyatakan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam selalu mengajarkan kita nilai-nilai yang baik, selalu 

memberikan contoh kasus yang ada dilingkungan sekolah jika kita 

melaksanakan kegiatan yang baik kepada peserta didik.9 

Kemudian dari peserta didik kelas IX juga menyatakan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam bapak Ridwan selain dia sebagai guru kami, dia juga 

layaknya kakak kami karena beliau suka mendengar cerita kami, pak Ridwan 

selalu menasehati kami, mengajarkan nilai-nilai akhlak seperti nilai 

kedisplinan, tanggung jawab dan kejujuran kepada peserta didik.10 

 
7 Ridwan, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 3 Parigi, Wawancara, Parigi, 3 

November 2022 

8Muh. Zainul Muttaqim, dkk, Peserta Didik Kelas VII, Wawancara, Parigi, 10 November 

2022.  
9 Mutiara, dkk, Peserta Didik Kelas VIII, Wawancara, Parigi, 13 November 2022. 
10 Asmaul Husna, dkk, Peserta Didik Kelas IX, Wawancara, Parigi, 17 November 2022. 
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Wujud pelaksanaan internalisasi nilai akhlak adalah yang pertama 

kebersamaan, dalam artian saling tolong-menolong pada sesamanya, yang 

kedua Keikhlasan dalam menjalankan aktivitas, menunjukkan sikap persatuan 

dan persaudaraan, menunjukkan sikap dermawan, menunjukkan sikap cinta 

Allah dan Rasul, seperti membiasakan kedisiplinan, tanggung jawab dan 

kejujuran .11 

Selama observasi pada kegiatan pelaksanaan  yang pernah diamati oleh 

peneliti adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam. 

Untuk menginternalisasikan atau menanamkan nilai-nilai akhlak  

Bentuk nilai-nilai akhlak yang diinternalisasikan melalui  Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah Nilai kedisiplinan, nilai tanggung 

jawab dan nilai kejujuran, yang dapat dibuktikan melalui tingkah laku peserta 

didik sehari-hari, salah satunya adalah setiap kali peserta didik belajar 

pendidikan agama islam selalu antusias, datang disekolah lebih cepat dan 

memperhatikan guru pada saat menjelaskan dikelas.   

Hasil dari proses penginternalisasian nilai-nilai akhlak  dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP 3 Parigi Kabupaten Gowa 

menunjukan hasil yang sangat baik, hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan 

peserta didik pada saat proses belajar mengajar dikelas mereka sangat antusias 

dan memperhatikan materi pada saat guru menjelaskan. 

Setelah melakukan penelitian selama di lapangan dan observasi serta 

wawancara dengan narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penginternalisasian nilai Akhlak dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SMP 3 Parigi Kabupaten Gowa sudah menunjukkan hasil yang positif 

dan maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya peran peserta didik dalam 

 
11  Ahmad, Internalisasi nilai-Nilai Moral Di Sekolah dasar ( Yogyakarta: Pustaka 

Media, 2017), h. 36 
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kehidupan sehari-hari yang selalu mengedepankan Akhlak dan selalu 

menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab dikelas. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran sudah menunjukkan hasil yang 

positif dan maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya peran peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari yang selalu mengedepankan Akhlak dan selalu 

menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab dikelas. 

D. Internalisasi pada evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di 

SMP 3 Parigi Kabupaten Gowa 

Guru berperan membangun pikiran peserta didik agar terbentuk 

individu yang menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia yang 

seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, 

pengetahuan, kesehatan, keterampilan dan sosial. Dalam hal ini terlihat jelas 

bahwa di SMP 3 Peserta didik tidak hanya diberikan materi, namun juga 

diinternalisasikan  nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan terkait 

internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran, beliau menyatakan bahwa: 

“Evaluasi terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilakukan 

sebanyak tiga kali yaitu ulangan harian, Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Penilaian Akhir Semester (PAS). Selain itu sebelum kegiatan tadi dimulai 

saya biasanya memberikan nasehat-nasehat seperti menjelaskan pentingnya 

bersikap jujur dan bahaya apabila kita melakukan suatu kecurangan” 

Adapun dari peserta didik kelas VII juga menyatakan bahwa bapak 

Ridwan selaku guru Pendidikan Agama Islam disekolah kami selalu 
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memberikan hal yang menarik disetiap pertemuannya kepada peserta didik 

sehingga peserta didik bersemangat mengikuti pelajaran.12 

Selain itu dari peserta didik kelas VIII juga menyatakan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam  selalu mengaitkan materi pembelajaran dengan 

nilai-nilai akhlak di dalam proses pembelajaran di kelas kepada peserta didik.13 

Kemudian dari peserta didik kelas IX juga menyatakan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam bapak Ridwan selalu mengajarkan tentang nilai-nilai 

akhlak disetiap pertemuannya, dia selalu memberikan penjelaan kepada kami 

tentang nilai yang baik yang harus kita kerjakan baik disekolah, dirumah 

maupun dilingkungan masyarakat kepada peserta didik.14 

 Proses evaluasi yang dilaksanakan pada mata pelajaran pendidikan 

agama islam Teknik yang digunakan oleh guru dalam evaluasi pembelajaran 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini adalah dengan peserta didik 

diberi waktu 1 minggu untuk belajar dirmah setelah itu menerangkan kembali 

pemahamannya dari apa yang telah dipelajari, dengan adanya ulangan seperti 

ulangan harian, Ujian Tengah Semester dan Penilaian akhir semester dengan 

menjawab soal-soal pilihan ganda dan essay yang telah disediakan oleh guru 

setelah menjawab soal-soal diatas kertas kemudian dilakukan tanya jawab 

antara guru dengan peserta didik mengenai soal-soal yang telah dijawab.  

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan identifikasi melihat sejauh 

mana ketercapaian program yang telah direncanakan, berharga atau tidak serta 

dapat pula digunakan untuk melihat efisiensi pelaksanaannya.15 Pembelajaran 

akhlak penting untuk diberikan kepada peserta didik agar mereka mengetahui 

tata cara berhubungan yang baik, berakhlak baik pada siapapun. Sesuai dengan 

 

12Nurul Aida, dkk, Peserta Didik Kelas VII, Wawancara, Parigi, 24 November 2022.  
13 Zulfahmi, dkk, Peserta Didik Kelas VIII, Wawancara, Parigi, 2 Desember 2022. 
14 Nur Hikma, dkk, Peserta Didik Kelas IX, Wawancara, Parigi, 9 Desember 2022. 
15 Kadek Ayu Astiti, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 2. 
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pandangan bahwa hablun minannas hubungan baik antar manusia 

Pembelajaran akhlak diperlukan agar peserta didik mampu untuk menjalin 

hubungan baik kepada Allah juga kepada manusia, hal tersebut sangat 

dianjurkan karena manusia tak mampu hidup tanpa pertolongan Allah, serta 

manusia juga tak mampu hidup di dunia tanpa bersosialisasi dengan manusia 

lainnya. Oleh karenanya keseimbangan dalam berhubungan amat sangat 

diperlukan. 

Evaluasi berarti penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, 

atau bernilai. Evaluasi terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa dan terhadap 

proses belajarmengajar mengandung penilaian terhadap hasil belajar atau proses 

belajar itu, sampai beberapa jauh keduanya dapat dinilai baik. Sebenarnya yang 

dinilai hanyalah proses belajar mengajar, tetapi penilaian atau evaluasi itu diadakan 

melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar dan melalui peninjauan terhadap perangkat komponen yang sama-

sama membentuk proses belajar mengajar.16 

Berdasarkan proses evaluasi yang diterapkan, dapat disimpulkan 

bahwa guru pada mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 3 

Parigi pada penginternalisasian nilai-nilai akhlak pada evaluasi pembelajaran 

sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dan maksimal.  

 

 
16 W.S Winkel, Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), 531. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada bagian akhir dari tesis ini, sebagai peneliti saya akan mengemukakan 

beberapa hal pokok sebagai kesimpulan dari keseluruhan uraian tesis ini. Adapun 

kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut 

1. Internalisasi pada perencanaan pembelajaran belum maksimal, hal ini tampak 

ada peserta didik yang cerita pada saat guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan bermain kertas bersama teman sebangkunya. 

2. Internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran sudah menunjukkan hasil yang 

positif dan maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya peran peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari yang selalu mengedepankan Akhlak dan selalu 

menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab dikelas. 

3. Internalisasi pada evaluasi pembelajaran sudah menunjukkan hasil yang 

sangat baik dan maksimal hal ini dibuktikan peserta didik sudah menerapkan 

sikap jujur dalam mengikuti ulangan atau ujian.  

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini adalah para peserta didik dan guru menyadari 

betapa pentingnya internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam sehingga diperlukan penanaman nilai-nilai akhlak. Para guru di 

SMPN 3 Parigi selalu memberikan bimbingan dan mengevaluasi kembali perilaku 

peserta didik baik pada saat proses pembelajaran maupun diluar proses 

pembelajaran.  
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Identitas Observasi 

a. Lembaga yang diamati : Siswa/i SMP Negeri 3 Parigi 

2. Aspek-aspek yang diamati 

a. Internalisasi Pada perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

b. Internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Internalisasi pada evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

3. Lembar Observasi 

a. Internalisasi pada perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

No. Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Kegiatan perencanaan pembelajaran guru PAI ✓   

2 Bentuk kegiatan perencanaan guru PAI ✓   

3 Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan program 

mengajar guru PAI 

✓   

4 Adanya pembinaan akhlak yang dilakukan oleh sekolah, 

khususnya pada pembelajaran PAI 

✓   
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b. Internalisasi pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

No. Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Kegiatan pelaksanaan pembelajaran. ✓   

2 Bentuk kegiatan pelaksanaan guru PAI ✓   

3 Pembinaan akhlak religius dari aspek ilmu: menyangkut 

tentang pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran 

agama. 

✓   

4 Pembinaan akhlak religius dari aspek amal: menyangkut 

tentang pengaplikasian tingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

✓   

 

c. Internalisasi pada evaluasi pembelajaran Pendidikan agama Islam 

No. Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Kegiatanevaluasi pembelajaran guru PAI ✓   

2 Pembinaan akhlak tentang nilai kejujuran, kedisiplinan 

dan tanggung jawab 

✓   

3 Pembinaan akhlak tentang pengaplikasian tingkah laku 

dalam kehidupan sehari- hari 

✓   
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

(Instrumen Dokumentasi) 

 

No. Dokumen yang dibutuhkan Ada Tidak Ket 

1 Profil sekolah ✓    

2 Visi dan misi sekolah ✓    

3 Ketenagaan pendidik dan kependidikan ✓    

4 Kepala Sekolah ✓    

5 Guru Agama ✓    
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Instrumen Wawancara Guru PAI) 

1. Seberapa jauh Bapak mengenali peserta didiknya dan ini mungkin dapat 

mempengaruhi cara mengajar Bapak dengan menginternalisasikan nilai-nilai 

akhlak? 

2. Bagaimana cara Bapak menginternalisasikan nilai-nlai akhlak pada 

pembelajaran PAI di kelas atau bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang 

di lakukan? 

3. Apa metode dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran PAI? 

4. Pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan ketika ada peserta didik yang 

bermasalah dalam proses pembelajaran? 

5. Apakah ada kendala atau faktor penghambat yang Bapak alami dalam 

mengnternalisasikan nilai-nilai akhlak pada pembelajaran PAi? Dan apa solusi 

yang dilakukan? 
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