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KATA PENGANTAR 

حْم ِ ِاللِِِبِسْمِِ حِيمِِِنِِالرَّ  الرَّ

ِِِد ِمِْلحِ ا ِ ِهِِرِِكِْشِ ِقِِّحِ ِيِاللِِل ِعِ ِرِ كِْالشِ وِ ِهِِدِِمِْحِ ِقِِّىِحِ ل ِعِ ِينِ المِ لع ِاِِْبِِّرِ ِلِِّ

ِالصَِّوِ  ِالسَِّوِ ِة ِل  ِمِ لَِّسِ وِ ِهِِيِْل ِعِ ِىِالل ِلَِّصِ ِدِ مَِّحِ مِ ِهِِلِِوِْسِ رِ وِ ِاللِِِيِِّبِِىِن ل ِعِ ِمِ ل 

نِ يِْمِِال ِع ِلْلِِِِة ِمِ حِْرِ ِثِ وِْع ِبِْمِ الِْ  
 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., yang 

telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan inayah-Nya, sehingga penulisan 

tesis ini dapat diselesaikan, serta salawat dan taslim penulis kirimkan kepada 
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Abunawas, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan 

Lembaga. 

2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A., Direktur Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, dan Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A., Wakil Direktur Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar, atas segala petunjuk dan arahan yang sangat 

berharga dalam penyelesaian studi. 

3. Dr. Saprin, M.Pd.I., dan Dr. Sitti Mania, M.Ag., masing-masing sebagai 

Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam pada 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, sekaligus Penguji Utama 1, dan 



v 
 

Penguji Utama 2 yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi 

S2. 

4. Dr. H. Wahyuddin Naro, M.Hum., dan Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., 

M.Ag., masing-masing sebagai Promotor dan Kopromotor yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, pemikiran, dan petunjuk menuju 

kesempurnaan tesis ini. 

5. Segenap Guru Besar dan Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 

telah memberikan kontribusi pemikiran dan pencerahan wawasan keilmuan, 

sehingga dapat membuka cakrawala pengetahuan penulis selama menempuh 

studi di Pasacasarjana UIN Alauddin Makassar. 

6. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar atas segala 

arahan dan bantuan administrasi yang sangat bermakna dalam rangka 

penyelesaian studi. 

7. Kepala Lembaga Bahasa, Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, dan 

Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar beserta segenap 

karyawan atas pelayanannya selama penulis menempuh studi. 

8. Muhammad Arif Pither, S.Ag., M.M., Kepala Madrasah beserta segenap 

guru dan karyawan MTs. Negeri Bantaeng yang telah memfasilitasi penulis 

selama melakukan proses penelitian di madrasah tersebut. 

9. Semua teman dan sahabat semasa perkuliahan dan pihak-pihak yang 

namanya tidak sempat disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, 

penulis menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya diiringi ucapan 

banyak terima kasih, semoga perjuangan mereka mendapat rahmat hidayah 

perlindungan dan magfirah dari Allah swt.   

 Semoga Allah swt., memberikan pahala yang berlipat ganda kepada 

mereka, dan senantiasa mendapat kesehatan yang prima, rizki yang berlipat 

ganda, serta rahmat dan hidayah dari Allah swt.  

                      Samata, 3 Desember 2020 
        Penulis, 
 

HAMZAR 
NIM. 80200215009 



vi 

 

DAFTAR ISI 

JUDUL  .................................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ...................................................................  ii 

PERSETUJUAN PROMOTOR ............................................................................  iii 

KATA PENGANTAR  .........................................................................................  iv 

DAFTAR ISI  ........................................................................................................  vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI  ..........................................................................  viii 

ABSTRAK  ...........................................................................................................  xiv 

BAB    I     PENDAHULUAN  .............................................................................  1 

 A. Latar Belakang Masalah  ...............................................................  1 
 B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  .........................................  6    
 C. Rumusan Masalah  ........................................................................  8  
 D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu ...........................................  8 
 E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  .................................................  11 

BAB    II    TINJAUAN TEORETIS  ...................................................................  14 

 A. Pembinaan Akhlak pada Kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah .  14    
  1. Ruang Lingkup Pembinaan Akhlak di Madrasah .....................  14    
  2. Model Pembinaan Akhlak di Madrasah ...................................  24 
 B. Kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah .........................................  44   
 C. Kerangka Konseptual ....................................................................  59 

BAB    III METODOLOGI PENELITIAN  ........................................................  60 

 A. Jenis dan Lokasi Penelitian  ..........................................................  60 
 B. Pendekatan Penelitian  ..................................................................  61 
 C. Sumber Data  .................................................................................  63 
 D. Metode Pengumpulan Data  ..........................................................  64 
 E. Instrumen Penelitian  ....................................................................  66 
 F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  .........................................  67 
 G. Uji Keabsahan Data  .....................................................................  70  
 
BAB    IV  REALISASI PEMBINAAN AKHLAK PESERTA DIDIK  
 MELALUI PENERAPAN MODEL INTERAKSI SOSIAL PADA 
 KEGIATAN KEROHANIAN ISLAM DI MTS NEGERI  
 BANTAENG ......................................................................................  74 

 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................  74   
  1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan .........................................  74  
  2. Peserta Didik ............................................................................  76 
 B. Realisasi Pembinaan Akhlak Peserta Didik pada Kegiatan  
  Kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng ................................  84   
  1. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Khalik melalui  
   Kerohanian Islam ......................................................................  85  
  2. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Makhluk melalui  
   Kerohanian Islam ......................................................................  92  
 
 



 

vii 

 

 

 C. Realisasi Penerapan Model Interaksi Sosial pada Kegiatan  
  Kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng ................................  108 
  1. Penerapan Penentuan kelompok pada Kegiatan Kerohanian  
   Islam di MTs. Negeri Bantaeng ...............................................  109 
  2. Penerapan Inkuiri Sosial pada Kegiatan Kerohanian Islam di  
   MTs. Negeri Bantaeng .............................................................  110 
  3. Penerapan Yurispridensial pada Kegiatan Kerohanian Islam  
   di MTs. Negeri Bantaeng .........................................................  111 
  4. Penerapan Bermain Peran pada Kegiatan Kerohanian Islam  
   di MTs. Negeri Bantaeng .........................................................  112 
 D. Realisasi Akhlak Peserta Didik yang Dibina melalui Penerapan  
  Model Interaksi Sosial pada Kegiatan Kerohanian Islam di  
  MTs. Negeri Bantaeng ..................................................................  113 
  1. Akhlak Peserta Didik Terhadap Khalik yang Dibina melalui  
   Penerapan Model Interaksi Sosial pada Kegiatan Kerohanian 
   Islam .........................................................................................  114 
  2. Akhlak Peserta Didik Terhadap Makhluk yang Dibina  
   melalui Penerapan Model Interaksi Sosial pada Kegiatan  
   Kerohanian Islam ......................................................................  116 

BAB    V PENUTUP  .........................................................................................  119 

 A. Kesimpulan  ...................................................................................  119 
 B. Implikasi Penelitian ......................................................................  120 

KEPUSTAKAAN   ..............................................................................................  122 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 



 viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

b 

 

be 

 ت 

 

ta 

 

t 

 

te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim j 

 

je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

ra 

 

r 

 

er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 

 

sin 

 

s 

 

es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

gain 

 

g 

 

ge 

 ف 

 

 

fa 

 

f 

 

ef 

 ق 

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 ك 

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 ل 

 

lam 

 

l 

 

el 

 م 

 

mim 

 

m 

 

em 

 ن 

 

nun 

 

n 

 

en 

 و 

 

wau 

 

w 

 

we 

 هـ 

 

ha 

 

h 

 

ha 

 ء 

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 ى 

 

ya 

 

yang 

 

 

ye 

 



 

 

 

ix 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

T N Huruf Lain Nama 

 Fath}ah a a ا َ

 Kasrah i I ا َ

 d}ammah u Untuk ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa  : ك ـيْـفَ 

ـوْلَ   h}aula  : ح 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan  

Tanda 
Nama 

ى ََ | ...  ا ََ ...   fath}ah dan alif 
atau ya>’ 

a> a  dan garis di 

atas 

ـــى  kasrah dan ya>’ i> i  dan garis di ـ ـ

atas 

ـو  d}ammah dan ـ ـ
wau 

u> u  dan garis di 

atas 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i َْـ ى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـ وَْ
 



 

 

 

x 

Contoh: 

 ma>ta : مـ اتَ 

ـى م   <rama : ر 

يْـلَ   qi>la : ق ـ

مـ وْتَ   yamu>tu : ي ـ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

ـة وْض  الأ طْف الَ  ََ  ر   : raud}ah al-at}fa>l 

ة يْـن ـ ـد  ــل ة ََ  ا لْـم  ََ  ا لْـفـ اض   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ــة ـكْـم  ََ  ا لـحْ   : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

نا َ  ـ بـّ  <rabbana : ر 

جّـ يْــنا َ  <najjaina : ن ـ

ـقَّ ََ  ا لــْح   : al-h}aqq 

مَ   ـ  nu“ima : ن عـّ

 aduwwun‘ : ع ـد وَ 

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ـل ـىَ 

ىَ  بـ ـ  Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ـر 
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6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

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

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّـمْـسَ 

ة لـ ـ لــْز  ََ  ا لزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

لْس ـف ةا َ ََ  لــْف ـ  : al-falsafah 

لا د َ  al-bila>du : ا لــْبــ ـ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

وْنَ  ـر   ta’muru>na : تـ أمْ 

وْع َ  ‘al-nau : ا لــنّـَ

 syai’un : ش ـيْءَ 

ـرْتَ أ مَ   : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

يـنَْ  الله َ د   di>nulla>h  َ ب الل billa>h   

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَ  ف يَْ ه ـمَْ حـــْم  الله َ ر      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

SD = Sekolah Dasar 

SMP = Sekolah Menengah Pertama 

SMA = Sekolah Menengah Umum 

SMK = Sekolah Menengah Kejuruan 

MI = Madrasah Ibtidaiyah 

MTs. = Madrasah Tsanawiyah 

MA = Madrasah Aliyah 

PMR = Palang Merah Remaja 

Pramuka = Praja Muda Karana 

Rohis = Kerohanian Islam 

Paskibra = Pasukan Pengibar Bendera 

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

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

Nama : Hamzar  

NIM : 80200215009  

Judul : Pembinaan Akhlak Peserta Didik melalui Penerapan Model 

Interaksi Sosial pada Kegiatan Kerohanian Islam di MTS 

Negeri Bantaeng 

 

 Penelitian bertujuan menjawab rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana 

bentuk pembinaan akhlak peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng, 2) bagaimana 

penerapan model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng, dan 3) bagaimana akhlak peserta didik yang dibina melalui penerapan 

model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

 Penelitian jenis kualitatif yang menggunakan instrumen pedoman 

wawancara, pedoman observasi, dan perangkat dokumentasi untuk mengumpul 

data pada guru dan peserta didik sebagai sumber data yang diolah dan dianalisis 

dengan teknik analisis model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah: (a) 

reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) konklusi data, dan diuji keabsahannya 

dengan teknik triangulasi, dan membercheck. 

 Kesimpulan dideskripsikan, yaitu: 1) pembinaan akhlak peserta didik yang 

mencakup akhlak terhadap Khalik dan akhlak terhadap makhluk, telah terealisasi 

melalui kegiatan: (a) tadarrus Alquran dengan bersama-sama membaca Alquran 

di Masjid sebelum berlangsung pembelajaran di kelas, (b) latihan ceramah yang 

dilaksanakan secara terprogram dengan praktik menceramahkan topik-topik yang 

telah disusun sebelumnya, dan (c) pesantren kilat yang dilaksanakan di akhir 

tahun untuk mengisi waktu jeda setelah semester sebagai bentuk-bentuk 

kegiatam kerohanian Islam yang bertujuan membiasakan peserta didik membaca 

dan mengamalkan kandungan ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak dalam 

Alquran, membiasakan peserta didik menyampaikan nilai-nilai akhlak menurut 

ajaran Islam, dan membiasakan peserta didik mengamalkan nilai-nilai akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng, 2) model 

interaksi sosial telah diterapkan secara bervariasi dalam bentuk penentuan 

kelompok, inkuiri sosial, yurispridensial, dan bermain peran pada kegiatan 

kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng sesuai bentuk kegiatan yang terdiri 

atas kegiatan tadarrus Alquran dan pesantren kilat yang juga bervariasi, sehingga 

peserta didik melakukan aktivitas pembinaan akhlak melalui model interaksi 

sosial yang bervariasi, 3) model interaksi sosial telah diterapkan pada kegiatan 

ekstrakurikuler kerohanian Islam untuk membina akhlak peserta didik, 

menghasilkan  kebiasaan peserta didik mengamalkan anjuran Allah dalam bentuk 

ibadah salat dan membaca Alquran sebagai realisasi pembinaan akhlak terhadap 

Khalik; meneladani Rasulullah yang berkata benar (shiddiq), menyampaikan 

kebenaran (tabligh), melaksanakan tugas-tugas dari pembina (amanah), dan 

berusaha menyelesaikan tugas belajar secara tepat dan cepat sebagai kecerdasan 

(fathanah) sebagai bentuk akhlak terhadap Rasulullah, berbakti kepada orang tua, 

menjaga kesucian diri, memuliakan tetangga, saling menghormati dan 
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menyayangi dalam keluarga, bekerja sama dengan warga masyarakat, dan 

melestarikan lingkungan sebagai realisasi pembinaan akhlak terhadap makhluk di 

MTs. Negeri Bantaeng. 

 Implikasi penelitian sebagai yang termasuk atau tersimpul dalam hasil 

penelitian, dinyatakan dalam bentuk pernyataan, bahwa: 1) kegiatan tadarrus 

Alquran, latihan ceramah, dan pesantren kilat merupakan bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler kerohanian Islam yang masih urgen dipertahankan sebagai wadah 

pembinaan akhlak peserta didik terhadap Khalik dan makhluk sebagaimana yang 

terealisasi dengan baik di MTs. Negeri Bantaeng, 2) model interaksi sosial perlu 

diterapkan secara bervariasi sesuai bentuk kegiatan pembinaan akhlak peserta 

didik, sebab peserta didik lebih antusias belajar dalam lingkungan yang bervariasi 

dengan penerapan model pembelajaran yang juga bervariasi, dan 3) pembinaan 

akhlak peserta didik melalui penerapan interaksi sosial tepat digunakan pada 

beragam kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam sebagaimana yang terbukti 

efektif diterapkan di MTs. Negeri Bantaeng. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

   Manusia memiliki potensi yang dibawa sejak kelahiran, baik potensi 

jasmaniah maupun potensi rohaniah yang dapat ditumbuhkembangkan melalui upaya 

bantuan oleh pihak lain dalam bentuk pengasuhan, pengajaran, latihan, bimbingan, 

dan berbagai bentuk kegiatan lain yang sebut pendidikan.1 

   Peserta didik sebagai bagian dari manusia secara keseluruhan, merupakan 

makhluk potensial yang memiliki potensi yang dapat ditumbuhkembangkan melalui 

pendidikan, sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS al-Ru>m/30: 30. 

                               

                   

Terjemahnya: 

  Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada 
perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.2 

   Disebabkan oleh manusia adalah makhluk potensial yang dapat dididik dan 

mendidik, maka pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia 

(pendidik) untuk mengembangkan potensi manusia lain (peserta didik) atau 

memindahkan nilai-nilai yang dimilikinya kepada orang lain dalam masyarakat, 

                                                           

1Tatang Syarifudin, Landasan Pendidikan (Jakarta: Dirjen Pendis Departemen Agama RI., 

2009), h. 21.  

2Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, (al-Madi>nat al-

Munawwarat: Mujamma’ Kha>dim al-Haramayn al-Syarifayn al-Malik Fahd li Thiba>’at al-Mushhaf al-

Syari{>f, 1411 H), h. 645. 
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yaitu unsur-unsur nilai budaya yang berisi akhlak atau etika, keindahan (estetika), 

ilmu, dan teknologi.3  

   Akhlak merupakan salah satu unsur nilai pendidikan Islam yang penting 

untuk ditanamkan kepada peserta didik, sebab pendidikan Islam sebagai agen 

perubahan sosial yang berada dalam atmosfer modernisasi dan globalisasi dewasa ini 

dituntut untuk mampu berperan secara dinamis dan proaktif agar membawa 

perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan umat Islam, baik melalui 

proses penanaman nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari akses negatif 

globalisasi, maupun sebagai kekuatan pembebas (liberating force) dari kemiskinan, 

kebodohan, dan keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi.4  

   Penanaman nilai-nilai akhlak kepada peserta didik menjadi urgen dilakukan 

di madrasah agar peserta didik dapat membentengi diri pada akses negatif 

modernisasi dan globalisasi, sekaligus dapat membebaskan diri dari berbagai 

keterbelakangan.  

   Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan 

masyarakat cerdas yang dihasilkan melalui pendidikan berkualitas, maka pendidikan 

formal yang berkualitas tidak hanya mengembangkan inteligensi skolastik, tetapi 

juga memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan inteligensi 

emosional, inteligensi spatsial, inteligensi interpersonal dan intrapersonal, dan 

seterusnya.5  

                                                           
3Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 137-138. 

4Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 25. 

5H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 14. 
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   Perspektif etis dan pedoman moral merupakan konsep alternatif untuk 

melakukan preventif terhadap masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, 

sebab pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia yang menguasai 

sains dan teknologi tanpa dibarengi pespektif etis dan pedoman moral, akhirnya 

menimbulkan masalah kemanusiaan.  

   Salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah krisis 

moral yang ditandai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang 

bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang 

berkepribadian dan berakhlak mulia. Situasi dan kondisi karakter bangsa yang 

memprihatinkan tersebut, mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk 

memprioritaskan pembangunan karakter bangsa.6 

   Memperhatikan kenyataan merosotnya akhlak sebagian besar bangsa 

Indonesia menuntut penyelenggara pendidikan agama untuk bertanggung jawab 

meningkatkan kualitas pendidikan agama agar mampu membantu mengatasi 

masalah tersebut.7 Madrasah tsanawiyah sebagai lembaga pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan agama sudah sepatutnya melakukan pembinaan 

akhlak kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan pendidikan, baik 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 

   Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, bahwa kurikulum disusun sesuai 

dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

                                                           
6Tim Penelitian Program DPP Bakat Minat dan Keterampilan, Pendidikan Karakter: 

Pengalaman Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Cet. I; Yogyakarta: DPP Bakat Minat 

dan Keterampilan FTK UIN Sunan Kalijaga, 2011), h. 1-3. 

7Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 25. 
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yang antara lain memperhatikan peningkatan akhlak mulia.8 Mengacu pada undang-

undang tersebut di atas, maka peningkatan akhlak mulia merupakan salah satu 

komponen yang wajib dimuat dalam kurikulum satuan pendidikan.  

   Kurikulum dalam arti luas, bukan hanya menyangkut mata pelajaran yang 

harus dipelajari peserta didik, akan tetapi menyangkut seluruh usaha madrasah untuk 

memengaruhi belajar peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan 

di luar madrasah.9  

   Sehubungan dengan itu, maka pembinaan akhlak mulia pada satuan 

pendidikan, bukan hanya dilaksanakan di dalam kelas yang disebut intrakurikuler, 

akan tetapi juga dilaksanakan di luar kelas, bahkan di luar madrasah yang disebut 

ekstrakurikuler.  

   Meskipun kegiatan intrakurikuler merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam membina akhlak peserta didik di 

sekolah/madrasah, akan tetapi penelitian ini secara khusus mengkaji pembinaan 

akhlak peserta didik melalui kerohanian Islam pada kegiatan ekstrakurikuler. 

   Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara 

khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di madrasah.10 

                                                           
8Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Cet. I; Jakarta: BP Panca Usaha, 2003), h. 20. 

9Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 7. 

10Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 

Sekolah & Madrasah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 74. 
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   Pembinaan akhlak peserta didik melalui kerohanian Islam pada kegiatan 

ekstrakurikuler di madrasah, diselengarakan melalui model pembinaan, yaitu 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dan pembina dalam 

melakukan kegiatan ekstrakurikuler.11 Sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan 

ekstrakurikuler, maka model pembinaan akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Bantaeng menjadi urgen diteliti. 

   Melalui studi pendahuluan, ditemukan bahwa pembinaan akhlak bagi 

peserta didik telah berlangsung, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun melalui 

kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng, sebagaimana 

penjelasan M. Arif Pither selaku Kepala Madrasah, bahwa akhlak merupakan salah 

satu komponen yang termuat dalam kurikulum madrasah, baik sebagai mata 

pelajaran maupun sebagai ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh peserta 

didik.12 Jadi pembinaan akhlak peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Bantaeng berlangsung melalui kegiatan intrakurikuler dalam bentuk mata pelajaran 

terjadwal di kelas, dan kegiatan ekstrakuler dalam bentuk kerohanian Islam di luar 

jam pelajaran. 

   Ahmad Abni selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Bantaeng menambahkan, bahwa meskipun pembinaan akhlak 

peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler telah ditempuh dengan menerapkan 

model-model pembinaan yang sudah baku, akan tetapi masih dijumpai peserta didik 

yang belum mencapai krteria ketuntasan minimal akhlak yang diharapkan, 

disebabkan antara lain oleh pengaruh lingkungan di luar sekolah.13  

                                                           
11Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 127. 

 12M. Arif Pither (49 Tahun), Kepala MTs Negeri Bantaeng, Wawancara,  Bonto Atu – 

Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 

 13Ahmad Abni (37 Tahun), Wakil Kepala Bidang Kurikulum/Guru PKn MTs Negeri 

Bantaeng, Wawancara,   BTN Bonto Atu Bantaeng, Senin 27 Januari 2020. 
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   Suriati menambahkan, bahwa pencapaian hasil belajar sangat terkait dengan 

akhlak karena peserta didik yang berakhlak (terpuji) cenderung lebih disiplin dalam 

belajar dibandingkan dengan peserta didik yang mengabaikan akhlak dalam belajar, 

sehingga kualitas proses dan hasil pembelajaran, dimulai dengan pembinaan akhlak 

melalui model pembinaan, antara lain model interaksi sosial pada kegiatan 

ekstrakurikuler, termasuk kerohanian Islam.14 Sehubungan dengan itu, maka 

pembinaan akhlak merupakan salah satu masalah yang penting dilakukan melalui 

penerapan model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

   Berbagai uraian di atas menggambarkan, bahwa Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Bantaeng telah melakukan pembinaan akhlak terhadap peserta didik melalui 

kegiatan ekstrakurikuler, akan tetapi belum mencapai standar pendidikan yang 

memadai, sehingga terdapat kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan 

di lapangan. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji masalah tersebut secara 

mendalam dan sistematis. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 1. Fokus Penelitian 

   Setiap penelitian berangkat dari masalah.15 Penelitian kualitatif memandang 

masalah yang masih bersifat kompleks dan dinamis sesuai gejala yang bersifat 

holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan).16 Sehubungan dengan itu, maka 

                                                           

 14Suriati (42 Tahun), Pembina Rohis/Guru Fikih dan Akidah Akhlak MTs Negeri 

Bantaeng, Wawancara, Jatia - Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 

15Emory, Business Research. Dikutip dalam Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi 

Dilengkapi dengan Metode R & D (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 31. 

16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 207. 
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peneliti membatasi masalah sebagai fokus penelitian, yaitu model pembinaan akhlak 

peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Negeri Bantaeng. 

 2. Deskripsi Fokus 

   Penelitian yang dibatasi pada model pembinaan akhlak peserta didik, dan 

kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Negeri Bantaeng sebagai fokus penelitian, perlu 

dideskripsikan, sebagaimana yang tampak pada matriks berikut ini. 

Tabel 1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Uraian Fokus 
Pembinaan 
akhlak melalui 
model 
interaksi sosial 
pada kegiatan 
kerohanian 
Islam 

1. Pembinaan akhlak terhadap Khalik melalui model interaksi 
sosial pada kegiatan kerohanian Islam berbentuk tadarrus 
Alquran 

2. Pembinaan akhlak terhadap Khalik melalui model interaksi 
sosial pada kegiatan kerohanian Islam berbentuk latihan 
ceramah 

3. Pembinaan akhlak terhadap Khalik melalui model interaksi 
sosial pada kegiatan kerohanian Islam berbentuk pesantren 
kilat 

4. Pembinaan akhlak terhadap makhluk melalui model interaksi 
sosial pada kegiatan kerohanian Islam berbentuk tadarrus 
Alquran 

5. Pembinaan akhlak terhadap makhluk melalui model interaksi 
sosial pada kegiatan kerohanian Islam berbentuk latihan 
ceramah 

6. Pembinaan akhlak terhadap makhluk melalui model interaksi 
sosial pada kegiatan kerohanian Islam berbentuk pesantren 
kilat 

   Model pembinaan akhlak merupakan suatu rancangan yang menggambarkan 

proses pembinaan yang dapat dilaksanakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan untuk mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai akhlak kepada peserta 

didik, termasuk model interaksi sosial. 

   Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan yang secara 

khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 
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berkemampuan dan berkewenangan untuk membantu pengembangan peserta didik, 

termasuk kerohanian Islam. 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dirumuskan 

masalah pokok, yaitu bagaimana pembinaan akhlak peserta didik melalui model 

interkasi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. Masalah 

pokok tersebut dirinci  menjadi beberapa masalah penelitian yang dirumuskan secara 

deskriptif sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pembinaan akhlak peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng? 

2. Bagaimana penerapan model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di 

MTs. Negeri Bantaeng? 

3. Bagaimana akhlak peserta didik yang dibina melalui penerapan model interaksi 

sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

   Penelitian tentang model pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, baik pada aspek psikologisnya maupun pada aspek fisiologisnya, 

telah ditemukan dalam banyak literatur dan hasil studi yang relevan sebelumnya, 

sebagaimana yang terungkap pada beberapa sumber berikut ini. 

   Abdul Rahman Barakatu yang membahas “Pendidikan Moral: Antara 

Harapan dan Kenyataan”, bahwa kemerosotan moral disebabkan oleh disonansi 

kognitif, krisis keteladanan, kebingungan identitas, relativisme moral, permisivisme, 

dan gaya hidup hedonis, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 

diharapkan mampu memainkan peran dalam membina moral agar peserta didik 
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menjadi bijak, berkarakter baik, dan berperilaku sesuai nilai-nilai moral berdasarkan 

pertimbangan matang, serta pemikiran yang jernih.17 

   Mengacu pada kajian tersebut di atas, maka berbagai perilaku peserta didik 

yang menyimpang sebagai akibat dekadensi moral, pada dasarnya dapat diatasi 

dengan pembinaan akhlak terpuji secara terencana dan terorganisir melalui kegiatan 

pendidikan di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler. 

   Ratna yang meneliti “Konsep Pendidikan Moral Menurut Al-Gazali dan 

Emile Durkheim”, suatu riset pencarian wajah baru (model) pendidikan moral yang 

relevan dengan konteks keIndonesiaan, bahwa integrasi paradigma al-Gazali dan 

Emile Durkheim sebagai paradigma baru dalam pengembangan konsep pendidikan 

moral yang disebut pendidikan moral berbasis sosio-religius, sebuah paradigma yang 

mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan yang religius, mencakup jasmani, rohani, 

intelektual, dan moral.18 

   Paradigma baru pendidikan moral yang mengintegrasikan unsur sosial dan 

religius tersebut dapat menjadi salah satu model pembinaan akhlak peserta didik 

melalui kegiatan ekstrakurikuler di madrasah dengan mengintegrasikan nilai-nilai 

sosial dan budaya lokal dengan nilai-nilai akhlak yang bersumber pada ajaran Islam 

yang autentik. 

   Hasbullahair Azhar yang meneliti “Aplikasi Model Pembelajaran untuk 

Mendukung Kegiatan Belajar Mengajar”, bahwa model pembelajaran sebagai suatu 

                                                           
17Abdul Rahman Barakatu, “Pendidikan Moral: Antara Harapan dan Kenyataan”, Lentera 

Pendidikan 11, no. 2 (2008), h. 198-201. 

18Ratna, “Konsep Pendidikan Moral Menurut Al-Gazali dan Emile Durkheim”, Lentera 

Pendidikan 18, no. 1 (2015), h. 79-80. 
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rancangan yang menggambarkan suatu proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan 

oleh guru dalam mentransfer pengetahuan maupun nilai-nilai kepada peserta didik, 

dikelompokkan atas empat rumpun, yaitu model pengajaran rumpun sosial, model 

pengajaran rumpun pemrosesan informasi, model pengajaran rumpun pribadi, dan 

model pengajaran rumpun sistem perilaku.19 

   Hasil penelitian tersebut di atas, relevan untuk mengkaji model pembinaan 

akhlak peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik untuk mentranfer 

pengetahuan tentang akhlak maupun penanaman nilai-nilai akhlak kepada peserta 

didik. 

   Basnang Said yang mengkaji “Pewarisan Nilai-nilai dan Budaya dalam 

Pendidikan Islam”, memandang bahwa nilai-nilai dan budaya Islam adalah nilai-nilai 

dan budaya yang bersumber pada ajaran Islam yang dilandasi Alquran dan hadis, 

meliputi aspek-aspek aqidah, syariah, dan akhlak yang diwariskan kepada umat 

manusia melalui empat cara, yaitu perintah memperhatikan alam raya, perintah 

mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia, kisah-kisah, serta janji dan 

ancaman duniawi atau ukhrawi.20 

   Akhlak merupakan salah satu aspek nilai yang bersumber pada ajaran Islam 

yang perlu diwariskan kepada umat manusia, khususnya kepada peserta didik 

melalui berbagai cara, baik yang bersifat konvensional di dalam kelas, maupun 

melalui kegiatan kurikuler untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi 

yang dimilikinya secara optimal sesuai tahap pertumbuhan dan perkembangan, serta 

bakat, minat, dan kebutuhan mereka. 

                                                           
19Hasbullahair Azhar, “Aplikasi Model Pembelajaran untuk Mendukung Kegiatan Belajar 

Mengajar”, Lentera Pendidikan 14, no. 2 (2011), h. 155-156. 

20Basnang Said, “Pewarisan Nilai-nilai dan Budaya dalam Pendidikan Islam”, Lentera 

Pendidikan 14, no. 1 (2011), h. 105-106. 
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   Khaeruddin yang meneliti “Model Pembelajaran Blanded Learning Berbasis 

Pendekatan Konstruktivistik pada Mata Kuliah Evaluasi Hasil Belajar”, bahwa 

model pembelajaran blanded learning berbasis pendekatan konstruktivistik untuk 

mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar, terdiri atas model konseptual yang merupakan 

hasil konseptualisasi dari kajian teori yang diwujudkan dalam bentuk diagram, dan 

model fisikal yang diwujudkan dalam bentuk dokumen dan program (sistem) 

pembelajaran blanded learning.21 

   Dihubungkan dengan penelitian ini, maka guru dapat mengembangkan 

model pembinaan akhlak melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai karakteristik 

peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta lingkungan  pendidikan 

dengan tetap mengacu pada teori-teori yang sudah dikembangkan sebelumnya. 

   Penelusuran terhadap sumber-sumber ilmiah sebagaimana yang diuraikan di 

atas, tampak adanya relevansi untuk mengkaji masalah pokok pada penelitian ini, 

akan tetapi penelitian ini secara spesifik dan aplikatif mengkaji model pembinaan 

akhlak melalui kegiatan ekstrakurikuler, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 

mengkaji model pembelajaran secara umum, dan bersifat konseptual. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

   Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa metode penelitian 

pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian adalah bersifat penemuan 

(eksploratif), pembuktian (verifikatif), dan pengembangan (development).22 Secara 

                                                           
21Khaeruddin, “Model Pembelajaran Blanded Learning Berbasis Pendekatan Konstruktivistik 

pada Mata Kuliah Evaluasi Hasil Belajar”, Jurnal Teknologi Pendidikan 13, no. 2 (2011), h. 123. 

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 3. 
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umum, tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan teori yang didasarkan pada 

penerimaan hipotesis, sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah menjawab 

rumusan masalah. Didasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah 

untuk: 

1. Mendeskripsikan bentuk pembinaan akhlak peserta didik di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

2. Mendeskripsikan penerapan model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian 

Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

3. Menganalisis akhlak peserta didik yang dibina melalui penerapan model interaksi 

sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

 2. Kegunaan Penelitian  

   Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, 

data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, 

dan mengantisipasi masalah.23 Dikaitkan dengan masalah pokok dalam penelitian 

ini, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara umum untuk 

memperjelas, mengatasi, dan mengantisipasi masalah model pembinaan akhlak 

peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Negeri Bantaeng. 

   Selain itu, kegunaan penelitian menjelaskan pula tentang kegunaan atau 

manfaat, baik kegunaan ilmiah (academic significance) maupun kegunaan praktis 

(practice significance) yang diharapkan biasa diperoleh melalui penelitian.24 Dengan 

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara ilmiah maupun 

secara praktis. 

                                                           
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 3. 

24Universitas Islam Negeri Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 18. 
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a. Kegunaan Ilmiah (Academic Significance) 

   Tesis ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu keislaman pada khususnya, serta dapat 

menambah khazanah perbendaharaan ilmu pendidikan dan keguruan yang dapat 

dijadikan literatur untuk pengembangan pendidikan yang terkait dengan 

pengembangan kemampuan berpikir dan perilaku belajar peserta didik melalui 

penerapan beragam model pembelajaran.  

b. Kegunaan Praktis (Practice Significance) 

   Salah satu tujuan pembelajaran yang penting adalah kemampuan berpikir 

dan perilaku belajar peserta didik yang dapat dikembangkan melalui penerapan 

beragam model pembelajaran, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan informasi 

bagi semua pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi peserta didik yang 

membawa pengaruh terhadap peningkatan mutu lulusan madrasah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pembinaan Akhlak pada Kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah  

 1. Ruang Lingkup Pembinaan Akhlak di Madrasah 

  Akhlak menurut bahasa, terdiri atas beberapa arti, yaitu budi pekerti, tabiat, 

kelakuan, dan watak.1 Akhlak juga diartikan sebagai sikap yang melahirkan 

perbuatan (perilaku) yang dapat berbentuk perilaku baik, atau perilaku buruk.2 

Sebagai sikap yang dapat melahirkan perilaku baik atau buruk, maka akhlak dalam 

konteks ini, dibedakan atas akhlak terpuji, dan akhlak tercela. 

  Sikap (afeksi) sebagai respons emosional (bersifat perasaan) terhadap 

sesuatu3 yang melahirkan perbuatan baik, disebut akhlak terpuji atau akhlak mulia 

(al-akhla>q al-mahmudah), sedang sikap (afeksi) sebagai respons emosional (bersifat 

perasaan) terhadap sesuatu yang melahirkan perbuatan buruk disebut akhlak tercela 

(al-akhla>q al-madzmumah).  

  Secara psikologis, manusia diciptakan dalam berbagai kecenderungan-

kecenderungan, baik kecenderungan untuk berperilaku baik maupun kecenderungan 

berperilaku buruk, sesuai firman Allah swt. dalam QS al-Syams/91: 7-10. 

ىٰهَا فأَلَۡهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَۡوَىٰهَا قَدۡ أفَۡلحََ مَن زَكَّىٰهَا وَقدَۡ خَابَ مَن  وَنفَۡسٖ وَمَا سَوَّ

 دسََّىٰهَا  

                                                           

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 28. 

2Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 346. 

3John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw Hill, 2004); ter. Tri Wibowo, 

Psikologi Pendidikan (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 469. 
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Terjemahnya: 

  Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan 
kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya 
beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah 
orang yang mengotorinya.4 

  Shihab yang menafsirkan ayat-ayat tersebut di atas dengan menyimpulkan, 

bahwa manusia adalah makhluk dwi dimensi dalam tabiatnya, potensinya, dan dalam 

kecenderungan arahnya yang disebabkan oleh ciri penciptaannya sebagai makhluk 

yang tercipta dari tanah dan hembusan ruh Ilahi yang menjadikannya memiliki 

potensi yang sama dalam kebajikan dan keburukan, petunjuk dan kesesatan.5 

  Salah satu misi penting yang diemban Rasulullah saw. ke dunia ini adalah 

menyempurnakan akhlak manusia, dan melalui Alquran, Allah swt. menganjurkan 

agar manusia senantiasa berakhlak mulia. Alquran menyebut beragam akhlak mulia, 

antara lain tercermin dalam sifat-sifat kerasulan pada diri pribadi Rasulullah saw., 

yaitu Sidik, Tabligh, Amanah, Fathanah, dan Syaja’ah (STAFS).6 Sifat-sifat pribadi 

Rasulullah saw. tersebut merefleksikan sekian banyak perbuatan baik yang termasuk 

akhlak mulia. 

  Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sebab akhlak 

adalah buah pohon Islam yang berakarkan akidah, bercabang dan berdaunkan 

syari’at.7 Atas dasar itu, maka akhlak merupakan satu kesatuan yang terintegrasi 

dengan akidah dan syari’at, sehingga baik atau buruknya akhlak seseorang sangat 

ditentukan oleh jalan yang dilalui (syari’at), dan akidah yang berintikan tauhid 

(mengesakan Allah swt.)  

                                                           

4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1064. 

5M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misba>h: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an. Volume 

15 (Cet. X; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 299. 

6Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Quran (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 73.  

7Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 348. 



16 
 

 
 

  Menurut ajaran Islam, pendidikan akhlak mulia (al-akhla>q al-kari}mah) 

sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw., merupakan faktor penting 

dalam membina suatu umat atau membangun suatu bangsa. Pembangunan tidak 

hanya ditentukan oleh faktor kredit dan investasi yang bersifat material, sebab kredit 

yang melimpah dan investasi yang besar akan berantakan akibat penyelewengan jika 

manusia pelaksananya tidak berakhlak mulia. Pembangunan membutuhkan manusia 

yang berakhlak mulia, yaitu memiliki keikhlasan, kejujuran, jiwa kemanusiaan yang 

tinggi, sesuainya kata dengan perbuatan, prestasi kerja, kedisiplinan, berjiwa 

dedikasi, serta selalu berorientasi hari depan dan pembaharuan.8 Jelaslah, bahwa 

pendidikan akhlak mulia dipandang penting untuk membentuk kepribadian manusia 

dalam pembangunan bangsa. 

  Sehubungan dengan itu, maka program utama dan perjuangan pokok dari 

suatu usaha adalah pembinaan akhlak mulia, sehingga ia harus ditanamkan kepada 

seluruh lapisan dan tingkatan masyarakat.9 Pendidikan akhlak mulia merupakan 

salah satu tujuan pendidikan Islam sebagai tujuan yang telah ditetapkan dan 

dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. semasa hidupnya, yaitu pembentukan moral 

(akhlak) yang tinggi, karena pendidikan moral (akhlak) merupakan jiwa pendidikan 

Islam, meskipun tidak mengabaikan pendidikan jasmani, akal, dan ilmu praktis.10  

  Semua kemampuan yang tercermin (terefleksikan) dalam pribadi Rasulullah 

saw.,memerlukan latihan dan bimbingan secara terarah dan simultan (terpadu).11 

Pendidikan akhlak mulia merupakan faktor yang penting dilakukan melalui latihan 

                                                           

8Nasruddin Razak, Dienul Islam (Bandung: PT Alma’arif, 2002), h. 37. 

9Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 37. 

10Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta’lim (Saudi Arabia: Dar al-

Ahya’, t.th.). Dikutip dalam Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 79. 

11Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Quran, h. 73. 



17 
 

 
 

dan bimbingan secara terarah dan simultan (terpadu) yang didasarkan pada praktik 

Rasulullah saw.  

  Secara garis besar, akhlak dibedakan atas akhlak terhadap Allah atau Khalik 

(Pencipta), dan akhlak terhadap makhluk (semua ciptaan Allah) yang terdiri atas 

akhlak terhadap manusia, meliputi akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap 

orang lain; serta akhlak terhadap selain manusia (makhluk hidup).12  

  Sehubungan dengan program utama dan perjuangan pokok dari suatu usaha 

adalah pembinaan akhlak mulia, maka lingkup akhlak tersebut mengandung nilai-

nilai pendidikan Islam yang harus ditanamkan kepada seluruh lapisan dan tingkatan 

masyarakat melalui latihan dan bimbingan secara terarah dan terpadu. 

a. Akhlak terhadap Allah (Khalik) 

   Akhlak terhadap Allah menupakan inti pokok ajaran akhlak dalam Islam, 

sebab akhlak Islam adalah produk dari jiwa tauhid atau keyakinan atas kekuasaan 

dan keesaan Allah swt., sehingga akhlak Islam merupakan suatu sikap mental dan 

laku perbuatan luhur yang mempunyai hubungan dengan Allah swt. sebagai Dzat 

Yang Maha Kuasa.13   

   Setiap laku perbuatan manusia, semuanya diketahui oleh Allah Yang Maha 

Mengetahui segala sesuatu, sesuai firman Allah dalam QS Yu>nus/10: 61. 

وَلََ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلََِّ كُنَّا عَلَيْكُمْ وَمَا تكَُونُ فيِ شَأنٍْ وَمَا تتَلْوُ مِنْهُ مِن قرُْآنٍ 

ةٍ فيِ الْْرَْضِ وَلََ  ثقْاَلِ ذرََّ ب كَِ مِن م ِ شُهُوداً إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ وَمَا يعَْزُبُ عَن رَّ

بِينٍ   لِكَ وَلََ أكَْبرََ إِلََّ فيِ كِتاَبٍ مُّ
 فيِ السَّمَاءِ وَلََ أصَْغرََ مِن ذَٰ

                                                           

12Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 352. 

13Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 39. 
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Terjemahnya: 

  Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari 
Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami 
menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari 
pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di 
langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, 
melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).14 

   Sudah sepatutnya manusia menjadikan Allah sebagai sandaran akhlak dalam 

melakukan aktivitas atau bekerja, karena Allah swt. Maha Mengetahui segala apa, di 

mana, dan kapan saja manusia berbuat, meskipun  perbuatan itu lebih kecil dari 

zarrah (atom). 

   Beberapa contoh akhlak terhadap Allah, yaitu: (a) mencintai Allah melebihi 

cinta kepada apa dan siapa pun juga dengan mempergunakan Alquran sebagai 

pedoman hidup dan kehidupan, (b) melaksanakan segala perintah dan menjauhi 

segala larangannya, (c) mengharapkan dan berusaha memperoleh keredhaan Allah, 

(d) mensyukuri nikmat dan karunia Allah, (e) menerima dengan ikhlas semua qada 

dan qadar Ilahi setelah berikhtiar secara maksimal (sebanyak-banyaknya hingga 

batas tertinggi), (f) memohon ampun hanya kepada Allah, (g) bertaubat hanya 

kepada Allah, dan (h) tawakkal berserah diri kepada Allah.15 Dasar pertama dari 

akhlak terhadap Allah adalah mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapa 

pun juga dengan mempergunakan Alquran sebagai pedoman hidup dan kehidupan.  

   Kualitas cinta merupakan pusat dari berbagai manifestasi ihsan. Cinta 

dibedakan dengan belas kasih (rahmat). Rahmat Allah bersifat umum ditujukan 

kepada setiap makhluk sedangkan rahmat yang spesifik (cinta) hanya akan terwujud 

di dalam surga yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Alquran 

                                                           

14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penterjemahan 

Al-Qur’an, 2011), h. 316. 

15Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 356-357. 
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mengaitkan cinta Allah dengan rahmat spesifikNya, tidak dengan rahmat yang 

bersifat umum, bahwa Allah mencitai orang-orang yang berbuat amal saleh.16  

   Akhlak kepada Allah yang demikian, berkaitan dengan takwa, bahwa surga 

hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa karena telah mencintai 

Allah melebihi cintanya kepada makhluk yang dimanifestasikan dalam bentuk amal 

saleh. 

   Syahidin memandang bahwa manusia bukanlah makhluk yang dapat 

menyendiri, melainkan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dan 

interkomunikasi dengan manusia lainnya. Sosialisasi manusia justeru memberikan 

nilai yang esensial bagi pengembangan kualitas pribadinya, sehingga Islam sangat 

mengakui hubungan sosial, bahkan makna kemanusiaan seseorang dalam pandangan 

Islam terletak pada interaksi dengan lingkungannya, termasuk di dalamnya 

komunikasi dengan Allah dan alam sekitarnya.17 

   Berakhlak kepada Allah swt., dimanifestasikan dalam bentuk mencintai 

Allah dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya, sebagaimana 

yang diwujudkan oleh peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng yang membaca 

Alquran dalam kegiatan tadarrus Alquran pada kerohanian Islam sebagai bentuk 

pelaksanaan perintah Allah untuk membaca Alquran, sebab Allah swt. mencintai 

orang-orang yang menamatkan bacaan Alquran.  

b. Akhlak terhadap Makhluk 

   Makhluk dalam pengetian umum adalah segala yang dijadikan atau 

diciptakan oleh Tuhan, baik yang dapat terlihat seperti manusia, binatang, dan 

                                                           

16Sachiko Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam. Terj. Ghufron A. Mas’adi, 

Trilogi Islam: Islam, Iman & Ihsan, h. 376-378. 

17Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qurab, h. 53. 
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tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak dapat terlihat oleh manusia (makhluk halus) 

seperti jin (termasuk malaikat), serta makhluk sosial (bermasyarakat), yaitu manusia 

sebagai individu yang telah melakukan hubungan secara timbal balik dengan 

manusia lain.18  

   Akhlak terhadap makhluk dalam konteks ini, dibatasi pada akhlak terhadap 

manusia, termasuk masyarakat, dan akhlak terhadap lingkungan hidup sebagai 

makhluk yang dapat diindera oleh manusia. Selain dianjurkan berakhlak mulia 

kepada manusia yang meliputi akhlak terhadap Rasulullah saw., akhlak terhadap 

orang tua, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap karib kerabat, dan akhlak 

terhadap masyarakat, juga dianjurkan berakhlak mulia kepada lingkungan hidup 

yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk yang digambarkan dalam matriks 

berikut. 

Tabel 2.1 

Matriks Manifestasi Akhlak terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup 

No. Ragam Akhlak Manifestasi 

1. Akhlak terhadap 

Rasulullah saw. 

a.  Mencintai Rasul secara tulus 

b.  Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri teladan dalam hidup 

dan kehidupan 

c.  Menjalankan apa yang dianjurkan, dan meninggalkan apa yang 

dilarangnya 

2. Akhlak terhadap 

orang tua 

a.  Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya 

b.  Merendahkan diri kepada keduanya diiringi rasa kasih sayang 

c.  Berkomunikasi dengan khidmat, lemah lembut dan bijaksana 

kepada keduanya 

d.  Berbuat baik kepada keduanya dengan sebaik-baiknya 

e.  Mendoakan keselamatan dan ampunan bagi mereka 

kendatipun telah meninggal dunia 

3. Akhlak terhadap 

diri sendiri 

a.  Memelihara kesucian diri 

b.  Menutup aurat 

                                                           

18Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 902. 
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c.  Jujur dalam perkataan dan perbuatan 

d.  Ikhlas  

e.  Sabar 

f.  Rendah hati 

g.  Malu melakukan perbuatan jahat 

h.  Menjauhkan dengki 

i.  Menjauhkan dendam 

j.  Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain 

k. Menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia. 

4. Akhlak terhadap 

keluarga dan karib 

kerabat 

a.  Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan 

keluarga 

b.  Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak  

c.  Berbakti kepada ibu bapak 

d.  Mendidik anak dengan kasih sayang 

e.  Memelihara hubungan silaturrahim dan melanjutkan 

silaturrahmi yang dibina orang tua yang meninggal dunia 

5. Akhlak terhadap 

tetangga 

a.  Saling mengunjungi 

b.  Saling membantu tatkala senang dan susah 

c.  Saling beri memberi (nasehat) 

d.  Saling hormat menghormati 

e.  Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan 

6. Akhlak terhadap 

masyarakat 

a.  Memuliakan tamu 

b.  Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakatnya 

c.  Saling menolong dalam melakukan kebajikan, dan takwa 

d.  Menganjurkan diri dan orang lain berbuat baik, dan mencegah 

dari berbuat jahat 

e.  Memberi makan fakir miskin dan berusaha melapangkan hidup 

dan kehidupannya 

f.  Bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan 

bersama 

j.   Menaati keputusan yang telah disepakati 

h.  Menunaikan amanah 

i.  Menepati janji  

7. Akhlak terhadap 

lingkungan hidup 

a.  Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup 

b.  Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan 

nabati, fauna, dan flora untuk kepentingan manusia dan 

makhluk lainnya 

c.  Sayang kepada sesama makhluk 

  Sumber data: Ali, 2008.19 

   Akhlak mulia yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perilaku 

tersebut di atas, merupakan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk pribadi 

muslim seuruhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk 

                                                           

19Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 356-357. 
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jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhsuburkan hubungan harmonis setiap pribadi 

dengan Allah, manusia, dan alam semesta.20 Pendidikan Islam mengutamakan 

pembentukan akhlak Islam dengan jalan menumbuhsuburkan hubungan harmonis 

setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta.  

   Akhlak Islam adalah takwa yang dimanifestasikan dalam bentuk akhlak 

mulia, mencakup segala nilai yang diperlukan manusia untuk keselamatan dan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nilai-nilai itu, menurut Langgulung yang 

dikonsepsi oleh Ali, dapat digolongkan dalam lima kategori besar, yaitu: (a) nilai-

nilai perseorangan, (b) nilai-nilai kekeluargaan, (c) nilai-nilai sosial, (d) nilai-nilai 

kenegaraan, dan (e) nilai-nilai keagamaan.21 

   Akhlak dengan pola takwa mengandung nilai-nilai, baik nilai-nilai 

keagamaan, maupun nilai-nilai perseorangan, kekeluargaan, sosial, dan kenegaraan 

yang perlu ditumbuhkankembangkan melalui pendidikan Islam, sebab pendidikan 

Islam menitikberatkan pada pendidikan nilai, sekalipun tidak mengabaikan 

pendidikan jasmani, akal, dan ilmu praktis lainnya. 

   Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, berfungsi menghubungkan 

sistem lama (pesantren) dan sistem baru dengan cara mempertahankan nilai-nilai 

lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu yang bermanfaat bagi 

umat Islam, sehingga kurikulum madrasah pada umumnya sama dengan kurikulum 

pesantren yang ditambah dengan beberapa mata pelajaran yang biasa disebut ilmu-

ilmu umum.22 Sehubungan dengan itu, maka madrasah merupakan lembaga 

                                                           

20Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 47-48. 

21Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 356-359. 

22Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 182-

183. 
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pendidikan Islam yang mengajarkan mata pelajaran agama Islam dan mata pelajaran 

umum. 

   Pengajaran agama Islam dalam struktur program madrasah, dibagi menjadi 

empat mata pelajaran, yaitu Akidah Akhlak, Alquran Hadis, Fikih, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam. Akidah Akhlak khususnya, merupakan mata pelajaran yang 

mengajarkan dan membimbing (peserta didik) untuk dapat mengetahui, memahami, 

dan meyakini akidah Islam, serta dapat membentuk dan mengamalkan tingkah laku 

yang baik sesuai dengan ajaran Islam.23 

   Akhlak sebagai salah satu bagian pengajaran Akidah Akhlak di madrasah, 

bertujuan untuk membentuk dan mengamalkan tingkah laku yang baik sesuai dengan 

ajaran Islam. Atas dasar itu, maka pengajaran akhlak di madrasah tidak cukup 

dengan hanya menyampaikan materi kepada peserta didik, akan tetapi yang lebih 

utama adalah membiasakan peserta didik berperilaku Islami atau berakhlak mulia 

dalam kehidupan sehari-hari. 

   Agar peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-

nilai akhlak dengan baik, maka guru dituntut untuk melakukan berbagai upaya 

pembinaan akhlak kepada peserta didik, baik melalui kegiatan kurikuler maupun 

melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

   Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh guru untuk membina akhlak 

peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler di madrasah adalah menerapkan 

model pembinaan akhlak yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kebutuhan 

peserta didik. 

                                                           
23Zakiah Daradjat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1995), h. 173. 
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 2. Model Pembinaan Akhlak di Madrasah 

   Model pembinaan akhlak di madrasah tsanawiyah pada dasarnya sama 

dengan model pembelajaran di sekolah pada umumnya, sebab tugas pokok guru 

menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut: 

  Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.24 

   Mencermati tugas pokok guru tersebut di atas, maka pembinaan peserta 

didik dilakukan melalui kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi, sehingga kegiatan pembinaan akhlak merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tugas pokok guru di madrasah pada 

umumnya, dan madrasah tsanawiyah pada khususnya. 

   Tugas pokok guru sebagai pendidik adalah menyelenggarakan pendidikan, 

sedangkan pendidikan dalam arti yang terbatas dapat merupakan salah satu proses 

interaksi belajar-mengajar dalam bentuk formal yang dikenal sebagai pengajaran 

(instructional).25  

   Jelaslah bahwa mengajar merupakan salah satu bentuk kegiatan mendidik 

yang terjadi dalam suatu proses interaksi antara peserta didik sebagai pembelajar 

dengan pendidik sebagai pengajar yang mengaplikasikan beragam model untuk 

membina dan mengembangkan potensi peserta didik. 

                                                           
24Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru dan Dosen (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3. 

25Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem Pengajaran Modul 

(Cet. IX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 23. 



25 
 

 
 

   Model diartikan secara umum sebagai kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan,26 sehingga model pembinaan 

akhlak peserta didik merupakan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai 

pedoman bagi pembina dalam melaksanakan aktivitas pembinaan akhlak terhadap 

peserta didik. 

   Adapun model mengajar adalah suatu rencana atau pola yang digunakan 

dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk 

kepada pengajar di kelas dalam setting (latar) pengajaran ataupun setting lainnya.27 

Jadi model mengajar merupakan pola yang direncanakan dan menjadi pedoman bagi 

guru, baik dalam melaksanakan pengajaran maupun dalam melaksanakan pembinaan 

terhadap peserta didik. 

   Istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran 

tertentu, termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungan, dan sistem pengelolaannya.28 

Model pembelajaran sebagai cetak biru (blue print) pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam mengaplikasikan suatu pendekatan pembelajaran tertentu, 

mengandung makna yang lebih luas dari pendekatan pembelajaran. 

   Model pembelajaran dapat pula diartikan sebagai suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran, termasuk buku-buku, film, komputer, kurikulum dan lain-lain. 

                                                           
26Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 127. 

27Bruce Joyce dan Marsha Weil, Models of Teaching (Boston: Allin & Bacon, 1980). Dikutip 

dalam Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), h. 185. 

28R. I. Arends, dkk., Exploring Teaching: An Introduction to Education (New York: 

McGraw-Hill Co., 2001). Dikutip dalam Hamruni, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Insan Madani, 

2011), h. 5. 
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Selanjutnya, setiap model pembelajaran mengarah kepada desain pembelajaran 

untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai.29 Model pembinaan merupakan acuan bagi guru dalam membina akhlak 

peserta didik agar peserta didik berakhlak mulia sebagaimana yang diharapkan 

dalam tujuan pendidikan nasional. 

   Joyce dan Weil selanjutnya membagi model pengajaran (pembinaan) 

menjadi beberapa rumpun, yaitu: (a) model pemrosesan informasi (information 

processing model), (b) model pribadi (personal model), (c) model interaksi sosial 

(social interaction model), (d) model perilaku (behavioral model).30 Setiap rumpun 

model pembinaan, terdiri atas model-model pembinaan berikut ini. 

a. Model Pemrosesan Informasi (Information Processing Model) 

   Model pemrosesan informasi, berorientasi pada kemampuan peserta didik 

memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuan kognitifnya.31 Sekurang-

kurangnya ada dua macam kecakapan peserta didik yang sangat perlu dikembangkan 

khususnya oleh guru, yaitu: (a) strategi belajar memahami isi materi pelajaran, dan 

(b) strategi meyakini arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya, serta 

menyerap pesan-pesan moral yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut.32 

   Materi pelajaran akhlak tidak cukup dengan hanya dipahami oleh peserta 

didik, akan tetapi yang lebih penting adalah meyakini pentingnya mengaplikasikan 

                                                           
29Bruce Joyce dan Marsha Weil, Models of Teaching (Boston: Allin & Bacon, 1980). Dikutip 

dalam Hamruni, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), h. 5. 

30Bruce Joyce dan Marsha Weil, Models of Teaching (Boston: Allin & Bacon, 1980). Dikutip 

dalam Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), h. 187-189. 

31Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (Cet. IV; 

Rajawali Pers, 2011), h. 139. 

32Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Cet. XV; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2010), h. 83. 
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nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam materi pelajaran akhlak tersebut, sehingga 

guru dituntut untuk mampu mengaplikasikan model pemrosesan informasi yang 

efektif untuk membina akhlak peserta didik. 

   Termasuk dalam rumpun model pembinaan pemrosesan informasi adalah 

model berpikir induktif (inductive thinking), model latihan inkuiri (inquiry training 

model), inkuiri ilmiah (scientific inquiry), penemuan konsep (concept attainment), 

pertumbuhan kognitif (cognitive growth), model penata lanjutan (advance organizer 

model), dan memori (memory).33 

   Pembinaan akhlak peserta didik melalui model berpikir induktif dipandang 

penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Model ini 

sengaja dirancang untuk pengembangan proses mental induktif dan penalaran 

akademik atau pembentukan teori.34 Hal ini diperlukan bagi peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir secara akademik atau teoretis dalam menggali 

nilai-nilai akhlak. 

   Teori belajar behaviorisme menekankan agar peserta didik secara aktif 

menyusun dan membangun pengetahuan dan pemahaman, sehingga guru bukan 

sekadar memberi informasi ke pikiran anak, akan tetapi guru harus mendorong anak 

untuk mengeksplorasi dunia mereka, menemukan pengetahuan, merenung, dan 

berpikir secara kritis.35 

                                                           
33Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi (Cet. I; Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), h. 187. 

34Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 141. 

35J. G. Brooks dan M. G. Brooks, In Search of Understanding: The Case for Constructivist 

Classroom (Upper Saddle River, NJ.: Merrill, 2001). Dikutip dalam John. W. Santrock, Educational 

Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: 

Kencana, 2007), h. 8. 



28 
 

 
 

   Berpikir menurut perpektif psikologi adalah memanipulasi atau mengelola 

dan mentransformasi informasi dalam memori. Kegiatan ini sering dilakukan untuk 

membentuk konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir 

kreatif, dan memecahkan masalah.36 Salah bentuk kegiatan berpikir adalah penalaran 

(reasoning), baik penalaran induktif maupun penalaran deduktif. 

   Penalaran induktif adalah penalaran dari hal-hal spesifik ke umum, yakni 

mengambil kesimpulan (membentuk konsep) tentang semua anggota suatu kategori 

berdasarkan observasi pada beberapa anggota.37 Misalnya, peserta didik hanya 

mempelajari beberapa materi akhlak terpuji, kemudian menyimpulkan tentang nilai 

esensial dalam akhlak terpuji tersebut. 

   Islam meletakkan dasar tentang salah satu nilai esensial, yaitu nilai 

kesempurnaan akhlak yang memungkinkan seseorang memiliki akhlak al-karimah 

yang tercermin pada sifat-sifat Nabi Muhammad saw., dan mengamalkan ajaran 

agama Islam secara sempurna sepanjang hayat.38 

   Penerapan model pemrosesan informasi untuk pembinaan akhlak peserta 

didik melalui model berpikir induktif, bertujuan untuk menanamkan nilai 

kesempurnaan akhlak menurut sifat-sifat Nabi Muhammad saw., sebagaimana yang 

termaktub dalam QS al-Ahzab/33: 21. 

                             

      

                                                           
36John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw Hill, 2004). Terj. Tri 

Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 357. 

37A. Markman dan D. Gentner, “Learning and Reasoning”, Annual Review of Psychology 51 

(2001). Dikutip dalam John. W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). 

Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 357. 

38Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 17. 
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Terjemahnya: 

  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.39 

   Model pembinaan akhlak menurut Islam adalah keteladanan menurut sifat-

sifat Nabi Muhammad saw., yakni siddiq, tabligh, amanah, dan fathanah yang 

diaplikasikan melalui model berpikir induktif dalam membentuk manusia muslim 

yang berakhlak mulia. 

   Pembinaan akhlak peserta didik dapat pula dilakukan melalui model latihan 

inkuiri (inquiry training model), yakni pemecahan masalah sosial, terutama melalui 

penemuan sosial dan penalaran logis.40 Penemuan sosial dilakukan untuk mencari 

dan menemukan informasi yang memang dibutuhkan, sedangkan penalaran logis 

untuk menarik kesimpulan berdasarkan observasi empiris yang dilakukan dengan 

cara-cara yang masuk akal, sebagaimana termaktub dalam QS al-Isra’/17: 36 

                           

      

Terjemahnya: 

  Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggunganjawabnya.41 

   Sehubungan dengan model latihan inkuiri pada pembinaan akhlak peserta 

didik, maka pemecahan masalah sosial melalui penemuan sosial dan penalaran logis 

perlu ditanamkan kepada peserta didik untuk mencari dan menemukan informasi 

yang dibutuhkan agar terbiasa mengambil kesimpulan dengan cara-cara yang masuk 

akal berdasarkan fakta lapangan yang dipertanggungjawabkan. 

                                                           
39Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 670. 

40Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 141. 

41Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 429. 
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   Inkuiri ilmiah (scientific inquiry) sebagai salah satu bentuk model 

pemrosesan informasi, dirancang untuk mengajar sistem penelitian dari suatu 

disiplin, tetapi juga diharapkan mempunyai dampak (effect) terhadap kawasan-

kawasan lain.42 Misalnya, melakukan penelitian tentang dampak perilaku sosial 

masyarakat tertentu. 

   Bersama dengan model latihan inkuiri, model inkuiri ilmiah juga 

menekankan pada keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah, 

sedangkan model berpikir induktif (inductive thinking model), penemuan konsep 

(concept attainment), pertumbuhan kognitif (cognitive growth), model penata 

lanjutan (advance organizer model), dan memori (memory) lebih menekankan pada 

kecakapan kognitif. 43 

   Model-model pembelajaran dalam rumpun model pemrosesan informasi 

pada dasarnya dapat diterapkan pada pembinaan akhlak peserta didik di madrasah 

tsanawiyah, termasuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng agar peserta didik 

dapat secara aktif mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan 

kecakapan kognitif. 

   Teori pemrosesan informasi menyatakan, bahwa peserta didik mengolah 

informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi 

tersebut. Siegler mendeskripsikan tiga karaktersitik utama dari teori dengan 

pendekatan pemrosesan informasi, yakni proses berpikir, mekanisme pengubah, dan 

modifikasi diri.44 

                                                           
42Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 141. 

43Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, h. 187. 

44Robert S. Siegler, Children’s Thinking (Upper Saddle River NJ.: Erlbaum, 1998). Dikutip 

dalam John. W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). Terj. Tri Wibowo, 

Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 310. 
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   Siegler berpendapat, bahwa berpikir adalah pemrosesan informasi yang 

terjadi ketika anak merasakan (perceive), melakukan penyandian (encoding), 

merepresentasikan, dan menyimpan informasi dunia sekelilingnya, sedangkan fokus 

utama pemrosesan informasi adalah peran mekanisme pengubah dalam 

perkembangan. Ada empat mekanisme menurut Siegler yang bekerja sama 

menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak, yaitu penyandian 

(encoding), otomatisasi konstruksi strategi, dan generalisasi.45 Berpikir dan 

mekanisme pengubah merupakan suatu proses untuk modifikasi diri. 

   Anak berperan aktif dalam perkembangan mereka (modifikasi diri). Mereka 

menggunakan pengetahuan dan strategi yang telah mereka pelajari untuk 

menyesuaikan respons pada situasi pembelajaran yang baru. Arti penting modifikasi 

diri dalam pemrosesan informasi dicontohkan dalam metakognisi yang berarti 

kognisi tentang kognisi atau mengetahui tentang mengetahui.46 

   Metakognisi diartikan pula sebagai proses seseorang berpikir tentang 

berpikir mereka sendiri dalam rangka membangun strategi untuk memecahkan 

masalah.47 Inti dari metakognisi adalah memecahkan masalah dengan menggunakan 

strategi yang tepat melalui proses berpikir tentang berpikir mereka sendiri. 

                                                           
45Robert S. Siegler, Thinking and Intelligence dalam M. H. Bornstein, dkk., Well-being 

(Marwah NJ.:: Erlbaum, 2002). Dikutip dalam John. W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: 

McGraw-Hill, 2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007),          

h. 311. 

46J. H. Flavell, “Cognitive Development”, Annual Review of Psychology 50 (1999). Dikutip 

dalam John. W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). Terj. Tri Wibowo, 

Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 311. 

47H. F. O’Neil Jr. dan R. S. Brown, Differential Effects of Question Formats in Math 

Assessment on Metacognition and Affect (Los Angeles: CRESST-CSE University of California, 

1997). Dikutip dalam Nurdin Arsyad, Model Pembelajaran Menumbuhkembangkan Kemampuan 

Metakognitif (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2016), h. 35. 
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   Sehubungan dengan belajar, maka metakognisi berhubungan dengan 

berpikir peserta didik tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka 

menggunakan strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat.48 Misalnya, peserta 

didik dengan tipe belajar kinestetik menyadari bahwa membuat suatu pola kerja 

merupakan cara terbaik baginya untuk memahami dan mengingat sejumlah besar 

informasi baru dalam bertindak. 

   Penerapan model pemrosesan informasi berproses melalui sembilan langkah 

penting, yaitu: (a) melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik,        

(b) memberikan informasi mengenai tujuan  pembelajaran dan topik yang akan 

dibahas, (c) merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran,         

(d) menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah direncanakan,  

(e) membimbing peserta didik beraktivitas dalam pembelajaran, (f) memberikan 

penguatan pada perilaku belajar, (g) memberikan feedback terhadap perilaku yang 

ditunjukkan peserta didik, (h) menilai proses dan hasil, serta (i) memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan 

pengalamannya.49 

   Melalui model pemrosesan informasi, peserta didik diharapkan memiliki 

keterampilan memecahkan masalah dan kecakapan kognitif. Peserta didik terampil 

memecahkan masalah-masalah moral dan akhlak, serta menggunakan strategi belajar 

memahami isi materi pembelajaran akhlak sehingga meyakini arti penting nilai-nilai 

yang terkandung pada materi pembelajaran akhlak untuk diaplikasikan dalam 

bertindak dan berperilaku di lingkungannya. 

                                                           
48Nurdin Arsyad, Model Pembelajaran Menumbuhkembangkan Kemampuan Metakognitif 

(Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2016), h. 35-36. 

49Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 140. 
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b. Model Pribadi (Personal Model) 

   Model mengajar dalam rumpun model pribadi lebih berorientasi pada 

perkembangan diri individu, bahwa peserta didik adalah individu unik yang 

berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga model pembinaan ini difokuskan pada 

usaha guru untuk menolong peserta didik dalam mengembangkan hubungan yang 

produktif dengan lingkungannya.50 Inti model pribadi adalah pengembangan diri 

peserta didik secara individu untuk mengembangkan hubungan yang produktif 

dengan lingkungannya. 

   Termasuk dalam rumpun model pribadi adalah pengajaran nondirektif 

(nondirective teaching), latihan kesadaran (awareness training), sinektik (synectics), 

sistem-sistem konseptual (conceptual systems), dan pertemuan kelas (classroom 

meeting).51 

   Model pribadi didasarkan pada teori belajar humanistik yang menekankan 

agar guru berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar peserta didik 

merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan dirinya, baik emosional maupun 

intelektual.52 Implikasinya, guru tidak hanya berperan sebagai sumber belajar yang 

menyampaikan sejumlah informasi atau materi pembelajaran kepada peserta didik. 

Selain itu juga berperan sebagai manajer kelas yang mengkondisikan kelas yang 

efektif untuk pengembangan emosional dan intelektual peserta didik. 

   Pengkondisian kelas berarti menciptakan kondisi siap bagi peserta didik, 

baik fisik dan mental, maupun emosional untuk mengikuti pembelajaran. Kegiatan 

ini dilakukan dengan cara menumbuhkan perhatian dan motivasi, menciptakan sikap 

                                                           
50Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, h. 187. 

51Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, h. 188-189. 

52Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 142. 
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yang mendidik, menciptakan kesiapan belajar peserta didik, dan menciptakan 

suasana pembelajaran yang demokratis.53 Pengkondisian kelas tercipta secara efektif 

bila guru dalam mengajar juga efektif. 

   Guru yang efektif, selain menguasai materi pelajaran dan keterampilan 

mengajar yang baik, juga memiliki strategi pengajaran yang baik dan didukung oleh 

metode penetapan tujuan, rancangan pengajaran, dan manajemen kelas.54 

Pembelajaran bersifat kompleks dan peserta didik bervariasi, sehingga guru harus 

menguasai beragam model mengajar dan mampu mengaplikasikan secara bervariasi 

dalam pembelajaran. 

   Salah satu model mengajar yang tepat digunakan untuk membina akhlak 

peserta didik adalah model pribadi, sebab model mengajar ini bertujuan untuk 

mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungan, sedangkan akhlak 

adalah sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia menurut ukuran 

baik dan buruk. Baik menurut akhlak adalah segala sesuatu yang berguna, baik  bagi 

diri sendiri maupun orang lain sesuai nilai dan norma agama, nilai dan norma yang 

terdapat dalam masyarakat.55 

   Pembinaan akhlak peserta didik melalui penerapan model pribadi, 

diharapkan dapat membentuk perilaku yang baik di kalangan peserta didik sesuai 

nilai dan norma agama, nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat yang tidak 

hanya berguna bagi dirinya sendiri, akan tetapi juga berguna bagi orang lain di 

lingkungan sekitarnya. 

                                                           
53Dadang Sukirman, Microteaching (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Departemen Agama RI., 2009), h. 110. 

54John. W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). Terj. Tri 

Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 7. 

55Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 351-355. 
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c. Model Interaksi Sosial (Social Interaction Model) 

   Model interaksi sosial adalah rumpun model mengajar yang menitikberat-

kan pada proses interaksi antarindividu yang terjadi dalam kelompok. Peserta didik 

dihadapkan pada situasi demokratis dan didorong untuk berperilaku produktif dalam 

masyarakat, sehingga model mengajar ini mengutamakan pengembangan kecakapan 

individu dalam berhubungan dengan orang lain.56 

   Model mengajar interaksi sosial didasarkan pada teori belajar gestalt yang 

memandang objek atau peristiwa tertentu sebagai suatu keseluruhan yang 

terorganisasikan, sehingga makna dari suatu objek atau peristiwa terletak pada 

keseluruhan bentuk (gestalt) dan bukan bagian-bagian.57 Atas dasar itu, maka 

pembinaan akhlak akan lebih bermakna bila dilakukan secara utuh, bukan bagian-

bagian yang terpisah. 

   Termasuk dalam rumpun model mengajar interaksi sosial adalah penentuan 

kelompok (group investigation), inkuiri sosial (social inquiry), metode laboratory 

(laboratory method), jurisprudensial (jurisprudential), bermain peran (role playing), 

dan simulasi sosial (social simulation).58 Model-model mengajar dalam rumpun 

model mengajar interaksi sosial ini, diaplikasikan untuk pembinaan akhlak peserta 

didik secara bervariasi untuk mengembangkan kecakapan peserta didik dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

   Akhlak sebagai nilai yang bersumber pada ajaran Islam yang esensial adalah 

keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Suatu perbuatan baru dapat disebut 

pencerminan akhlak bila dilakukan berulang-ulang, dan telah menjadi kebiasaan 

                                                           
56Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, h. 189. 

57Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 137. 

58Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, h. 189. 
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yang timbul dengan sendirinya tanpa pemikiran atau pertimbangan yang berulang-

ulang.59 Sehubungan dengan itu, maka model mengajar interaksi sosial merupakan 

salah satu model mengajar yang tepat digunakan dalam membentuk akhlak peserta 

didik secara utuh dalam berinteraksi dengan orang lain. 

   Penerapan model interaksi sosial dalam membina akhlak peserta didik 

dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu: (a) kerja kelompok, (b) pertemuan kelas, 

(c) pemecahan masalah sosial, (d) bermain peranan, dan (e) simulasi sosial.60 Melalui 

model interaksi sosial, peserta didik diharapkan memiliki kecakapan berperilaku 

yang sesuai dengan akhlak Islami dalam berinteraksi dengan orang lain. 

   Sehubungan dengan pembinaan akhlak peserta didik pada kegiatan 

kerohanian Islam, baik dalam bentuk kegiatan tadarrus Alquran, latihan ceramah, 

maupun pesantren kilat, diterapkan model interaksi sosial berbentuk penentuan 

kelompok, inkuiri sosial, yurispridensial, dan bermain peran. 

 1. Penentuan Kelompok 

   Killen dalam Muhammad Mushfi El Iq Bali, menguraikan langkah-langkah 

investigasi kelompok dalam model interaksi sosial,  yaitu:  

a. Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil maksimal empat orang dan memiliki 

independensi terhadap guru. 

b. Kegiatan peserta didik terfokus pada upaya-upaya untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang telah dirumuskan. 

c. Pengalaman belajar peserta didik yang harus dikuasai meliputi: mengumpulkan 

dan menganalisis sejumlah data, selanjutnya merumuskan kesimpulan. 

                                                           
59Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 348. 

60Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 137-138. 
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d. Peserta didik dalam kegiatan belajar dapat memanfaatkan beragam pendekatan 

yang bervariatif. 

e. Hasil-hasil penelitian peserta didik dirundingkan dengan bergiliran di antara 

seluruh peserta didik di dalam kelompok.61 

 Mengacu pada langkah-langkah penentuan kelompok dalam kegiatan 

kerohanian Islam untuk membina akhlak peserta didik, maka pembina kerohanian 

Islam terlebih dahulu membentuk kelompok peserta didik pada setiap bentuk 

kegiatan; merumuskan pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik secara individu 

dan berkelompok; memberikan tugas mengumpul data pada berbagai sumber yang 

dianalisis untuk menarik kesimpulan; menerapkan beragam pendekatan secara 

bervariasi; dan hasil pekerjaan peserta didik didiskusikan secara berkelompok. 

 2) Inkuiri Sosial 

   Inkuiri sosial pada dasarnya dapat diterapkan untuk membina akhlak 

peserta didik melalui langkah-langkah, yaitu: 

a. Orientasi dengan cara: menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang ingin 

dicapai; menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta 

didik untuk mencapai tujuan;  menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. 

b. Merumuskan masalah dengan cara: membimbing peserta didik dalam 

merumuskan masalah; mendorong peserta didik untuk merumuskan masalah yang 

sudah jelas jawabannya; dan meyakini bahwa peserta didik sudah memiliki 

pemahaman tentang konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah. 

c. Mengajukan hipotesis dengan cara: mengajukan hiptesis yang bersifat rasional 

dan logis. 

                                                           
 61Muhammad Mushfi El Iq Bali, “Model Interaksi Sosial dalam Mengelaborasi 

Keterampilan Sosial”. Jurnal Pedagogik 4 no. 02 (2017), h. 214. 
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d. Mengumpulkan data dengan cara: mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan dari 

berbagai sumber ilmiah.  

e. Menguji hipotesis dengan cara: mendorong peserta didik untuk menjawab 

rumusan masalah dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan konklusi 

data. 

f. Merumuskan kesimpulan dengan cara: menunjukkan kepada peserta didik 

mengenai data yang relevan untuk merumuskan kesimpulan secara singkat dan 

jelas sesuai tujuan yang ingin dicapai.62 

   Melalui langkah-langkah tersebut di atas, pembina kerohanian Islam dapat 

menerapkan inkuiri sosial untuk membina akhlak peserta didik dengan terlebih 

dahulu melakukan orientasi untuk cara: menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar 

yang ingin dicapai, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peserta didik untuk mencapai tujuan, dan menjelaskan pentingnya topik dan 

kegiatan belajar; membimbing, dan membimbing peserta didik merumuskan masalah 

yang sudah jelas jawabannya, serta menggali pemahaman peserta didik mengenai 

konsep-konsep yang terdapat dalam rumusan masalah; menuntun peserta didik 

mengajukan hipotesis yang bersifat rasional dan logis; mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi 

yang dibutuhkan dari berbagai sumber ilmiah; mendorong peserta didik untuk 

menjawab rumusan masalah dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan 

konklusi data; serta menunjukkan data yang relevan kepada peserta didik untuk 

merumuskan kesimpulan secara singkat dan jelas sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

                                                           

 62Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 306-308. 
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 3) Yurispridensial 

   Yurispridensial merupakan salah satu model pembinaan dalam rumpun 

model interaksi sosial yang dapat diterapkan untuk membina akhlak peserta didik 

pada berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kerohanian Islam melalui 

langkah-langkah, yaitu: 

a. Mengarahkan peserta didik pada kasus dengan cara memperkenalkan materi 

kasus, dan mereview fakta.  

b. Mengidentifikasi issue dengan cara peserta didik mensintesis antara fakta-fakta 

dengan issue-issue kebijakan publik, memilih kebijakan publik untuk 

didiskusikan, mengidentifasi norma dan konflik, mengidentifikasi fenomena 

dasar dan problematika seputar definisi. 

c. Memilih posisi dengan cara: mengartikulasikan posisinya, mencurahkan letak 

dasar dari nilai sosial atau dampak dari suatu ketetapan. 

d. Mengeksploitasi sikap dan pendirian serta bentuk argumentasi dengan cara: 

mematok kriteria-kriteria nilai yang dilanggar; membuktikan pengaruh posisi 

yang strategis atau tidak secara faktual; membuat, menegaskan prioritas, serta 

memaparkan kurangnya pelanggaran dalam nilai kedua. 

e. Menegaskan dan mengaktualisasi posisi dengan cara: meneguhkan serta 

berargumen pemilihan posisi tersebut dan mengaktualisasi posisi. 

f. Menguji asumsi faktual di balik posisi yang sudah qualified dengan cara: 

mengidentifikasi dugaan objektif dan relevan, dan menentukan konsekuensi.63 

 Berdasar pada langkah-langkah tersebut di atas, maka pembina dalam 

menerapkan yurispridensial sebagai model interaksi sosial untuk membina akhlak 

                                                           

 63Muhammad Mushfi El Iq Bali, “Model Interaksi Sosial dalam Mengelaborasi 

Keterampilan Sosial”. Jurnal Pedagogik 4 no. 02 (2017), h. 220-221. 
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peserta didik pada kegiatan-kegiatan kerohanian Islam dituntut untuk mengarahkan 

peserta didik pada kasus akhlak dalam masyarakat dengan cara memperkenalkan 

materi kasus, dan mereview fakta; mengajak peserta didik mengidentifikasi issue 

dengan cara mensintesis antara fakta-fakta dengan issue-issue kebijakan publik, 

memilih kebijakan publik untuk didiskusikan, mengidentifasi norma dan konflik, 

mengidentifikasi fenomena dasar dan problematika seputar definisi yang berkenaan 

dengan akhlak; memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih posisi 

dengan cara mengartikulasikan posisinya, mencurahkan letak dasar dari nilai sosial 

atau dampak dari suatu ketetapan; mendorong peserta didik mengeksploitasi sikap 

dan pendirian serta bentuk argumentasi dengan cara mematok kriteria-kriteria nilai 

yang dilanggar; membuktikan pengaruh posisi yang strategis atau tidak secara 

faktual, membuat, menegaskan prioritas, serta memaparkan kurangnya pelanggaran 

dalam nilai kedua; mengarahkan peserta didik untuk menegaskan dan 

mengaktualisasi posisi dengan cara meneguhkan serta berargumen pemilihan posisi 

tersebut dan mengaktualisasi posisi; menugasi peserta didik menguji asumsi faktual 

di balik posisi yang sudah qualified dengan cara mengidentifikasi dugaan objektif 

dan relevan, dan menentukan konsekuensi. 

 4) Bermain Peran  

   Bermain peran (role playing) merupakan salah satu bentuk model interaksi 

sosial yang dapat diterapkan untuk membina akhlak peserta didik melalui langkah-

langkah, yaitu: 

a. Memanaskan suasana kelompok dengan cara: mengidentikasi dan memaparkan 

masalah, menjelaskan masalah, menafsirkan masalah, dan menjelaskan role play. 
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b. Memilih partisipan dengan cara: menganalisis peran dan menentukan pemain 

yang akan diperankan peserta didik. 

c. Mengatur setting dengan cara: mengatur sesi-sesi tindakan dan menegaskan 

peran peserta didik sesuai penokohan dan situasi masalah. 

d. Mempersiapkan peneliti dengan cara: memutuskan subjek yang akan dicari dan 

memberikan tugas pengamatan. 

e. Pemeranan dengan cara: memulai role play, mengukuhkan role play, dan 

menyudahi role play. 

f. Berdiskusi dan evaluasi dengan cara: mereview pemeranan (kejadian, posisi, dan 

kenyataan), mendiskusikan fokus-fokus utama, dan mengembangkan pemeranan 

selanjutnya. 

g. Memerankan kembali dengan cara: memainkan peran yang sudah diubah dan 

memberi pengarahan atau alternatif perilaku dalam langkah selanjutnya. 

h. Diskusi dan evaluasi sesuai tahap ke enam. 

i. Refleksi dengan cara: menghubungkan permasalahan dengan kehidupan di dunia 

nyata serta permasalahan terbaru dan menjelaskan prinsip-prinsip global dalam 

perilaku.64 

 Pembina ekstrakurikuler kerohanian Islam dapat menerapkan model 

bermain peran untuk membina akhlak peserta didik pada berbagai bentuk kegiatan 

melalui langkah-langkah, yaitu: memanaskan suasana kelompok dengan cara 

mengidentikasi dan memaparkan masalah, menjelaskan masalah, menafsirkan 

masalah, dan menjelaskan role play yang berkenaan dengan akhlak; memilih 

partisipan dengan cara menganalisis peran akhlak dan menentukan peserta didik 

                                                           

 64Muhammad Mushfi El Iq Bali, “Model Interaksi Sosial dalam Mengelaborasi 

Keterampilan Sosial”. Jurnal Pedagogik 4 no. 02 (2017), h. 216-217. 
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yang akan memerankannya; mengatur setting dengan cara mengatur sesi-sesi 

tindakan dan menegaskan peran peserta didik sesuai penokohan dan situasi masalah; 

mempersiapkan peneliti dengan cara memutuskan subjek yang akan dicari dan 

memberikan tugas pengamatan; pemeranan dengan cara memulai role play, 

mengukuhkan role play, dan menyudahi role play; memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk berdiskusi dan evaluasi dengan cara mereview pemeranan 

(kejadian, posisi, dan kenyataan), mendiskusikan fokus-fokus utama, dan 

mengembangkan pemeranan selanjutnya; menugaskan peserta didik memerankan 

kembali dengan cara memainkan peran yang sudah diubah dan memberi pengarahan 

atau alternatif perilaku dalam langkah selanjutnya; mengajak peserta didik kembali 

mendiskusikan dan mengevaluasi pemeranan; mengarahkan peserta didik merefleksi 

dengan cara menghubungkan permasalahan dengan kehidupan di dunia nyata serta 

permasalahan terbaru dan menjelaskan prinsip-prinsip global dalam perilaku 

menurut tuntunan akhlak.  

d. Model Perilaku (Behavioral Model) 

   Model mengajar perilaku didasarkan pada teori belajar behavioristik yang 

memandang bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat 

diamati, bukan dengan proses mental. Perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan 

dan bisa dilihat secara langsung.65 Misalnya, peserta didik memungut sampah, 

merawat tanaman, meminjamkan alat tulis kepada teman, mengucapkan salam 

sambil tersenyum bila bertemu guru, tekun dan disiplin dalam belajar, dan lain 

sebagainya adalah contoh perilaku peserta didik yang mencerminkan akhlak terpuji 

yang bisa diamati. 

                                                           

65John. W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). Terj. Tri 

Wibowo, Psikologi Pendidikan, h. 266. 
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   Pembelajaran (pembinaan) yang menekankan pada kemampuan peserta 

didik menghafal informasi atau materi pembelajaran sebanyak-banyaknya tanpa 

dihubungkan dengan realitas kehidupan, berimplikasi pada peserta didik yang 

memiliki pengetahuan secara teoretis, akan tetapi tidak mampu diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   Pembelajaran (pembinaan) harus memberikan perubahan pada perilaku 

peserta didik yang dapat diamati ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran, 

sehingga guru dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran dengan konkrit dan 

dapat diamati.66 Inti pembelajaran dengan model perilaku adalah perubahan perilaku 

peserta didik yang dapat diamati. 

   Termasuk pada rumpun model perilaku adalah manajemen kontingensi 

(contingency management), kontrol diri (self-control), relaksasi (relaxation), 

pengurangan ketegangan (stress reduction), latihan asertif (assertive training), 

desentisasi (desemtization), dan latihan langsung (direct training).67 Setiap model 

mengajar pada rumpun model perilaku memiliki keunggulan dan kelemahan, 

sehingga dapat diaplikasikan secara bervariasi sesuai tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

   Model-model mengajar pada rumpun model perilaku, pada dasarnya dapat 

diaplikasikan secara berproses pada pembinaan akhlak peserta didik. Ada empat fase 

yang ditempuh untuk menerapkan model modifikasi perilaku, yakni (a) fase mesin 

pembelajaran, (b) penggunaan media pembelajaran, (c) pengajaran berprograma, 

serta (d) pengkondisian operan dan penguatan operan.68 Implikasinya, guru berperan, 

                                                           
66Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, h. 189-190. 

67Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, h. 190. 

68Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 144. 
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baik sebagai desainer yang merancang program pembelajaran maupun sebagai 

pengelola pembelajaran dengan mengkondisikan pembelajaran yang kondusif bagi 

aktivitas belajar peserta didik. 

   Beragam model mengajar yang diuraikan sebelumnya pada dasarnya dapat 

diaplikasikan dalam pembinaan akhlak peserta didik dengan mencermati dua hal, 

yaitu (a) pembelajaran adalah suatu sistem yang mengombinasikan secara 

terorganisasi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan,69 dan (b) peserta didik adalah 

organisme unik yang sedang berkembang pada seluruh aspek kepribadiannya melalui 

tahap perkembangan sesuai tempo dan irama masing-masing yang tidak selalu sama 

pada setiap aspek.70 

   Jelaslah bahwa model-model pembelajaran yang terdiri atas model 

pemrosesan informasi (information processing model), model pribadi (persomal 

model), model interaksi sosial (social interaction model), dan model perilaku 

(behavioral model) pada dasarnya dapat diaplikan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

untuk membina akhlak peserta didik. 

B. Kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah 

  Kegiatan ekstrakurikuler sebagai salah satu bentuk kegiatan yang terdapat 

dalam kurikulum di madrasah, tidak terpisahkan dari upaya pembinaan dan 

pengembangan madrasah sebagai sistem pendidikan yang senagaja didirikan dan 

diselenggarakan dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguh-sungguh) untuk 

                                                           
69Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2008), h. 6. 

70Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 199. 
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mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam, sebagaimana tertuang atau 

terkandung dalam visi, misi, tujuan, program kegiatan maupun pada praktik 

pelaksanaan kependidikannya, bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam merupakan salah satu wujud dari pengembangan sistem pendidikan Islam.71 

Sehubungan dengan itu, maka pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler 

di madrasah merupakan salah satu wujud dari upaya pembinaan dan pengembangan 

Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam di Indonesia. 

  Kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi juga semua 

pengalaman belajar yang diterima peserta didik dan mempengaruhi perkembangan 

pribadinya.72 Atas dasar itu, maka kurikulum tidak lagi dipandang sebagai rencana 

pelajaran yang hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam mata pelajaran tertentu saja, 

akan tetapi juga menyangkut kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di 

madrasah, mencakup berbagai pengalaman belajar yang dapat memengaruhi proses 

dan hasil belajar peserta didik. 

  Pandangan terhadap kurikulum saat ini, bukan hanya menyangkut mata 

pelajaran yang harus dipelajari, akan tetapi menyangkut seluruh usaha sekolah untuk 

memengaruhi peserta didik belajar baik di dalam maupun di luar kelas atau bahkan 

di luar sekolah.73 Kurikulum madrasah mencakup seluruh pengalaman belajar yang 

berlangsung di dalam di luar kelas. 

                                                           
71Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, 

dan Perguruan Tinggi. Edisi Pertama (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. v. 

72Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah (Cet. 1; Bandung: 

Sinar Baru, 1989), h. 4. 

73Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Edisi Pertama (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2008), h. 7. 
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  Kurikulum dipandang sebagai semua kegiatan dan  pengalaman belajar yang 

diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab madrasah, mencakup 

kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.74 Jelaslah, bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan salah satu komponen kurikulum di madrasah. 

  Didasarkan pada pandangan terhadap kurikulum tersebut mengharuskan 

madrasah mengembangkan program kegiatan baik dalam bentuk kegiatan 

intrakurikuler sebagai mata pelajaran terjadwal, maupun dalam bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar mata pelajaran terjadwal yang menjadi 

tanggung jawab madrasah. 

  Sejumlah ahli teori kurikulum memandang bahwa kurikulum bukan hanya 

meliputi semua kegiatan yang direncanakan, melainkan juga peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di bawah pengawasan madrasah sehingga selain kegiatan kurikuler yang 

formal, kurikulum juga mencakup kegiatan tidak formal yang sering disebut 

kegiatan ekstrakurikuler.75  

  Kurikulum formal meliputi tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran yang 

tersusun secara sistematis, strategi pembelajaran serta kegiatan-kegiatannya, dan 

sistem evaluasi untuk mengetahui pencapaian tujuan.76 Kurikulum dalam batasan ini 

dipandang sebagai rencana pembelajaran yang menyangkut dua hal pokok, yaitu isi 

kurikulum (subject matter), dan tujuan utama kurikulum.77 Jadi kurikulum formal 

merupakan rencana pembelajaran yang memuat tujuan, materi, dan strategi yang 

disusun secara sistematis sebagai pedoman bagi guru untuk menyelenggarakan 

proses pembelajaran di kelas. 

                                                           
74Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, h. 4. 

75S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Cet. 1; Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 5. 

76S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran, h. 5. 

77Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, h. 4. 
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  Kurikulum tidak formal disebut kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri atas 

kegiatan-kegiatan yang juga direncanakan akan tetapi tidak berkaitan langsung 

dengan pelajaran akademis dan kelas tertentu, berfungsi sebagai pelengkap 

kurikulum formal. Termasuk kegiatan ekstrakurikuler ini,  antara lain; pertunjukan 

sandiwara, pertandingan antar kelas atau antar madrasah, perkumpulan berbagai 

kegemaran (hobby), pramuka, dan lain-lain.78 

  Pergeseran pemaknaan kurikulum dari sejumlah mata pelajaran kepada 

pengalaman, selain disebabkan meluasnya fungsi dan tanggung jawab madrasah, 

juga dipengaruhi oleh penemuan-penemuan dan pandangan-pandangan baru 

khususnya penemuan dalam bidang psikologi belajar.79 Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat telah membawa dampak terhadap 

berbagai aspek kehidupan termasuk pergeseran fungsi dan tanggung jawab madrasah 

sebagai suatu institusi pendidikan. 

  Seiring dengan tumbuhnya berbagai macam kebutuhan dan tuntutan 

kehidupan, beban madrasah semakin berat dan kompleks. Madrasah tidak saja 

dituntut untuk membekali berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat cepat 

berkembang, tetapi juga dituntut untuk dapat mengembangkan minat dan bakat, 

membentuk moral dan kepribadian, bahkan dituntut agar peserta didik dapat 

menguasai berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi dunia 

pekerjaan.80  

                                                           
78S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran, h. 5. 

79Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 7. 

80Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). h. 5. 
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  Pengembangan minat dan bakat, membentuk moral dan kepribadian, bahkan 

meningkatkan keterampilan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan perkejaan, 

dapat diwujudkan melalui beragam kegiatan pengembangan diri dalam bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler. 

  Tuntutan-tuntutan baru yang dibebankan masyarakat terhadap madrasah 

mengakibatkan pula pergeseran makna kurikulum yang tidak hanya terbatas pada 

kegiatan intrakurikuler, tetapi juga kegiatan ekstrakurikuler untuk memenuhi 

kebutuhan pesrta didik, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan, 

termasuk kebutuhan daerah. 

  Kurikulum bersifat dinamis, selalu mengalami perkembangan sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan modern baik dalam  

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam bidang seni dan sosial 

budaya, kebutuhan peserta didik secara individual dan kelompok, serta kebutuhan 

pembangunan nasional dan daerah. 

  Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian penting 

pengembangan kurikulum yang diarahkan pada keterlibatan yang luas dari para 

pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan dan 

cara-cara mencapainya. 

  Perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia telah menerapkan tujuh model 

kurikulum, yaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 

1994, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),81 dan terakhir adalah Kurikulum 2013.  

                                                           
81Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Edisi Pertama (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2008), h. 107. 
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  Ketika format Kurikulum Berbasis Komptensi (KBK) diperkenalkan dan 

saat proses sosialisasi di pertengahan tahun 2006, format tersebut kemudian dicabut 

karena dianggap tidak efektif dan penggantinya adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP),82 kemudian diganti dengan Kurikulum 2013. 

  Kurikulum 2013 resmi diterapkan setelah dilakukan uji coba di beberapa 

sekolah sebagai pilot project berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudyaan RI. Nomor 81a tahun 2013 tentang Impelemnetasi Kurikulum 2013, 

kemudian dibekukan ketika pendidik sedang bingung dalam memahami format yang 

baru, entah format kurikulum apa lagi yang akan ditawarkan.83 Saat ini, kurikulum 

2013 telah resmi diberlakukan pada hampir seluruh madrasah di Indonesia. 

  Kurikulum 2013 menurut bab 1 Lampiran Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor  000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, dirancang dengan 

karaktristik antara lain mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat.84 

  Selanjutnya, struktur kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs.) memuat 

kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung pembentukan sikap kerpribadian, 

kepemimpinan, dan sikap sosial peserta didik, terutama sikap peduli.85 Atas dasar 

                                                           
82Samsul Nisar, Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah sampai 

Indonesia. Edisi Pertama (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007), h. vii. 

83Samsul Nisar, Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah sampai 

Indonesia, h. vii. 

84Kementerian Agama RI., Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  

000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab (Jakarta: Kemenag RI., 2013), h. 8. 

85Kementerian Agama RI., Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  

000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab, h. 15. 
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itu, maka akhlak peserta didik dapat dibina melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

bagi pengembangan diri di madrasah tsanawiyah. 

  Kegiatan pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi madrasah. 

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, 

atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler.86  

  Jadi kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pengembangan diri yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

didik mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, 

minat yang difasilitasi oleh madrasah. 

  Penelitian mutakhir mengenai perkembangan kognisi serta kemajuan 

komputer menunjukkan bahwa pengembangan kognisi yang distimuli oleh 

lingkungan sosial dan budaya merupakan suatu proses. Hal ini menunjukkan bahwa 

di dalam pengembangan kognisi diperlukan apresiasi budaya yang tidak lahir dengan 

sendirinya tetapi merupakan suatu proses antara individu dengan kebudayaannya 

atau di dalam proses belajar.87 Ini berarti bahwa apresiasi budaya merupakan suatu 

proses belajar yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kegiatan pendidikan. 

  Penemuan-penemuan baru khususnya dalam bidang psikologi, 

mengakibatkan pemahaman baru terhadap konsep perubahan tingkah laku manusia. 

                                                           
86Masnur Muslich, KTSP: Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual Edisi 

Pertama (Cet. 4; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 30. 

87H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Cet. 3; Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 216. 
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Dewasa ini, anggapan terhadap manusia sebagai organisme yang pasif yang 

perilakunya dapat ditentukan oleh lingkungan seperti yang dijelaskan dalam  aliran 

behavioristik, telah banyak ditinggalkan orang.88  

  Sehubungan dengan itu, maka proses pendidikan bukan lagi memberikan 

stimulus, akan tetapi usaha mengembangkan potensi yang dimiliki. Peserta didik 

tidak lagi dianggap sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek belajar yang harus 

mencari dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Hal ini menuntut perubahan 

makna mengajar yang tidak lagi diartikan sebagai proses penyampaian materi 

pembelajaran, atau memberikan stimulus sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, 

akan tetapi lebih dipandang sebagai proses mengatur lingkungan agar peserta didik 

belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.89 Proses mengatur 

lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku belajar peserta didik sangat 

dimungkinkan terwujud melalui beragam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai 

dengan potensi dan kemampuan peserta didik. 

  Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang 

lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan 

berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun 

kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social 

reconstructivism).90 Sehubungan dengan itu, maka kurikulum dikembangkan atas 

dasar teori pembelajaran eksperimentalisme, dan teori pembelajaran konstruktivisme 

sosial. 

                                                           
88Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 212. 

89Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 212. 

90Kementerian Agama Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab, Bab I. 
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  Pembelajaran (learning) menurut teori pembelajaran eksperimentalisme 

didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan 

keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman.91 Atas dasar itu, maka 

dapat dipahami bahwa pembelajaran merupakan suatu perubahan  perilaku, 

pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang diperoleh individu dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

  Teori pembelajaran konstuktivisme memandang, bahwa peserta didik 

mengkonstruksi pengetahuan dengan mentransformasikan, mengorganisasikan, dan 

mereorganisasikan pengetahuan dan informasi sebelumnya. Selanjutnya, 

konstruktivis sosial menekankan, bahwa peserta didik mengkonstruksi pengetahuan 

melalui interaksi sosial dengan orang lain. Isi dari pengetahuan ini dipengaruhi 

kultur di mana peserta didik tinggal yang mencakup bahasa, keyakinan, dan 

keahlian/keterampilan.92 Konstruktivis sosial menekankan pada konteks sosial dari 

pembelajaran, bahwa pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksi secara bersama. 

  Teori pembelajaran eksprimentalisme dan teori pembelajaran konstruktivis 

sosial sebagai landasan teoretis pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler 

menekankan arti penting pengembangan kemampuan kognitif melalui pembelajaran 

kolaboratif yang diperoleh dari pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan.  

  Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bentuk kegiatan pengembangan diri 

yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

minat, kondisi dan perkembangan peserta didik dengan  memperhatikan kondisi 

                                                           
91John W. Santrock, Educational Psychology. 2nd Edition (Dallas: McGraw-Hill, 2004). 

Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan. Edisi Kedua (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007), h. 60. 

92John W. Santrock, Educational Psychology, terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, h. 

390. 
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sekolah.93 Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pengembangan diri yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik yang disesuaikan dengan taraf perkembangan 

peserta didik dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. 

  Kegiatan pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan peserta didik 

dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi dan kebiasaan dalam 

kehidupan, kemampuan kehidupan beragama, kemampuan sosial, kemampuan 

belajar, wawasan dan perencanaan karier, kemampuan pemecahan masalah, serta 

kemandirian.94 Agar dapat mencapai tujuan khusus tersebut, maka kegiatan 

pengembangan diri dilaksanakan dalam bentuk kegiatan terprogram, dan kegiatan 

tidak terprogram. 

  Kegiatan terprogram adalah kegiatan yang direncanakan secara khusus dan 

diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya,95 dan 

kegiatan tidak terprogram adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh 

pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang diikuti oleh semua peserta 

didik.96 Salah satu bentuk kegiatan pengembangan diri yang tidak terprogram di 

sekolah adalah perayaan hari besar Islam seperti peringatan  maulid Nabi 

Muhammad saw., yang mengikutsertakan semua peserta didik dalam berbagai 

bentuk perlombaan. 

                                                           
93Muhaimin, dkk., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pada Sekolah dan Madrasah. Edisi Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),h. 356. 

94Muhaimin, dkk., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pada Sekolah dan Madrasah, h. 356. 

95Muhaimin, dkk., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pada Sekolah dan Madrasah, h. 356. 

96Muhaimin, dkk., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pada Sekolah dan Madrasah, h. 361. 
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  Kegiatan pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan salah satu kegiatan terprogram yang dilaksanakan dengan perencanaan 

khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara 

individual, kelompok, dan/atau klasikal, mencakup kepramukaan, latihan 

kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja, seni, olah raga, cinta alam, 

jurnalistik, teater, dan keagamaan.97 Bentuk kegiatan ekstrakurikuler untuk 

pengembangan diri dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan 

peserta didik, serta kondisi dan kemampuan masing-masing madrasah. 

  Kegiatan pengembangan diri, baik dalam bentuk kegiatan terprogram 

maupun kegiatan tidak terprogram pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional, yaitu: 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

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

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.98 

  Pendidikan merupakan keniscayaan bagi suatu bangsa untuk 

mempersiapkan generasi penerus pembangunan yang lebih baik di masa depan, 

karena maju mundurnya suatu bangsa dan negara banyak ditentukan kemajuan 

pendidikan oleh bangsa yang bersangkutan, bahkan mempersiapkan generasi yang 

lebih baik merupakan anjuran Allah dalam QS al-Nisa>’/4: 9. 

                                

        

                                                           
97Muhaimin, dkk., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pada Sekolah dan Madrasah, h. 356-357. 

98Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, h. 7. 
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Terjemahnya: 

 Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.99 

  Merencanakan kegiatan untuk mempersiapkan generasi ideal untuk masa 

depan yang lebih baik merupakan keniscayaan bagi suatu bangsa untuk kemajuan 

dan kesejahteraannya, sebagaimana  untuk yang telah digariskan oleh Allah swt., 

dalam QS al-Hasyr /59: 18. 

                                      

       

Terjemahnya: 

  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.100 

  Melalui Alquran, Islam mengajarkan kepada umatnya agar mempunyai 

orientasi hidup ke masa depan. Bagi umat Islam, langkah-langkah yang ditempuh 

dalam menjalani hidupnya harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap 

langkah yang ditempuh bertujuan untuk mengatasi masalah 

   Landasan teoretis kurikulum menyatakan bahwa kurikulum dikembangkan 

atas teori pendidikan berdasarkan standar (standard-based education), dan teori 

kurikulum berbasis kompetensi (competency based curriculum). Pendidikan 

berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal 

warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi 

                                                           
99Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 136. 

100Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 919. 
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lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman seluas-

luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, 

berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.101 Pengembangan kemampuan 

peserta didik sebagaimana dimaksudkan di atas dapat dilakukan dengan berbagai 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler. 

   Visi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah berkembangnya 

potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik 

secara optimal melalui kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler, dan misinya adalah 

menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik; dan menyelenggarakan sejumlah 

kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan 

mandiri dan atau berkelompok.102 Kegiatan di luar kegiatan kurikuler ini disebut 

kegiatan ekstrakurikuler. 

  Melalui kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik diberi kesempatan seluas-

luasnya untuk dapat mengembangkan, mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri 

mereka secara optimal untuk mengembangkan berbagai potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, dan kemandirian, baik secara individual maupun secara 

berkelompok. 

                                                           
101Kementerian Agama Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab, Bab I. 

102Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonedsia Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi 

Kurikulum, Lampiran III Tentang Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, h. 5. 
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  Konstruktivisme memandang bahwa strategi memperoleh lebih diutamakan 

dibandingkan seberapa banyak peserta didik memperoleh dan mengingat 

pengetahuan. Implikasinya, guru dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sebagai 

pemberi pengetahuan atau materi pembelajaran, akan tetapi sebagai motivator yang 

dapat mengaktifkan peserta didik untuk mengolah informasi melalui mencari dan 

mengalami.103 

   Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan 

pada waktu libur sekolah yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah untuk 

memperdalam dan memperluas pengetahuan peserta didik, mengenal hubungan antar 

berbagai mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat, serta melengkapi upaya 

pembinaan manusia seutuhnya.104 Sehubungan dengan itu, maka akhlak peserta didik 

dapat dibina melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam pelajaran 

terjadwal. 

   Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh 

peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan 

kurikuler dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah untuk mengembangkan 

kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas. 

   Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan 

berkaitan dengan program kurikuler yang dimaksudkan untuk lebih memantapkan 

pembentukan kepribadian peserta didik, di samping untuk lebih mengaitkan antara 

pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikuler dengan keadaan dan 

kebutuhan lingkungan melalui berbagai kegiatan, seperti kepramukaan, usaha 

                                                           
103Dadang Sukirman, Mocroteaching (Cet. 1; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h. 120. 

104Depdikbud RI., Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2001),  h. 5. 
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kesehatan sekolah, olah raga,  palang merah, kesenian, dan kegiatan lain yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program.105 

  Kegiatan ekstrakurikuler pada Madrasah Tsanawiyah (MTs.) menurut Bab I 

Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  000912 Tahun 2013 

Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab, yaitu Pramuka (utama), Unit Kesehatan Sekolah, Palang Merah 

Remaja, Badan Kegiatan Rohani Islam (ROHIS), dan yang lainnya.106 

  Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik, serta dapat mengembangkan bakat 

dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia 

seutuhnya.107 Pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi objektif masing-masing satuan 

pendidikan. 

  Bila dianalisis secara cermat maka kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

salah satu bentuk kegiatan pengembangan diri yang dirancang secara terprogram 

pada satuan pendidikan yang menjembatani perbedaan kebutuhan dan perkembangan 

peserta didik untuk mendukung kegiatan kurikuler. 

  Adapun bentuk-bentuk kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler di madrasah adalah kepramukaan, latihan kepemimpinan, kegiaan 

                                                           
105Kementerian Agama RI., Panduan Umum Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pendidikan Agama Islam (Cet. 1; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2011),  h. 7. 

106Kementerian Agama RI., Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor  000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Bahasa Arab, h. 15. 

107Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonedsia Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi 

Kurikulum, Lampiran III Tentang Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, h. 3-4. 
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ilmiah remaja, palang merah remaja, seni, olah raga, cinta alam, jurnalistik, teater, 

dan keagamaan.108 

  Berbagai kegiatan ekstrakurikuler baik untuk satuan pendidikan maupun 

untuk rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di atas, merupakan dasar 

bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan program dan 

kegiatan ekstrakurikuler di madrasah, termasuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Bantaeng.  

C. Kerangka Koseptual 

  Sekaran dalam Sugiyono menjelaskan, bahwa kerangka konseptual sebagai 

model berpikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.109 Kerangka pikir disusun dalam 

bentuk skema yang menggambarkan hubungan antar konsep pada fokus penelitian 

yang diteliti berikut ini. 

Tabel 2.4.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108Muhaimin, dkk., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pada Sekolah dan Madrasah, h. 357. 

109Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D (Cet. XIX; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 65. 

Kerohanian Islam 

 

* Tadarrus Alquran 

* Latihan ceramah 

* Pesantren kilat  

Pembinaan Akhlak 

 

* Akhlak terhadap Khalik 

* Akhlak terhadap 

makhluk 

 

Akhlak Peserta Didik 

 

Model Interaksi Sosial 

* Penentuan Kelompok 

* Inkuiri Sosial 

* Yurispridensial 

* Bermain Peran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

   Berdasarkan jenis data dan analisisnya, maka penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang 

alamiah.1 Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan,2 didasarkan pada filsafat 

postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik 

(utuh), kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif 

(reciprocal).3  

   Sesuai dengan jenisnya, maka penelitian yang tergolong kualitatif ini 

dilakukan pada objek secara holistik (tidak terpisah-pisah) untuk memahami 

fenomena tertentu, yaitu pembinaan akhlak peserta didik melalui penerapan model 

interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

 2. Lokasi Penelitian 

   Pemilihan lokasi (site selection) berkenaan dengan penentuan unit, bagian, 

kelompok, dan tempat di mana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa 

                                                           

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Cet. XVIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 15. 

2Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, pemberi data, 

pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Lihat, Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian 

Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 94. 

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 8. 
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yang diteliti.4 Lokasi penelitian ditetapkan di MTs. Negeri Bantaeng berdasarkan 

beberapa pertimbangan, antara lain lokasi tersebut memiliki karakteristik sebagai 

lembaga pendidikan Islam bestatus negeri yang menjadikan akhlak al-karimah 

sebagai salah satu misinya. 

   Selain itu, MTs. Negeri Bantaeng merupakan salah satu madrasah yang 

mendukung program pemerintah Kabupaten Bantaeng yang bervisi unggul berbasis 

agama, sehingga menjadikan kerohanian Islam sebagai salah satu wadah pembinaan 

akhlak bagi peserta didik. 

B. Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap 

suatu proses.5 Dengan demikian, pendekatan penelitian merupakan titik tolak atau 

sudut pandang yang digunakan terhadap proses penelitian. Proses penelitian pada 

dasarnya dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu pendekatan metodologi yang 

bersifat fenomenologi, dan pendekatan keilmuan yang meliputi pedagogis dan 

psikologis. 

 1. Pendekatan Metodologi 

   Berdasarkan pada perspektif metodologi, maka salah satu pendekatan yang 

digunakan untuk memandang suatu proses penelitian adalah studi deskriptif, yaitu 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan 

pendukung terhadap fokus, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut untuk 

dicari peranannya terhadap fokus lain.6 

                                                           
4Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 102. 

5Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 295. 

 6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013), h. 151. 
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   Sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pembinaan akhlak peserta didik 

melalui penerapan model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam, maka 

dikumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang berkaitan 

dengan bentuk-pentuk kegiatan kerohanian Islam, pembiaan akhlak peserta didik 

pada kegiatan kerohanian Islam, dan realisasi pembinaan akhlak peserta didik 

melalui penerapan model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. 

Negeri Bantaeng. 

 2. Pendekatan Keilmuan 

   Beragam perspektif hasil studi beberapa disiplin ilmu tertentu yang 

dipandang memiliki keterkaitan dengan pendidikan, akan tetapi terdapat disiplin 

ilmu tertentu yang menjadi titik tolak (pendekatan) dalam pendidikan, antara lain 

pedagogik dan psikologi.7 Sehubungan dengan itu, maka titik tolak (pendekatan) 

yang tepat digunakan dalam memandang pembelajaran  sebagai bagian penting dari 

kegiatan pendidikan adalah pendekatan pedagogik (ilmu pendidikan), dan 

pendekatan psikologi pendidikan. 

   Bertitik tolak pada ilmu pendidikan Islam sebagai proses transinternalisasi 

pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, 

pembiasaan, bimbingan, pengawasan, dan pengembangan potensi yang dimilikinya 

agar mencapai keselarasan, dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat,8 maka 

pembinaan akhlak peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng diteliti dari perspektif 

ilmu pendidikan Islam. 

                                                           
 7Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2017), 

h. 27-28. 

 8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013), h. 151. 
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   Selanjutnya, psikologi pendidikan sebagai cabang ilmu psikologi yang 

secara khusus membahas cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam 

lingkungan pendidikan,9 tepat digunakan sebagai titik tolak untuk meneliti model 

interaksi sosial sebagai salah satu model pembelajaran yang diterapkan pada 

berbagai bentuk kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

C. Sumber Data 

   Sumber data adalah subjek yang menjadi sumber memperoleh data atau 

informasi, baik berupa orang (person), tempat (place), maupun berupa tulisan 

(paper).10 Pengumpulan dapat dilakukan pada berbagai sumber, baik sumber primer 

maupun sumber sekunder. 

   Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data,  dan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.11 Pengumpulan data dilakukan pada 

sumber data yang memenuhi kriteria, yaitu menguasai atau memahami sesuatu 

melalui proses enkulturasi (diketahui dan dihayati), sedang berkecimpung atau 

terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti, mempunyai waktu yang memadai untuk 

memberikan informasi, tidak cenderung menyampaikan informasi dari hasil 

kemasannya sendiri, cukup asing dengan peneliti.12 Berdasarkan pertimbangan 

tersebut di atas, maka ditetapkan sumber-sumber data, baik sumber data primer 

maupun sumber data sekunder berikut ini. 

                                                           
 9John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: MCGraw-Hill Inc Co, 2004); terj. Tri 

Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 4. 

 10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan  Praktik, h. 172. 

11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 225. 

12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 293. 
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 1. Sumber Data Primer 

   Beberapa sumber data yang dipandang memenuhi kriteria sebagai sumber 

data, dan secara langsung terlibat dalam proses yang diteliti, ditetapkan sebagai 

sumber data primer, terdiri atas: guru mata akidah akhlak, pembina kerohanian 

Islam, dan peserta didik yang mengikuti kegiatan kerohanian Islam, baik pada 

kegiatan tadarrus Alquran, latihan ceramah, maupun pesantren kilat di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

 2. Sumber Data Sekunder 

    Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam proses yang diteliti, akan 

tetapi kepala dan wakil kepala madrasah, serta guru dan pembina ekstrakurikuler 

lainnya dipandang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang 

sedang diteliti sehingga dapat memberikan data atau informasi yang akurat sesuai 

apa adanya, maka ditetapkan sebagai sumber data sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

   Data atau informasi diperoleh, baik dari sumber primer maupun sumber 

sekunder dengan menggunakan beberapa metode, yaitu pengamatan (observation), 

wawancara (interview), dan dokumentasi (documentation) dengan cara-cara sebagai 

berikut. 

 1. Pengamatan (Observation) 

   Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yang dilakukan 

dengan cara observasi sistematis, yaitu melakukan pengamatan dengan 
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menggunakan pedoman sebagai instrumen.13 Observasi sistematis digunakan untuk 

mengumpulkan data, baik tentang pembinaan akhlak peserta didik pada kegiatan 

kerohanian Islam, maupun penerapan model interaksi sosial pada kegiatan 

kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

 2. Wawancara (Interview) 

   Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang digunakan 

peneliti untuk menilai keadaan seseorang (latar belakang, orang tua, pendidikan, 

perhatian, dan sikap terhadap sesuatu).14  

   Berdasarkan pada pengetahuan peneliti dengan pasti tentang informasi yang 

akan diperoleh (tersedia serentatan pertanyaan untuk diberi tanda check), maka 

digunakan wawancara terstruktur yang selain digunakan untuk melakukan studi 

pendahuluan, juga untuk mendalami laporan diri sendiri (self-report) dari informan 

atau sumber data.15  

   Metode wawancara secara terstruktur digunakan, baik untuk menemukan 

permasalahan yang akan diteliti melalui studi pendahuluan maupun untuk 

mengumpulkan data tentang persepsi orang-orang yang terlibat, baik langsung 

maupun tidak langsung dalam kegiatan pembinaan akhlak peserta didik melalui 

penerapan model interakasi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

                                                           
 13Selain observasi sistematis, ada pula cara observasi nonsistematis yang dilakukan oleh 

pengamat dengan tidak menggunakan instrumen. Lihat, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 

Suatu Pendekatan  Praktik, h. 200. 

 14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan  Praktik, h. 200. 

15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 137-138. 
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 3. Dokumentasi 

   Dokumentasi adalam metode pengumpulan data dengan cara menghimpun, 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun 

elektronik yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Dokumen-dokumen yang 

dihimpun, dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.16 Dokumen 

tentang kegiatan pembina dan peserta didik pada kegiatan kerohanian Islam, baik 

mengenai pembinaan akhlak pada kegiatan kerohanian Islam, maupun penerapan 

model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam diperoleh dari dokumen 

sekolah, baik dalam bentuk dokumen portofolio maupun catatan insidental 

(anecdotal records). 

E. Instrumen Penelitian 

   Instrumen atau alat pengumpulan data yang utama (key instrument) dalam 

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (human instrumen) yang terjun ke 

lapangan melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, analisis, 

dan membuat kesimpulan, namun dapat dikembangkan instrumen penelitian 

sederhana setelah fokus penelitian menjadi jelas untuk melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara.17 

   Sesuai dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, maka 

digunakan instrumen sebagai alat pengumpulan data yang terdiri atas lembar 

observasi, pedoman wawancara (interview guide), dan format catatan lapangan 

berikut ini. 

                                                           
 16Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 221-222. 

17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 137-138. 
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 1. Lembar Observasi 

   Data atau informasi tentang pembinaan akhlak peserta didik di MTs. Negeri 

Bantaeng diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan lembar pengamatan 

(observasi) yang disusun dalam bentuk skala, dari skala yang tidak sesuai sampai 

skala yang sangat sesuai. 

 2. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

   Studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan 

untuk memperoleh data atau informasi tentang persepsi pengawas, kepala dan wakil 

madrasah, guru, dan pembina kegiatan ekstrakurikuler tentang pembinaan akhlak 

peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng diperoleh dengan menggunakan instrumen 

pedoman wawancara (interview guide) yang disusun dalam bentuk serentetan 

pertanyaan yang dilengkapi dengan pilihan ya, dan tidak untuk diberi tanda check  

() yang sesuai dengan jawaban informan. 

 3. Format Dokumentasi 

   Pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen, baik yang 

terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler maupun penerapan model pembinaan akhlak 

peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng, diperoleh dari dokumen portofolio, dan dari 

catatan insidental (anecdotal records) peserta didik dengan menggunakan format 

dokumentasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

   Peneliti sebagai instrumen kunci (key instrument), berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 
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kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.18 

   Analisis data merupakan gambaran penerapan cara berpikir penalaran pada 

proses penelitian.19 Analisis data pada penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data.20 Setelah peneliti berpadu dengan situasi yang 

diteliti, pengumpulan data lebih diintensifkan. Sementara pengumpulan data terus 

berjalan, analisis data mulai dilakukan. 

   Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengolahan data, dimulai dengan 

menyusun fakta-fakta hasil temuan lapangan, kemudian peneliti membuat diagram-

diagram, tabel, gambar-gambar, dan bentuk-bentuk pemaduan lainnya untuk 

dikembangkan menjadi proposisi dan prinsip-prinsip.21 

   Pengolahan dan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan catatan lapangan 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, mereduksi (memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.22 

   Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan dengan teknik reduksi data (data 

                                                           
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 222. 

 19John W. Best, Research in Education, Third Edition (India: Prentice-Hall), Terj. Sanapiah 

Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 

1982), h. 244.  

20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 293. 

 21Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 115. 

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 222. 
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reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi 

(conclusion drawing/verification).23 Proses analisis data melalui langkah-langkah 

tersebut, terangkum dalam kegiatan berikut ini. 

 1. Reduksi Data (Data Reduction) 

   Meduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.24 

Sehubungan dengan itu, maka data dengan ragam dan jumlah yang banyak, dipilih 

dan dipilah (dikategorisasikan) yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga data 

yang tidak relevan ditinggalkan atau dihilangkan. 

   Penelitian dengan fokus utama, yaitu pengamalan ibadah shalat peserta 

didik menurut pandangan guru dan orang tua, dilakukan di lapangan dengan 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, sehingga terdapat data yang tidak 

relevan. Data yang tidak relevan inilah yang dihilangkan melalui kegiatan reduksi 

data. 

 2. Penyajian Data (Data Display) 

   Penyajian data pada penelitian kualitatif bias dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, akan 

tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 25 Penyajian data dalam penelitian 

ini dipilih menggunakan teknik teks yang bersifat naratif, sehingga data yang 

diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk naratif setelah sebelumnya dilakukan 

reduksi data.   

                                                           
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 246. 

24Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 247. 

25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 249. 
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 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

   Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat sementara 

yang bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, akan tetapi 

kesimpulan menjadi kredibel bila didukung oleh bukti yang kuat. Penarikan 

kesimpulan semacam inilah yang disebut konklusi dan verifikasi dalam penelitian 

kualitatif.26 Penarikan kesimpulan pada penelitian ini, dilakukan dengan cara 

menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti di lapangan, baik tentang pembinaan 

akhlak peserta didik maupun tentang kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

   Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji 

depenabilitas data (reliabilitas), uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), 

dan uji komfirmabilitas (objektivitas), namun yang utama adalah uji kredibilitas data 

yang dilakukan antara lain dengan teknik triangulasi, dan perpanjangan 

pengamatan.27 Atas dasar itu, maka dilakukan uji keabsahan data dari segi 

kredibilitasnya (validitas internal) dengan menggunakan teknik triangulasi, dan 

membercheck.  

 1. Triangulasi 

   Menurut Wiersma, triangulation is qualitative cross-validation. It assesses 

the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or 

multiple data collection procedures,28 bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

                                                           
26Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 252. 

27Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 294. 

28Wiliam Wiersma, Research Methods in Education; An Introduction Boston, London, 

Sydney, Toronto: Allyn & Bacon, 1986). Dikutip dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D, h. 273. 



71 
 

 
 

(validasi internal) diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dalam penelitian ini, terdiri atas 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

   Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.29 

   Pengujian keabsahan data yang digunakan adalah pengujian kredibilitas 

data (validitas internal) dengan teknik triangulasi yang dilakukan dengan cara 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, baik tentang 

pembinaan akhlak peserta didik, maupun tentang kegiatan ekstrakurikuler 

kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

 2. Mengadakan Memberchek 

   Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data untuk mengetahui kesesuaian antara data yang diperoleh 

dengan apa yang dimaksud oleh pemberi data.30 Jadi pengujian keabsahan data dari 

segi kredibilitasnya dengan membercheck bertujuan agar data yang diperoleh sesuai 

dengan maksud pemberi data atau sumber data. 

   Membercheck dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai dan 

telah diperoleh kesimpulan atas suatu temuan dengan cara peneliti melakukan 

                                                           
29Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 274. 

30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 276. 
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diskusi dengan pemberi data, dan melakukan diskusi kelompok untuk menyampaikan 

temuan kepada seluruh pemberi data. Hasil diskusi kelompok dijadikan dasar dalam 

menyepakati, menambah, atau mengurangi data yang ditunjukkan dengan bukti 

kesepakan dari pemberi data. 

 3. Perpanjangan Pengamatan 

   Perpanjangan pengamatan atau memperpanjang waktu berada di lapangan 

diperlukan untuk melengkapi data pada setiap tahapan penelitian. Saat analisis data 

berlangsung, ditemukan data yang kurang lengkap, sehingga peneliti perlu 

memperpanjang waktu berada di lapangan untuk melengkapi data yang kurang. 

   Menurut Yusuf, selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan atau 

belum dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan 

terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan, sambil 

mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang telah terkumpul.31 

   Sehubungan dengan itu, maka sambil menganalisis data yang telah 

terkumpul, peneliti memperpanjang waktu tinggal di lapangan untuk melengkapi 

data yang berkenaan dengan pengamalan akhlak setelah peserta didik dibina melalui 

model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

   Selain itu, peneliti  juga memperpanjang waktu tinggal di lapangan untuk 

memperoleh data yang lebih meyakinkan dari beberapa sumber data yang terpercaya 

(memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai) yang belum sempat memberikan 

data secara tuntas disebabkan oleh waktu yang terbatas sebagai pegawai negeri atau 

guru honorer yang harus melaksanakan tugas mengajar sesuai jadwal setiap hari di 

MTs. Negeri Bantaeng. 

                                                           
31A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,        

h. 394. 
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   Melalui perpanjangan pengamatan atau perperpanjangan waktu tinggal di 

lapangan, peneliti memperoleh data yang lengkap dan terpercaya (credible) sehingga 

kesimpulan yang dikemukakan sejak tahap awal juga kredibel karena didukung oleh 

bukti-bukti yang valid (terpercaya), dan konsisten (objektif), baik tentang bentuk-

bentuk pembinaan akhlak kepada peserta didik, penerapan model interaksi sosial, 

maupun tentang bentuk-bentuk kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 
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 BAB IV 

REALISASI PEMBINAAN AKHLAK PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN 

MODEL INTERAKSI SOSIAL PADA KEGIATAN KEROHANIAN  

ISLAM DI MTS NEGERI BANTAENG 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng sebagai lokasi penelitian, merupakan 

lembaga pendidikan Islam berstatus negeri di bawah naungan kementerian agama 

yang didirikan pada tahun 2002 dengan MPSN 40319899, dan NSS 121173030019.1 

 Berdasarkan status dan izin pendirian tersebut di atas, MTs Negeri Bantaeng 

mulai menerima peserta didik baru pada tahun 2002, dan menyelenggarakan 

pembelajaran secara formal oleh sejumlah pendidik, baik yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), maupun yang berstatus honorer. 

 Sejak didirikan pada tahun 2002, MTs Negeri Bantaeng mengalami 

perkembangan secara kualitas dan kuantitats dari tahun ke tahun, ditandai dengan 

jumlah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terus meningkat sesuai 

data yang tersaji selanjutnya. 

 1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 Saat ini, MTs. Negeri Bantaeng memiliki tenaga pendidik dan kependidikan 

yang terdiri atas: 1 kepala madrasah, 4 wakil kepala madrasah, 40 tenaga pendidik, 6 

tenaga kependidikan, 2 cleaning service, dan 1 security, sesuai rincian data yang 

tertera pada tabel berikut. 

                                                           

1Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng, Profil MTs. Negeri Bantaeng Tahun Ajaran 2020 

(Bantaeng: MTsN  Bantaeng, 2020), h. 2. 
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Tabel 4.1 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan MTs. Negeri Bantaeng 

No. Nama Umur Jabatan/Guru Bidang Studi 
1 M. Arif Pither, S.Ag,. M.M. 49 Thn. Kepala Madrasah 
2 Muh. Kasim, S.Ag,.M.Pd.I. 51 Thn. Bahasa Arab/Waka. Humas 
3 St. Rahmah R, S.Ag 55 Thn. SKI/Kepala Perpustakaan 
4 Aisyah, S.Pd. 46 Thn. Bahasa Inggris/Wali Kelas 
5 Andi Zulfadhli Al-Ghiffari. 46 Thn. Kepala Tata Usaha 
6 Yuhanis, S.Ag. 45 Thn. Fiqih/ Ur. Kesiswaan 
7 Rabasiah,S.Pd.I. 45 Thn. Staf Tata Usaha 
8 Rosmiati,S.Pd.I. 38 Thn. Bendahara  
9 Syamsinah, S.Ag. 46 Thn. Bahasa Arab/Wali Kelas 

10 Suhardi, S.Pd. 47 Thn. IPS/Pembina OSIS 
11 Ahmad Abni, S.Pd. 37 Thn. PKN/Waka Kurikulum 
12 Hj. Sunarti HS, S. 

Pd.,M.M. 39 Thn. Bahasa Indonesia 
13 Suarni, S.Ag,.S.Pd. 42 Thn. IPA 
14 Kaharuddin,S.Pd.I. 43 Thn. Bahasa Arab/Waka Sarpras 
15 Salman, S.Pd.I. 45 Thn. SKI/Wali Kelas 
16 Sitti Nurlaelah, S.Pd.I. 52 Thn. Quran Hadits/Aqidah  
17 Darmiati, S.P. 47 Thn. IPA/ Pembina PIK 
18 Amiruddin, S.Pd.I. 47 Thn. IPS 
19 Mawar Indriani, S.Pd. 31 Thn. Bhs. Indonesia/Wali Kelas 
20 Irmawati, S.Pd. 28 Thn. Bhs.Indonesia/Wali Kelas 
21 Haerunnisa, S.Pd. 29 Thn. Bahasa Arab/Wali Kelas 
22 Asmayful B. Jaafar, S.Pd. 31 Thn. Bhs. Inggris/Pemb. Pramuka 
23 A. Nurhasiah Sultan, S.Pd. 31 Thn. IPA/Wali Kelas 
24 Zukmitha Shari, S.Pd. 31 Thn. IPS/Wali Kelas 
25 Fatmawati H. Yasin, S.Pd. 28 Thn. IPA/Wali Kelas 
26 Hamriani, S.Pd. 28 Thn. IPS/Wali Kelas 
27 Husnul Hatimah, S.Pd 37 Thn. Bahasa Ingris/Wali Kelas 
28 Harna, S.Pd. 36 Thn. Matematika  
29 Fahrir, S.Pd. 34 Thn. IPA 
30 Suriati, S.Ag 42 Thn. Fiqih, Aq. Aklak/Pemb. Rohis 
31 Eka Susanti,S.Pd 34 Thn. Bahasa Indonesia 
32 Hasbiah, S.Pd.I 38 Thn. Quran Hadist/Aqidah Aklhak 
33 Ismail, S.Or 34 Thn. Penjas 
34 Ambo Upe, S.Pd 34 Thn. IPA/Pembina PMR 
35 Nursyamsi, S.Pd 31 Thn. Bhs. Indonesia/Pemb. Pramuka 
36 St. Hajrah, S.Pd. 38 Thn. PKN 
37 Sulfiani, S.Pd 27 Thn. IPA/Prakarya 
38 Irfan, S.Pd. 28 Thn. Aqidah Akhlak 
39 Zaldy Eka Putra, S.Pd. 36 Thn. Bahasa Inggris/Wali Kelas 
40 Jamaluddin, S.Pd. 38 Thn. Matematika/Ka.Lab 
41 Jumriani, S.Pd.I. 38 Thn. SBK 
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42 Hasnawati, S.Pd. 25 Thn. SBK 
43 Sudirman, S.Pd. 30 Thn. Penjas 
44 Rahmayani, S.Pd 27 Thn. Bahasa Indonesia 
45 Rahmawati, S.Pd 25 Thn. Matematika 
46 Irnawati, S.Pd 25 Thn. Matematika 
47 A. Ummu Khaerati, S.Pd 26 Thn. Aqidah Aklak 
48 Rosnia T, S.Pd 26 Thn. IPS/Pembina PMR 
49 Trisnawati, Se 31 Thn. TU 
50 Mursida Thamrin, S.Ip. 27 Thn. Pustakawan 
51 Sudirman, S,Ip. 24 Thn. Pustakawan 
52 Hasan Basri 45 Thn. Security 
53 Suriani 26 Thn. Cleaning Servis 
54 Nuripah 44 Thn. Cleaning Service 

 Sumber data: Dokumen MTs Negeri Bantaeng Tahun AJaran 2019/2020. 

   Mencermati data pada tabel tersebut di atas, tampak bahwa tenaga pendidik 

dan kependidikan pada MTs. Negeri Bantaeng, selain memenuhi standar kualifikasi 

yang dipersyaratkan, juga memenuhi kuantitas untuk mengampuh bidang studi sesuai 

latar belakang pendidikan, terutama sebagai pendidik profesional untuk melaksanakan 

tugas pokok sebagai pendidik yang mengembangkan potensi dan kemampuan dasar 

peserta didik, baik melalui pembelajaran di dalam kelas maupun melalui pembinaan 

akhlak pada berbagai kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas, termasuk kegiatan 

kerohanian Islam. 

   Komponen lain yang turut mendukung pembelajaran dan pembinaan akhlak 

peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng adalah tenaga kependidikan yang cukup untuk 

menyiapkan perangkat administrasi akademik berupa daftar hadir, tata tertib, dan 

pengaturan ruang atau lingkungan pembelajaran dan pembinaan akhlak bagi peserta 

didik.  

 2. Peserta Didik 

   Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng membina peserta didik pada tiga 

kelas dengan 13 rombel, terdiri atas 4 rombel kelas VII, 4 rombel kelas VIII, dan 5 

rombel kelas IX, sesuai rincian yang tertera pada tabel-tabel berikut. 
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Tabel 4.2 

Peserta Didik Kelas VII MTs. Negeri Bantaeng 

No. Nama Jenis Kelamin Tempat dan Tanggal Lahir 
1 A. Alfin Irsandi Laki-laki Bantaeng 2008-10-04 
2 Achmad Muliady Laki-laki Bantaeng 2008-07-01 
3 Adelia Putriani Perempuan Bantaeng 2008-12-04 
4 Adri Pratama Ramadhan Laki-laki Bantaeng 2008-09-23 
5 Ahmad Andika Laki-laki Bantaeng 2008-01-10 
6 Ahmad Faidz Al- Rizq Laki-laki Bantaeng 2008-10-30 
7 Akmal Jusman Laki-laki Bantaeng 2008-07-04 
8 Amelia Perempuan Bantaeng 2008-12-19 
9 Amelia Reski Perempuan Bantaeng 2008-09-14 
10 Andi Ahmad Munadir Laki-laki Bantaeng 2008-11-29 
11 Andi Basmal Laki-laki Bantaeng 2007-11-07 
12 Andi Dwi Amanda Perempuan Bantaeng 2008-08-07 
13 Annisa Putri Aulia Perempuan Bantaeng 2008-06-23 
14 Ardi Wijaya Laki-laki Bantaeng 2008-07-02 
15 Ariel Jusman Laki-laki Bantaeng 2008-07-04 
16 Asti Ananta Perempuan Bantaeng 2008-06-28 
17 Astianti Perempuan Bantaeng 2008-10-31 
18 Baim Laki-laki Bantaeng 2008-05-25 
19 Dimas Ardi Erlangga Laki-laki Bantaeng 2008-11-17 
20 Edwin Sabindo Laki-laki Bantaeng 2008-02-17 
21 Eka Perempuan Bantaeng 2008-04-19 
22 Erwin Laki-laki Bantaeng 2009-01-27 
23 Fajri Laki-laki Bantaeng 2007-09-08 
24 Febry Perdana Putri Perempuan Bantaeng 2009-02-26 
25 Haikal Laki-laki Bantaeng 2008-06-13 
26 Hartika Ramadani Laki-laki Bantaeng 2008-09-21 
27 Indri Aulia Perempuan Bantaeng 2008-06-12 
28 Irfandi Laki-laki Bantaeng 2008-05-15 
29 Irma Perempuan Bantaeng 2008-08-02 
30 Iswan Laki-laki Bantaeng 2008-09-15 
31 Iwan Tompo Laki-laki Bantaeng 2008-02-05 
32 Leni Azzahrah Perempuan Bantaeng 2008-05-25 
33 Lucky Nurmawan Laki-laki Bantaeng 2007-06-02 
34 M. Ilham Laki-laki Bantaeng 2008-12-31 
35 Melisa Perempuan Bantaeng 2008-07-15 
36 Miftahul Jannah Perempuan Bantaeng 2007-11-29 
37 Mirandani Perempuan Bantaeng 2009-08-27 
38 Mita Perempuan Bantaeng 2008-09-02 
39 Muh. Erwin Iswandi Laki-laki Bantaeng 2006-08-04 
40 Muh. Fahrezi Ramadhan Laki-laki Bantaeng 2008-09-28 
41 Muh. Fatir al Qadri Laki-laki Makassar 2008-03-23 
42 Muh. Fhadil Laki-laki Bantaeng 2008-07-07 
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43 Muh. Ilham Laki-laki Bantaeng 2008-12-31 
44 Muh. Rifki Laki-laki Bantaeng 2008-04-14 
45 Muh. Takdir Pratama Laki-laki Bantaeng 2007-12-18 
46 Muhammad Arbil Laki-laki Bantaeng 2009-07-13 
47 Nadia Perempuan Bantaeng 2009-02-20 
48 Naura Nazifa Perempuan Bantaeng 2008-07-09 
49 Nur Afni Perempuan Bantaeng 2008-11-10 
50 Nur Aini Perempuan Bulukumba 2008-03-07 
51 Nur Aulia Adha Perempuan Bulukumba 2007-12-19 
52 Nur Evi Indah Perempuan Bantaeng 2008-09-03 
53 Nur Fadillah Perempuan Bantaeng 2008-11-01 
54 Nur Ihsan Laki-laki Bantaeng 2008-12-28 
55 Nur Kayla Inayah Perempuan Bantaeng 2009-11-25 
56 Nurhalisa Perempuan Bantaeng 2008-10-20 
57 Nurhidayat Laki-laki Bantaeng 2007-06-04 
58 Nurul Fitriyah Ramadhani Perempuan Bantaeng 2007-10-03 
59 Nurul hidayah Perempuan Bantaeng 2008-02-27 
60 Pitra Aulia Syah Perempuan Bantaeng 2007-07-01 
61 Putri Aulia Resky Perempuan Bantaeng 2009-01-16 
62 Rafiqa Zalsabila Perempuan Bantaeng 2008-06-16 
63 Rahmat Laki-laki Bantaeng 2008-02-06 
64 Randi Laki-laki Bantaeng 2008-08-29 
65 Randi Saputra Laki-laki Bantaeng 2007-10-03 
66 Raudatul Jannah Perempuan Bantaeng 2008-10-01 
67 Resa Ardiansyah Laki-laki Bantaeng 2008-07-10 
68 Rifal saputra Laki-laki Bantaeng 2007-02-21 
69 Risfandi Laki-laki Bantaeng 2007-07-03 
70 Risnawati.K Perempuan Bantaeng 2007-07-11 
71 Rival Laki-laki Bantaeng 2008-04-28 
72 Salshabila Perempuan Bantaeng 2008-06-07 
73 Serly Perempuan Bantaeng 2009-09-23 
74 Sinar Perempuan Malaysia 2008-07-01 
75 Sriwahyuni Perempuan Bantaeng 2008-06-08 
76 Sulkifli Laki-laki Bantaeng 2008-02-28 
77 Syahrul Laki-laki Malaysia 2008-08-11 
78 Syamsurya R. Ramadhan Laki-laki Bantaeng 2008-09-03 
79 Tiara Perempuan Bantaeng 2008-03-22 
80 Vera Wanti Perempuan Bantaeng 2008-08-15 
81 Warda Perempuan Bantaeng 2009-07-15 
82 Yunus Saputra Laki-laki Tampo 2008-07-18 
83 Zul Fajri Laki-laki Bantaeng 2009-02-28 
84 Zulkifli Laki-laki Bantaeng 2006-02-18 

 Sumber data: Dokumen MTs Negeri Bantaeng Tahun AJaran 2019/2020.  

   Peserta didik yang berjumlah 84 orang pada kelas VII MTs. Negeri Bantaeng 

tersebut, disebar pada empat Rombongan Belajar (Rombel) dengan rerata 21 orang 
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setiap rombel yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan tingkat kemampuan 

(intake) yang bervariasi, sehingga tidak ditemukan kelas khusus dengan peserta didik 

berkemampuan di atas rata-rata. 

   Selain itu, sebaran peserta didik yang bervariasi tersebut sangat mendukung 

pengelompokan peserta didik dalam pembelajaran di kelas, dan pengelompokan 

peserta didik pada beragam kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas yang juga bervariasi. 

Tabel 4.3 

Peserta Didik Kelas VIII MTs. Negeri Bantaeng 

No. Nama Jenis Kelamin Tempat dan Tanggal 
Lahir 

1 A. Muh. Khaedir Asbi Laki-laki Bantaeng 2006-03-09 
2 A. Nur Fadila Perempuan Bulukumba 2007-03-15 
3 A. Reski Aulia Oktaviana Perempuan Bantaeng 2007-12-06 
4 Abdul Kadir M Laki-laki Bantaeng 2007-10-17 
5 Adel Aldiansyah Syamsul Laki-laki Bantaeng 2007-08-13 
6 Aenul Ashab Laki-laki Bantaeng 2006-12-10 
7 Ahmad Aidil Rasman Laki-laki Bantaeng 2007-02-28 
8 Ahmad Arkam Laki-laki Bantaeng 2007-08-30 
9 Ahmad Arsil Laki-laki Bantaeng 2007-03-20 
10 Ahmad Nabil Laki-laki Bantaeng 2007-12-10 
11 Andi Anggi Az Zahrah Perempuan Bantaeng 2007-07-21 
12 Andi Imam Munandar Laki-laki Bantaeng 2006-09-12 
13 Andi Mar Atussaliha Perempuan Bantaeng 2007-03-05 
14 Anggara Saputra Laki-laki Bantaeng 2007-03-21 
15 Anisah Perempuan Bantaeng 2007-11-06 
16 Aqil Mushawwir Laki-laki Bantaeng 2007-01-11 
17 Ardi Laki-laki Bantaeng 2006-06-25 
18 Ardi Idris Laki-laki Bantaeng 2006-06-25 
19 Aril Laki-laki Bantaeng 2007-08-04 
20 Arinal Ilmi Perempuan Bantaeng 2007-10-03 
21 Armayani Perempuan Bantaeng 2007-09-22 
22 Ashabul Kahfi Laki-laki Bantaeng 2006-08-25 
23 Cahaya Perempuan Bantaeng 2008-02-13 
24 Dika Febriansyah Laki-laki Bantaeng 2008-02-19 
25 Dzul Fauzil Laki-laki Bantaeng 2007-10-24 
26 Elbi Arsuwin Laki-laki Bantaeng 2007-02-05 
27 Esty Patimah Az Zahra Perempuan Bantaeng 2007-08-24 
28 Fadhiya Arhami Laki-laki Bantaeng 2007-11-24 
29 Fitri Perempuan Bantaeng 2006-10-14 
30 Fitriana Perempuan Bantaeng 2006-10-22 
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31 Gadhiza Aulia Firqin Perempuan Makassar 2006-12-06 
32 Haerani Perempuan Bantaeng 2007-07-20 
33 Hendra Laki-laki Pinrang 2007-12-17 
34 Hendra Kurniawan Laki-laki Bantaeng 2006-07-16 
35 Ihsan Laki-laki Bantaeng 2007-08-31 
36 Irsandi Laki-laki Bantaeng 2008-04-02 
37 Irwandi Laki-laki Bantaeng 2007-02-08 
38 Izhar Safawi Laki-laki Bantaeng 2007-07-21 
39 Lulu Perempuan Bulukumba 2003-06-13 
40 Mawar Perempuan Bantaeng 2007-05-28 
41 Muh. Nasrul Laki-laki Bantaeng 2005-09-21 
42 Muhammad Ariel Laki-laki Bantaeng 2007-07-25 
43 Muhammad Wahyu Laki-laki Malaysia 2007-08-30 
44 Nabil Miftah Perempuan Bantaeng 2007-07-08 
45 Nadil Adha Laki-laki Bantaeng 2006-12-13 
46 Natri Perempuan Bantaeng 2005-10-01 
47 Nismawati Putri Perempuan Bantaeng 2007-10-10 
48 Niswar Laki-laki Bantaeng 2007-12-06 
49 Novi Agustina Perempuan Bantaeng 2007-05-04 
50 Nur Neni Perempuan Bantaeng 2006-07-20 
51 Nurafni Perempuan Bantaeng 2006-04-13 
52 Nurfadilla Perempuan Bantaeng 2009-07-06 
53 Nurhidayah Ramadhani Perempuan Sileo 2006-10-10 
54 Nurhikmah Perempuan Bantaeng 2007-08-01 
55 Nurlinda Perempuan Bantaeng 2007-01-01 
56 Nursyam Perempuan Bantaeng 2007-05-24 
57 Nurul Annisa Perempuan Bantaeng 2007-08-26 
58 Paris Al Qabri Laki-laki Bantaeng 2007-06-20 
59 Putri Ansani Perempuan Bantaeng 2008-05-09 
60 Rahel Pratiwi Ardana Perempuan Bantaeng 2007-03-18 
61 Ralis Adiputra Laki-laki Bantaeng 2007-05-08 
62 Rama Ardian Laki-laki Bantaeng 2007-09-06 
63 Resa Ardiansa Laki-laki Bantaeng 2006-12-12 
64 Riifal Laki-laki Bantaeng 2004-04-23 
65 Saenal Laki-laki Bantaeng 2007-03-31 
66 Sahra Zakira Perempuan Bantaeng 2007-07-30 
67 Sahraeni Perempuan Bantaeng 2007-02-18 
68 Sahrul Laki-laki Bantaeng 2006-05-23 
69 Samsadidin Laki-laki Bantaeng 2008-03-31 
70 Sandi Laki-laki Bantaeng 2005-05-19 
71 Selvi Sumarni Perempuan Bantaeng 2006-01-02 
72 Seril Perempuan Bantaeng 2009-04-01 
73 Serli Perempuan Bantaeng 2008-08-17 
74 Sri Ayu Arista Laki-laki Bantaeng 2007-06-19 
75 Sri Wahyuni Perempuan Bantaeng 2007-06-10 
76 Suci Wulandari Perempuan Bantaeng 2005-07-03 
77 Sul Laki-laki Bantaeng 2007-06-11 
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78 Surya Reski Awan Laki-laki Bantaeng 2007-03-27 
79 Syamsul Bahri Laki-laki Bantaeng 2007-07-15 
80 Syifa Aulia Perempuan Ambon 2007-11-06 
81 Tasya Laki-laki Bantaeng 2007-10-16 
82 Taufik Hanas Laki-laki Bantaeng 2007-04-29 
83 Umar Laki-laki Benteng 2005-12-23 
84 Ummul Afikah Ningsih Perempuan Bantaeng 2007-06-18 
85 Usnah Perempuan Bantaeng 2008-07-07 
86 Wahdaniyah Perempuan Bantaeng 2007-04-01 

 Sumber data: Dokumen MTs Negeri Bantaeng Tahun AJaran 2019/2020.  

   Jumlah peserta didik yang tergolong besar tersebut, dibagi dalam empat 

Rombongan Belajar (Rombel) secara bervariasi, baik dari jenis kelamin maupun 

tingkat kemampuan rerata (intake) yang turut memengaruhi pengelompokan peserta 

didik pada berbagai kegiatan kerohanian Islam yang juga bervariasi dari laki-laki dan 

perempuan, dan tingkat kemampuan rerata peserta didik. 

   Meskipun pengelompokan peserta didik divariasikan berdasarkan jenis 

kelamin dan tingkat kemampuan rerata tersebut, tetapi tidak ditemukan kelompok 

kegiatan kerohanian Islam yang bervariasi dari tingkat kelas, sehingga setiap 

kelompok peserta didik terdiri atas peserta didik dari kelas yang sama atau setingkat. 

   Pengelompokan peserta didik dari kelas yang sama atau setingkat 

dimaksudkan untuk memudahkan para pembina atau pendidik kerohanian Islam 

memberikan perlakuan atau pembinaan secara bertahap dan berjenjang sesuai program 

yang telah direncanakan.2 Suatu pernyataan yang menggambarkan terjadinya 

pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan kerohanian Islam yang terencana 

secara bertahap dan berjenjang sesuai tingkatan kelas dan perkembangan peserta 

didik. 

                                                           

 2Yuhanis (45 Tahun), Wakil Kepala Bidang Kesiswaan/Guru Fikih MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Lumpangan – Bantaeng, Senin 20 Januari 2020. 
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Tabel 4.4 

Peserta Didik Kelas IX MTs. Negeri Bantaeng 

No. Nama Jenis Kelamin Tempat dan Tanggal 
Lahir 

1 A Nurul Pratiwi Perempuan Bantaeng 2006-04-03 
2 A. Fadly Robby Laki-laki  Bantaeng 2006-05-02 
3 Aan Ahnur Laki-laki Bantaeng 2005-05-03 
4 Ahmad Yahya Nur R Laki-laki Bantaeng 2005-10-12 
5 Ahmida Azka Ul Asyifa Perempuan Makassar 2006-02-15 
6 Aisyiyah Fatmarani Perempuan Bantaeng 2006-02-28 
7 Aldi Fairus Laki-laki Bantaeng 2004-08-13 
8 Alya Auliya Perempuan Bantaeng 2006-07-16 
9 Andi Nur Adelia Putri Perempuan Makassar 2007-01-13 
10 Andi Rahmi Pertiwi Perempuan Bantaeng 2006-03-12 
11 Ando Allang Perempuan Bantaeng 2005-10-07 
12 Anita Perempuan Bantaeng 2006-05-16 
13 Arjun Laki-laki Bantaeng 2004-10-04 
14 Arya Anggara Laki-laki Bantaeng 2005-12-17 
15 Atika Perempuan Bantaeng 2006-12-27 
16 Ayu Ramadhani Perempuan Kolaka 2007-10-20 
17 Darmayanti Perempuan Bantaeng 2005-05-25 
18 Fadli Laki-laki Bantaeng 2007-12-02 
19 Febi Alviana Perempuan Bantaeng 2006-11-14 
20 Fikal Arahaf Laki-laki Bantaeng 2006-05-16 
21 Fitri Ramadani Perempuan Bantaeng 2006-09-15 
22 Haekal Laki-laki Bantaeng 2006-04-14 
23 Haekal Laki-laki Bantaeng 2006-06-06 
24 Hairul Amri Laki-laki Bantaeng 2006-02-06 
25 Ikram Laki-laki Bantaeng 2007-07-15 
26 Ina Roslina Perempuan Bantaeng 2004-08-07 
27 Indah Sari Perempuan Bulukumba 2005-01-25 
28 Irfan Laki-laki Bantaeng 2006-08-05 
29 Irfan Arisandi Laki-laki Bantaeng 2007-01-11 
30 Irgi Laki-laki Bantaeng 2006-09-26 
31 Irma Aulia Anugrah Perempuan Makassar 2005-04-22 
32 Jesika Perempuan Bantaeng 2006-01-27 
33 Jusri Mahendra Laki-laki Bantaeng 2006-12-26 
34 Khairul Amal Laki-laki Bantaeng 2006-03-04 
35 Krisdayanti Perempuan Bantaeng 2007-11-14 
36 Lestari Ramadani Perempuan Bantaeng 2006-10-20 
37 M Hilsam A. Daul Misman Laki-laki Bulukumba 2006-04-23 
38 M Taufik Laki-laki Bantaeng 2005-02-04 
39 Magfirah Perempuan Bantaeng 2006-03-13 
40 Mamat Laki-laki Bantaeng 2006-08-15 
41 Marsanda Perempuan Bantaeng 2006-04-29 
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42 Miftahul Jannah Perempuan Bantaeng 2007-02-05 
43 Muh Alif Laki-laki Bantaeng 2006-06-01 
44 Muh Haikal Asman Laki-laki Bantaeng 2007-03-27 
45 Muh. Ikram Laki-laki Bantaeng 2005-10-01 
46 Muh. Riswan Awaluddin Laki-laki Makassar 2008-03-04 
47 Muhammad Aril Laki-laki Bantaeng 2007-07-07 
48 Muspira Perempuan Bantaeng 2006-02-28 
49 Nur Aenun Nadya Perempuan Bantaeng 2007-05-22 
50 Nur Amal Laki-laki Bantaeng 2006-01-17 
51 Nur Azizah Lakkarang Perempuan Bantaeng 2006-09-10 
52 Nur Syahraeni Perempuan Bantaeng 2006-11-02 
53 Nurafdal Laki-laki Bantaeng 2006-08-18 
54 Nurfadilah Perempuan Kolaka 2005-05-05 
55 Nurliah Perempuan Bantaeng 2003-06-10 
56 Nurul Ainun Safitri Perempuan Bantaeng 2007-08-04 
57 Nurul Fadillah Perempuan Bantaeng 2006-11-24 
58 Nurul Halisa Perempuan Bantaeng 2006-05-06 
59 Nurul Isra Perempuan Bantaeng 2006-01-28 
60 Padil Ammar Laki-laki Bantaeng 2005-02-23 
61 Pikri Laki-laki Bantaeng 2006-04-20 
62 Putri Auliyah Ramadani Perempuan Bantaeng 2006-09-25 
63 Rahmat Ardan Anugrah Laki-laki Bantaeng 2005-10-07 
64 Rahmat Junaidi Laki-laki Bantaeng 2006-06-02 
65 Rahmat Rohandi Laki-laki Bantaeng 2004-08-28 
66 Reski Amalia Perempuan Bantaeng 2006-07-10 
67 Reski Putra Ananda Perempuan Bantaeng 2005-10-05 
68 Reva Perempuan Bantaeng 2006-06-04 
69 Rian Hidayat Laki-laki Bulukumba 2005-04-11 
70 Ridhatul Aisyah Perempuan Bantaeng 2006-11-26 
71 Ripal Laki-laki Bantaeng 2006-04-01 
72 Risma Agusti Perempuan Bantaeng 2007-08-17 
73 Riswan Laki-laki Bantaeng 2006-05-12 
74 Rizal Laki-laki Bantaeng 2004-09-09 
75 Rusdi Laki-laki Bantaeng 2004-12-01 
76 Saenal Laki-laki Bantaeng 2006-04-26 
77 Saenal Laki-laki Bantaeng 2007-03-15 
78 Sahlan Ramadan Laki-laki Bantaeng 2006-10-04 
79 Sahrul Laki-laki Bantaeng 2004-10-06 
80 Sandi Laki-laki Bantaeng 2003-02-17 
81 Sarah Syafiqa Perempuan Bantaeng 2006-02-16 
82 Selpi Sukaesi Perempuan Bantaeng 2006-08-11 
83 Sitti Rukayya Yafid Perempuan Bantaeng 2006-01-24 
84 Sri Mulyani Perempuan Bantaeng 2006-03-09 
85 Sukma Ayu Perempuan Bantaeng 2006-03-27 
86 Sunarti Perempuan Bantaeng 2006-09-02 
87 Syaqiah Awaliyah Perempuan Bantaeng 2006-12-08 
88 Uswatun Perempuan Bantaeng 2007-09-09 
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89 Vina Perempuan Bantaeng 2005-12-31 
90 Widianti Prastuti Perempuan Bantaeng 2006-12-25 
91 Yaslan Laki-laki Bantaeng 2005-12-31 
92 Yusriadi Laki-laki Bantaeng 2009-01-17 
93 Zul Faqiha Tul Muaeni Perempuan Bantaeng 2007-06-01 
94 Zul Fiqriah Tul Muaeni Perempuan Bantaeng 2006-01-03 

 Sumber data: Dokumen MTs Negeri Bantaeng Tahun AJaran 2019/2020.  

   Pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan kerohanian Islam pada 

kelas IX di MTs. Negeri Bantaeng dalam jumlah besar yang dibagi dalam lima 

Rombongan Belajar (Rombel), lebih diarahkan pada persiapan mengikuti ujian akhir, 

sehingga program pembinaan akhlak difokuskan pada pendalaman materi akhlak yang 

berbeda dengan pembinaan akhlak pada tingkat kelas sebelumnya. 

B. Realisasi Pembinaan Akhlak Peserta Didik pada Kegiatan Kerohanian Islam di 

MTs. Negeri Bantaeng 

 Penelitian tentang pembinaan akhlak peserta didik difokuskan pada akhlak 

terhadap Khalik, dan akhlak terhadap makhluk yang dibentuk melalui kegiatan 

ekstrakurikuler berbentuk kerohanian Islam, sebagaimana yang telah terealisasi di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng. 

 Melalui pengumpulan data pada beberapa sumber, baik sumber data primer 

maupun sumber data sekunder dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara, 

pedoman observasi, dan dokumentasi, diperoleh data untuk dideskripsikan sebagai 

hasil penelitian. 

 Pengumpulan data dimulai dengan menelusuri bentuk-bentuk pembinaan 

akhlak pada kerohanian Islam dengan menggunakan instrumen dokumentasi, sehingga 

diperoleh data, bahwa akhlak peserta didik dibina melalui kegiatan tadarrus Alquran, 

latihan ceramah, dan pesantren kilat pada kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng.3 

                                                           

3Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng, Dokumentasi Kegiatan Ekstrakurikuler MTs. 

Negeri Bantaeng, Bantaeng 15 Januari 2020. 
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 Berdasarkan data dari dokumentasi tersebut di atas, dilakukan pengumpulan 

data selanjutnya mengenai materi pembinaan akhlak kepada peserta didik dengan 

mengacu pada konteks akhlak menurut ajaran Islam yang mencakup akhlak terhadap 

Khalik dan akhlak terhadap makhluk.  

 1. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Khalik melalui Kerohanian Islam 

a. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Khalik melalui Kegiatan Tadarrus 

Alquran 

   Akhlak terhadap Khalik adalah mencintai Allah melebihi cinta kepada apa 

dan siapa pun juga dengan mempergunakan Alquran sebagai pedoman hidup dan 

kehidupan yang diwujudkan oleh peserta didik di MTs Negeri Bantaeng melalui 

kegiatan tadarrus Alquran sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler berbentuk 

kerohanian Islam, sebagaimana yang terungkap melalui wawancara kepada sumber 

data berikut. 

   Suriati mengungkapkan, bahwa akhlak peserta didik dibentuk, baik melalui 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler berbentuk 

kerohanian Islam dengan membiasakan membaca Alquran yang dikemas dalam 

bentuk tadarrus Alquran yang dilaksanakan secara rutin di masjid sebelum 

pembelajaran di kelas berlangsung agar mereka menjadikan Alquran sebagai pedoman 

hidup yang diyakini kebenarannya dari Allah swt.4 

   Membiasakan peserta didik membaca Alquran melalui tadarrus Alquran di 

MTs Negeri Bantaeng, telah terlaksana secara rutin di masjid sebelum pembelajaran 

berlangsung di kelas untuk membentuk akhlak peserta didik terhadap Allah swt. 

dengan menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup. 

                                                           

 4Suriati (42 Tahun), Wali Kelas/Guru Fikih dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Jatia - Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 
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   Sejalan dengan itu, Yuhanis menegaskan bahwa untuk membentengi akhlak 

peserta didik dari pengaruh teknologi informasi yang cenderung menghabiskan 

banyak waktu bermain game dan menonton video dari situs-situs di internet 

sebagaimana yang telah terbuka luas di kalangan anak yang selain kurang relevan 

dengan perkembangannya, juga dapat merusak psikologis mereka, maka perlu 

pembiasaan membaca Alquran bersama atau tadarrus Alquran dan dilanjutkan dengan 

salat sunat Dhuha yang meskipun menjadi tanggung jawab semua guru, tetapi secara 

khusus dirancang dan dilaksanakan oleh guru pembina kerohanian Islam yang 

selanjutnya dilaporkan dalam rapat evaluasi program setiap akhir semester untuk 

perbaikan dan penyesuaian seperlunya.5 

   Penegasan di atas mengisyaratkan pelimpahan sebagian tanggung jawab 

pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan tadarrus Alquran di MTs. Negeri 

Bantaeng kepada guru pembina ekstrakurikuler khusus kerohanian Islam untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap akhir 

semester kepada kepala madrasah. 

   A. Nurul Pratiwi menuturkan, bahwa sejak lulus seleksi sebagai peserta didik 

baru kelas VII pada tahun 2018 di MTs. Negeri Bantaeng sampai kelas IV sekarang, 

telah mengikuti pembinaan akhlak bersama peserta didik lainnya dalam kegiatan-

kegiatan kerohanian Islam dari ekstrakurikuler, baik yang wajib diikuti seperti 

tadarrus Alquran, dan pesantren kilat maupun pilihan seperti latihan ceramah. Berkat 

bimbingan para pembina tadarrus Alquran, semua peserta didik terbiasa dan mampu 

membaca Alquran, bahkan peserta didik di kelas IX pada umumnya menghafal surah-

                                                           

 5Yuhanis (45 Tahun), Wakil Kepala Bidang Kesiswaan/Guru Fikih MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Lumpangan – Bantaeng, Senin 20 Januari 2020. 
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surah dalam juz ‘Amma yang memang menjadi salah satu syarat untuk mengikuti 

ujian akhir.6 

   Penuturan salah seorang peserta didik tersebut di atas, memperkuat 

penjelasan sebelumnya mengenai pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan 

tadarrus Alquran agar mencintai Alquran sebagai bagian dari kecintaan kepada Allah 

swt. yang telah menurunkan Alquran sebagai pedoman hidup bagi setiap penganut 

Islam. 

   Pembinaan akhlak peserta didik terhadap Khalik telah dilaksanakan melalui 

kegiatan tadarrus Alquran pada kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng yang 

bertujuan untuk meningkatkan kecintaan peserta didik kepada Allah swt. dengan 

membiasakan membaca ayat-ayat Alquran sehingga menjadikan Alquran sebagai 

pedoman hidup. 

   Deskripsi data yang dikemukakan di atas menunjukkan, bahwa akhlak 

peserta didik terhadap Khalik pada dasarnya dapat dibina melalui kegiatan tadarrus 

Alquran  untuk membiasakan peserta didik membaca Alquran sebagai bentuk 

kecintaan kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah membaca Alquran 

sebagaimana yang terealisasi di MTs. Negeri Bantaeng.  

b. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Khalik melalui Kegiatan Latihan 

Ceramah 

   Meskipun kegiatan latihan ceramah merupakan salah satu bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan dari beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang berbeda dengan 

kegiatan tadarrus Alquran yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik di MTs. Negeri 

                                                           

 6A. Nurul Pratiwi (17 Tahun), Peserta Didik Kelas IX MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Tombolo – Bantaeng, Selasa 21 Januari 2020. 
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Bantaeng, tetapi terdapat tujuan yang sama, yaitu untuk membina akhlak peserta 

didik, sebagaimana yang terungkap dari penelusuran data berikut. 

   Aan Ahnur mengaku memilih ikut kegiatan latihan ceramah karena bercita-

cita menjadi muballigh yang didukung oleh orang tua yang juga berprofesi sebagai 

muballigh. Motivasi tersebut tersalur melalui latihan ceramah yang dilaksanakan 

setiap hari Jumat sesudah pembelajaran di kelas dengan judul dan pokok-pokok materi 

yang sudah ditentukan oleh guru pembina kerohanian Islam seperti beramar ma’ruf 

dan nahi mungkar, ikhtiar mengharap redha Allah, syukur nikmat, taubat dan 

tawakkal menurut Islam.7  

   Informasi di atas mengisyaratkan bahwa telah berlangsung pembinaan akhlak 

peserta didik melalui kegiatan latihan ceramah pada kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng secara terencana dan terpola sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh 

pembina kerohanian Islam agar peserta didik terbiasa menyampaikan ajaran Islam 

tentang amar ma’ruf dan nahi mungkar, ikhtiar mengharap redha Allah, syukur 

nikmat, taubat dan tawakkal sebagai bentuk berakhlak terhadap Khalik. 

   Dijelaskan oleh M. Arif Pither bahwa latihan ceramah telah terlaksana setiap 

hari Jumat sesudah pembelajaran di kelas untuk membina akhlak peserta didik 

khususnya terhadap Allah dengan membiasakan peserta didik melaksanakan segala 

perintah dan menjauhi segala laranganNya yang dimulai dengan latihan 

menyampaikan perintah-perintah Allah dan menyampaikan larangan-larang Allah 

melalui ceramah pada kegiatan kerohanian Islam.8 

                                                           

 7Aan Ahnur (17 Tahun), Peserta Didik Kelas IX MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Sabbanyang – Bantaeng, Selasa 21 Januari 2020. 

 8M. Arif Pither (49 Tahun), Kepala MTs Negeri Bantaeng, Wawancara,  Bonto Atu – 

Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 
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   Diperoleh gambaran bahwa pembinaan akhlak peserta didik di MTs. Negeri 

Bantaeng telah berlangsung secara terencana dan terprogram melalui kegiatan 

kerohanian Islam berbentuk latihan ceramah yang bertujuan untuk membiasakan 

peserta didik menyampaikan ajaran Islam tentang amar ma’ruf dan nahi mungkar, 

ikhtiar mengharap redha Allah, syukur nikmat, taubat dan tawakkal sebagai bentuk 

berakhlak terhadap Khalik. 

   Sehubungan dengan itu, maka akhlak peserta didik terhadap Khalik dapat 

dibina melalui latihan ceramah untuk membiasakan peserta didik menyampaikan 

ajaran Islam sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk 

kecintaan kepada Allah. 

c. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Khalik melalui Kegiatan Pesantren 

Kilat 

    Sebagaimana yang terjadi pada lembaga pendidikan Islam formal di 

Indonesia, kegiatan pesantren kilat merupakan agenda yang sudah diprogramkan dan 

dijadwalkan sebagai salah satu bentuk kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng, sebagaimana informasi yang diperoleh dari sumber data dengan 

menggunakan instrumen pedoman wawancara berikut ini. 

   Andi Zulfadhli Al-Ghiffari menjelaskan, bahwa program sekolah yang 

disusun setiap tahun dalam rapat tim pengembang madrasah telah diagendakan dalam 

program tahunan untuk diadministrasikan dan dijadwalkan agar setiap kegiatan dapat 

berjalan dengan baik, tanpa terjadinya beberapa kegiatan dalam waktu yang 

bersamaan, sehingga peserta didik berkesempatan mengikuti serangkaian kegiatan di 
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sekolah, termasuk kegiatan kerohanian Islam berbentuk pesantren kilat yang 

didwalkan pada setiap akhir semester.9  

   Jelaslah, bahwa pesantren kilat merupakan salah satu bentuk kegiatan 

kerohanian Islam yang telah diprogramkan dan dilaksanakan setiap akhir semester 

sesuai jadwal yang disusun melalui rapat tim pengembang madrasah di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

   Dijelaskan oleh Sitti Nurlaelah, kegiatan pembinaan akhlak peserta didik 

dikemas dalam bentuk penyajian materi yang melibatkan guru bidang studi akidah 

akhlak, pendalaman materi oleh pembina yang telah ditugaskan oleh kepala madrasah, 

mengindentikasi masalah akhlak yang berhubungan dengan pengalaman peserta didik 

di lingkungan masing-masing, dilanjutkan dengan diskusi peserta didik secara 

berkelompok, dan penguatan akhlak peserta didik dari instruktur.10 Tampak adanya 

pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan pesantren kilat secara terencana di 

MTs. Negeri Bantaeng. 

   Yuhanis memandang perlu untuk menyibukkan peserta didik dengan 

berbagai kegiatan yang bermanfaat agar mereka tidak memiliki banyak waktu yang 

kosong untuk melakukan aktivitas amoral, seperti mengisi waktu mereka dengan 

pembinaan melalui pesantren kilat selepas ujian semester yang memang pembelajaran 

di kelas dihentikan untuk memberi kesempatan kepada para guru merampungkan nilai 

dan pengisian rapor peserta didik.11  

                                                           

 9Andi Zulfadhli Al-Ghiffari (46 Tahun), Kepala Tata Usaha MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Cedo - Bantaeng, Jumat 17 Januari 2020. 

 10Sitti Nurlaelah (52 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Jln. Mongisidi  Bantaeng, Jumat 31 Januari 2020. 

 11Yuhanis (45 Tahun), Wakil Kepala Bidang Kesiswaan/Guru Fikih MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Lumpangan – Bantaeng, Senin 20 Januari 2020. 
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   Pesantren kilat merupakan satu bentuk kegiatan kerohanian Islam yang 

sengaja dilaksanakan selepas ujian semester untuk membina akhlak peserta didik 

dengan mengisi kekosongan pembelajaran di kelas agar peserta didik aktif mengisi 

waktu secara berkesinambungan dengan belajar di luar kelas. 

   A. Muh. Khaedir Asbi menuturkan, bahwa waktu untuk santai hampir tidak 

dialami sejak menjadi peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng, sebab pembelajaran di 

kelas, dan mengerjakan tugas di rumah dikontrol oleh guru melalui komunikasi dengan 

orang tua, dan diharuskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pesantren kilat, 

perkemahan pramuka, latihan pada Palang Merah Remaja yang dilaksanakan secara 

bersambung setelah ujian semester.12 Pesantren kilat merupakan salah bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah ujian semester di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

   Banyak kegiatan yang menarik dan menyenangkan pada pesantren kilat 

menurut Nurafni, antara lain bertukar pengalaman dengan teman pada identifikasi 

masalah akhlak di lingkungan masing-masing, bermain peran yang dilakonkan oleh 

teman yang ditunjuk, selain gembira karena diberi kesempatan untuk ikut bermain 

peran, juga terkadang lucu karena penampilan menyerupai pelaku aslinya sehingga 

mengundang tawa peserta didik yang hadir.13 

   Penjelasan yang diperoleh dari sumber data di atas memperjelas pentingnya 

pembinaan akhlak peserta didik melalui kerohanian Islam berbentuk kegiatan 

pesantren kilat untuk menanamkan nilai-nilai akhlak, khususnya akhlak terhadap 

Khalik sebagai upaya membendung pengaruh negatif dari luar yang dapat 

                                                           

 12A. Muh. Khaedir Asbi (14 tahun), Peserta Didik Kelas VIII MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,  Borongkapala - Bantaeng, Sabtu 18 Januari 2020. 

 13Nurafni (14 tahun), Peserta Didik Kelas VIII MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,  Dampang - Bantaeng, Ahad 19 Januari 2020. 
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memengaruhi perilaku mereka sebagai akibat dari banyaknya waktu kosong yang 

tidak diisi dengan aktivitas yang bermanfaat. 

   Pembinaan akhlak peserta didik terhadap Khalik, baik melalui kegiatan 

tadarrus Alquran maupun melalui latihan ceramah dan pesantren kilat di MTs. Negeri 

Bantaeng pada dasarnya bertujuan untuk membiasakan peserta didik mencintai Allah 

melebihi cinta kepada apa dan siapa pun juga dengan mempergunakan Alquran 

sebagai pedoman hidup dan kehidupan, membiasakan peserta didik menyampaikan 

ajaran Islam dalam rangka melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala 

larangan Allah swt., membiasakan peserta didik bekerja dengan mengharapkan 

keredhaan Allah, mensyukuri nikmat dan karunia Allah, menerima dengan ikhlas 

semua qada dan qadar Ilahi setelah berikhtiar secara maksimal, memohon ampun 

hanya kepada Allah, bertaubat dan tawakkal hanya kepada Allah.  

 2. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Makhluk melalui Kerohanian Islam 

   Sebagaimana pembinaan akhlak peserta didik terhadap Khalik, pembinaan 

akhlak terhadap makhluk pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng 

juga dilakukan melalui kegiatan tadarrus Alquran, latihan ceramah, dan pesantren 

kilat. 

   Atas dasar itu, maka penelitian diarahkan pada pembinaan akhlak peserta 

didik yang mencakup akhlak terhadap Rasulullah, orang tua, diri sendiri, keluarga dan 

karib kerabat, tetangga, masyarakat, dan lingkungan hidup, baik melalui kegiatan 

tadarrus Alquran, dan latihan ceramah, maupun melalui kegiatan pesantren kilat di 

MTs. Negeri Bantaeng. 
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a. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Makhluk melalui Kegiatan Tadarrus 

Alquran 

   Tadarrus Alquran merupakan salah satu bentuk kegiatan kerohanian Islam 

yang dilaksanakan di luar kelas sebagai kegiatan ekstrakurikuler di madrasah yang 

bertujuan membentuk akhlak peserta didik, termasuk akhlak terhadap Rasulullah 

sebagai bagian dari akhlak terhadap makhluk sebagaimana yang berlangsung di MTs. 

Negeri Bantaeng. 

   Melalui instrumen penelitian, baik dengan menggunakan pedoman 

wawancara maupun dengan menggunakan pedoman observasi, diperoleh sejumlah 

informasi mengenai pembinaan akhlak peserta terhadap Rasulullah pada kegiatan 

kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng berikut ini. 

 1) Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Rasulullah melalui Kegiatan 

Tadarrus Alquran 

   Sebagaimana konsep akhlak yang dikaji sebelumnya, bahwa akhlak terhadap 

Rasulullah terwujud dalam bentuk mencintai Rasulullah secara tulus, menjadikan 

Rasulullah sebagai idola, suri teladan dalam hidup dan kehidupan, serta menjalankan 

apa yang dianjurkan, dan meninggalkan apa yang dilarangnya.  

   Atas dasar itu, dilakukan pengumpulan data mengenai pembinaan akhlak 

peserta didik terhadap Rasulullah pada kegiatan tadarrus Alquran di MTs. Negeri 

Bantaeng untuk dianalisis dengan teknik analisis kualitatif guna menemukan 

kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sebelumnya. 

   Menurut A. Ummu Khaerati, akhlak peserta didik dibina melalui kegiatan 

intrakurikuler dalam bentuk kegiatan pembelajaran formal di kelas, dan dimantapkan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler khususnya kerohanian Islam dengan bentuk kegiatan 
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yang dirancang bersama seluruh pembina ekstrakurikuler dan guru bidang studi 

terkait.14 Jadi pembinaan akhlak peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng dilaksanakan 

melalui dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

   Berkaitan dengan pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, Muh. Kasim mengemukakan ragam kegiatan ekstrakuriler di MTs. 

Negeri Bantaeng yang meliputi kepramukaan, paskibra, palang merah remaja, usaha 

kesehatan sekolah, dan kerohanian Islam, dan setiap bentuk kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut, dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan dasar peserta 

didik, sehingga akhlak sebagai salah satu potensi dasar peserta didik pada dasarnya 

dikembangkan melalui pembinaan pada semua bentuk kegiatan ekstrakurikuler, tidak 

terkecuali kegiatan kerohanian Islam sebagai salah satu bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler.15 

   Pernyataan tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa akhlak sebagai salah satu 

potensi dasar peserta didik telah dibina dan dikembangkan pada semua bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Negeri Bantaeng, tetapi penelitian ini difokuskan 

secara spesifik pada pembininaan akhlak peserta didik melalui kegiatan kerohanian 

Islam. 

   Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kerohanian Islam 

di MTs. Negeri Bantaeng, berlangsung melalui tiga kegiatan utama, yaitu tadarrus 

Alquran, latihan ceramah, dan pesantren kilat. Sehubungan dengan itu, maka 

                                                           

 14A. Ummu Khaerati (26 Tahun), Guru Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, Wawancara, 

BTN Pajukukang Bantaeng, Jumat 21 Februari 2020. 

 15Muh. Kasim (51 Tahun), Wakil Kepala Bidang Humas/Guru Bahasa Arab MTs Negeri 

Bantaeng, Wawancara,  Jatia – Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 
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penelitian diarahkan pada ragam kegiatan kerohanian Islam tersebut yang dimulai 

dengan pembinaan akhlak melalui kegiatan tadarrus Alquran. 

   Salah satu aspek akhlak yang ditanamkan kepada peserta didik melalui 

kegiatan tadarrus Alquran menurut Hasbiah adalah akhlak terhadap Rasulullah agar 

peserta didik mencintai Rasulullah secara tulus, menjadikan Rasulullah sebagai suri 

teladan dalam hidup dan kehidupan, dan berusaha menjalankan risalah Islam yang 

dibawa oleh Rasulullah sebagaimana yang terkandung dalam Alquran, sehingga 

membiasakan peserta didik membaca Alquran melalui kegiatan tadarrus Alquran 

merupakan salah satu wujud akhlak terhadap Rasulullah.16 

   Keterangan di atas, diperkuat oleh pernyataan salah seorang peserta didik, 

bahwa tadarrus Alquran yang diikuti selama ini, bukan sekadar membaca ayat-ayat 

atau surah tertentu dalam Alquran, tetapi membaca Alquran secara tartil yang disertai 

dengan penjelasan pembina kerohanian Islam atas kandungan ayat yang telah 

ditunjukkan atau ditentukan oleh pembina untuk dibaca, seperti ayat 21 dari surah al-

Ahzab yang dijelaskan oleh pembina sebagai petunjuk untuk meneladani Rasulullah 

agar memperoleh rahmat dari Allah.17  

   Tadarrus Alquran merupakan salah satu bentuk kegiatan kerohanian Islam 

yang dijadikan sebagai wadah bagi pembina kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng untuk melakukan pembinaan akhlak peserta didik terhadap Rasulullah 

dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat yang berhubungan dengan anjuran 

mencintai Rasulullah secara tulus, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam 

                                                           

 16Hasbiah (38 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Dampang - Bantaeng, Kamis 6 Februari 2020. 

 17Aldi Fairus (14 tahun), Peserta Didik Kelas IX MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,  Palanjong - Bantaeng, Senin 20 Januari 2020. 
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hidup dan kehidupan, dan berusaha menjalankan risalah Islam yang dibawa oleh 

Rasulullah sebagaimana yang terkandung dalam Alquran. 

   Diperoleh gambaran, bahwa akhlak peserta didik terhadap Rasulullah saw. 

dapat dibina melalui tadarrus Alquran dengan menjelaskan nilai-nilai kerasulan 

Rasulullah saw. tentang akhlak yang terkandung dalam Alquran sebagai Kalamullah 

yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di 

dunia dan akhirat, sebagaimana yang terelaisasi pada kegiatan tadarrus Alquran di 

MTs. Negeri Bantaeng. 

 2) Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Orang Tua melalui Kegiatan 

Tadarrus Alquran 

   Berdasar pada konsep akhlak terhadap orang tua yang mencakup kecintaan 

kepada orang tua melebihi cinta kepada kerabat lainnya; merendahkan diri kepada 

keduanya diiringi rasa kasih sayang; berkomunikasi dengan khidmat, lemah lembut 

dan bijaksana kepada keduanya; berbuat baik kepada keduanya dengan sebaik-

baiknya; dan mendoakan keselamatan dan ampunan bagi mereka kendatipun telah 

meninggal dunia, sebagaimana yang dikaji sebelumnya, maka dikembangkan 

instrumen penelitian untuk mengungkap data mengenai nilai-nilai akhlak terhadap 

orang tua tersebut yang dikaitkan dengan kegiatan tadarrus Alquran di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

   Menurut Irfan, nilai-nilai akhlak terhadap orang tua dapat ditanamkan 

melalui kegiatan tadarrus Alquran kepada peserta didik, seperti menjelaskan 

kandungan ayat-ayat yang berhubungan dengan anjuran berbuat baik kepada orang 

tua yang telah dibaca oleh peserta didik, antara lain ayat 36 dari surah al--Nisa yang 

mengandung makna berbuat baik kepada kedua orang tua didahulukan dari berbuat 
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baik kepada kerabat atau orang lain, sebab perintah berbuat baik kepada kedua orang 

tua dalam ayat tersebut, disebutkan sesudah penyembahan atau berserah diri kepada 

Allah.18  

   Mencintai orang tua melebihi cinta kepada kerabat lainnya, berlaku lemah 

lembut kepada orang tua, dan mendoakan keselamatan orang tua yang telah meninggal 

dunia, merupakan wujud akhlak terhadap orang tua yang dapat ditanamkan kepada 

peserta didik melalui kegiatan tadarrus Alquran dengan menjelaskan kandungan ayat-

ayat Alquran tentang akhlak terhadap orang tua yang telah dibaca peserta didik, 

sebagaimana yang telah berlangsung pada kegiatan tadarrus Alquran di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

 3) Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Diri Sendiri melalui Kegiatan 

Tadarrus Alquran 

   Kegiatan tadarrus Alquran, selain bertujuan untuk memperlancar bacaan dan 

hafalan Alquran bagi peserta didik, juga bertujuan untuk membentuk akhlak peserta 

didik, khususnya akhlak terhadap diri sendiri, sesuai data dari sumber data yang 

terungkap berikut. 

   Terdapat nilai-nilai akhlak terhadap diri sendiri yang dapat diperoleh peserta 

didik dari kegiatan tadarrus Alquran menurut Sitti Nurlaelah, antara lain memelihara 

kesucian diri dan menutup aurat dengan berwudhu sebelum membaca Alquran, dan 

memakai pakaian yang suci dan bersih, ikhlas dan sabar dengan tekun dan tertib 

mengikuti rangkaian kegiatan tadarrus Alquran, rendah diri dan menjauhi sifat dengki 

dengan menghargai kemampuan bacaan Alquran teman, jujur dalam perkataan dan 

perbuatan dan malu melakukan perbuatan jahat dengan tidak berpura-pura 

                                                           

 18Irfan (28 Tahun), Guru Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, Wawancara, Sunggumanai 

- Bantaeng, Senin 17 Februari 2020. 
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berhalangan untuk menghindari membaca Alquran, dan berlaku adil terhadap diri 

sendiri dan orang lain dengan membagikan kitab Alquran yang telah disediakan ke 

semua teman sebelum kegiatan tadarrus Alquran dimulai; dan menjauhi segala 

perkataan dan perbuatan sia-sia dengan memfokuskan perhatian dan aktivitas pada 

membaca Alquran.19 

   Pembinaan akhlak peserta didik terhadap diri sendiri pada kegiatan tadarrus 

Alquran di MTs. Negeri Bantaeng, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai 

memelihara kesucian diri dan menutup aurat; jujur dalam perkataan dan perbuatan, 

serta malu melakukan perbuatan jahat; ikhlas dan sabar; rendah hati dan menjauhkan 

dengki; berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain; serta menjauhi segala 

perkataan dan perbuatan sia-sia. 

   Akhlak peserta didik terhadap diri sendiri dapat dibina melalui kegiatan 

tadarrus Alquran dengan cara menjelaskan nilai-nilai akhlak terhadap diri sendiri 

menurut ajaran Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana 

yang terealisasi dalam kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

 4) Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Keluarga dan Karib Kerabat melalui 

Kegiatan Tadarrus Alquran 

   Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat yang sangat 

menentukan kaharmonisan hidup masyarakat yang lebih luas, sebab apabila setiap 

keluarga hidup dalam keharmonisan dan kekerabatan, maka masyarakat suatu bangsa, 

dan bahkan dunia akan hidup dalam kedamaian, sehingga pembinaan akhlak terhadap 

keluarga dan karib kerabat dipandang urgen untuk membangun masyarakat yang 

berperadaban. 

                                                           

 19Sitti Nurlaelah (52 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Jln. Mongisidi  Bantaeng, Jumat 31 Januari 2020. 
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   Sehubungan dengan itu, maka kegiatan tadarrus Alquran pada kerohanian 

Islam di MTs. Negeri Bantaeng, dimanfaatkan untuk membina akhlak peserta didik 

terhadap keluarga dan karib kerabat, sebagaimana yang terungkap melelui 

penelusuran data pada sumber-sumber data yang terlibat langsung pada kegiatan 

tersebut. 

   Salah satu nilai akhlak terhadap keluarga dan karib kerabat menurut Hasbiah 

adalah saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga yang 

dapat ditanamkan melalui kegiatan tadarrus Alquran dengan membiasakan peserta 

didik saling berbagi, berkomunikasi secara santun, saling ajar dalam bentuk tutor 

sebaya, sehingga peserta didik dibiasakan membagikan kitab Alquran yang tersedia 

dalam kelompok secara bergiliran, dan menerapkan pembinaan tutor sebaya.20 

   Mengacu pada keterangan di atas, diperoleh informasi bahwa saling membina 

rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga merupakan wujud akhlak 

terhadap keluarga dan karib kerabat yang ditanamkan kepada peserta didik melalui 

pembiasaan berbagi dan tutor sebaya pada kegiatan tadarrus Alquran di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

   Selain itu, akhlak terhadap keluarga dan karib kerabat mengandung nilai 

mendidik anak dengan kasih sayang, sebagaimana yang diwujudkan oleh pembina 

kerohanian Islam pada kegiatan tadarrus Alquran di MTs. Negeri Bantaeng dengan 

menunjukkan kasih sayang kepada peserta didik. 

   Melalui pengamatan langsung saat kegiatan tadarrus Alquran berlangsung di 

MTs. Negeri Bantaeng, peneliti menyaksikan salah seorang pembina kerohanian Islam 

                                                           

 20Hasbiah (38 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Dampang - Bantaeng, Kamis 6 Februari 2020. 
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sedang menyapa peserta didik dengan anak dan bahasa yang santun menurut kebiasaan 

masyarakat Bugis – Makassar.21  

   Perilaku yang ditunjukkan oleh pembina kerohanian Islam tersebut di atas, 

dapat dimaknai sebagai manifestasi dari akhlak terhadap keluarga dan karib kerbat 

yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang kepada peserta didik, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa nilai-nilai akhlak terhadap keluarga dan karib kerabat yang saling 

membina rasa cinta dan kasih sayang telah ditanamkan melalui kegiatan tadarrus 

Alquran di MTs. Negeri Bantaeng. 

 5) Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Tetangga melalui Kegiatan Tadarrus 

Alquran 

   Nilai-nilai akhlak terhadap tetangga menurut konsep akhlak yang dikaji pada 

penelitian ini, mencakup saling mengunjungi, saling membantu tatkala senang dan 

susah, saling memberi, dan saling hormat menghormati. Melalui instrumen penelitian 

diperoleh data untuk dianalisis sebagai hasil penelitian. 

   Salah satu bentuk kegiatan pada tadarrus Alquran menurut Sitti Nurlaelah 

adalah membaca Alquran dengan tutor sebaya. Melalui tutor sebaya, peserta didik 

saling membantu, saling memberi, saling menghormati, dan menghindari permusuhan 

di antara mereka, sehingga kegiatan tadarrus Alquran merupakan sarana yang efektif 

untuk membina akhlak peserta didik yang diharapkan diwujudkan terhadap tetangga 

saat mereka berada di lingkugan tempat tinggal masing-masing.22 Suatu isyarat bahwa 

akhlak terhadap tetangga tidak luput dari pembinaan akhlak peserta didik pada 

kegiatan tadarrus Alquran di MTs. Negeri Bantaeng. 

                                                           

 21Madrasah Tsanawiyah Ngeri Bantaeng, Observasi, Bantaeng, Sabtu 8 Februari 2020. 

 22Sitti Nurlaelah (52 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Jln. Mongisidi  Bantaeng, Jumat 31 Januari 2020. 
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   Ina Roslina menuturkan, bahwa peserta didik telah dikelompokkan pada 

kegiatan tadarrus Alquran dengan setiap kelompok dipilih ketua yang sudah lancar 

membaca Alquran untuk membantu guru meluruskan bacaan teman sekelompok, dan 

mewakili kelompok menyampaikan aspirasi dan hasil kerja kelompok, sehingga 

terjalin hubungan keakraban dan saling berbagi di antara peserta didik.23 

   Diperoleh gambaran dari keterangan sumber data di atas, bahwa peserta didik 

telah dibina akhlaknya untuk saling membantu, saling memberi, saling menghormati, 

serta saling menghindari pertengkaran dan permusuhan melalui kegiatan tadarrus 

Alquran di MTs. Negeri Bantaeng agar diwujudkan dalam kehidupan bertetangga di 

lingkungannya.  

 6) Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Masyarakat melalui Kegiatan 

Tadarrus Alquran 

   Pembinaan akhlak peserta didik terhadap masyarakat melalui kegiatan 

tadarrus Alquran di MTs. Negeri Bantaeng difokuskan pada nilai-nilai akhlak yang 

memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, 

saling menolong dalam melakukan kebajikan, menganjurkan diri dan orang lain 

berbuat baik dan mencegah dari berbuat jahat, memberi makan fakir miskin dan 

berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya, bermusyawarah dalam segala urusan 

mengenai kepentingan bersama, menaati keputusan yang telah disepakati, 

menunaikan amanah, dan menepati janji, sesuai konsep akhlak terhadap masyarakat 

yang dikaji sebelumnya. 

   Sehubungan luasnya cakupan akhlak terhadap masyarakat, maka pembinaan 

akhlak peserta didik terhadap masyarakat menurut Suriati, dibatasi beberapa nilai 

                                                           

 23Ina Roslina (14 tahun), Peserta Didik Kelas IX MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,  Landayya - Bantaeng, Senin 20 Januari 2020. 
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yang relevan dengan kegiatan kerohanian Islam, seperti menghormati nilai dan norma 

yang berlaku dalam masyarakat dengan membiasakan peserta didik menaati tata tertib 

bertadarrus Alquran, saling menolong dalam melakukan kebajikan dengan 

membiasakan peserta didik saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, 

bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama dengan 

mendiskusikan hasil identifikasi masalah akhlak secara berkelompok, menaati 

keputusan yang telah disepakati dengan mengajak peserta didik secara bersama 

menyimpulkan hasil diskusi, menunaikan amanah dengan membentuk organisasi 

kelompok pada setiap kegiatan kerohanian Islam.24 

   Keterangan dari sumber data di atas, sangat jelas bahwa akhlak peserta didik 

terhadap masyarakat telah dibina melalui berbagai kegiatan kerohanian Islam, 

sehingga akhlak peserta didik terhadap masyarakat telah dibina melalui tadarrus 

Alquran sebagai salah satu bentuk kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

 7) Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Lingkungan Hidup melalui Kegiatan 

Tadarrus Alquran 

   Lingkungan hidup yang dimaksud pada penelitian ini, mencakup flora dan 

fauna, sehingga pembinaan akhlak peserta didik terhadap lingkungan hidup melalui 

kegiatan tadarrus Alquran mencakup akhlak terhadap flora dan akhlak terhadap fauna 

dengan kesadaran memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan 

memanfaatkan alam terutama flora dan fauna untuk kepentingan manusia dan 

makhluk lainnya, serta sayang kepada sesama makhluk. 

                                                           

 24Suriati (42 Tahun), Guru Fikih, Akidah Akhlak dan Pembina Rohis MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Jatia - Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 
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   Suriati mengungkapkan, bahwa menjelaskan kandungan ayat-ayat yang 

berhubungan dengan lingkungan hidup dari aspek pemeliharaan dan pemanfaatan 

lingkungan hidup, baik flora maupun fauna setelah peserta didik membaca ayat-ayat 

tersebut secara bersama-sama atau bergiliran merupakan salah satu cara pembinaan 

akhlak peserta didik terhadap lingkungan hidup di MTs. Negeri Bantaeng.25  

   Diperoleh gambaran dari penjelasan sumber data di atas, bahwa pembinaan 

akhlak peserta didik terhadap lingkungan hidup melalui tadarrus Alquran di MTs. 

Negeri Bantaeng, terbatas pada kegiatan pembina kerohanian Islam menjelaskan 

kandungan ayat-ayat yang berhubungan dengan pelestarian dan pemanfaatan flora dan 

fauna untuk kemaslahatan dan keseimbangan hidup manusia dan makhluk lainnya. 

b. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Makhluk melalui Kegiatan Latihan 

Ceramah 

   Latihan ceramah merupakan salah satu bentuk kegiatan kerohanian Islam 

yang digunakan sebagai wadah pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk, 

baik akhlak terhadap Rasulullah maupun akhlak terhadap orang tua, diri sendiri, 

keluarga dan karib kerabat, tetangga, masyarakat, dan lingkungan hidup untuk 

diwujudkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

   Agar peserta didik mengamalkan akhlak terhadap Rasulullah dalam 

kehidupan sehari-hari, maka penting menurut Habibah untuk membiasakan peserta 

didik menyampaikan nilai-nilai akhlak terhadap Rasulullah tersebut melalui kegiatan 

latihan ceramah dengan memilih topik-topik ceramah yang berkenaan dengan 

mencintai dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan.26 Suatu pernyataan yang 

                                                           

 25Suriati (42 Tahun), Guru Fikih, Akidah Akhlak dan Pembina Rohis MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Jatia - Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 

 26Hasbiah (38 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Dampang - Bantaeng, Kamis 6 Februari 2020. 
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mengisyaratkan berlangsungnya pembinaan akhlak peserta didik terhadap Rasulullah 

melalui kegiatan latihan ceramah di MTs. Negeri Bantaeng. 

   Sehubungan dengan itu, Suriati mengemukakan beberapa topik ceramah 

yang dirancang untuk dipilih peserta didik sebagai latihan berceramah, antara lain 

mencintai Rasulullah, Rasulullah sebagai suri teladan, Rasulullah sebagai rahmat 

seluruh alam, menghapus kejahiliahan sebagai risalah Rasulullah, dan sebagainya.27  

   Pembinaan akhlak peserta didik terhadap Rasulullah dalam konteks ini 

diarahkan pada pembiasaan peserta didik di MTs. Negeri Bantaeng menyampaikan 

ajaran Islam yang berhubungan dengan akhlak terhadap Rasulullah dari aspek 

kecintaan, keteladanan, dan kerasulan. 

   Selain diarahkan pada pembinaan akhlak peserta didik terhadap Rasulullah, 

kegiatan latihan ceramah di MTs. Negeri Bantaeng juga diarahkan pada akhlak 

terhadap orang tua dengan merancang topik ceramah yang berkenaan dengan 

mencintai orang tua, menghormati orang tua, berkomunikasi dengan orang tua, 

berbuat baik kepada orang tua, kewajiban anak terhadap orang tua, agar peserta didik 

terbiasa menyampaikan nilai-nilai akhlak terhadap orang tua.28 

   Akhlak peserta didik terhadap orang tua di MTs. Negeri Bantaeng, dibina 

melalui kegiatan latihan ceramah untuk membiasakan peserta didik menyampaikan 

nilai-nilai akhlak terhadap orang tua yang berkenaan dengan mencintai orang tua, 

menghormati orang tua, berkomunikasi dengan orang tua, berbuat baik kepada orang 

tua, dan kewajiban anak terhadap orang tua. 

                                                           

 27Suriati (42 Tahun), Guru Fikih, Akidah Akhlak dan Pembina Rohis MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Jatia - Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 

 28Sitti Nurlaelah (52 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Jln. Mongisidi  Bantaeng, Jumat 31 Januari 2020. 
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   Mengenai akhlak terhadap diri sendiri, dirancang topik tentang memelihara 

kesucian diri, pakaian menurut ajaran Islam, jujur dalam perkataan dan perbuatan, 

ikhlas dalam beramal, sabar dalam berusaha, rendah diri, malu melakukan perbuatan 

jahat, menjauhkan diri dari dengki, menjauhkan dendam, berlaku adil terhadap diri 

sendiri dan orang lain, serta menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia untuk 

dipilih peserta didik sebagai topik ceramah melalui latihan ceramah di MTs. Negeri 

Bantaeng.29 

   Pembinaan akhlak peserta didik terhadap diri sendiri telah berlangsung 

melalui kegiatan latihan ceramah dengan memilih topik-topik yang telah dirancang 

oleh pembina kerohanian Islam untuk membiasakan peserta didik di MTs. Negeri 

Bantaeng menyampaikan ajaran Islam yang berkenaan dengan akhlak terhadap diri 

sendiri. 

   Sebagaimana pembinaan akhlak peseta didik, baik terhadap Rasulullah, 

orang tua, dan diri sendiri, pembinaan akhlak peserta didik terhadap keluarga dan 

karib kerabat, tetangga, masyarakat, dan lingkungan hidup dalam lingkup akhlak 

terhadap makhluk, juga dilaksanakan melalui kegiatan latihan ceramah dengan 

merancang topik-topik ceramah yang berkenaan dengan aspek-aspek akhlak terhadap 

makhluk tersebut untuk dipilih peserta didik sebagai topik ceramah pada kegiatan 

latihan ceramah di MTs. Negeri Bantaeng yang bertujuan untuk membiasakan peserta 

didik menyampaikan ajaran Islam tentang akhlak terhadap makhluk.30 

   Jelaslah, bahwa pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk yang 

meliputi akhlak terhadap Rasulullah, orang tua, diri sendiri, keluarga dan karib 

                                                           

 29Hasbiah (38 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Dampang - Bantaeng, Kamis 6 Februari 2020. 

 30Suriati (42 Tahun), Guru Fikih, Akidah Akhlak dan Pembina Rohis MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Jatia - Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 
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kerabat, tetangga, masyarakat, dan lingkungan hidup, telah terlaksana melalui 

kegiatan latihan ceramah sebagai salah satu bentuk kegiatan kerohanian Islam di MTs. 

Negeri Bantaeng. 

c. Pembinaan Akhlak Peserta Didik terhadap Makhluk melalui Kegiatan Pesantren 

Kilat 

   Kegiatan pesantren kilat sebagai salah satu bentuk kegiatan kerohanian yang 

diselenggarakan setiap tahun di MTs. Negeri Bantaeng, dirancang untuk mengisi 

kekosongan pembelajaran di kelas agar peserta didik tetap aktif mengikuti pendidikan 

dalam bentuk ekstrakurikuler. 

    Ahmad Abni menegaskan, bahwa meskipun pembelajaran di kelas 

dihentikan beberapa hari setelah ujian semester berlangsung, bukan berarti peserta 

didik berhenti belajar, sebab pembelajaran dialihkan di luar kelas dalam bentuk 

ekstrakurikuler untuk membina potensi dan kemampuan dasar peserta didik. Salah 

satu bentuk kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun selepas semester adalah 

pesantren kilat yang sengaja dirancang untuk itu, sehingga pendidikan tetap 

berlangsung secara berkesinambungan.31 Jadi kegiatan pesantren kilat merupakan 

agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun di MTs. Negeri Bantaeng. 

   Berkaitan dengan kegiatan pesantren kilat, Kaharuddin mengisahkan 

tugasnya menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut 

dengan mengemukakan, bahwa menjadi tugas dan kewenangannya untuk menyiapkan 

sarana dan prasarana yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan kegiatan 

intrakurikuler maupun yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang memang 

sudah diagendakan, sehingga sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan seperti 

                                                           

 31Ahmad Abni (37 Tahun), Wakil Kepala Bidang Kurikulum/Guru PKn MTs Negeri 

Bantaeng, Wawancara,   BTN Bonto Atu - Bantaeng, Senin 27 Januari 2020. 
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pesantren kilat sudah disiapkan sebelum kegiatan itu berlangsung.32 Suatu isyarat 

tentang pesantren kilat yang rutin dilaksanakan setiap tahun di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

   Diperoleh informasi dari pembina kerohanian Islam, bahwa teknis 

pelaksanaan kegiatan pesantren kilat merupakan tanggung jawab pembina kerohanian 

Islam untuk merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya kepada kepala 

madrasah. Salah satu unsur yang dilaporkan adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

pembinaan pada kegiatan tersebut, baik pembinaan pada aspek ibadah, maupun 

pembinaan pada aspek akhlak peserta didik.33 Pernyataan ini memperkuat informasi 

sebelumnya mengenai pelaksanaan kegiatan pesantren kilat sebagai salah satu bentuk 

kegiatan kerohanian Islam untuk membina akhlak peserta didik. 

   Meskipun pesantren kilat termasuk salah satu bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler, tetapi materi pembinaan tidak terlepas dari materi pelajaran pada 

kegiatan intrakurikuler, sebab kegiatan ekstrakuler dimaksudkan untuk memperdalam 

pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, sehingga 

pembinaan akhlak peserta didik pada kegiatan pesantren kilat tetap mengacu pada 

konsep akhlak yang mencakup akhlak terhadap Khalik, dan akhlak terhadap makhluk 

dengan segala rinciannya.34 Jadi pembinaan akhlak peserta didik pada kegiatan 

pesantren kilat di madrasah tsanawiyah, mengacu pada materi akhlak yang tersusun 

dalam kurikulum bidang studi akidah akhlak di MTs. Negeri Bantaeng. 

                                                           

 32Kaharuddin (43 Tahun), Wakil Kepala Bidang Sarpras/Guru Bahasa Arab MTs Negeri 

Bantaeng, Wawancara,   Labbo - Bantaeng, Selasa 21 Januari 2020. 

 33Suriati (42 Tahun), Guru Fikih, Akidah Akhlak dan Pembina Rohis MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Jatia - Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 

 34Ahmad Abni (37 Tahun), Wakil Kepala Bidang Kurikulum/Guru PKn MTs Negeri 

Bantaeng, Wawancara,   BTN Bonto Atu Bantaeng, Senin 27 Januari 2020. 
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   Mengacu pada kurikulum bidang studi akidah akhlak, maka materi akhlak 

yang meliputi akhlak terhadap Khalik, dan akhlak terhadap makhluk, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa akhlak terhadap Khalik, dan akhlak terhadap makhluk itulah yang 

ditanamkan kepada peserta didik pada kegiatan pesantren kilat di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

   Pembinaan akhlak peserta didik terhadap Khalik dan makhluk sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas, telah terealisasi melalui kegiatan tadarrus Alquran, 

latihan ceramah, dan pesantren kilat sebagai bentuk-bentuk kegiatam kerohanian 

Islam yang bertujuan membiasakan peserta didik membaca dan mengamalkan 

kandungan ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak dalam Alquran, membiasakan 

peserta didik menyampaikan nilai-nilai akhlak menurut ajaran Islam, dan 

membiasakan peserta didik mengamalkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-

hari di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng. 

C. Realisasi Penerapan Model Interaksi Sosial pada Kegiatan Kerohanian Islam di 

MTs. Negeri Bantaeng 

 Model interaksi sosial merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan dasar peserta didik pada 

kegiatan ekstrakurikuler, sehingga kerohanian Islam sebagai salah satu komponen 

ekstrakurikuler sangat tepat digunakan sebagai lingkungan pembinaan akhlak peserta 

didik melalui penerapan model interaksi sosial. 

 Sesuai dengan model interaksi sosial yang terdiri atas: penentuan kelompok, 

inkuiri sosial, yurispridensial, dan bermain peran, sedangkan kerohanian Islam 

terealisasi melalui kegiatan-kegiatan tadarrus Alquran, latihan ceramah, dan 

pesantren kilat, maka penelitian pada bagian ini difokuskan pada penerapan penentuan 



109 
 

kelompok,  inkuiri sosial, yurispridensial, dan bermain peran pada setiap kegiatan 

kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

 1. Penerapan Penentuan kelompok pada Kegiatan Kerohanian Islam di MTs. 

Negeri Bantaeng 

   Penerapan model interaksi sosial dalam kegiatan kerohanian Islam di MTs. 

Negeri Banteng, dimulai dengan penentuan kelompok, sehingga pembina kerohanian 

Islam terlebih dahulu mengelompokkan peserta didik yang terdiri atas tiga atau empat 

orang untuk melakukan kegiatan yang telah diprogramkan sebagai kegiatan 

kerohanian Islam.35 Penjelasan ini mengisyaratkan terjadinya penentuan kelompok 

sebagai wujud penerapan model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di 

MTs. Negeri Bantaeng. 

   Hasbiah menjelaskan, bahwa penentuan kelompok yang terdiri atas 

kelompok-kelompok kecil sebagai bentuk penerapan model interaksi sosial pada 

kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng, dimaksudkan agar peserta didik fokus 

pada upaya-upaya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan; 

melakukan aktivitas mengumpulkan dan menganalisis sejumlah data sebagai dasar 

merumuskan kesimpulan; memanfaatkan beragam pendekatan yang bervariatif; dan 

merundingkan hasil-hasil penelitian (tugas) secara bergiliran di antara seluruh peserta 

didik di dalam kelompok.36 

   Jelaslah, bahwa peserta didik pada penerapan model interaksi sosial dalam 

kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng, dibagi atas kelompok kecil yang 

                                                           

 35Suriati (42 Tahun), Guru Fikih, Akidah Akhlak dan Pembina Rohis MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Jatia - Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 

 36Hasbiah (38 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Dampang - Bantaeng, Kamis 6 Februari 2020. 
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terdiri atas maksimal empat orang; fokus pada upaya-upaya untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang telah dirumuskan; melakukan aktivitas mengumpulkan dan 

menganalisis sejumlah data sebagai dasar merumuskan kesimpulan; memanfaatkan 

beragam pendekatan yang bervariatif; dan merundingkan hasil-hasil penelitian (tugas) 

secara bergiliran di antara seluruh peserta didik di dalam kelompok. 

 2. Penerapan Inkuiri Sosial pada Kegiatan Kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng 

   Inkuiri sosial sebagai salah satu bentuk penerapan model interaksi sosial, 

dinyatakan telah terealisasi oleh Suriati pada kegiatan kerohanian Islam, baik pada 

kegiatan tadarrus Alquran, maupun pada kegiatan latihan ceramah dan pesantren kilat 

di MTs. Negeri Bantaeng.37 

   Setelah memperoleh data yang menunjukkan model interaksi sosial 

berbentuk inkuiri sosial telah diterapkan pada kegiatan-kegiatan kerohanian Islam, 

penelitian dilanjutkan dengan menelusuri data tentang proses penerapan inkuiri sosial 

pada kegiatan kerohanian Islam yang dimaksud. 

   Sitti Nurlaelah menguraikan proses penerapan inkuiri sosial yang terdiri atas 

kegiatan-kegiatan orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Kegiatan 

orientasi, biasanya dilakukan oleh pembina kerohanian Islam dengan cara menjelaskan 

topik, tujuan, dan hasil belajar yang ingin dicapai; menjelaskan pokok-pokok kegiatan 

yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan;  menjelaskan 

pentingnya topik dan kegiatan belajar.38  

                                                           

 37Suriati (42 Tahun), Guru Fikih, Akidah Akhlak dan Pembina Rohis MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Jatia - Bantaeng, Rabu 15 Januari 2020. 

 38Sitti Nurlaelah (52 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Jln. Mongisidi  Bantaeng, Jumat 31 Januari 2020. 
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   Penjelasan sumber data di atas, menggambarkan proses penerapan inkuiri 

sosial pada kegiatan kerohanian Islam yang dimulai dengan kegiatan pembina 

menjelaskan tujuan, topik, dan pokok-pokok kegiatan peserta didik sebagai kegiatan 

orientasi. 

   Setelah orientasi, kegiatan selanjutnya digambarkan oleh Hasbiah sebagai 

inti yang melibatkan peserta didik dalam aktivitas merumuskan masalah, mengajukan 

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan yang 

diterapkan dalam kegiatan kerohanian Islam dengan cara menugaskan peserta didik 

mengidentifikasi masalah akhlak di lingkungannya.39  

   Inkuiri sosial telah diterapkan pada kegiatan kerohanian Islam dalam bentuk 

tugas yang berproses melalui langkah-langkah orientasi, merumuskan masalah, 

mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan 

kesimpulan untuk didiskusikan secara berkelompok, baik pada kegiatan tadarrus 

Alquran maupun pada kegiatan pesantren kilat sebagai bentuk kegiatan kerohanian 

Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

 3. Penerapan Yurispridensial pada Kegiatan Kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng 

   Yurispridensial sebagai salah satu bentuk penerapan model interaksi sosial 

pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng, berlangsung melalui 

sejumlah kegiatan, baik kegiatan pembina yang mengarahkan peserta didik pada kasus 

dengan cara memperkenalkan materi kasus, dan mereview fakta, maupun kegiatan 

peserta didik yang mengidentifasi issue; memilih posisi (pendirian); mengeksploitasi 

                                                           

 39Hasbiah (38 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Dampang - Bantaeng, Kamis 6 Februari 2020. 
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sikap, pendirian, dan bentuk argumentasi; menegaskan dan mengaktualisasi posisi; 

serta menguji asumsi faktual di balik posisi yang sudah qualified.40 

   Yurispridensial sebagai salah satu bentuk model interaksi sosial, diterapkan 

secara berproses pada kegiatan kerohanian Islam melalui langkah-langkah yang 

dimulai dengan kegiatan pembina mengarahkan peserta didik pada kasus, dilanjutkan 

dengan sejumlah kegiatan peserta didik yang terdiri atas mengidentifasi issue; 

memilih posisi (pendirian); mengeksploitasi sikap, pendirian, dan bentuk argumentasi; 

menegaskan dan mengaktualisasi posisi; serta menguji asumsi faktual di balik posisi 

yang sudah qualified, sehingga dapat dinyatakan bahwa yurispridensial telah 

diterapkan pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

 4. Penerapan Bermain Peran pada Kegiatan Kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng 

   Mengenai penerapan bermain peran pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. 

Negeri Bantaeng, Hasbiah menguraikan langkah-langkah kegiatan yang terdiri atas 

kegiatan pendahuluan yang terdiri atas kegiatan pembina memanaskan suasana 

kelompok, memilih partisipan sebagai pemain dan peran yang akan dimainkan, 

mengatur setting, dan mempersiapkan pengamat; pelaksanaan bermain peran dengan 

kegiatan pemeranan, diskusi dan evaluasi, memerankan kembali setelah review, 

mendiskusikan kembali pemeranan yang direview; dan penutup dengan kegiatan 

merefleksi bermain peran yang dihubungkan dengan kehidupan di dunia nyata serta 

permasalahan terbaru dan menjelaskan prinsip-prinsip global dalam perilaku, serta 

                                                           

 40Sitti Nurlaelah (52 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Jln. Mongisidi  Bantaeng, Jumat 31 Januari 2020. 
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menganalisis peran dan menentukan pemain yang akan diperankan peserta didik 

berikutnya.41 

   Diperoleh kejelasan dari keterangan di atas, bahwa bermain peran sebagai 

salah satu bentuk model interaksi sosial telah diterapkan pada kegiatan kerohanian 

Islam di MTs. Negeri Bantaeng melalui langkah-langkah yang dimulai dengan 

kegiatan pendahuluan, dilanjutkan dengan pelaksanaan bermain peran, dan diakhiri 

dengan refleksi dan analisis sebagai kegiatan penutup. 

   Sebagai konklusi dinyatakan, bahwa model interaksi sosial yang terdiri atas 

penentuan kelompok, inkuiri sosial, yurispridensial, dan bermain peran telah 

diterapkan secara bervariasi pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng 

sesuai bentuk kegiatan yang terdiri atas kegiatan tadarrus Alquran dan pesantren kilat 

yang juga bervariasi.  

D. Realisasi Akhlak Peserta Didik yang Dibina melalui Penerapan Model Interaksi 

Sosial pada Kegiatan Kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng 

 Penerapan model interaksi sosial yang beragam bentuk pada kegiatan 

kerohanian Islam yang bervariasi, dimaksudkan untuk membentuk dan 

mengembangkan potensi dasar peserta didik, termasuk potensi akhlak, sehingga 

penerapan model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam bertujuan untuk 

membentuk akhlak peserta didik. 

 Sehubungan dengan itu, dilakukan pengumpulan data tentang akhlak peserta 

didik melalui penerapan model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di 

MTs. Negeri Bantaeng, sehingga diperoleh data yang disajikan sebagai hasil 

penelitian. 

                                                           

 41Hasbiah (38 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Dampang - Bantaeng, Kamis 6 Februari 2020. 
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 1. Akhlak Peserta Didik terhadap Khalik yang Dibina melalui Penerapan Model 

Interaksi Sosial pada Kegiatan Kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng 

   Melalui penerapan model interaksi sosial, akhlak terhadap Khalik 

dimanifestasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari yang mencintai Allah 

dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya, sebagaimana yang 

terungkap dari sumber data. 

   Irfan mengemukakan, bahwa pembinaan akhlak peserta didik terhadap 

Khalik pada kegiatan kerohanian Islam, lebih ditekankan pada pembentukan 

kebiasaan mengamalkan perintah Allah, terutama ibadah salat wajib dan sunat, serta 

membaca Alquran.42  

   Informasi awal ini, menuntun peneliti menelusuri data lebih jauh dan 

mendalam mengenai pengamalan ibadah salat wajib dan sunat, serta kebiasaan 

membaca Alquran sebagai realisasi dari pembinaan akhlak melalui penerapan model 

interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

   Darmayanti menuturkan, bahwa membaca Alquran yang dilakukan setiap hari 

di Masjid sebelum belajar di kelas, menyebabkan terbiasa membaca Alquran, baik di 

sekolah maupun di rumah sebagai anjuran Allah menurut penjelasan pembina 

kerohanian Islam.43 

   Kebiasaan membaca Alquran sebagai anjuran Allah swt., merupakan salah 

satu bentuk pengamalan akhlak terhadap Khalik yang diwujudkan oleh peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah melalui kegiatan tadarrus 

Alquran maupun di lingkungan keluarga melalui bimbingan orang tua. 

                                                           

 42Irfan (28 Tahun), Guru Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, Wawancara, Sunggumanai 

- Bantaeng, Senin 17 Februari 2020. 

 43Darmayanti (15 Tahun), Peserta Didik Kelas IX MTs Negeri Bantaeng, Wawancara, 

Dampang - Bantaeng, Senin 17 Februari 2020. 
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   Selain kebiasaan membaca Alquran, peserta didik juga mengamalkan akhlak 

terhadap Khalik melalui pengamalan ibadah salat wajib dan sunat sebagaimana 

penuturan Irma Aulia Anugrah, bahwa sebelum membaca Alquran pada kegiatan 

tadarrus Alquran, terlebih dahulu melaksanakan salat sunat Dhuha, dan melaksanakan 

salat dhuhur juga secara berjamaah yang dipimpin oleh pembina kerohanian Islam 

sebelum pulang sekolah dengan tata cara dan bacaan yang sudah dilatihkan pada 

kegiatan pesantren kilat.44 

   Informasi dari sumber data di atas, mengerucut pada kebiasaan peserta didik 

mengamalkan ibadah salat dan membaca Alquran sebagai bentuk akhlak terhadap 

Khalik yang diperoleh pada kegiatan kerohanian Islam, baik pada kegiatan tadarrus 

Aluran maupun pada kegiatan pesantren kilat di MTs. Negeri Bantaeng. 

   Mengenai akhlak peserta didik terhadap Khalik yang dibina melalui model 

interaksi sosial, Surya Reski Awan mengisahkan bahwa pembina kerohanian Islam 

telah membentuk kelompok peserta didik untuk mengerjakan tugas seperti 

mengindentifikasi masalah akhlak di lingkungan masing-masing yang dilanjutkan 

dengan memainkan peran dan diskusi kelompok yang menghasilkan topik pada latihan 

ceramah, sehingga terbiasa mengamalkan akhlak yang dianjurkan oleh Allah swt.45 

   Diperoleh keterangan yang jelas dari sumber data di atas, bahwa akhlak 

peserta didik terhadap Khalik, dimanifestasikan dalam bentuk kebiasaan melaksanakan 

ibadah salat wajib dan sunat, serta membaca Alquran sebagai realisasi dari pembinaan 

akhlak melalui penerapan model interaksi sosial berbentuk penentuan kelompok, 

                                                           

 44Irma Aulia Anugrah (15 Tahun), Peserta Didik Kelas IX MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Batuloe - Bantaeng, Selasa 18 Februari 2020. 

 45Surya Reski Awan (13 Tahun), Peserta Didik Kelas VIII MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Dampang - Bantaeng, Senin 17 Februari 2020. 
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inkuiri sosial, yurispridensial, dan bermain peran pada kegiatan kerohanian Islam 

berbentuk tadarrus Alquran, pesantren kilat, dan latihan ceramah. 

 2. Akhlak Peserta Didik terhadap Makhluk yang Dibina melalui Penerapan Model 

Interaksi Sosial pada Kegiatan Kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng 

   Akhlak terhadap makhluk, mencakup akhlak terhadap Rasulullah dengan 

menjadikan Rasulullah sebagai teladan, berbakti kepada orang tua, menjaga kesucian 

diri, memuliakan tetangga, saling menghormati dan menyayangi dalam keluarga, 

bekerja sama dengan warga masyarakat, dan melestarikan lingkungan. 

   Lingkup akhlak terhadap makhluk tersebut telah dimanifestasikan peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti pembinaan melalui penerapan 

model interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng, 

sesuai data hasil penelitian berikut. 

   Nurfadilah menuturkan, bahwa pembina kerohanian Islam menjelaskan 

pentingnya menjadikan Rasulullah sebagai teladan saat kegiatan pesantren kilat 

berlangsung, sebab banyak orang khususnya anak muda-mudi jelasnya yang 

mengidolakan orang terkenal lain selain Rasulullah.46 

   Penuturan salah seorang peserta didik tersebut di atas mengisyaratkan, 

bahwa peserta didik telah dibina akhlaknya terhadap Rasulullah pada kegiatan 

kerohanian Islam, sehingga dilakukan pendalaman selanjutnya dari sumber data yang 

lain untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai manifestasi pengamalan akhlak 

terhadap makhluk setelah mengikuti pembinaan pada kerohanian Islam di MTs. 

Negeri Bantaeng. 

                                                           

 46Nurfadilah (15 tahun), Peserta Didik Kelas IX MTs Negeri Bantaeng, Wawancara,  Bokara 

- Bantaeng, Selasa 22 Januari 2020. 



117 
 

   Nurhidayah Ramadhani menambahkan, bahwa selain menjadikan Rasulullah 

sebagai teladan, pembina kerohanian Islam juga mengajarkan cara berbakti kepada 

orang tua dengan merendahkan suara saat berbicara dengannya, menghindari ucapan 

yang menyakiti hatinya, dan memeliharanya saat berusia lanjut, serta mendoakannya 

yang telah meninggal dunia.47 Suatu bukti pembinaan akhlak terhadap orang tua yang 

dilakukan oleh pembina kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng. 

   Selain itu, Sitti Nurlaelah menambahkan pembinaan akhlak peserta didik 

terhadap makhluk pada kegiatan kerohanian Islam juga diarahkan pada akhlak 

terhadap diri sendiri dengan menjaga kesucian diri, memuliakan tetangga, saling 

menghormati dan menyayangi dalam keluarga, bekerja sama dengan warga 

masyarakat, dan melestarikan lingkungan.48 Jelaslah, bahwa akhlak terhadap makhluk 

telah ditanamkan kepada peserta didik pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri 

Bantaeng. 

   Pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk pada kegiatan kerohanian 

Islam, telah membuahkan hasil yang menurut Hasbiah telah diwujudkan oleh peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari yang menghormati guru, saling menyayangi antar 

sesama peserta didik, dan terpenting adalah belum pernah terjadi tawuran antar sekolah 

yang disebabkan peserta didik betul-betul mengamalkan nilai-nilai akhlak yang telah 

ditanamkan kepada mereka.49 

   Penjelasan di atas, dipertegas oleh Irfan, bahwa melalui interaksi sosial, 

peserta didik dibina akhlaknya terhadap sesama makhluk sehingga mereka (peserta 

                                                           

 47Nurhidayah Ramadhani (12 tahun), Peserta Didik Kelas VIII MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,  Dampang - Bantaeng, Rabu 23 Januari 2020. 

 48Sitti Nurlaelah (52 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara,   Jln. Mongisidi  Bantaeng, Jumat 31 Januari 2020. 

 49Hasbiah (38 Tahun), Guru Qur’an Hadis dan Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, 

Wawancara, Dampang - Bantaeng, Kamis 6 Februari 2020. 
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didik) terbiasa hidup saling menghormati dan menyayangi, memuliakan orang-orang 

yang tinggal di sekitar madrasah, memelihara diri dari perbuatan maksiat dan sia-sia, 

bahkan terbiasa hidup dengan budaya bersih untuk menjaga kelestarian lingkungan.50 

 Berbagai uraian di atas mengantar pada suatu konklusi bahwa model 

interaksi sosial telah diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam untuk 

membina akhlak peserta didik, menghasilkan  kebiasaan peserta didik mengamalkan 

anjuran Allah dalam bentuk ibadah salat dan membaca Alquran sebagai realisasi 

pembinaan akhlak terhadap Khalik; menjadikan Rasulullah sebagai teladan, berbakti 

kepada orang tua, menjaga kesucian diri, memuliakan tetangga, saling menghormati 

dan menyayangi dalam keluarga, bekerja sama dengan warga masyarakat, dan 

melestarikan lingkungan sebagai realisasi pembinaan akhlak terhadap makhluk di 

MTs. Negeri Bantaeng. 

                                                           

 50Irfan (28 Tahun), Guru Akidah Akhlak MTs Negeri Bantaeng, Wawancara, Sunggumanai 

- Bantaeng, Senin 17 Februari 2020. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Penelitian tentang pembinaan akhlak peserta didik melalui penerapan model 

interaksi sosial pada kegiatan kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng yang 

bertujuan menjawab rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan 

sebelumnya, menghasilkan kesimpulan, yaitu: 

1. Pembinaan akhlak peserta didik yang mencakup akhlak terhadap Khalik dan akhlak 

terhadap makhluk, telah terealisasi melalui kegiatan: (a) tadarrus Alquran dengan 

bersama-sama membaca Alquran di mesjid sebelum berlangsung pembelajaran di 

kelas, (b) latihan ceramah yang dilaksanakan secara terprogram dengan praktik 

menceramahkan topik-topik yang telah disusun sebelumnya, dan (c) pesantren kilat 

yang dilaksanakan di akhir tahun untuk mengisi waktu jeda setelah semester 

sebagai bentuk-bentuk kegiatam kerohanian Islam yang bertujuan membiasakan 

peserta didik membaca dan mengamalkan kandungan ayat-ayat yang berhubungan 

dengan akhlak dalam Alquran, membiasakan peserta didik menyampaikan nilai-

nilai akhlak menurut ajaran Islam, dan membiasakan peserta didik mengamalkan 

nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Bantaeng. 

2. Model interaksi sosial telah diterapkan secara bervariasi dalam bentuk penentuan 

kelompok, inkuiri sosial, yurispridensial, dan bermain peran pada kegiatan 

kerohanian Islam di MTs. Negeri Bantaeng sesuai bentuk kegiatan yang terdiri atas 

kegiatan tadarrus Alquran dan pesantren kilat yang juga bervariasi, sehingga 
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peserta didik melakukan aktivitas pembinaan akhlak melalui model interaksi sosial 

yang bervariasi.  

3. Model interaksi sosial telah diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler kerohanian 

Islam untuk membina akhlak peserta didik, menghasilkan  kebiasaan peserta didik 

mengamalkan anjuran Allah dalam bentuk ibadah salat dan membaca Alquran 

sebagai realisasi pembinaan akhlak terhadap Khalik; meneladani Rasulullah yang 

berkata benar (shiddiq), menyampaikan kebenaran (tabligh), melaksanakan tugas-

tugas dari pembina (amanah), dan berusaha menyelesaikan tugas belajar secara 

tepat dan cepat sebagai kecerdasan (fathanah) sebagai bentuk akhlak terhadap 

Rasulullah, berbakti kepada orang tua, menjaga kesucian diri, memuliakan 

tetangga, saling menghormati dan menyayangi dalam keluarga, bekerja sama 

dengan warga masyarakat, dan melestarikan lingkungan sebagai realisasi 

pembinaan akhlak terhadap makhluk di MTs. Negeri Bantaeng. 

B. Implikasi Penelitian 

   Tersimpul di dalam hasil penelitian sebagai implikasi penelitian sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan tadarrus Alquran, latihan ceramah, dan pesantren kilat merupakan bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam yang masih urgen dipertahankan sebagai 

wadah pembinaan akhlak peserta didik terhadap Khalik dan makhluk sebagaimana 

yang terealisasi dengan baik di MTs. Negeri Bantaeng. 

2. Model interaksi sosial perlu diterapkan secara bervariasi sesuai bentuk kegiatan 

pembinaan akhlak peserta didik, sebab peserta didik lebih antusias belajar dalam 



121 
 

lingkungan yang bervariasi dengan penerapan model pembelajaran yang juga 

bervariasi. 

3. Pembinaan akhlak peserta didik melalui penerapan interaksi sosial tepat digunakan 

pada beragam kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam sebagaimana yang 

terbukti efektif diterapkan di MTs. Negeri Bantaeng. 
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LAMPIRAN I: KISI-KISI INSTRUMEN 

A. Kisi-kisi Instrumen Model Interaksi Sosial 

No. Dimensi Indikator 

1. Penentuan 
Kelompok 

Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil maksimal empat 
orang dan memiliki independensi terhadap guru 
Kegiatan peserta didik terfokus pada upaya-upaya untuk 
menjawab beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan  
Pengalaman belajar peserta didik yang harus dikuasai 
meliputi: mengumpulkan dan menganalisis sejumlah data, 
selanjutnya merumuskan kesimpulan 
Peserta didik dalam kegiatan belajar dapat memanfaatkan 
beragam pendekatan yang bervariatif  
Hasil-hasil penelitian peserta didik dirundingkan dengan 
bergiliran di antara seluruh peserta didik di dalam 
kelompok  

2. Inkuiri Sosial Orientasi dengan cara: menjelaskan topik, tujuan, dan hasil 
belajar yang ingin dicapai; menjelaskan pokok-pokok 
kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk 
mencapai tujuan;  menjelaskan pentingnya topik dan 
kegiatan belajar  
Merumuskan masalah dengan cara: membimbing peserta 
didik dalam merumuskan masalah; mendorong peserta 
didik untuk merumuskan masalah yang sudah jelas 
jabawabannya; dan meyakini bahwa peserta didik sudah 
memeiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada 
dalam rumusan masalah  
Mengajukan hipotesis dengan cara: mengajukan hiptesis 
yang bersifat rasional dan logis  
Mengumpulkan data dengan cara: mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk 
berpikir mencari informasi yang dibutuhkan dari berbagai 
sumber ilmiah  
Menguji hipotesis dengan cara: mendorong peserta didik 
untuk menjawab rumusan masalah dengan cara mereduksi 
data, menyajikan data, dan konklusi data  
Merumuskan kesimpulan dengan cara: menunjukkan 
kepada peserta didik mengenai data yang relevan untuk 
merumuskan kesimpulan secara singkat dan jelas sesuai 
tujuan yang ingin dicapai  

3. Yurispridensial  Mengarahkan peserta didik pada kasus dengan cara 
memperkenalkan materi kasus, dan mereview fakta  
Mengidentifikasi issue dengan cara peserta didik 
mensintesis antara fakta-fakta dengan issue-issue kebijakan 
publik, memilih kebijakan publik untuk didiskusikan, 
mengidentifasi norma dan konflik, mengidentifikasi 
fenomena dasar dan problematika seputar definisi  



 

 

 

  Memilih posisi dengan cara: mengartikulasikan posisinya, 
mencurahkan letak dasar dari nilai sosial atau dampak dari 
suatu ketetapan 
Mengeksploitasi sikap dan pendirian serta bentuk 
argumentasi dengan cara: mematok kriteria-kriteria nilai 
yang dilanggar; membuktikan pengaruh posisi yang 
strategis atau tidak secara faktual; membuat, menegaskan 
prioritas, serta memaparkan kurangnya peanggaran dalam 
nilai kedua  
Menegaskan dan mengaktualisasi posisi dengan cara: 
meneguhkan serta berargumen pemilihan posisi tersebut 
dan mengaktualisasi posisi  
Menguji asumsi faktual di balik posisi yang sudah qualified 
dengan cara: mengidentifikasi dugaan objektif dan relevan, 
dan menentukan konsekuensi 

4. Bermain Peran Memanaskan suasana kelompok dengan cara: 
mengidentikasi dan memaparkan masalah, menjelaskan 
masalah, menafsirkan masalah, dan menjelaskan role play  
Memilih partisipan dengan cara: menganalisis peran dan 
menentukan pemain yang akan diperankan peserta didik  
Mengatur setting dengan cara: mengatur sesi-sesi tindakan 
dan menegaskan peran peserta didik sesuai penokohan dan 
situasi masalah  
Mempersiapkan peneliti dengan cara: memutuskan subjek 
yang akan dicari dan memberikan tugas pengamatan  
Pemeranan dengan cara: memulai role play, mengukuhkan 
role play, dan menyudahi role play  
Berdiskusi dan evaluasi dengan cara: mereview pemeranan 
(kejadian, posisi, dan kenyataan), mendiskusikan fokus-
fokus utama, dan mengembangkan pemeranan selanjutnya  
Memerankan kembali dengan cara: memainkan peran yang 
sudah diubah dan memberi pengarahan atau alternatif 
perilaku dalam langkah selanjutnya  
Diskusi dan evaluasi sesuai tahap ke enam  
Refleksi dengan cara: menghubungkan permasalahan 
dengan kehidupan di dunia nyata serta permasalahan 
terbaru dan menjelaskan prinsip-prinsip global dalam 
perilaku  

 

 

 

 



 

 

B. Kisi-kisi Instrumen Pembinaan Akhlak Peserta Didik 

No. Dimensi Indikator 

1. Akhlak terhadap 
Khalik 

Akhlak kepada Allah berkaitan dengan takwa, bahwa 
surga hanya akan diberikan kepada orang-orang yang 
bertakwa karena telah mencintai Allah melebihi cintanya 
kepada makhluk yang dimanifestasikan dalam bentuk amal 
saleh 

2. Akhlak terhadap 
Makhluk 

Menjadikan Rasulullah sebagai teladan 
Berbakti kepada orang tua 
Menjaga kesucian diri 
Membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan 
keluarga 
Memuliakan tetangga 
Bermusyawarah dalam kehidupan bermasyarakat 
Melestarikan lingkungan hidup 

 

C. Kisi-kisi Instrumen Kerohanian Islam 

No. Dimensi Indikator 

1. Tadarrus 
Alquran 

Persiapan dengan menyusun jadwal kegiatan dan pembina, 
mengelompokkan peserta didik, dan penyediaan fasilitas 
Pelaksanaan dengan membagi kitab Alquran secara 
berkelompok, muraja’ah (mengulangi hafalan dan bacaan), 
membaca terbimbing, membaca bebas, membaca bersama, 
dan membaca bergiliran.  
Pendalaman isi bacaan dengan menyimak penjelasan 
pembina, mengidentifikasi masalah, dan berdiskusi 

2. Latihan 
Ceramah 

Persiapan dengan menyusun jadwal praktikan dan 
pembina, menyusun topik ceramah, menyusun format 
pengamatan, dan menyiapkan fasilitas 
Pelaksanaan dengan menceramahkan topik yang 
ditentukan, dan mengisi format pengamatan. 
Pendalaman dengan menyimak penjelasan pembina, tanya 
jawab berkelompok, dan refleksi. 

3. Pesantren Kilat Persiapan dengan menyusun jadwal kegiatan, serta materi 
dan pemateri, menyampaikan izin kepada orang tua, dan 
menyiapkan fasilitas 
Pelaksanaan dengan menyimak materi, mengerjakan tugas 
tertulis dan praktik, serta diskusi dan tanya jawab. 
Pendalaman dengan menyimak penjelasan pembina, dan 
refleksi. 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN II: INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Pedoman Wawancara Penerapan Model Interaksi Sosial 

No. Pertanyaan 
Keterangan 
Ya Tidak 

1. Apakah pembina mengelompokkan peserta didik dalam kelompok 
kecil maksimal empat orang dan memiliki independensi 

  

2. Apakah kegiatan peserta didik terfokus pada upaya-upaya untuk 
menjawab beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan 

  

3. Apakah pengalaman belajar peserta didik diarahkan pada kegiatan 
mengumpulkan dan menganalisis sejumlah data, serta merumuskan 
kesimpulan 

  

4. Apakah peserta didik memanfaatkan beragam pendekatan yang 
bervariatif dalam kegiatan belajar 

  

5. Apakah hasil-hasil penelitian peserta didik dirundingkan secara 
bergiliran di antara seluruh peserta didik di dalam kelompok 

  

6. Apakah pembina melakukan orientasi dalam setiap kegiatan   
7. Apakah pembina membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugas   
8. Apakah pembina mengajak peserta didik menarik kesimpulan secara 

bersama 
  

9. Apakah peserta didik dalam diskusi memilih posisi pada suatu 
ketetapan 

  

10. Apakah peserta didik mengeksploitasi sikap, pendirian melalui 
argumentasi dalam berdiskusi 

  

11. Apakah pserta didik menegaskan dan mengaktualisasi posisi sesuai 
fakta dan pengalaman 

  

12. Apakah peserta didik membuktikan asumsi faktual di balik posisi yang 
sudah teruji 

  

13. Apakah pembina memanaskan suasana kelompok sebelum role play   
14. Apakah pembina memilih partisipan dengan menentukan pemain dan 

peran yang akan diperankan peserta didik dalam role play 
  

15. Apakah pembina mengatur setting dan memberikan tugas pengamatan 
kepada observer 

  

16. Apakah peserta didik melakukan pemeranan dengan memulai role 
play, mengukuhkan role play, dan menyudahi role play 

  

17. Apakah peserta didik berdiskusi dan mengevaluasi role play untuk 
pemeranan berulang yang lebih sempurna 

  

18. Apakah pembina merefleksi role play dengan menghubungkan 
permasalahan dengan kehidupan di dunia nyata serta permasalahan 
terbaru dan menjelaskan prinsip-prinsip global dalam perilaku 

  

 

 

 

 



 

 

B. Pedoman Observasi Kegiatan Kerohanian Islam 

No. Pertanyaan 
Keterangan 
Ya Tidak 

1. Pembina mempersiapkan kegiatan tadarrus Alquran dengan menyusun 
jadwal kegiatan dan pembina  

  

2. Pembina mempersiapkan kegiatan tadarrus Alquran dengan 
mengelompokkan peserta didik 

  

3. Pembina mempersiapkan kegiatan tadarrus Alquran dengan 
menyediakan fasilitas yang diperlukan 

  

4. Pembina melaksanakan kegiatan tadarrus Alquran dengan membagi 
kitab Alquran secara berkelompok kepada peserta didik 

  

5. Peserta didik melakukan muraja’ah (mengulangi hafalan dan bacaan) 
pada kegiatan tadarrus Alquran  

  

6. Peserta didik mengikuti serangkaian kegiatan membaca terbimbing, 
membaca bebas, membaca bersama, dan membaca bergiliran pada 
kegiatan tadarrus Alquran  

  

7. Peserta didik mengikuti pendalaman isi bacaan dengan menyimak 
penjelasan pembina, mengidentifikasi masalah, dan berdiskusi pada 
kegiatan tadarrus Alquran 

  

8. Pembina mempersiapkan latihan ceramah dengan dengan menyusun 
jadwal praktikan dan pembina, menyusun topik ceramah, menyusun 
format pengamatan, dan menyiapkan fasilitas  

  

9. Peserta didik melaksanakan kegiatan latihan ceramah dengan 
menceramahkan topik yang ditentukan, dan mengisi format 
pengamatan 

  

10. Peserta didik mengikuti pendalaman latihan ceramah dengan 
menyimak penjelasan pembina, tanya jawab berkelompok, dan refleksi 

  

11. Pembina mempersiapkan kegiatan pesantren kilat dengan dengan 
menyusun jadwal kegiatan, serta materi dan pemateri, menyampaikan 
izin kepada orang tua, dan menyiapkan fasilitas 

  

12. Peserta didik mengikuti kegiatan pesantren kilat dengan menyimak 
materi, mengerjakan tugas tertulis dan praktik, serta diskusi dan tanya 
jawab 

  

13. Peserta didik mengikuti pendalaman pada kegiatan pesantren kilat 
dengan menyimak penjelasan pembina, dan refleksi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Pedoman Wawancara Pembinaan Akhlak Peserta Didik 

No. Pertanyaan 
Keterangan 
Ya Tidak 

1. Apakah pembinaan akhlak peserta didik terhadap Khalik diarahkan 
pada akhlak kepada Allah berkaitan dengan takwa, bahwa surga hanya 
akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa karena telah 
mencintai Allah melebihi cintanya kepada makhluk yang 
dimanifestasikan dalam bentuk amal saleh  

  

2. Apakah pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk diarahkan 
pada akhlak kepada Rasulullah dengan menjadikannya teladan dalam 
kehidupan sehari-hari 

  

3. Apakah pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk diarahkan 
pada akhlak terhadap orang tua dengan berbakti kepadanya 

  

4. Apakah pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk diarahkan 
pada akhlak terhadap diri sendiri dengan memelihara kesucian diri 

  

5. Apakah pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk diarahkan 
pada akhlak terhadap keluarga dengan saling mencintai, menghormati, 
dan menyayangi 

  

6. Apakah pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk diarahkan 
pada akhlak terhadap tetangga dengan memuliakannya 

  

7. Apakah pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk diarahkan 
pada akhlak terhadap masyarakat dengan membangun kebersamaan 
melalui musyawarah dalam segala urusan kemaslahatan bersama 

  

8. Apakah pembinaan akhlak peserta didik terhadap makhluk diarahkan 
pada akhlak terhadap lingkungan hidup dengan menjaga 
kelestariannya 

  

 



 
 

 
 

LAMPIRAN III: DAFTAR INFORMAN 

A. Informan Guru/Pembina 

No. Nama Umur Jabatan 
Tanggal 

Wawancara 
1. M. Arif Pither 49 Thn Kamad 15 – 1 - 2020 
2. Ahmad Abni 37 Thn Wakamad Kurikulum 27 – 7 - 2020 
3. Yuhanis 45 Thn Wakamad Kesiswaan 20 – 1 - 2020 
4. Kaharuddin 43 Thn Wakamad Sarpras 21 – 1 - 2020 
5. Muh. Kasim 51 Thn Wakamad Humas 15 – 1 - 2020 
6. Suriati  42 Thn Pembina Rohis/Guru 

Fikih dan Akidah Akhlak 
15 – 1 - 2020 

7. Andi Zulfadhli Al-
Ghiffari 

46 Thn Kepala TU 15 – 1 - 2020 

8. Sitti Nurlaelah  52 Thn Guru Qur’an Hadis dan 
Akidah Akhlak 

31 – 1 - 2020 

9. A. Ummu Khaerati 26 Thn Guru Akidah Akhlak 21 – 2 - 2020 
10. Hasbiah  38 Thn Guru Qur’an Hadis dan 

Akidah Akhlak 
06 – 2 - 2020 

11. Irfan 28 Thn Guru Akidah Akhlak 17 – 2 - 2020 

 

B. Informan Peserta Didik 

No. Nama Umur Kelas 
Tanggal 

Wawancara 
1. A. Nurul Pratiwi 17 Thn IX 21 – 1 - 2020 
2. Aan Ahnur 17 Thn IX 21 – 1 - 2020 
3. A. Muh. Khaedir Asbi 14 Thn VIII 18 – 1 - 2020 
4. Nurafni 14 Thn VIII 19 – 1 - 2020 
5. Aldi Fairus 14 Thn IX 20 – 1 - 2020 
6. Ina Roslina 14 Thn IX 20 – 1 - 2020 
7. Darmayanti 15 Thn IX 17 – 2 - 2020 
8. Irma Aulia Anugrah 15 Thn IX 18 – 2 - 2020 
9. Surya Reski Awan 13 Thn VIII 17 – 2 - 2020 
10. Nurfadilah 15 Thn IX 22 – 1 - 2020 
11. Nurhidayah Ramadhani 12 Thn VIII 23 – 1 - 2020 
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