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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Syafril Sunusi 

NIM : 80100322274 

Judul : Pengaruh    Pembinaan    Karakter,   Disiplin,   dan   

Motivasi terhadap Perilaku Beribadah pada Taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi 

Selatan 

 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) gambaran 

pembinaan karakter pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, (2) gambaran displin pada taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (3) gambaran motivasi pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (4) gambaran 

perilaku beribadah pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, (5) pengaruh pembinaan karakter terhadap perilaku 

beribadah pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi 

Selatan, (6) pengaruh disiplin terhadap perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (7) pengaruh 

motivasi terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik  Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (8) pengaruh pembinaan karakter, 

disiplin, dan motivasi secara bersama-sama terhadap perilaku beribadah 

pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

Jenis penelitian adalah survai. Lokasi di kampus Politeknik Pelayaran 

Barombong, Makassar Sulawesi Selatan. Populasi adalah seluruh taruna 

muslim tingkat II Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi 

Selatan tahun pelajaran 2023/2024 sebanyak 204 orang. Sampel sebanyak 

51 orang ditarik dengan teknik purposive random sampling. Teknik 

pengumpulan data, yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yaitu menggunakan tabel frekuensi, regresi linier sederhana, 

dan regresi ganda. 
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Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) pembinaan karakter pada 

taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulaesi Selatan 

dikategorikan sedang atau perlu ditingkatkan dalam kegiatan beribadah 

sebagai seorang muslim, (2) disiplin pada taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau perlu 

ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim, (3) motivasi 

pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

dikategorikan sedang atau perlu ditingkatkan dalam kegiatan beribadah 

sebagai seorang muslim, (4) perilaku beribadah pada taruna Politeknik 

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau 

perlu ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim, (5) 

pembinaan karakter berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (6) disiplin 

berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (7) motivasi berpengaruh terhadap 

perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, dan (8) pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah: (1) faktor pembinaan karakter, 

disiplin, dan motivasi ditemukan berpengaruh terhadap perilaku beribadah 

taruna Poltekpel Barombong. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian 

dari pimpinan, dosen, instruktur, dan pembina ketarunaan agar perilaku 

beribadah taruna dapat lebih ditingkatkan, (2) partisipasi orang tua dan 

keluarga sangat diperlukan terutama saat taruna melaksanakan pesiar 

supaya tetap memperhatikan perilaku beribadah ketika berada di rumah, dan 

(3) faktor yang dikaji dalam penelitian ini masih terbatas. Oleh karena itu 

perlunya tetap mengkaji faktor-faktor lain yang berbeda dengan penelitian 

ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Secara geografis, sebagian besar bumi terdiri dari lautan, sehingga 

lautan memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan umat 

manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa laut merupakan penyedia 

sumber daya alam terbesar di muka bumi ini. Oleh karena itu, sejak abad ke-

15 negara-negara telah berebut akses ke laut guna pemanfaatan laut untuk 

kesejahteraan bangsanya. Disamping sebagai penyedia sumber daya alam, 

peran laut yang tak kalah pentingnya adalah sebagai sarana transportasi 

yang menghubungkan belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang 

lainnya. Meskipun tidak jarang pada zaman perang dunia pertama dan kedua 

laut acapkali dimanfaatkan sebagai sarana pemisah suatu bangsa. 

Menurut Badan Informasi Geospasial (2023) bahwa: 

Indonesia yang merupakan negara maritim yang memiliki beribu-ribu 
pulau dengan area teritori laut yang sangat luas. Menurut Badan 
Informasi Geospasial (BIG) meresmikan dan membakukan 17.0243 
nama pulau di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak daripada hasil survei 
Badan Pusat Statistik (BPS) 2021.1 
 
Selanjutnya mengutip situs Badan Informasi Geospasial (BIG, 2023) 

dengan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut mengemukakan 

bahwa: 

Luas wilayah negara Indonesia adalah 8,3 juta kilometer persegi. 
Dengan luas perairan sebesar 6,4 juta dan luas daratannya 1,9 juta 

                                                             
1  Badan Informasi Geospasial, https://www.cnnindonesia.com., (diakses minggu, 20 

Agustus 2023). 
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kilometer persegi. Adapun berdasarkan laman Sumber Belajar 
Kemendikbud, luas negara Indonesia mencapai 5.193.250 kilometer 
persegi. Untuk luas daratannya sendiri 1.919.440 kilometer persegi 
dan luas lautnya 3.272.820 kilometer persegi. Sementara, menguti 
laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP, jumlah pulau 
di Indonesia mencapai 17.499 pulau dan luas wilayahnya 7,81 juta 
kilometer persegi. Diketahui dari luas tersebut 3,25 juta kilometer 
persegi merupakan las lautan dan 2,55 juta kilometer persegi 
merupakan Zona Ekonomi Ekslusif. Selanutnya luas daratannya, 
menurut data KKP, sekitar 2,10 juta kilometer persegi. Berdasarkan 
luas ini, diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan dan 
maritim yang besar. Hal ini dibuktikan dengan kawasan konservasi 
yang mencapai 7,12 persen perairan yang ada di Indonesia. 
Terbentuknya kawasan konservasi di Indonesia sendiri merupakan 
sebuah cara untuk menjaga sumber daya perikanan yang ada. 
Kawasan perairan juga bisa menjadi penggerak ekonomi dengan 
adanya program-program pariwisata.2 
 
Luas daratan dan lautan Indonesia membentang sepanjang 

khatulistiwa dan terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara 

Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Oleh sebab itu sarana 

perhubungan laut menjadi hal yang sangat penting karena untuk 

menghubungkan antar kota yang satu dengan kota lainnya terlebih pulau 

satu dengan pulau lainnya, diperlukan suatu sistem pengangkutan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal (2020) 

mengemukakan bahwa: 

Geografi Indonesia yang berupa kepulauan dan perairan 
memperlihatkan kebutuhan sarana perhubungan dan transportasi, 
untuk membangun komunikasi guna menjalin dan mengembangkan 
interaksi masyarakat dalam berbagai bidang. Upaya dalam 
membangun jaringan dan jalinan tersebut, maka peranan angkutan 
laut menjadi penting. Selain itu, kelancaran lalu lintas angkutan laut 
yang lebih efisien juga penting untuk menopang perekonomian 

                                                             
2 Badan Informasi Geospasial,  https://tekno.tempo.com., (diakses, minggu, 20 Agustus 

2023). 

https://tekno.tempo.com/


15 
 

15 
  

nasional. Indonesia juga terletak pada lokasi strategis dalam rute 
perdagangan dunia, dimana meningkat 90% perdagangan 
internasional melalui jalur dimana 40% -nya melewati wilayah 
perairan Indonesia.3 
 
Pelayaran atau angkutan laut tersebut dapat menghubungkan dan 

menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga 

mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional 

mau pun internasional dan mampu mendorong serta menunjang 

pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. 

Oleh karena itu, sistem keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi 

faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar serta tolok ukur 

bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan pelayaran baik 

dilihat dari sisi sarana berupa kapal mau pun prasarana seperti sistem 

navigasi, dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. 

Menurut Amir (2017) bahwa: 

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut 
sebagaimana amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2008 menjadi 
suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi vital 
yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Pelayaran 
atau angkutan laut merupakan bagian transportasi yang tidak dapat 
dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan 
kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai 
karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara missal, 
dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang 
lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk 
dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional, 
sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional 

                                                             
3 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal, Kebijakan dan Strategi Pengembangan 

Transportasi Laut di Indonesia, diakses dari https://supplychainindonesia.com/new/, tanggal 31 

Maret 2020. 

https://supplychainindonesia.com/new/
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demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta 
Undang-Undang Dasar 1945.4 
 
Selain itu, semua perhubungan laut membutuhkan alat pengangkut 

yang harus dikelola pemeriksaannya dengan teliti dan teratur agar kapal 

selalu terjaga keselamatannya selama di laut. Meskipun sampai saat ini, 

pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan alat transportasi perairan 

belum optimal dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. 

Kecelakaan kapal belakangan ini sering terjadi mengakibatkan berkurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut. Perhubungan laut tentu 

saja tidak akan terlepas dari penggunaan kapal sebagai alat pengangkutnya. 

Penggunaan kapal sebagai alat transportasi telah dikenal sejak zaman nenek 

moyang kita. Hal tersebut terbukti dengan adanya Kapal Pinisi yang 

merupakan salah satu kapal yang terkenal di seluruh dunia. Begitu banyak 

kapal yang melintas di perairan Indonesia baik sebagai alternatif transportasi 

maupun sebagai moda transportasi untuk menunjang usaha perekonomian 

para pelaku.  

Transportasi lewat laut juga masih menjadi primadona kegiatan jual 

beli antara suatu tempat dengan tempat yang lain yang dipindahkan oleh 

lautan. Meskipun masih menjadi primadona, transpotasi lewat laut tergolong 

beresiko tinggi dikarenakan banyak hal yang tidak diinginkan dapat terjadi di 

laut. Misalnya ketika terjadi kecelakaan di laut, maka muncul berbagai 

                                                             
4  Amir, H.T, Pengembangan Program Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja 

Instruktur dan Pengembangan Surabaya, (Jurnal Balitbang Jawa Timur, 2017), cakrawala edisi I, 

bulan ke 6. 
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macam akibat hukum, seperti masalah asuransi, ganti rugi, serta sejauh mana 

tanggung jawab dari pemilik kapal, operator kapal bahkan negara apabila 

kapal yang berbendera negara tersebut mengalami kecelakaan di laut. 

Kelaiklautan Kapal yang mengalami kecelakaan juga akan menjadi 

problematika hukum tersendiri berkaitan dengan persyaratan administrasi 

yang harus dipenuhi suatu kapal berkaitan dengan klasifikasi dari 

keseluruhan aspek kapal tersebut.  

Kecelakaan beruntun terjadi pada kapal walaupun kapal tersebut 

sudah dibangun dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dianggap sudah sangat maju. Kecelakaan kapal tanker minyak berukuran 

raksasa, menumpahkan jutaan barel muatan minyak ke laut, menimbulkan 

kerugian sangat besar karena musnahnya harta benda, merusak lingkungan 

hidup maritim. Kecelakaan kapal-kapal penumpang pada tahun-tahun 

terakhir di berbagai penjuru dunia menelan ribuan korban manusia, yang 

disebabkan oleh kerusakan bagian-bagian kapal ataupun kelalaian dari awak 

kapal. 

Salah satu upaya dalam meminimalisasi kecelakaan kapal adalah 

dengan membekali pelaut dengan keahlian dan keterampilan melalui 

pendidikan kepelautan. Oleh karena itu, pendidikan kepelautan memerlukan 

kajian yang lebih mendalam untuk mengantisipasi peningkatan transportasi 

laut dan mencegah terjadinya kecelakaan laut. Pendidikan kepelautan 

memegang peranan penting dalam mencetak sumber daya manusia dibidang 
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pelayaran termasuk di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan sumber daya manusia pelaut adalah dengan membangun 

perguruan tinggi dan balai diklat dibidang pelayaran. 

Revitalisasi pendidikan kepelautan di Indonesia yang sudah dilakukan 

selama satu abad terakhir diharapkan menjadi momentum bagi Kementerian 

Perhubungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Budi Karya Sumadi dalam Pratama (2021) menuturkan bahwa: 

Kondisi geografis Indonesia yang memiliki 17.000 lebih pulau, 
Indonesia termasuk dalam negara penghasil pelaut terbesar di dunia. 
Kita memiliki visi menjadikan bangsa Indonesia sebagai poros 
maritim dunia. Oleh karena itu, pendidikan kepelautan dan pelayaran 
memegang peranan penting dalam menciptakan SDM yang unggul. 
Budi menambahkan, sejumlah capaian yang telah diraih hingga saat 
ini, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM sektor transportasi laut 
diantaranya, yaitu, membangun 10 Perguruan Tinggi Vokasi Pelayaran 
dan 2 Balai Diklat Pelayaran di bawah Kemenhub, 18 Sekolah Tinggi 
dan Akademi di luar Kemenhub atau swasta, serta 34 SMK Pelayaran 
Negeri dan Swasta. Capaian selanjutnya yaitu, dari perguruan tinggi 
pelayaran yang ada di Indonesia, menurut data, pada awal kuartal 
tahun 2021, sebanyak 2,1 juta lebih pelaut telah berlayar di dalam dan 
luar negeri. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar 28,5 persennya atau 
sekitar 350.000 lebih, telah bekerja pada perusahaan pelayaran asing 
yang mengisi berbagai posisi mulai dari rating sampai chief engineer 
dan captain.5 
 
Meskipun telah dibangun perguruan tinggi, balai diklat, akademi, dan 

SMK pelayaran, sebagai upaya peningkatan kualitas SDM pelayaran, akan 

tetapi berbagai kecelakaan kapal laut masih terjadi. Beberapa kecelakaan 

kapal yang terjadi menurut Batti (2000), yaitu:  

(1) kapal penumpang Titanic yang tenggelam dan membawa banyak 
korban jiwa pada tahun 1912 di Lautan Atlantik, (2) tanker Torrey 
Canyon kandas dan menumpahkan hampir seluruh muatan minyak 
mentah ke laut dan mencemari pantai Inggris dan pantai-pantai 

                                                             
5 Pratama, Akhdi Martin, Kompas.com, 24 November 2021. 
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sekitarnya pada tahun 1967, (3) tanker Exon Valdes kandas, bocor 
dan muatannya tumpah ke laut mencemari pantai barat Alaska pada 
tahun 1989, dan (4) kapal penumpang Herald of Free Enterprise 
tenggelam di perairan Inggris pada tahun 1987, (5) kapal penumpang 
Estonia di Swedia tenggelam tahun 1994, (6) kapal penumpang Ocean 
Flower tenggelam di Karibia tahun 1995, dan masih banyak lagi kapal-
kapal penumpang di Philipina dan negara-negara lain yang tenggelam 
telah membawa korban manusia dan harta benda begitu banyak.6 
 
Kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia di antaranya: (1) kapal 

penumpang Tampomas II yang tenggelam di Pulau Masalembo tahun 1982, 

(2) KM. Lestari tenggelam di laut Sulawesi tahun 1995, (3) KM. Gurita 

tenggelam di sebelah barat Sumatera tahun 1996, (4) Minggu, 13-2-2022, 

kapal boat kecelakaan di Sungai Kampar Riau, 6 penumpang tewas, (5) Rabu, 

1-12-2021, kebakaran KM Sumantri Brodjonegoro di perairan Cilacap Jawa 

Tengah, (6) Selasa, 8-3-2022, kapal tanker Endricko 3 kandas di perairan 

Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan masih 

banyak lagi kecelakaan kapal lainnya. Umumnya kecelakaan kapal yang 

terjadi sesuai hasil penyelidikan disebabkan oleh kelalaian dari anak buah 

kapal (ABK). 

Atas dasar tersebut maka disusunlah peraturan pemerintah yang 

mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, dan 

perijasahan yang dilaksanakan oleh lembaga resmi. Salah satu lembaga 

tersebut di Indonesia adalah Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.  

                                                             
6 Batti, Pieter, Keselamatan Pelayaran dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal Suatu 

Bahasan-Konvensi Internasional IMO, (Jakarta: Konsultasi Buana Maritim Nusantara, 2000), h. 2. 
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Poltekpel Barombong Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

sebuah organisasi yang harus dibangun dengan visi dan misi yang jelas. Visi 

dan misi merupakan hal yang sangat penting karena menjadi acuan 

organisasi dalam upaya alokasi sumber daya yang dimiliki untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasar visi dan misi yang jelas, 

maka segala tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi akan 

menjadi jelas pula. Oleh karena itu, rumusan visi dan misi sebuah organisasi 

harus bersifat strategi agar mampu memberikan arah di segala bidang 

kegiatan organisasi termasuk inovasi dalam rangka membangun keunggulan 

kompetitif. 

Berdasarkan hal tersebut, maka visi dan misi Poltekpel Barombong 

Makassar (2023) sebagai berikut: 

Visi, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan terapan di bidang 
maritim berbasis artificial intelligence di Indonesia. Misi, yaitu: (1) 
menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi 
di bidang pelayaran sesuai Tridarma Perguruan Tinggi dengan 
profesional, bermutu unggul, kreatif, dan inovatif untuk memenuhi 
standar komp[etensi nasional dan internasional; (2) 
menyelenggarakan dan mengembangkan pola pengasuhan dalam 
membentuk karakter peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang 
prima, profesional, dan beretika; (3) meningkatkan kerjasama dengan 
stakeholder, pergruan tinggi, dunia usaha, dan industri pelayaran, 
asosiasi profesi di bidang transportasi laut dan alumni; (4) 
meningkatkan prasarana dan sarana serta fasilitas pendidikan dan 
pelatihan sesuai dengan perkembangan IPTEK, dan (5) meningkatkan 
tata kelola pendidikan dan pembelajaran, tata kelola kelembagaan, 
tata kelola sumber daya dan tata kelola keuangan berbasis teknologi 
informasi dan komnunikasi yang transparan, akuntabel, dan 
terdepan.7 
 

                                                             
7 Poltekpel Barombong Makassar, https://poltekpelbarombong.ac.id., (Diakses, senin, 21 

Agustus 2023). 

https://poltekpelbarombong.ac.id/
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Upaya dalam mencapai visi dan misi, maka Politeknik Pelayaran 

(Poltekpel) Barombong mempunyai program diklat keahlian yang akan 

mendapatkan sertifikat kompetensi (certificate of Competency/CoC) yang 

terdiri dari diklat pelaut pembentukan dan diklat peningkatan keahlian 

pelaut. Diklat pembentukan atau sering disebut juga dengan diklat awal 

perhubungan adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk 

membentuk kader-kader profesional di bidang pelayaran dan bisnis 

angkutan laut dengan menggunakan sistem boarding school atau 

diasramakan. Sedangkan program diklat peningkatan keahlian pelaut 

merupakan program diklat dalam berbagai jalur,  jenjang, dan jenis untuk 

meningkatkan keahlian guna mendapatkan sertifikat keahlian pelaut sebagai 

surat ijin (license) yang menegaskan bahwa pemegang sertifikat memiliki 

pengetahuan dan keahlian untuk berlayar. 

Selain itu, Poltekpel Barombong juga mempunyai program diklat 

keterampilan (certificate of proficiency/CoP) yaitu diklat yang diperuntukkan 

bagi calon pelaut dan pelaut untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan The International Convention on Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 

amandemen 2010, suatu persyaratan sesuai standar internasional bagi 

pelaut-pelaut di dunia yang ditentukan oleh International Maritime 

Organization (IMO). 

Setiap tahun ajaran baru, Poltekpel Barombong menerima taruna 

dengan latar belakang pendidikan setingkat SLTP dan SLTA. Taruna yang 
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telah dinyatakan lulus akan diasramakan selama mengikuti pendidikan. Hal 

ini dimaksudkan agar taruna dapat dikontrol dalam upaya pembinaan 

karakter, kedisiplinannya, motivasinya yang diharapkan perilaku 

beribadahnya meningkat. 

Menurut Sudarsono (2018) bahwa: 

Pendidikan karakter menjadi isu menarik dan hangat dibicarakan 
kalangan praktisi pendidikan akhir-akhir ini termasuk bagi calon 
pelaut. Hal ini karena dunia pendidikan selama ini dianggap terpasung 
oleh kepentingan-kepentingan yang absurd, hanya mementingkan 
kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa dibarengi dengan 
intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, dan emosi. 
Output pendidikan memang menghasilkan orang-orang cerdas, tetapi 
kehilangan sikap jujur dan rendah hati. Mereka terampil, tetapi kurang 
menghargai sikap tenggang rasa dan toleransi. Imbasnya, apresiasi 
terhadap keunggulan nilai humanistik, keluruhan budi, dan hati 
nurani.8 
 
Selanjutnya Elkind (2016) mengemukakan bahwa: 

Pendidikan karakter dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. 
Pendidikan karakter sebagai upaya penanaman nilai-nilai perilaku 
(karakter) kepada warga sekolah (keluarga) yang mencakup 
komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan 
untuk melaksanakan nilai-nilai itu, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, 
sesama, lingkungan, maupun masyarakat. Elkind & Sweet menyatakan 
bahwa pendidikan karakter sebagai segala sesuatu yang dilakukan 
oleh guru/pendidik, yang mampu mempengaruhi sikap dan perilaku 
siswa. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku 
guru/pendidik, cara guru/pendidik berbicara atau menyampaikan 
materi, bertoleransi, dan berbagai hal lainnya yang terkait.9 
 
Kemudian Harta (2016) menyatakan bahwa: 

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi daripada 
pendidikan moral, karena bukan hanya sekedar mengajarkan mana 

                                                             
8  Sudarsono, J., Pendidikan, Kemanusiaan, dan Peradaban, dalam Soedijarto (Ed), 

Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), h. 16. 

 
9 Elkind, D. H. & Sweet, F., How to do Character Education, Artikel diambil pada 

Tanggal 11 April 2016 dari http://www.goodcharacter.com/Article-4.html. 

http://www.goodcharacter.com/Article-4.html
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yang benar dan mana yang salah. Hal yang lebih utama, pendidikan 
karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal-hal yang 
baik, sehingga anak menjadi paham tentang mana yang baik dan salah 
(domain kognitif), mampu merasakan nilai yang baik (domain afektif) 
dan mau melakukannya (domain psikomotor).10 
 
Adanya pembinaan karakter bakal memberikan batasan-batasan apa 

yang baik untuk dilakukan serta apa yang kurang baik. Pembinaan karakter 

inilah yang bakal memfilter aktivitas seseorang, terutama jika dikaitkan 

dengan nilai pendidikan Islam. Sesuai penemuan Marjuni (2020) bahwa: 

Hakikat pendidikan Islam dan pembinaan karakter akan membawa 
manusia untuk senantiasa beritikad baik dalam mengembangkan ilmu 
dan mewujudkan aspek kepentingan manusia dalam aktivitasnya. 
Melalui pendidikan Islam, kesadaran pribadi peserta didik akan 
timbul sebagai seorang muslim yang memiliki tanggung jawab 
terhadap diri sendiri, masyarakat, dan umat. Selain itu, pendidikan 
karakterr membuat peserta didik mempunyai integritas pribadi yang 
tangguh, bijaksana serta dapat menghindari adanya sikap mental 
nihilisme, hedonisme, dan alienasi intelektual.11 
 
Demikian halnya dengan taruna Poltekpel Barombong Makassar, 

dalam pembinaan karakter melalui teladan dari instruktur atau dosen. 

Misalnya dalam keseharian, instruktur atau dosen juga memperlihatkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik. Demikian halnya dengan pembiasaan, taruna 

setiap saat dalam kehidupan berasrama dibiasakan menjaga perbuatan-

perbuatan yang baik terhadap dosen atau dengan sesama taruna. 

Begitu pula dengan kedisiplinan yang sangat diharuskan bagi calon 

pelaut. Hal ini disebabkan, pekerjaan di kapal memerlukan tingkat disiplin 

yang tinggi. Kesalahan sekecil apapun, tidak boleh terjadi karena bisa 

                                                             
10  Harta, I., Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Matematika 

SMP/MTs, (Artikel  diakses tanggal 14 April 2016), h. 2. 

 
11 Marjuni, A., Al asma, Journal lf Islamic Education, Artikel, vol. 2., 2020), h. 210. 
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mengakibatkan resiko lebih besar, misalnya kapal tenggelam atau terbakar 

atau bahkan lebih bahayanya, nyawa anak buah kapal bisa melayang.  

Moekijat (2019) mengemukakan bahwa: 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan untuk mentaati semua 
peraturan. Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara 
sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan 
tanggung jawabnya atau merupakan kesediaan yang merupakan suatu 
sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan.12 
 
Disiplin seseorang juga berhubungan dengan hasil belajar taruna. 

Semakin tinggi disiplin taruna, maka hasil belajarnya juga akan tinggi. Sesuai 

penelitian Kasmuin (2005) menemukan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar biologi siswa SMA 

Negeri 2 di Kota Makassar.13 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka 

dinyatakan bahwa disiplin taruna Poltekpel Barombong Makassar 

berhubungan positif dengan hasil belajar. Artinya semakin tinggi disiplin 

taruna, maka hasil belajar taruna Poltekopel Barombong Makassar juga akan 

tinggi.  

Demikian halnya dengan disiplin beribadah juga dapat memberikan 

ketenangan. Disiplin beribadah taruna Poltekopel Barombong sangat 

dibutuhkan dalam mengimbangi tingkat stres yang dialami taruna. Berbagai 

aturan yang ketat dalam kehidupan berasrama dapat diimbangi dengan 

disiplin beribadah taruna. Sesuai hasil penelitian Hasan (2012) menemukan 

                                                             
12 Moekijat, Manajemen Kepegawaian, (Bandung: Alumni, 2019), h. 57. 

 
13 Kasmuin, Hubungan Kedisiplinan dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Biologi 

pada Siswa Kelas II SMA Negeri 2 Makassar, (Tesis, Universitas Negeri Makassar, 2005), h. 93. 
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bahwa disiplin beribadah dapat memberikan ketenangan ketika menghadapi 

stres akademik.14 

Peran dosen dalam peningkatan kedisiplinan taruna terutama dalam 

hal beribadah sangat diperlukan. Dosenlah yang membimbing taruna 

Poltekpel Barombong Makassar agar taruna dapat melaksanakan ibadahnya 

dengan baik. Dosen yang mengarahkan taruna agar dalam shalat dilakukan 

secara berjamaah di masjid. Dosen tidak bosan memberikan nasehat atau 

motivasi agar selalu menjalankan ibadah sebagai salah satu bekal taruna 

dalam mengarungi pekerjaan sebagai pelaut. Hal ini senada dengan 

penemuan Rokhmah (2021) bahwa: 

Religuitas guru PAI di SMP Islam Al Ashar 3 Bintaro sudah termasuk 
dalam kategori cukup baik. Guru PAI mampu menjawab pertanyaan 
terkait keagamaan yang dilontarkan siswa dengan jawaban yang 
mampu dipahami oleh siswa. Kedisiplinan beribadah siswa juga cukup 
baik ditandai dengan kegiatan rutin shalat berjamaah. Siswa juga 
dibekali dengan program tahfidz yang wajib diikuti untuk menopang 
hafalan al Qur’an melalui program one day one ayat. Adapun peran 
guru PAI di SMP Islam Al Azhar 3 Bintaro dalam mendisiplinkan siswa 
yaitu dengan memberikan motivasi dan keteladanan. Pertama, 
berpijak dari aturan sekolah yang memang harus terpenuhi. Kedua, 
tidak pernah bosan untuk menasehati siswa yang masih perlu 
bimbingan dan arahan. Selain motivasi, figur guru sebagai teladan juga 
perlu seperti sering mengingatkan pentingnya shalat tentunya dengan 
perlakuan yang baik sebagai contoh.15 
 
Senada dengan itu, motivasi menjadi pelaut yang profesional harus 

ditanamkan selama masih menjalani pendidikan. Motivasi bagi taruna sangat 

                                                             
14 Hasan, Aliah B. Purwakania, Disiplin Beribadah; Alat Penenang Ketika Dukungan 

Sosial Tidak Membantu Stres Akademik, (Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 1. No. 

3, 2012), h. 143. 

15  Rokhmah, Dewi, Religiutsitas Guru PAI: Upaya Peningkatan Disiplin Beribadah 

Siswa di SMP Islam Al Azhar 3 Bintaro, (Jurnal Pendidikan Madrasah, Vol. 6 No. 1., 2021), h. 

114. 
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dibutuhkan dalam usaha menyelesaikan program pendidikan pelaut tepat 

sesuai waktu dengan hasil yang maksimal. Motivasi bagi taruna adalah 

perubahan energi dalam diri taruna yang ditandai dengan munculnya feeling 

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Tujuan di sini 

mengandung makna kebutuhan atau keinginan untuk menjadi pelaut 

profesional. Motivasi adalah kecenderungan untuk berbuat atau usaha-usaha 

yang disadari untuk mengarahkan, menopang, dan menggerakkan tingkah 

laku manusia untuk mencapai suatu tujuan mendapatkan pekerjaan di 

perusahaan pelayaran demi kesejahteraan hidup.  

Zohar (2015) menyatakan bahwa: 

Motif/motivasi adalah niat dan energi jiwa yang sangat besar yang 

menggerakkan potensi dari pusat diri menuju permukaan atas lapisan 

ego, melalui motif itu manusia melakukan tindakan.16 Lebih lanjut 

Hasibuan (2013) mengemukakan bahwa motivasi adalah pemberi 

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar 

mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan 

segala daya upayanya untuk mencapai tujuan.17 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pembinaan karakter, 

kedisiplinan, dan motivasi sangat diharapkan peranannya dalam upaya 

pembinaan perilaku beribadah. Pembinaan perilaku beribadah menjadi 

langkah awal agar setelah tamat dan bekerja di perusahaan pelayaran, tetap 

berpegang teguh dalam nilai perilaku yang bertanggung jawab. 

Demikian juga pendidikan di lingkungan kampus Politeknik Pelayaran 

                                                             
16  Zohar, Danah, Spiritual Intelegence, Terjemahan oleh Rahmani Astuti, (Bandung: 

Mizan, 2015), h. 29. 

17 Hasibuan, S.P. Malayu, Organisasi dan Motivasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 87. 
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(Poltekpel) Barombong, sebagai lingkungan yang paling akrab dalam 

penanaman dan pengembangan nilai. Selain itu, taruna juga mempelajari 

aturan-aturan serta tata cara berperilaku sesuai dengan norma dan nilai 

sosial yang dianut dalam lingkungan kampus. 

 Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak kampus Poltekpel 

Barombong dalam pembinaan perilaku beribadah, diantaranya penyediaan 

masjid dan pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti isra’ mi’raj, dan 

sebagainya. Demikian halnya dengan kewajiban seorang muslim yaitu shalat 

5 waktu, taruna Poltekpel Barombong dikontrol dalam melaksanakan 

kewajibannya tersebut. 

Meskipun selama pendidikan, taruna Poltekpel Barombong telah 

diupayakan pembinaan perilaku beribadahnya. Namun demikian setelah 

tamat dan bekerja diperusahaan perkapalan, banyak dari mereka yang tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Bahkan terdapat 

alumni yang berperilaku menyimpang dari ajaran Islam, misalnya minum 

minuman keras, berjudi, dan berzina. 

Kenyataan diatas menggambarkan bahwa terdapat sesuatu yang 

keliru dalam upaya pembinaan perilaku beribadah saat mengikuti pendidikan 

di Poltekpel Barombong. Hal ini yang oleh calon peneliti sebagai observasi 

awal diantaranya pembinaan karakter yang kurang tepat, kedisiplinan dalam 

menjalankan ibadah yang masih kurang, dan motivasi taruna dalam 

melaksanakan ibadah yang tidak sesuai ajaran Islam. 
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Misalnya dalam pembinaan karakter, seperti kejujuran, saat 

mengikuti pendidikan di Poltekpel Barombong, terdapat taruna kurang jujur 

tentang keimanannya. Mereka pura-pura mengikuti kegiatan keagamaan 

supaya dianggap taruna muslim yang taat. Selanjutnya, terdapat taruna yang 

nanti rajin atau disiplin dalam menjalankan kewajibannya seperti shalat 5 

waktu jika mereka diawasi, jika pengawasan kurang maka taruna tersebut 

terkadang tidak shalat lagi. Demikian halnya dengan motivasi dalam 

beribadah, terdapat taruna yang melaksanakan kewajibannya sebagai 

seorang muslim tidak secara ikhlas, tetapi mereka kelihatan rajin beribadah 

supaya dianggap taruna patuh. 

Meskipun berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemangku 

kebijakan di kampus Poltekpel Barombong, masih terdapat taruna belum 

melaksanakan ibadahnya secara ikhlas. Taruna ikut kegiatan ibadah hanya 

sekedar mengikuti aturan kampus agar terhindar dari hukuman atau 

memperoleh penilaian baik dari pihak kampus. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti mengkaji tentang 

pengaruh pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi terhadap perilaku pada 

taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

B. Rumusan Masalah  
 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Bagaimana gambaran pembinaan karakter pada taruna Politeknik 

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana gambaran displin pada taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana gambaran motivasi pada taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan? 

4. Bagaimana gambaran perilaku beribadah pada taruna Politeknik 

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan? 

5. Apakah pembinaan karakter berpengaruh terhadap perilaku beribadah 

pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan? 

6. Apakah disiplin berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan? 

7. Apakah motivasi berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan? 

8. Apakah pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik  

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan? 

C. Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembinaan karakter berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada 

taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 
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2. Disiplin berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik  

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

3. Motivasi berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik  

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

4. Pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik  

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Definisi Operasional 

a. Pendidikan karakter adalah usaha yang dilaksanakan kampus PIP 

Makassar secara sadar dan terencana untuk mendidik dan 

memberdayakan potensi taruna guna membangun karakter pribadinya 

sehingga dapat menjadi taruna yang bermanfaat bagi diri sendiri dan 

lingkungannya. 

b. Disiplin adalah keadaan tertib bagi taruna yang ditunjukkan dengan skor 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban untuk mentaati semua 

keputusan atau peraturan yang telah disepakati dalam lingkup Politeknik 

Pelayaran Barombong Kota Makassar Sulawesi Selatan. 

c. Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri taruna untuk 

melakukan atau berfikir dengan tujuan melaksanakan ibadah sesuai 

syariat Agama Islam, sebagai akibat dari adanya stimulus yang diterima 

oleh individu (manusia) atau kelompok, baik stimulus eksternal maupun 
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internal, baik sadar atau tidak sadar, dalam hal kehidupan sehari-hari di 

lingkungan kampus. 

d. Perilaku beribadah adalah serentetan kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan taruna dalam melaksanakan ibadahnya sebagai seorang muslim 

selama berada di asrama kampus Poltekpel Barombong Makassar. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Politeknik Pelayaran Barombong 

untuk mengkaji pendidikan karakter, disiplin, dan motivasi berpengaruh 

terhadap perilaku beribadah. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan 

pada bulan maret sampai agustus 2024. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Gambaran pembinaan karakter pada taruna Politeknik  Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

b. Gambaran displin pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan. 

c. Gambaran motivasi pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan. 
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d. Gambaran perilaku beribadah pada taruna Politeknik  Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

e. Pengaruh pembinaan karakter terhadap perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

f. Pengaruh disiplin terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik  

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

g. Pengaruh motivasi terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik  

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

h. Pengaruh pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi secara bersama-sama 

terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik  Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Menjadi bahan informasi bagi pihak kampus, lembaga keagamaan, dan 

lembaga pemerintah khususnya bagi UPT boarding school Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia khususnya pada lembaga pendidikan 

Politeknik Barombong Makassar. 

b. Menjadi bahan masukan bagi direktur, dosen, instruktur, pembina 

taruna, dan para mubaliq dalam melaksanakan pembinaan kehidupan 

beragama taruna selama mengikuti pendidikan formal dikampus Poltekpel 

Barombong Makassar. 

c. Menjadi informasi awal dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya 

yang relevan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Pembinaan Karakter dan Grand Theory 

Pembinan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe- dan 

akhiran -an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan merupakan upaya 

terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka 

memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan 

masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai 

untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. 

Pembinaan merupakan proses, cara membina, dan penyempurnaan 

atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana. Terarah, dan teratur secara 

bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan, dan 

mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk 

mencapai tujuan. 

Menurut Simanjuntak (2000) bahwa: 

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang 

dilakukan secara sadar, terarah, teratur, dan bertanggung jawab 

dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan 

mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh 

dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, 

kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai 

bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, 

meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun 
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lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan 

manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.18 

 
Selanjutnya Mangunhardjana (2016) mengemukakan bahwa: 

Untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus 
diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain: (1) pendekatan 
informatif (informative approach), yaitu cara menjalankan program 
dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik 
dalam pendekatan ini dianggap belum tahun dan tidak punya 
pengalaman, (2) pendekatan partisipatif (participative approach), 
dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga 
lebih ke situasi belajar bersama, dan (3) pendekatan eksperiansial 
(experienciel approach), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa 
peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut 
sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung 
terlibat dalam situasi tersebut.19 
 

Pembinaan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam 

mengembangkan potensi peserta didik. Pembinaan adalah juga suatu usaha 

masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi 

keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa 

depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter 

yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan 

adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda 

dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. 

Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta 

didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan 

                                                             
18 Simanjuntak, B., I. I. Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, 

(Bandung: Tarsito, 2000), h. 84. 

19 Mangunhardjana, Pembinaan, Arti, dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanimus, 2016), 
h. 17. 
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penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di 

masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, 

serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan adalah suatu usaha proses belajar dalam upaya mengembangkan 

dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan 

untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. 

Selanjutnya akan diuraikan tentang karakter. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia menjelaskan bahwa: “karakter adalah sifat atau ciri kejiwaan, 

akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, 

tabiat, watak.”20 

Karakter disini adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud   dalam   pikiran,   sikap,   perasaan,   perkataan   

dan   perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, 

budaya, adat istiadat dan estetika. 

Sedangkan menurut Suyanto yang dikutip dari Azzet (2019) bahwa: 

Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas 
untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik 
adalah individu yang bisa membuat keputusan dan mempertanggung 
jawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat.21 
 
 
  

                                                             
20 http://kbbi.web.id/karakter, di Akses 22 Februari 2024. 

21 Azzet, Akhmad Muamimin, Konsep dan Model Pendidikan Karakteri, (Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2019), h. 16. 

http://kbbi.web.id/karakter
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Menurut Jack Corley dan Thomas Phillip sebagaimana yang dikutip 

Samawi dan Hadiyanto (2017) bahwa: “karakter merupakan perilaku yang 

tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam 

bertindak.”22 Karakter merupakan ciri khas seseorang atau kelompok orang 

yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam 

menghadapi kesulitan dan tantangan. 

Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara 

berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran 

demi pikiran, tindakan demi tindakan. Sehingga karakter dimaknai sebagai 

cara berfikir dan bertingkahlaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Simon Philips sebagaimana dikutip oleh Mu’in (2021) juga 

menyebutkan bahwa: “karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju 

pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang 

ditampilkan.”23 Sedangkan menurut Hidayatullah (2018) bahwa: “karakter 

adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti 

individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan 

penggerak, serta yang membedakan individu lain. 24  Berdasarkan 

pengertian ini dapat dipahami bahwa karakter anak didik merupakan 

kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu 

                                                             
22  Samawi, Muchlas dan Hadiyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), h. 41. 

23 Mu’in, Fatchul, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik dan Praktik, (Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2021), h. 160. 

24  Hidayatullah, Furqon, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, 
(Surabaya: Yuma Pustaka, 2018), h. 13. 
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yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat sebagai pendorong 

dan penggerak dalam melakukan sesuatu. 

 Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, 

bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan 

norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada 

orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter 

masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter 

bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu 

seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam ligkungan sosial dan 

budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya 

dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang berangkutan. 

Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan 

dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari 

lingkungan kampus, Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pembinaan 

karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di 

masa mendatang. Pengembangan harus dilakukan melalui perencanaan yang 

baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang 

efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai. 

 Setiawan dalam Wibowo (2013) menyatakan bahwa: “akar kata 

karakter ini berasal dari kata dalam bahasa latin, yaitu kharakter, kharassein, 



38 
 

38 
  

dan kharax yang bermakna tools for marking, to engrave (mengukir), dan 

pointed stake (petunjuk).”25  

 Kemudian Chulsum, dkk (2016) menyatakan bahwa: 

 Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti yang menjadi 
ciri khas seseorang. Karakter adalah takdir. Karakter yang membentuk 
takdir dari seorang pribadi dan takdir seluruh masyarakat. Karakter 
adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi 
landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma 
yang tinggi. Karakter adalah nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai 
kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak 
baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terwujud 
dalam perilaku.26 
 

 Sedangkan Sabri (2012) menyatakan bahwa: 

Karakter merupakan istilah yang memiliki kedekatan makna dengan 
moral, akhlak, budi pekerti. Meski bersifat immaterial namun 
keberadaan karakter tak ubahnya nafas bagi manusia. Apabila seorang 
manusia memiliki karakter yang baik maka manusia akan berada pada 
titik derajat malaikat demikian pula sebaliknya. Jika manusia tidak 
memiliki karakter dan tidak mengendalikan nafsunya maka dia akan 
bersikap sama bahkan lebih rendah dibanding hewan. Nafsu hewani 
merupakan realitas manusia bumi yang berorientasi pada pemenuhan 
sifat-sifat bumi seperti, bendawi, materil, dan sesaat seperti makan, 
minum, hubungan seks, haus kuasa, dan seterusnya.27 
 
Berbicara mengenai karakter sesungguhnya karakter merupakan pilar 

penting bagi kemajuan bangsa. Karakter yang tertanam kuat dari setiap individu 

akan menimbulkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kesuksesan tidak 

ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill), 

tetapi oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Hal inilah yang 

                                                             
25 Wibowo, Agus, Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Membangun Karakter 

Ideal Mahasiswa di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 18. 

26 Chulsum, Umi dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: 
Yoshiko, 2016), h. 46. 

27 Sabri, Muhammad, Menemukan Kembali Jejak Abadi Menuju Tuhan, (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 29. 
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menjadi salah satu pentingya pendidikan karakter untuk melahirkan generasi muda 

yang kokoh untuk menyikapi menghadapi perkembangan zaman. Hal ini juga 

yang menyebabkan alasan perlunya dilakukan pembenahan dalam bidang 

pendidikan kita, karena pendidikan di Indonesia lebih menitik beratkan pada 

pengembangan intelektual atau kognitif semata (hard skill) dengan capaian 

lulusan yang berprestasi dalam bidang akademik saja.Akan tetapi pendidikan juga 

harus berbasis pada pengembangan soft skill (interaksi sosial) hal ini penting 

untuk membentuk karakter anak bangsa sehingga mampu bersaing dan beretika. 

Konteks karakter dalam dunia pendidikan boarding school bahwa 

secara akademis, pembinaan karakter dimaknai sebagai pembinaan nilai, 

pembinaan budi pekerti, pembinaanan moral, pembinaan watak, atau 

pembinaan akhlak yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik 

dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan 

karakter dari sisi substansi dan tujuannya sama dengan pembinaan budi 

pekerti, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan secara mendasar, 

karena membawa perubahan individu sampai ke akar-akarnya. 

 Pembinaan karakter adalah pembentukan jiwa setiap peserta, karena 

karakter adalah konstruksi jiwa peserta, karena karakter adalah konstruksi 

psikologis setiap orang. Target pendidikan karakter adalah akumulasi dari 

berbagai kemajuan psikologis peserta berimpact terhadap kapasitas peserta 

untuk menjadi agensi moralitas, yang secara personal memiliki etika, 

moralitas, dan tanggung jawab yang baik. 
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 Pembinaan karakter juga sesuai dengan al-Qur;’an Surah An-Nahl ayat 

78 sebagai berikut: 

تِّكُمۡ لََ تعَۡلَمُونَ شَيۡ  هََٰ نۢ بطُُونِّ أمُه ُ أخَۡرَجَكُم م ِّ ا وَجَعلََ لَ وَٱللَّه  ٔ رَ وَٱلۡۡفَۡ ٔ  دةََ لَعلَه كُمُ ٱلسهمۡعَ وَٱلۡۡبَۡصََٰ ِّٔ  كُمۡ تشَۡكرُُونَ  ٔ 

Artinya: 

 “Dan allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur (Q.S. An-Nahl:78).28 

 
 Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia harus melakukan 

usaha pembinaan aspek eksternal (memengaruhi dari luar diri peserta 

didik). Kemampuan yang ada dalam peserta didik terhadap pengaruh 

eksternal yang bersumber dari fitrah itulah, maka pembinaan secara 

operasional bersifat hidayah (petunjuk). Kaitannya dengan pembinaan 

karakter adalah pembinaan karakter merupakan sebuah usaha proses 

pengembangan potensi (fitrah) dari sisi eksternal melalui pengaruh 

lingkungan yang baik. 

 Karakter mengandung pengertian: (1) suatu kualitas positif yang 

dimiliki seseorang, sehingga membuatnya menarik dan atraktif, (2) reputasi 

seseorang, dan (3) seseorang yang unusual atau memiliki kepribadian dengan 

ciri khusus. Karakter adalah sifat seseorang yang mencakup perilaku, 

kebiasaan, kesukaan, kemampuan, bakat, potensi, nilai-nilai, dan pola 

pikir. Kepribadian bersifat khas individu. Karakter dimiliki secara komunal. 

Kemudian karakter bangsa adalah keseluruhan sifat suatu bangsa 

yang mencakup perilaku, kebiasaan, kesukaan, kemampuan, bakat, potensi, 

nilai-nilai, dan pola pikir yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Pembinaan 

                                                             
28 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses, 25 April 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
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karakter bangsa adalah upaya sadar untuk memperbaiki, meningkatkan 

seluruh perilaku yang mencakup adat istiadat, nilai-nilai, potensi, 

kemampuan, bakat, dan pikiran bangsa Indonesia. Pilar terwujudnya 

karakter bangsa terletak pada tataran individu, masyarakat, dan bangsa. 

Aspek pada tataran individu yaitu nilai kehidupan diwujudkan dalam 

perilaku, diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. 

Aspek pada tataran masyarakat. Masyarakat adalah komunitas yang 

secara integral memiliki nilai yang sama, dan akan committed menerapkan 

nilai yang mereka anggap baik. Komunitas bisa terbentuk karena 

kepentingan, profesi tujuan (PGRI, PMR, Partai Politik). 

Aspek pada tataran bangsa. Bangsa teridiri dari sekumpulan bangsa, 

masyarakat. Pada komunitas, baik orang atau bangsa, terjadi kontrak sosial 

atau perasaan kebersamaan untuk mendukung nilai-nilai luhur yang ada. 

Pada tataran bangsa nilai-nilai luhur tersebut telah berhasil 

dirumuskan menjadi dasar negara yaitu Pancasila yaitu: (1) iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) martabat kemanusiaan, (3) persatuan, (4) 

musyawarah, dan (5) adil. 

 Nilai-nilai tersebut diurai lebih operasional dan diprioritaskan: iman, 

takwa, berahlak mulia, berilmu/berkeahlian, jujur, disiplin, demokratis, 

adil, bertanggung jawab, cinta tanah air, orientasi pada keunggulan, gotong 

royong, sehat, mandiri, kreatif, menghargai, dan cakap. 

 Indikator imam: (1) percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) 

percaya adanya hari pembalasan (perhitungan terhadap pahala dan dosa), 

(3) percaya bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh Tuhan Yang Maha 
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Esa, (4) menerima apa pun hasil yang didapat setelah berusaha sekuat tenaga 

dan fikiran, (5) mampu menguasai diri atas setiap keadaan yang dihadapi atas 

dasar keyakinan bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. 

Takwa. Indikator: (1) mengerjakan setiap perintah agama dan 

mejauhi larangannya, (2) bersyukur atas setiap yang diberikan Tuhan, (3) 

mengucapkan doa setiap memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan, (4) 

menyesal setiap membuat kesalahan dan segera mohon ampun kepada 

Tuhan, serta berusaha untuk tidak mengulanginya, (5) menolak setiap ajakan 

untuk melakukan perbuatan tercela. 

Berakhlak mulia. Indikator: (1) sopan dan santun dalam pergaulan, 

(2) menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, (3) 

bertutur kata menurut norma yang berlaku, (4) menjunjung tinggi adat 

istiadat setempat, (5) berpenampilan rapi dan sopan, (6) berpandangan 

positif terhadap orang lain, (7) merasa bahagia dapat menolong orang lain, 

(8) memiliki rasa iba diikuti dengan upaya memperbaiki nasib orang lain. 

Berilmu/berkeahlian. Indikator: (1) mampu mengerjakan suatu 

pekerjaan secara benar, menambah ilmu dengan berbagai cara/jalan, (3) 

mencari informasi baru melalui media yang ada, (4) menjadi tempat 

bertanya teman atau pun orang lain, (5) selalu berusaha memecahkan 

masalah berdasarkan konsep keilmuan, (6) rasional dalam berbicara dan 

bertindak, (7) mengerjakan suatu pekerjaan berdasarkan pemikiran yang 

dalam, (8) bersikap efisien dan efektif dalam bekerja. 

Jujur. Indikator: (1) berkata benar (tidak bohong), (2) berbuat sesuai 
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aturan (tidak curang), (3) menepati janji yang diucapkan, (4) bersedia 

menerima sesuatu atasdasar hak, (5) menolak sesuatu pemberian yang 

bukan haknya, (6) berpihak pada kebenaran, (7) menyampaikan pesan orang 

lain, (8) satunya kata antara niat dengan perbuatan. 

Disiplin. Indikator: (1) patuh pada setiap peraturan yang berlaku, (2) 

patuh pada etika sosial/masyarakat setempat, (3) menolak setiap ajakan 

untuk melanggar hukum, (4) mengendalikan diri terhadap perbuatan tercela, 

(5) hemat dalam menggunakan uang dan barang, (6) menyelesaikan tugas 

tepat waktu, (7) meletakkan sesuatu pada tempatnya, (8) dapat menyimpan 

rahasia. 

Demokratis. Indikator: (1) bersedia mendengarkan pendapat orang 

lain, (2) menghargai perbedaan pendapat, (3) tidak memaksakan kehendak 

kepada orang lain, (4) toleran dalam bermusyawarah/diskusi, (5) bersedia 

melaksanakan setiap hasil keputusan bersama, (6) menghargai kritikan yang 

dilontarkan orang lain. 

Adil. Indikator: (1) memperlakukan orang lain atas dasar kebenaran, 

(2) mampu meletakkan sesuatu menurut tempatnya, (3) tidak ingin 

mendapat lebih atas sesuatu yang bukan haknya, (4) membela orang lain 

yang diperlakukan tidak adil, (5) memperlakukan orang lain sesuai haknya, 

(6) tidak membeda-bedakan orang orang dalam pergaulan, (7) menghargai 

kerja orang lain sesuai hasil kerjanya. 

 

Bertanggungjawab. Indikator: (1) menyelesaikan setiap pekerjaan 
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yang dibebankan sampai tuntas, (2) tidak mencari-cari kesalahan orang lain 

atas sesuatu masalah yang dihadapi, (3) berani menanggung resiko terhadap 

perbuatan yang dilakukan, (4) bersedia menerima pujian atau celaan 

terhadap tindakan yang dilakukan, (5) berbicara dan berbuat secara berterus 

terang (tidak seperti ungkapan; lempar batu sembunyi tangan), (6) 

melaksanakan setiap keputusan yang sudah diambil. 

Cinta tanah air. Indikator: (1) peduli terhadap nama baik bangsa dan 

Negara, (2) merasa bangga sebagai orang yang bertanah air Indonesia, (3) 

bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa, (4) peduli terhadap 

rusaknya hutan/lingkungan di tanah air, (5) bersedia memelihara 

lingkungan dan melindungi flora dan fauna Indonesia, (6) dapat menyimpan 

rahasia Negara, (7) mau hidup dimanapun di wilayahnegara kesatuan 

Indonesia. 

Orientasi pada keunggulan. Indikator: (1) gemar belajar, (2) belajar 

dengan bersungguh-sungguh, (3) berusaha mengerjakan sesuatu pekerjaan 

dengan sebaikmungkin, (4) berupaya mendapat hasil yang terbaik, (5) 

senang dalam kegiatan yang bersifat kompetitif, (6) tidak cepat menyerah 

mengerjakan sesuatu yang mengandung tantangan, (7) memiliki komitmen 

kuat dalam berkarya. 

Gotong royong. Indikator: (1) memahami bahwa kerja sama 

merupakan kekuatan, (2) memahami hasil kerja sama adalah untuk kebaikan 

bersama, (3) dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kepentingan 

bersama, (4) dapat melaksanakan pekerjaan bersama dengan cara yang 
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menyenangkan, (5) bantu- membantu demi kepentingan umum, (6) bersedia 

secara bersama-sama membantu orang lain, (7) bersedia secara bersama-

sama membela kebenaran, (8) dapat bekerja dengan giat dalam setiap 

kelompok kerja. 

Sehat. Indikator: (1) mengkonsumsi makanan yang bergizi dan halal, 

(2) menggunakan waktu yang tepat untuk bekerja, istirahat, dan berolah 

raga, (3) menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, (4) menjaga 

perasaan diri dan orang lain dalam pergaulan, (5) mengembangkan 

imajinansi yang sehat, (6) sadar atas kemampuan yang dimiliki, (7) lebih 

suka memberi dari pada menerima baik material maupun spiritual, (8) 

menghadapi kegagalan sebagai pemacu untuk instrospeksi dan berusaha 

lebih giat. 

Mandiri. Indikator: (1) berpikir dan bekerja dengan mengandalkan 

kemampuan diri, (2) memiliki semangat percaya diri bahwa setiap pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan baik, (3) berusaha memecahkan masalah dengan 

cara terbaik, (4) mengembangkan potensi diri dalam memenuhi kebutuhan, 

(5) merasa bebas dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan 

masalah, (6) bangga dengan hasil pekerjaan yang diperoleh dengan akal dan 

tenaga sendiri, (7) tidak mudah menyalahkan orang lain sebagai pembelaan 

diri. 

Kreatif. Indikator: (1) berpikir pentingnya pembaharuan, (2) tidak 

merasa puas dengan hasil yang diperoleh, dan ingin yang lebih baik lagi, (3) 

gemar berpikir dan menguji hasil pemikirannya ke dalam suatu tindakan, (4) 
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mampu merakit berbagai pemikiran mengenai sesuatu sehingga 

menghasilkan hasil karya yang baru dan bermanfaat, (5) rajin mencobakan 

sesuatu yang bersifat inovatif. 

Menghargai. Indikator: (1) mengucapkan terima kasih atas pemberian 

atau bantuan orang lain, (2) santun dalam setiap kontak sosial, (3) 

menghormati pemimpindan orang tua, (4) menghormati simbol-simbol 

Negara, (5) tidak mencela hasil karya orang lain, (6) memanfaatkan waktu 

dengan sebaik mungkin, (7) tidak mengganggu orang yang sedang beribadah 

menurut agamanya, (8) menerima orang lain apa adanya. 

Cakap. Indikator: (1) cepat memahami suatu perkembangan baru 

yang terjadi, (2) tangkas dalam berpikir, berbicara, dan bekerja, (3) mampu 

mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan yang dihadapi, 

(4) mampu memberikan kepada pihak lain alternatif pemecahan masalah 

yang sedang dihadapi, (5) bersedia berbagi pengetahuan dan pemikiran 

kepada pihak lain, (6) mampu mengembangkanhubungan yang baik dengan 

pihak lain untuk mencapai tujuan bersama, (7) berusaha mencari atau 

menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.  

Adapun pembinaan karakter di dalam kampus Politeknik Pelayaran 

Barombong dapat meliputi: 

a. Penanaman nilai kejujuran dalam diri taruna-taruni Dalam hadits Nabi 

Muhammad Saw telah tercantum: 

1) Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Rasulullah Saw bersabda: Wajib atasmu 

berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di 

Surga dan Jauhkanlah dirimu dari Dusta karena dusta itu bersama 
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kedurhakaan dan tempatnya di Neraka. 

2) Dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 70:  

ا   يد  َ وَقوُلوُاْ قَوۡلَ  سَدِّ ينَ ءَامَنوُاْ ٱتهقوُاْ ٱللَّه َٰٓأيَُّهَا ٱلهذِّ  يََٰ

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada 
Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (Q.S. Al-
ahzab:70).”29 
 

b. Penanaman nilai kesopanan dalam diri taruna-taruni. 

Didalam hadits riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda: 

Sesungguhnya perkara yang lebih berat ditimbangan amal bagi seorang 

mu’min adalah akhlak yang baik dan Allah tidak menyukai orang yang 

berbicara keji dan kotor. 

c. Penanaman nilai ketaatan dalam diri taruna-taruni 

1) Setiap taruna-taruni wajib taat kepada aturan yang berlaku terutama 

Mandibtistar atau Pertibdistar (Peraturan tata tertib disiplin taruna). 

2) Didalam Hadits riwayat Bukhari-muslim, Rasulullah Saw bersabda: 

Barangsiapa yang taat kepada pemimpinnya maka ia taat kepadaku, 

barangsiapa yang taat kepadaku maka ia taat kepada Allah dan 

Barangsiapa yang menentang pemimpinnya maka ia menentangku, 

barangsiapa yang menentangku maka ia menentang Allah. Didalam Al-

Qur’an juga sudah tertulis dalam Surah An-Nisa ayat 59 sebagai 

berikut: 

سُولَ وَأوُْلِّ  يعوُاْ ٱلره َ وَأطَِّ يعوُاْ ٱللَّه اْ أطَِّ ينَ ءَامَنوَُٰٓ أيَُّهَا ٱلهذِّ
َٰٓ نكُمۡۖۡ فإَِّ ي ٱلۡۡمَۡ يََٰ زَعۡتمُۡ فِّي رِّ مِّ ِّ شَيۡءٖ فرَُدُّ ن تنَََٰ وهُ إِّلىَ ٱللَّه

لِّكَ خَيۡرٞ وَ  رِِّۚ ذََٰ ِّ وَٱلۡيَوۡمِّ ٱلَٰۡۡٓخِّ نوُنَ بِّٱللَّه سُولِّ إِّن كنُتمُۡ تؤُۡمِّ يلًا   أحَۡسَنُ وَٱلره  تأَۡوِّ

                                                             
29 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
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Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian 
(Q.S. An-Nisa: 59).”30 
 

d. Penanaman nilai ketekunan dalam diri taruna-taruni. Didalam Al-Qur’an 

surah Al-Muzzammil ayat 8 Allah Swt berfirman: 

هلۡ إِّليَۡهِّ تبَۡتِّيلً     وَٱذۡكُرِّ ٱسۡمَ رَب ِّكَ وَتبَتَ

 Artinya: 

“Sebutlah nama Tuhan-Mu dan beribadahlah kepada-Nya dengan 
penuh ketekunan (Q.S. Al-Muzzammil: 8).”31 
 

e. Penanaman nilai kemandirian dalam diri taruna-taruni. Kemandirian 

merupakan salah satu sifat para nabi, Rasulullah saw bersabda: Tiada 

sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jeri payahnya 

sendiri. Adapun sifat kemandirian yang dicontohkan Rasulullah adalah 

jujusr, disiplin, sabar, pemaaf (tidak pendendam), sopan dan ramah. 

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan karakter merupakan kegiatan pembentukan perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Oleh karena itu pembentukan karakter tidak bisa hanya sekedar 

                                                             
30  https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

31 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses, 25 April 2024.  

https://quran.kemenag.go.id/
https://quran.kemenag.go.id/
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mentransfer ilmu pengetahuan saja atau melatih suatu keterampilan 

tertentu. Pembentukan pendidikan karakter perlu proses, contoh teladan, 

dan pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan masyarakat, 

maupun lingkungan (exposure)  media masa. 

Menurut Jihad, dkk (2020) bahwa: 

Untuk membangun atau membentuk karakter bisa dengan berbagai 
cara, jika menyadari bahwa karakter adalah sesuatu yang bisa 
dibangun dan dibentuk melalui proses. Salah satu cara yang paling 
efektif membangun karakter adalah dengan disiplin.32 
 
Disiplin adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Hal ini 

didasarkan pendapat Wibowo (2021) mengemukakan bahwa: 

Membentuk kedisiplinan anak didik bukan berarti membuat 
peraturan yang ketat dan memberikan hukuman yang berat terhadap 
perilaku yang melanggarnya, akan tetapi membuat peraturan dan 
kegiatan yang bermanfaat dari yang sederhana dan sekiranya siswa 
mampu untuk mengerjakan. Apabila hal ini bisa dikerjakan pada 
setiap siswa itu artinya kedisiplinan mulai terbentuk pada diri 
siswa.33 
 
Selanjutnya Damayanti (2018) mengemukakan bahwa: “strategi 

pembentukan karakter yaitu, keteladanan, pembiasaan, reward dan 

punishment dan sosialisasi dalam organisasi.”34 

a. Keteladanan 

Pengembangan sifat-sifat dan watak yang berkarakter sesuai nilai- 

nilai budaya bangsa akan lebih efektif dan efisien apabila bersifat top- down, 

                                                             
32 Jihad, Asep, Pendidikan Karakter Teori dan Implementasi, (Jakarta: Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2020), h. 9. 

33  Wibowo, Timothy, Hari Membentuk Karakter Anak, (Jakarta: Gramedia 
Widiasarana Indonesia, 2021), h. 9. 

34  Damayanti, Deni, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 
(Yogyakarta: Araska, 2018), h. 62. 
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dari atas ke bawah. Pembentukan disiplin pada peserta didik hanya akan 

efektif jika kepala sekolah dan gurunya menjadi teladan dalam disiplin. 

b. Kebiasaan 

Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa tidak akan 

terbentuk dengan tiba-tiba tetapi perlu melalui proses dan pertahapan 

yang kontinyu. Oleh karena itu, perlu upaya pembiasaan perwujudan nilai-

nilai dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembiasaan pada awalnya dimulai dengan tahap inisiasi 

dengan memberikan faktor pendorong eksternal yang kuat, sehingga 

terkesan semacam memaksa pada tataran tertentu. Dimulai dengan proses, 

berlanjut menjadi pembiasaan, yang pada akhirnya faktor penggerak 

eksternal bergeser menjadi faktor internal dari diri sendiri. Pada tahap ini 

berarti telah terjadi kesesuaian antara nilai-nilai yang dipahami sebagai 

konsep diri dengan sikap perilakuyang muncul sebagai karakter. 

c. Reward dan punishment 

Agar perilaku peserta didik sesuai dengan tata nilai dan norma yang 

ditanamkan perlu dilakukan konfirmasi antara nilai yang dipahami dan 

perilaku yang dimunculkan. Peserta didik melakukan yang sesuai suatu 

yang baik, perlu diberikan penghargaan atau pujian.Untuk memberikan 

sugesti atau dorongan positif agar memiliki karakter yang baik. 

Upaya mencegah terjadinya penyimpangan perilaku terhadap tata 

nilai dan norma perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dengan 

memberikan punishment atau sanksi yang sepadan dan bersifat pedagogis 

pada peserta didik. 
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d. Sosialisasi dalam organisasi 

Peserta didik adalah aset bangsa yang diharapkan akan menjadi 

kader penerus pembangunan di masa depan. Salah satu potensi yang 

menjadi aset generasi muda adalah potensi kepemimpinan. Potensi ini perlu 

diarahkan pada potensi kepemimpinan yang sesuai dengan karakter 

bangsa. Oleh karena itu perlu direkayasa kondisi pendidikan yang 

memberikan peluang berupa tugas, tantangan, persoalan dan situasi yang 

dapat mengaktualisasikan potensi kepemimpinan dan perilaku 

berorganisasi peserta didik. 

Strategi internalisasi nilai sosial dalam kegiatan ekstrakurikuler lebih 

diutamakan sebab disitulah peserta didik berinteraksi secara langsung 

dengan peserta didik lainnya. Interaksi tersebut merupakan hasil dari 

proses mengetahui yang dilanjutkan dengan merasakan dan diakhiri dengan 

bentuk tindakan. Dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat dilihat sejauh 

mana seorang peserta didik menerapkan nilai-nilai sosial dalam berpikir 

dan berperilaku atau bersikap. 

Sedangkan menurut Zubaidi (2020) menjelaskan bahwa: 

Pembelajaran pembentukan karakter secara komprehensif dapat 
dilakukan dengan menggunakan metode inkulkasi (inculcation), 
keteladanan (modeling), fasilitasi (facilitation), pengembangan 
keterampilan (skill building).35 
 

a. Inkulkasi nilai 

                                                             
35 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Pendidikan, 

(Jakarta: Erlangga, 2020), h. 241. 
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Pendidikan dengan inkulkasi (penanaman) nilai bisa menggunakan 

strategi sebagai berikut: (1) menargetkan penanaman nilai-nilai kebaikan 

seperti: kesabaran, kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, 

patriotis, perasaan kasihan, dan sensitivis; (2) penggunaan karya sastra dan 

nonfiksi, misalnya nilai-nilai perjuangan lewat sajak-sajak Chairil Anwar 

dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia; (3) audiovisual, misalnya 

berbagai judul film dan berbagai acara televisi; (4) pengabdian kepada 

masyarakat; (5) pembelajaran empati; (6) pembelajaran etika; (7) program 

olahraga, dan (8) menjaga dan meningkatkan kesadaran akan harga diri. 

b. Keteladanan nilai 

Pendidikan nilai dan spiritualitas, permodelan atau pemberian 

teladan merupakan strategi yang biasa digunakan. Bahkan menurut 

Suwandi, pendekatan modeling, keteladanan (uswah) yang dilakukan oleh 

guru lebih tepat digunakan dalam pendidikan karakter di sekolah. Hal ini 

mengingat karakter merupakan perilaku (behavior), bukan pengetahuan 

sehingga untuk dapat diinternalisasi oleh peserta didik, maka harus 

diteladankan bukan diajarkan. 

Strategi keteladanan ini dapat dibedakan menjadi keteladanan 

internal (internal modelling) dan keteladanan eksternal (external 

modelling). keteladanan internal dapat dilakukan melalui pemberian 

contoh yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam proses pembelajaran, 

misalnya dilakukan dengan cara mengawali dan mengakhiri setiap 

pembelajaran dengan doa, datang tepat waktu. 
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Sementara keteladanan eksternal dilakukan dengan pemberian 

contoh-contoh yang baik dari tokoh yang dapat diteladani, baik tokoh lokal 

maupun tokoh internasional. Keteladanan seperti ini dapat dilakukan 

misalnya dengan menyajikan cerita tentang tokoh-tokoh agama yang dapat 

dijadikan teladan dalam meniti kehidupan, seperti contoh Nabi Muhammad. 

c. Fasilitasi 

Inkulkasi dan keteladanan mendemonstrasikan kepada subjek 

didikcara yang terbaik untuk mengatasi berbagai masalah, sedangkan 

fasilitasi melatih subjek didik mengatasi masalah- masalah tersebut.Bagian 

terpenting dalam metode fasilitasi nilai adalah pemberian kesempatan 

kepada subjek didik. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh subjek didik 

dalam pelaksanaan metode fasilitasi akan berdampak positif pada 

perkembangan kepribadian. 

d. Pengembangan keterampilan 

Ada beberapa keterampilan yang diperlukan agar seseorang dapat 

mengamalkan nilai-nilai yang dianut sehingga berperilaku konstruktif dan 

bermoral dalam masyarakat. Keterampilan ini antara lain berfikir kritis, 

berfikir kreatif, berkomunikasi secara jelas, menyimak, bertindak asertif, 

dan menemukan resolusi konflik, yang secara ringkas disebut keterampilan 

akademik dan sosial. 

Sementara itu Saleh (2022) mengemukakan bahwa: 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam membangun karakter 
yaitu melalui keteladanan, simulasi praktik (eksperimental learning), 
menggunakan metode repeat power atau dzikir karakter, metode 
sifat utama, membangun kesepakatan nilai unggulan dan melalui 
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penggunaan metafora.36 
 

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa pembentukan karakter bisa 

dilakukan dengan menerapkan metode atau strategi kedisiplinan, 

keteladanan dan pembiasaan. Kedisiplinan, keteladanan, dan pembiasaan  

pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun dan membentuk 

karakter anak didik dan harus menjadi pijakan untuk menuju peradaban 

bangsa. Oleh sebab itu kedisiplinan, keteladanan dan pembiasaan harus 

tercermin dalam program-program yang dirancangkan kampus. 

 Selanjutnya untuk menganalisis tentang variabel pembentukan 

karakter digunakan teori pembentukan karakter Stephen Covey dalam 

Lestari (2013) menyimpulkan bahwa: 

Sebenarnya ada tiga hal utama yang mendasarinya, yaitu: (1) 
determinisme genetis, pada dasarnya mengatakan kakek nenek 
kitalah yang berbuat begitu kepada kita. Itulah sebabnya kita memiliki 
tabiat seperti ini. Kakek nenek kita mudah marah dan itu ada pada 
DNA kita. Sifat ini diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya dan 
kita mewarisinya. Lagipula, kita orang Indonesia, dan itu sifat orang 
Indonesia; (2) determinisme psikis, pada dasarnya orang tua kitalah 
yang berbuat begitu kepada kita. Pengasuhan kita, pengalaman masa 
anak-anak kita pada dasarnya membentuk kecenderungan pribadi adn 
susunan karakter kita. Itulah sebabnya kita takut berdiri di depan 
banyak orang. Begitulah cara orang tua kita membesarkan kita. Kita 
merasa sangat bersalah jika kita membuat kesalahan karena kita ingat 
jauh di dalam hati tentang penulisan naskah emosional kita ketika kita 
sangat rentan, lembek dan bergantung. Kita ingat hukuman emosional, 
penolakan, pembandingan dengan orang lain ketika kita tidak 
berprestasi seperti yang diharapkan; dan (3) determinasi lingkungan, 
pada dasarnya mengatakan bos kita berbuat begitu kepada kita atau 
pasangan kita, atau situasi ekonomi kita, atau kebijakan nasional. 
Seseorang atau sesuatu dilingkungan kita bertanggung jawab atas 
situasi kita.37 

                                                             
36 Saleh, Akh Muwafik, Membangun Karakter dengan Hati Nurani, Mendidik Karakter 

untuk Generasi Bangsa, (Jakarta: Erlangga, 2022), h. 12. 
37 Lestari, Sri, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 
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 Senada dengan itu Masnur Muslich dalam Lestari (2013) menjelaskan 

bahwa: 

Karakter merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang 
pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (fitrah, nature) dan 
lingkungan (sosialisasi pendidikan, nurture). Potensi karakter yang 
baik dimiliki manusia sebelum dilahirkan, tetapi potensi-potensi 
tersebut harus dibina melalui sosialisasi dan pendidikan sejak usia 
dini. Karakter tidak terbentuk begitu saja tetapi terbentuk melalui 
beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor biologis dan faktor 
lingkungan.38 

 
 Faktor biologis yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu 

sendiri. Faktor ini berasal dari keturunan atau bawaan yang dibawa sejak 

lahir dan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu 

dari keduanya. 

 Faktor lingkungan. Disamping faktor-faktor hereditas (faktor endogin) 

yang relatif konstan sifatnya, milieu yang terdiri antara lain atas lingkungan 

hidup, pendidikan, kondisi, dan situasi hidup serta kondisi masyarakat 

(semuanya merupakan faktor eksogin), semuanya berpengaruh besar 

terhadap pembentukan karakter. 

 Termasuk di dalamnya adat istiadat peraturan yang berlaku dan 

bahasa yang digerakkan. Sejak anak dilahirkan sudah mulai bergaul dengan 

orang di sekitarnya. Pertama-tama dengan keluarga. Keluarga mempunyai 

posisi terdepan dalam memberikan pengaruh terhadap pembentukan 

karakter anak. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membina dan 

                                                                                                                                                                       
Keluarga, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 42. 

38 Lestari, Sri, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 
Keluarga, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 96. 
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mengembangkan pribadi anak. Pembinaan karakter dapat dilakukan dengan 

melalui pembiasaan dan contoh yang nyata. 

B. Disiplin dan Grand Theory 

Disiplin adalah sesuatu yang muncul dari dalam hati tanpa paksaan 

untuk mengikuti tata tertib yang mengatur tatanan kehidupan pribadi 

maupun kelompok, disiplin juga mengandung kepatuhan sesorang dalam 

mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh kesadaran yang 

ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaaan dari luar Disiplin juga dapat 

dimaknai suatu sikap menghargai dan menghormati serta patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis dan sanggup menjalankannya serta tidak menolak untuk 

menerima sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. Disiplin dapat juga diartikan sebagai kesadaran dan kesediaan 

orang-orang untuk mentaati segala peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. 

 Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang 

dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Arti kata lainnya, disiplin adalah 

rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin 

adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk 

menaati aturan. 

Setiap orang belum tentu memiliki kedisiplinan, bahkan pada diri 

sendiri. Disiplin pada dasarnya adalah sikap yang baik, namun belum tentu 

setiap orang bisa memiliki sikap disiplin, seperti disiplin waktu, disiplin ilmu, 
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dan sebagainya. Disiplin dalam prakteknya dibutuhkan di setiap aktivitas 

kita, mulai dari sekolah, masyarakat, pekerjaan, bahkan diri sendiri. 

Kata disiplin sendiri berasal dari kata discipline. Artinya, Latihan atau 

pendidikan dalam pengembangan harkat, spiritualitas, dan kepribadian. 

Disiplih memanifestasikan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan 

perilaku individu agar mengikuti prinsip dan selalu mengikuti aturan atau 

norma yang berlaku.  

Disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) berarti:  

(1) tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya); (2) ketaatan 
(kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya); (3) 
bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu.  
Disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditujukan untuk 
membantu peserta didik agar dapat memahami dan menyesuaikan 
diri dengan tuntutan lingkungannya dan juga penting tentang cara 
menyelesaikan tuntutan yang ingin ditujukan peserta didik terhadap 
lingkungannya.39 
 
The Liang Gie dalam Imron (2015) mengemukakan bahwa: 

Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang 
tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan 
yang telah ada dengan rasa senang hati.40 Menurut Moekijat (2019) 
bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan untuk mentaati 
semua peraturan. Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara 
sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan 
tanggung jawabnya atau merupakan kesediaan yang merupakan suatu 
sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan.41 
Relly dalam Lewis (2010) menyatakan bahwa: 

Disiplin merupakan kontrol. Kontrol disini adalah pengendalian 
terhadap tingkah laku seseorang ke arah yang diharapkan, sehingga 

                                                             
39 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 285. 

40 Imron, A., Pembinaan Guru di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2015), h. 39. 

41 Moekijat, Manajemen Kepegawaian, (Bandung: Alumni, 2019), h. 42. 
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pekerjaan yang dilaksanakan tercapai lebih efektif.42 Senada dengan 
itu Torrance dan Strom dalam Sahertian (2014) mengemukakan 
bahwa disiplin merupakan kontrol bagi tingkah laku individu, mana 
yang diperbolehkan dan tidak oleh lingkungannya.43 
 
Beberapa pendapat tersebut menekankan pentingnya disiplin yang 

mesti berasal dari kesadaran diri sendiri untuk mengikuti aturan-aturan 

sebagai kontrol dalam melaksanakan segala kegiatan atau aktivitas 

keseharian termasuk dalam kehidupan berasrama pada diri taruna di 

lingkungan kampus. 

Selanjutnya Djoyonegoro (2015) mengartikan “disiplin sebagai suatu 

kondisi tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban.”44 

Ravianto (2014) menyatakan bahwa “disiplin adalah sikap kejiwaan 

seseorang atau sekelompok orang senantiasa berkehendak untuk mengikuti 

atau mematuhi keputusan yang telah diputuskan.”45 

Disiplin berkaitan dengan pengendalian diri sehingga kita dapat 

membedakan antara yang baik dan yang jahat untuk mendorong perilaku 

yang bertanggung jawab dalam jangka panjang. Disiplin adalah sikap rela 

sepenuhnya untuk menaati segala aturan dan norma yang ada dalam 

pelaksanaan tugas sebagai bentuk tanggung jawab apa pun. Disiplin mesti 

tertanam pada prinsip seseorang. Itu artinya disiplin bisa dipelajari dan 

                                                             
42 Lewis, Organization and Management, Penerjemah Hasini Ali, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), h. 29. 

43 Sahertian, Dimensi Administrasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2014), h. 52. 
 
44 Djoyonegoro, W., Pembudayaan Disiplin Nasional dalam Gerakan Disiplin Nasional, 

(Jakarta: Mini Jaya Abadi, 2015), h. 52 

45 Ravianto, Produktivitas dan Manajemen, (Jakarta: SIUP, 2014), h. 83. 
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bukan hal naluriah yang begitu saja didapatkan. Tidak ada kata terlambat 

untuk mulai bersikap disiplin pada bentuk aktivitas apapun. Oleh karena 

sifatnya yang mendasar pada diri seseorang, membuat disiplin bisa berarti 

luas pada setiap fenomena di muka bumi. 

Olive dalam Subari (2014) mengumpulkan beberapa macam 

pengertian disiplin, yaitu:  

(1) kreasi dan persiapan kondisi pokok untuk bekerja, (2) kontrol diri 
sendiri, (3) persiapan sebagai warga negara yang dewasa, (4) 
penuturan yang sadar, (5) melatih dan belajar tingkah laku yang dapat 
diterima, (6) sejumlah pengontrolan guru terhadap murid, dan (7) 
penurutan yang dipaksakan.46 
 
Harris dalam Sahertian (2014) menyatakan bahwa dicipline refers 

fundamentally to the principle that each organism learns in some degree to 

control it self so as to conform to the forces around it with which it has 

experiences.47 Berdasarkan pengertian ini terkandung beberapa unsur, yaitu: 

(1) berisi moral yang mengatur tata kehidupan, (2) pengembangan ego 

dengan segala masalah intrinsik yang mengharuskan orang untuk 

menentukan pilihan, (3) pertumbuhan kekuatan untuk memberi jawaban 

terhadap setiap aturan yang disampaikan, dan (4) penerimaan outoritas 

tambahan uang membantu seseorang untuk membentuk kemampuan dan 

keterbatasan hidup. 

Disiplin dari beberapa pengertian para ahli secara umum 

mengutarakan jika nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban 

                                                             
46 Subari, Supervisi Pendidikan (dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar), (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014), h. 5. 

47 Sahertian, Dimensi Administrasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2014), h. 
39. 
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mesti dilakukan seseorang dalam bentuk mengikuti atau mematuhi segala 

jenis keputusan yang telah disepakati sebelumnya. 

Menurut Moekijat (2019) bahwa: 

Pada dasarnya disiplin dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) disiplin 
internal yaitu disiplin yang timbul atas kesadaran dan keyakinan 
pegawai untuk mengikuti aturan yang berlaku akan bermanfaat bagi 
dirinya dan organisasi; dan (2) disiplin eksternal yaitu disiplin oleh 
karena adanya pengaturan yang ketat oleh pihak lain.48 
 
Selanjutnya Mangkunegara (2012) mengemukakan bahwa: 

Dalam organisasi terdapat dua bentuk disiplin, yaitu: (1) disiplin 
preventif adalah usaha untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan 
mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh 
perusahaan; dan (2) disiplin korektif adalah suatu usaha untuk 
menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan 
mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan 
pedoman yang berlaku pada organisasi.49 
 

 Sahertian (2014) membagi tiga macam disiplin, yaitu:  

(1) disiplin tradisional adalah disiplin yang bersifat menekan, 
menghukum, mengawasi, memaksa, dan akibatnya merusak penilaian 
yang terdidik; (2) disiplin modern yaitu pendidikan hanya 
menciptakan situasi yang memungkinkan agar si terdidik dapat 
mengatur dirinya; dan (3) disiplin liberal adalah disiplin yang 
diberikan sehingga anak-anak merasa memiliki kebebasan tanpa 
batas.50 
 

 Bermacam-macam jenis disiplin merupakan suatu sikap dan perilaku yang 

tercipta melalui proses pembinaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman 

atau pengenalan diri keteladanan dari lingkungannya. Disiplin membuat seseorang 

mengenal dan mengetahui hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib 

                                                             
48 Moekijat, Manajemen Kepegawaian, (Bandung: Alumni, 2019), h. 27. 

49 Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 
(Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2012), h. 68. 

 
50 Sahertian, Dimensi Administrasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2014), h. 

46. 
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dilakukan, yang boleh dilakukan, dan apa yang tak sepatutnya dilakukan. Melalui 

disiplin maka akan terbentuk suatu kondisi yang terwujud dalam serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan 

dan atau ketertiban. Oleh karena sudah menyatu dengan diri seseorang, maka sikap 

atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, bahkan 

sebaliknya, akan merupakan suatu beban jika tidak berbuat sesuai aturan yang ada. 

Nilai-nilai kepatuhan menjadi bagian dari perilaku hidupnya, seara langsung akan 

berdampak terhadap perilaku organisasi yang dimiliki oleh seseorang. 

 Torrance dan Strom dalam Sahertian (2014) melihat disiplin dalam tiga 

aspek, yaitu:  

(1) sikap mental (mental attitude) yang merupakan sikap taat dan tertib 
sebagai hasil pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan 
pengendalian watak; (2) pemahaman mengenai sistem aturan perilaku, 
norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman 
tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa 
ketaatan akan aturan, norma, kriteria dan standar tadi merupakan syarat 
mutlak untuk mencapai keberhasilan; dan (3) sikap kelakuan yang secara 
wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara 
cermat dan tertib.51 
 
Disiplin dapat diterapkan dalam berbagai hal dengan bentuk yang 

bermacam-macam, seperti displin waktu, disiplin ilmu, disiplin pribadi, 

disiplin sosial, dan disiplin kebangsaan.52 

1. Disiplin waktu 

 Arti disiplin waktu adalah seseorang bisa menggunakan waktu dengan 

baik dan membaginya. Waktu sangat berharga dan salah satu kunci sukses 

adalah penggunaan waktu dengan baik. Kita semua tahun bahwa hidup 

                                                             
51 Sahertian, Dimensi Administrasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2014), h. 

51. 

52 https://www.gramedia.com. Sikap disiplin: pengertian, macam, contoh, manfaat. 
Diakses, 22 April, 2024). 

https://www.gramedia.com/
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adalah persoalan menjalankan waktu yang kita miliki. Itulah sebabnya waktu 

erat kaitannya dengan kedisiplinan untuk melakukan berbagai hal. 

 Disiplin waktu kemudian dapat diartikan lebih luas dalam praktiknya 

di aktivitas seseorang. Mulai dari disiplin waktu dalam belajar, disiplin waktu 

beribadah, disiplin waktu dalam pekerjaan, dan sebagianya. 

2. Disiplin ilmu 

 Disiplin ilmu adalah memenuhi semua syarat yang ditetapkan sebagai 

seorang ilmuwan, jika ilmuwan memiliki bidang dan berprinsip membangun 

kebaikan dan manfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu, ilmuwan dapat 

mengambil tindakan yang baik dengan kode etik (aturan) dalam mengambil 

kesimpulan atau menentukan sebuah kebenaran berdasarkan ilmu atau 

pengetahuan. 

 Contoh: seorang ahli nuklir, jika tidak memiliki disiplin ilmu, 

keahliannya digunakan untuk menghancurkan negara, bukan untuk 

kepentingan umat manusia. Seorang ilmuwan sejati tidak bertindak melawan 

pengetahuannya melainkan menggunakannya untuk bermanfaat bagi orang 

banyak. 

 

3. Disiplin pribadi 

 Disiplin pribadi adalah memberikan orientasi diri terhadap tujuan 

yang diinginkan melalui latihan dan pengembangan. Disiplin pribadi adalah 

kesediaan untuk disiplin. 
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4. Disiplin sosial 

 Disiplin sosial merupakan manifestasi dari adanya disiplin pribadi 

yang berkembang melalui komitmen pribadi dalam diri individu. Kehidupan 

bermasyarakat adalah hakikat manusia. Orang-orang memiliki latar belakang 

yang berbeda, diukur dalam konteks budaya. 

5. Disiplin kebangsaan 

 Disiplin kebangsaan adalah kemampuan dan kemauan untuk 

mengatur diri sendiri untuk menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh 

negara. Bangsa adalah alat untuk memperjuangkan kehendak Bersama. Oleh 

karena itu, keberadaan Masyarakat yang disiplin akan mampu memenuhi 

keinginan bangsa. 

 Disiplin adalah praktik batin yang tercermin dalam tindakan yang 

bertujuan untuk menjaga orang dalam ketaatan pada aturan. Disiplin ini 

diharapkan dapat melatih seseorang seperti taruna untuk mematuhi 

peraturan di kampus, memperlancar proses belajar mengajar, dan 

memperlancar tujuan Pendidikan. 

 Gaustad (1992) mengemukakan bahwa: “disiplin memiliki dua tujuan. 

Dengan kata lain, ini adalaha tentang memberikan kenyamanan kepada 

seseorang dan menciptakan lingkungan yang mudah untuk belajar.” Subaru 

(1994) berpendapat bahwa: “disiplin bertujuan untuk mematuhi aturan 

dengan persepsinya sendiri dalam menciptakan aturan.” Menurut Durkheim 

(1995) bahwa: “disiplin memiliki dua tujuan. Artinya, mengembangkan 

aturan khusus untuk perilaku manusia, menetapkan tujuan tertentu, dan 
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sekaligus membatasi ruang lingkupnya.” Yahya (1992) mengemukakan 

bahwa: “tujuan disiplin ini adalah pengembangan diri dan pengendalian diri 

tanpa campur tangan atau kendali dari luar.”53 

 Adapun tujuan dari sikap disiplin yang dibentuk menurut para ahli 

tersebut adalah:  

1. Untuk menciptakan suatu keteraturan dalam diri. 

2. Untuk membuang dan memperbaiki kebiasaan buruk. 

3. Untuk membantu dan mengembangkan pengendalian atas diri. 

4. Untuk menciptakan prinsip agar seseorang dapat mencapai sasaran 

tertentu dalam hidup. 

 Oleh karena itu, seorang taruna perlu belajar atau menunjukkan 

perilaku mana yang melanggar aturan dan perilaku mana yang secara tepat 

mendukung proses belajar mengajar.  Berikut diuraikan beberapa contoh 

disiplin. 

  Disiplin di rumah, contohnya: tidur tepat waktu dan bangun tepat 

waktu, membantu orang tua, setelah bermain singkirkan dan merapikan 

mainannya kembali, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah, makan 

teratur, tempat tidur dan kamar yang rapi, jaga kebersihan rumah, 

membersihkan buku setelah lulus, dan sebagainya. 

 Disipin di jalan raya, contohnya: jangan menerobos lampu merah, 

berjalan di sebelah kiri, ikuti rambu-rambu jalan, bawa dokumen kendaraan 

lengkap dengan disiplin, dan sebagainya. 

                                                             
53 https://www.gramedia.com. Sikap disiplin: pengertian, macam, contoh, manfaat. 

Diakses, 22 April, 2024). 

https://www.gramedia.com/
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 Disipin di sekolah, contohnya: pergi ke sekolah tepat waktu, 

melaksanakan jadwal piket, membuang sampah pada tempatnya, duduk 

dengan benar dan rapi, izin sebelum keluar kelas, tidak berisik di sekolah, 

dan sebagainya. 

 Disiplin di masyarakat, contohnya: jaga kebersihan lingkungan, jaga 

keamanan rumah dan lingkungan, dan sebagainya. 

 Orang sukses tidak lepas dari kedisiplinan karena kedisiplinan 

merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki orang agar bisa sukses. 

Namun, hal ini diabaikan oleh banyak orang. Kemalasan adalah salah satu 

penyebab orang menggunakan disiplin diri. Meski demikian, disiplin itu tidak 

mengenal usia. Setiap orang diperbolehkan untuk memulai, dan disiplin 

harus dimulai sejak dini agar dapat melakukan hal-hal baik di masa depan. 

 Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memulai dan membiasakan 

disiplin, sebagai berikut: 

1. Niat. Semuanya dimulai dengan sengaja. Agar menjadi orang sukses, perlu 

menyadari untuk melakukan apa yang dibutuhkan dalam disiplin. Niatnya 

harus tulus dan kuat. 

2. Jangan meremehkan sesuatu, bahkan hal sekecil apapun. Anggap saja 

semuanya penting. Hal ini bahkan lebih penting bahwa disiplin 

menunjukkan dirinya. Meskipun banyak yang malas untuk melatih hal-hal 

tertentu dan menganggapnya sebagai angin kecil yang lewat secara alami 

dan ceroboh. 
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3. Pikiran dan kesadaran diri. Pikirkan sedikit tentang apa yang telah 

dilakukan sejauh ini. Pikirkan lagi jika terhadap disiplin sudah tinggi, 

yakni memiliki beberapa kesadaran tentang masalah. Ingatlah selalu 

menerapkan disiplin dengan cara yang berbeda. Apabila merasa cukup, 

maka dapat meningkatkan disiplin itu lagi. Ketika kurang, perlu berubah 

untuk maju dan mengambil langkah mantap kedepannya. 

4. Konsentrasi. Paling tidak, perlu konsentrasi pada segala hal dalam hidup 

ini. Seperti halnya disiplin, komitmen juga dapat membakar semangat 

untuk bersikap disiplin tanpa ragu-ragu. Hal ini untuk memastikan bahwa 

kedisiplinan yang telah dibangun tidak berkurang atau hilang jika terjadi 

masalah besar. 

5. Latihan. Ada pepatah ala bisa karena biasa. Tentu saja, ini menyiratkan apa 

yang dilakukan. Disiplin itu bisa diciptakan dengan mulai belajar sedikit 

demi sedikit dan berlatih dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Apabila 

terus berlatih, akan bisa menghilangkan kemalasan yang menghambat 

dalam menerapkan disiplin pada diri sendiri. 

 Sikap disiplin yang sudah menjadi prinsip seseorang pasti akan 

mendatangkan manfaat baginya, bahkan bagi anak-anak yang memang 

terbiasa dan sedang belajar disiplin, seperti manfaat berikut ini: 

1. Sensitivitas untuk tumbuh. Seorang yang sedang tumbuh menjadi orang 

yang sensitif atau penyayang yang mempercayai orang lain. Sikap ini dapat 

memudahkannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, 

terutama orang tuanya. Sikap disiplin sejak dini memudahkan untuk 

mengeksplorasi perasaan orang lain. 
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2. Kekhawatiran yang meningkat. Disiplin dapat memberikan integritas, tidak 

hanya dapat mengambil tanggung jawab, tetapi juga menyelesaikan 

masalah dengan baik, cepat, dan mudah. 

3. Meningkatkan kepercayaan. Sikap ini berkembang ketika diberi 

kepercayaan untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. 

4. Tumbuhnya kemandirian. Melalui pembelajaran mandiri, dapat 

menjalajahi lingkungan sekitar dengan baik. Disiplin merupakan 

bimbingan yang tepat untuk membuat atau mampu mengambil keputusan 

yang bijaksana. 

5. Menjaga keramahan. Kemampuan beradaptasi yang lebih besar dari 

sebelumnya akan lebih cepat beradaptasi dan menjadi lebih akrab dengan 

orang lain. 

6. Membantu perkembangan otak. Seorang anak berusia tiga tahun, 

pertumbuhan otak berkembang sangat pesat, di mana ia menjadi peniru 

perilaku yang terampil. Dia juga dapat dengan sempurna meniru perilaku 

orang tua yang disiplin, yang secara alami menciptakan kebiasaan dan 

sikap positif.  

7. Membantu anak-anak yang sulit. Beberapa anak mungkin membutuhkan 

kebutuhan khusus, tetapi perlunya perlakuan khusus dengan disiplin 

untuk menekankan keteraturan anak berkebutuhan khusus dan untuk 

menjalani kehidupan yang lebih baik.  

  Seseorang dapat disebut disiplin apabila mengerjakan tugas dan 

pekerjaan yang diembannya dengan tepat waktu. Disipllin merupakan suatu 
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sikap yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri, agar 

tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. Disiplin telah 

menjadi satu ilmu yang diajarkan dalam agama Islam. Disiplin sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sikap tersebut sangat 

berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan. Disiplin biasanya 

dikaitkan dengan pemenuhan aturan dan pemanfaatan waktu.  

 Agama Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama 

sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ashr yang berbunyi: 

حََٰ  لِّ لوُاْ ٱلصهَٰ ينَ ءَامَنوُاْ وَعمَِّ نَ لفَِّي خُسۡرٍ إِّلَه ٱلهذِّ نسََٰ ِّ تِّ وَتوََ وَٱلۡعصَۡرِّ إِّنه ٱلِّۡۡ بۡرِّ  اصَوۡاْ بِّٱلۡحَق    وَتوََاصَوۡاْ بِّٱلصه

Artinya: 

 Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 
menasehati supaya menetapi kesabaran.54 

 
 Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan sekaligus 

kedisiplinan. Misalnya, waktu shalat Fardhu yang mempunyai batasan waktu 

awal dan akhir sehingga setiap muslim harus sholat dengan waktu yang telah 

ditentukan, jika tidak maka sholatnya dianggap tidak sah. Disiplin juga 

merupakan sifat orang yang bertakwa. 

 Banyak ayat Al Qur’an dalam ajaran agama Islam yang 

memerintahkan kita untuk disiplin dalam arti ketaatan pada peraaturan yang 

telah ditetapkan oleh Allah Swt. Selain disebutkan dalam Surah Al-Ashr, 

dalam Surah An-Nisa ayat 59 juga menjelaskan tentang kepatuhan, 

kedisiplinan menaati suatu aturan, sebagai berikut; 

                                                             
54 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
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 َ سُولَ وَأوُْلِّي ٱلۡۡ يعوُاْ ٱلره َ وَأطَِّ يعوُاْ ٱللَّه اْ أطَِّ ينَ ءَامَنوَُٰٓ أيَُّهَا ٱلهذِّ
َٰٓ نكُ يََٰ زَ مۡرِّ مِّ سُولِّ إِّن كُنتمُۡ عۡتمُۡ فِّي شَيۡءٖ فرَُدُّوهُ إِّلىَ ٱمۡۖۡ فإَِّن تنَََٰ ِّ وَٱلره للَّه

يلًا  تؤُۡ  لِّكَ خَيۡرٞ وَأحَۡسَنُ تأَۡوِّ
رِِّۚ ذََٰ ِّ وَٱلۡيوَۡمِّ ٱلَٰۡۡٓخِّ نوُنَ بِّٱللَّه  مِّ

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.55 

 
 Disamping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin 

juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan 

kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas 

yang sedang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian 

yang ditekuni. 

 Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan 

mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik terutama sesuai 

ajaran Agama Islam. Beberapa keutamaan disiplin dalam agama Islam, 

sebagai berikut: 

1. Disiplin merupakan bentuk taat pada Allah. Allah telah menyuruh kepada 

kita untuk taat kepadaNya serta RasulNya. Disiplin adalah salah satu 

bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh 

Allah Swt. Hal tersebut diperkuat dengan adanya firman Allah Swt. dalam 

Surah An-Nisa ayat 59 yang sudah diterangkan sebelumnya. 

2. Disiplin dapat menghindarkan dari sifat lalai. Dengan disiplin, kita akan 

selalu berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat waktu. 

                                                             
55 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
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Dengan begitu, berarti kita telah menghindarkan diri dari sifat lalai 

terhadap waktu. 

3. Dimudahkan rezekinya. Surah Al Jumu’ah ayat 10 berbunyi: 

ِّ وَٱذۡ  ن فضَۡلِّ ٱللَّه رُواْ فِّي ٱلۡۡرَۡضِّ وَٱبۡتغَوُاْ مِّ ةُ فٱَنتشَِّ لوََٰ يتَِّ ٱلصه ا له كُرُواْ ٱفإَِّذاَ قضُِّ َ كَثِّير   تفُۡلِّحُونَ   علَهكُمۡ للَّه

Artinya:  

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung.56 

 
Surah tersebut telah menjelaskan tentang disiplin terutama dalam hal 

ibadah, maka Allah memudahkan jalan kita dalam mencari rezeki. Tidak 

perlu takut untuk kehilangan rezeki saat sholat, karena Allah akan 

memberikan jalan rezeki yang jauh lebih baik bagi mereka yang sholat 

tepat waktu. Allah juga tidak memerintahkan kita untuk beribadah secara 

terus menerus. Allah juga menyuruh kita untuk mencaari karuniaNya 

sebanyak mungkin. 

4. Mendapatkan keseimbangan dunia dan akhirat. Surah Al-Qashash ayat 77 

menjelaskan tentang disiplin dalam menyeimbangkan dunia dan akhirat. 

نَ ٱلدُّنۡيَ  يبكََ مِّ رَةَۖۡ وَلََ تنَسَ نصَِّ ُ ٱلدهارَ ٱلَٰۡۡٓخِّ كَ ٱللَّه َٰٓ ءَاتىََٰ َٰٓ أحَۡسَ اۖۡ وَأحَۡ وَٱبۡتغَِّ فِّيمَا ن كَمَا  وَلََ تبَۡغِّ ٱلۡ سِّ
ُ إِّليَۡكَۖۡ ۖۡ إِّنه نَ ٱللَّه فسََادَ فِّي ٱلۡۡرَۡضِّ

ينَ   دِّ بُّ ٱلۡمُفۡسِّ َ لََ يحُِّ  ٱللَّه

Artinya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklan 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 
kepadamu, dan janganlah kamu bebuat kerusakan di (muka) 
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan.57 

 

                                                             
56 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 
57 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
https://quran.kemenag.go.id/
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5. Menjadi ahli dalam bidangnya. Firman Allah dalam Surah Al Isra ayat 84, 

dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan 

sesuatu yang menjadi kemampuan atau keahlian, dalam artian kita harus 

menekuni satu hal sampai menjadi satu keahlian. Adapun bunyi Surah Al 

Isra ayat 84 sebagai berikut: 

لتَِّهّۦِ فرََبُّكُمۡ أعَۡلمَُ بِّمَنۡ هُوَ أهَۡدىََٰ سَبِّيلً     قلُۡ كُل ٞ يعَۡمَلُ عَلىََٰ شَاكِّ

Artinya: 

Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 
masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang 
lebih benar jalannya.58 
 

 Lebih lanjut diutarakan dalam disiplin beribadah kepada Allah Swt, 

Tuhan yang Maha Esa, maka semua agama mempunyai aturan yang harus di 

taati oleh penganutnya, hal ini bertujuan agar penganut agama dapat 

menjadi pribadi yang lebih baik, begitu pula sikap disiplin beribadah sangat 

perlu diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dalam menghargai dan 

menghormati orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. 

Nilai perilaku manusia terhadap Tuhan meliputi: taat kepada Tuhan, 

syukur, ikhlas, sabar, tawakkal (berserah diri kepada Tuhan). Nilai-nilai 

perilaku manusia terhadap Tuhan ini akan membentuk karakter spiritual 

atau keimanan atau ketakwaan kepada Allah Swt. 

Hadits tentang perintah shalat kepada anak juga mengandung nilai-

nilai perilaku manusia terhadap diri sendiri. Nilai-nilai perilaku manusia 

terhadap diri sendiri mengandung karakter reflektif, percaya diri, rasional, 

logis, kritis, analitis, kreatif, inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung 

                                                             
58 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
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jawab, cinta ilmu, sabar, berhati- hati, rela berkorban, pemberani, dapat 

dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, 

pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet atau gigih, teliti, 

berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, 

bersemangat, dinamis, hemat, efisien, menghargai, dedikatif, pengendalian 

diri, produktif, ramah, cinta keindahan, sportif, tabah, terbuka, dan tertib. 

Hadits tentang perintah shalat jelas mengandung –antara lain- 

tuntunan untuk mencapai kedisiplinan waktu, tanggung jawab sebagai hamba 

Allah SWT, berfikir positif, sabar dan tabah dalam menjalankan perintah 

Tuhan dan menjauhkan diri dari larangan Tuhan. Dalam menjalankan ibadah 

shalat, seseorang juga berarti melaksanakan refleksi diri dengan 

berkomunikasi langsung dengan Tuhan melalui ritual ibadah shalat. 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya merupakan teori-teori 

mengenai kedisiplinan, bahwa pada hakikatnya kedisiplinan merupakan 

ketaatan pada aturan, disiplin tidak dapat tumbuh serta merta, melainkan 

muncul dari proses pembiasaan atau latihan secara berulang-ulang.  

Disiplin merupakan unsur kehidupan yang dapat dibentuk sesuai 

dengan keinginan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan menggunakan teori 

belajar yang terfokus pada teori psikologi tentang belajar dengan hukum 

koneksionisme oleh Edwar Lee Thorndike dalam menjelaskan gambaran 

disiplin beribadah pada taruna Poltekpel Barombong Makassar.  

Menurut Edwar dalam Marliany (2010) bahwa: 

Terdapat tiga hukum-hukum mengenai belajar yaitu: (1) hukum 
kesiapan (the law of readiness), artinya semakin siap diri individu 
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maka semakin mudah terbentuk hubungan antara stimulus dengan 
respon. Kesiapan ini berhubungan dengan sistem urat saraf individu. 
Oleh karena itu, individu perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum 
diberikan pembelajaran; (2) hukum latihan (the law of evxceercise), 
dikatakan bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan 
terbentuk jika hubungan tersebut dilakukan secara berulang-ulang 
atau melalui latihan berkali-kali; dan (3) hukum akibat (the law of 
effect), hubungan antara stimulus dengan respon akan terjadi jika 
hubungan tersebut memberikan dampak yang menyenangkan.59 

C. Motivasi dan Grand Theory 

 Sebelum penulis merumuskan tentang motivasi beribadah, terlebih 

dahulu akan dijelaskan tentang motivasi itu sendiri. Motivasi memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan ibadah taruna. Oleh karena dengan 

motivasi itulah seorang taruna dapat dengan yakin melaksanakan suatu 

ibadah dengan baik dan benar. Motivasi dapat diperoleh dengan melalui 

pengalaman pribadi, kebutuhan hidup, melalui pendalaman agama ataupun 

melalui dorongan dari orang lain.  

 Menurut Uno (2011) bahwa: 

Istilah motavasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 
kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan 
individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif  tidak dapat diamati 
secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah 
lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga 
munculnya suatu tingkah laku tertentu.60 
 
Motif adalah kekuatan penggerak yang dapat membangkitkan 

aktivitas pada makhluk hidup. Motif melahirkan perilaku yang mengantarkan  

makhluk  hidup  pada  suatu tujuan atau berbagai tujuan tertentu. Motif 

                                                             
59 Marliany, Rosleny, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 206. 

60 Uno, Hamzah B., Teori Motivasi & Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 3. 
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yang ada pada setiap individu akan memunculkan suatu perilaku yang 

diarahkan pada tujuan tercapainya sasaran kepuasan.2 Motif juga 

melakukan berbagai fungsi yang penting bagi makhluk hidup. Jadi, motif-

motif itulah yang menjadi dorongan makhluk hidup menyempurnakan 

berbagai macam kebutuhan pokoknya untuk kehidupan dan kelestariannya. 

Motif-motif itu juga dapat menggerakkan makhluk hidup untuk melakukan 

banyak pekerjaan lain yang penting dan bermanfaat dengen penuh 

keselarasan. 

Syahputra, dkk (2021) mengemukakan bahwa: 
 
Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 
“motif” memiliki tiga arti :pertama, pola, corak. Kedua, salah satu 
dari antara gagasan yang dominan di dalam karya sastra, yang dapat 
berupa peran, citra yang berulang, atau pola pemakaian kata. Ketiga, 
alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu.61 
 

 Selanjutnya menurut Gerungan (2016) bahwa: 

Motif dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) motif 
biogenetis, yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan 
organisme demi kelanjutan hidupnya, misalnya lapar, haus, kebutuhan 
akan kegiatan dan istirahat, mengambil napas, seksualitas, dan 
sebagainya, (2) motif sosio-genetis, yaitu motif-motif yang 
berkembang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang 
tersebut berada. Jadi, motif ini tidak berkembang dengan sendirinya, 
tetapi dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan setempat. Misalnya, 
keinginan mendengarkan musik, makan pecel, makan coklat, dan lain-
lain; (3) motif teologis, dalam motif ini manusia adalah sebagai 
makhluk yang berketuhanan, sehingga ada interaksi antara manusia 
dengan Tuhan-Nya, seperti ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari, 
misalnya keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
untuk merealisasikan norma-norma sesuai agamanya.62 

                                                             
61 Syahputra, Afrizal El Adzim & Yahya Zahid Ismail, Motif-motif Perillaku Manusia 

dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian atas Kasus Fisiologis dan Sprititual, Al Dhikra Jurnal Studi 
Quran & Hadis, vol. 3 No. 1, 2021, h. 85. 

62 Gerungan, W.A., Psikologi Sosial, (Bandung: Erisco, 2016), h. 142. 
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Sebelum mengacu pada pengertian motivasi, terlebih dahulu kita 

menelaah pengidentifikasian kata motif dan kata motivasi. Winkel (2016) 

mengemukakan bahwa: 

Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan 
aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu.63 Dengan demikian, 
motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang 
untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik 
dalam memenuhi kebutuhannya. 
 
Menurut Arifin (2014) bahwa: 

Termasuk ke dalam klasifikasi motif tersebut adalah: (1) motif 
fisiologis yaitu desakan keinginan yang mendorong manusia untuk 
memenuhi kebutuhan jasmaniah. Dengan telah dipuaskannya 
kebutuhan ini maka seseorang menjadi tenang. Tergolong ke dalam 
motive ini adalah rasa lapar, haus, nafsu berkelamin, dan sebagainya 
dapat dianggap sebagai motive yang timbul secara periodik yang 
bukan bersifat kronis (tidak henti-hentinya). Sebenarnya dorongan 
keinginan harapan sosial, misalnya etiket dan norma susila dan agama 
serta kebiasaan/tradisi-tradisi masyarakat. Dengan demikian tidaklah 
mesti setiap orang yang mengalami dorongan keinginan tersebut lalu 
bebas memenuhinya tanpa adanya peraturan dan aturannya. Dalam 
masyarakat primitif pun tata cara dan peraturan serta aturan bagi 
pemenuhan kebutuhan demiian telah ada, apalagi di lingkungan 
masyarakat beradab; (2) motif kepada kepercayaan dan konformitas 
dipandang oleh banyak ahli psikologi sebagai suatu kekuatan yang 
cukup memberikan dorongan kepada manusia ke arah hidup 
tenteram.64 
 
Thomas (2010) mengemukakan bahwa: 

Berkaitan dengan pengertian motivasi, beberapa psikolog menyebut 
motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakn untuk 
menjelaskan keinginan, arah, intensitas, dan keajegan perilaku yang 
diarahkan oleh tujuan. Dalam motivasi tercakup konsep-konsep, 

                                                             
63 Winkel, W.S., Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Grafindo, 2016), h. 15. 

64 Arifin, H.M., Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2004), h. 59. 



76 
 

76 
  

seperti kebutuhan untuk  berprestasi, kebutuhan berafilisasi, 
kebiasaan, dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu.65 
 
Motivasi merupakan hal yang sangat penting dan harus dimulai oleh 

setiap orang dalam rangka meningkatkan produktivitas kerjanya. Motivasi 

berasal dari bahasa latin yaitu movere, yang berarti bergerak (to move). Pada 

hakekatnya perilaku manusia di motivasi oleh keinginan untuk mendapatkan 

sesuatu yang merupakan tujuan dari kegiatan. Arti dari motivasi adalah 

sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak hati dari diri seseorang. 

 Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan 

dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas 

motivaasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang 

mendasarinya. Motivasi juga dikatakan sebagai perbedaan antara dapat 

melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau 

melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik 

dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, 

motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental terhadap perorangan atau 

orang-orang sebagai anggota masyarakat. Motivasi dapat juga diartikan 

sebagai proses untuk mencoba memengaruhi orang atau orang-orang yang 

                                                             
65 Thomas I. Good & Jere E. Brophy, Educationa Psychology: A Realistic Approach, 

(New York: Longman, 2010), h. 360. 
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dipimpinnya agar melakukan pekerjaan yang diinginkan, sesuai dengan 

tujuan tertentu yang ditetapkan lebih dahulu. 

Para ahli psikologi telah menghabiskan banyak waktu, dana serta 

tenaga untuk meneliti apa yang memotivasi orang atau apa rahasia untuk 

memotivasi orang.  Kebenaran yang mereka temukan adalah setiap individu 

dimotivasi oleh banyak hal yang berbeda-beda, dan apa yang memotivasi 

orang terus berubah sepanjang kehidupan sesuai kebutuhan manusia 

tersebut.   

Ada banyak rumusan atau istilah ataupun definisi yang dikemukakan 

pakar seperti Kartono (2019) menyatakan bahwa: 

Istilah motivasi berasal dari kata latin yaitu motifus yang berarti 
sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk 
berbuat atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap 
tingkah laku manusia. Motif sebagai daya penggerak yang mendorong 
seseorang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai 
suatu tujuan. Motif yang sudah aktif disebut motivasi.66 
 
Purwanto (2012) mengemukakan bahwa: “kata motivasi berasal dari 

kata motif yang berarti suatu dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau bertindak melakukan 

sesuatu.”67 Motif adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu 

organisme yang mengarahkan tingkah laku atau perbuatan ke suatu tujuan 

ata perangsang. 

                                                             
66 Kartono, Kartini, Psikologi Sosial untuk Manajemen Perusahaan dan Industri, 

(Jakarta: Rajawali, 2019), h. 36. 

67 Purwanto, M. Ngalim, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),             
h. 7. 
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Motif ini merupakan tahap awal dari proses motivasi. Motif ini 

merupakan kondisi intern atau disposisi (kesiapsiagaan) saja, sebab motif-

motif itu tidak selamanya aktif. Motif-motif ini hanya aktif pada saat-saat 

tertentu saja, yaitu apabila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan mendesak untuk dipenuhi maka motif atau daya penggerak aktif. 

Motif atau daya penggerak yang telah menjadi aktif inilah yang disebut 

motivasi. 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan 

dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas 

motivaasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang 

mendasarinya.  

Motivasi juga dikatakan sebagai perbedaan antara dapat 

melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau 

melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik 

dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, 

motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental terhadap perorangan atau 

orang-orang sebagai anggota masyarakat. Motivasi dapat juga diartikan 

sebagai proses untuk mencoba memengaruhi orang atau orang-orang yang 

dipimpinnya agar melakukan pekerjaan yang diinginkan, sesuai dengan 

tujuan tertentu yang ditetapkan lebih dahulu. 
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Selanjutnya Ardhana (2015) mengemukakan bahwa: 

Motivasi dapat dipandang sebagai suatu istilah umum yang menunjuk 
kepada pengaturan tingkah laku individ di mana kebutuhan-
kebutuhan atau dorongan-dorongan dari dalam dan insentif 
(semacam hadiah) dari lingkungan mendorong individu untuk 
memuaskan kebutuhan-kebutuhannya atau untuk berusaha menuju 
tercapainya tujuan yang diharapkan. Apabila organisme manusia 
berada dalam kesiapan untuk merespons kepada situasi dan terdapat 
perangsang yang sesuai, maka organisme dimotivasi atau didorong 
oleh suatu desakan untuk berbuat dalam suatu kegiatan yang 
memuaskan.68 
 
Menurut Sabri (2012) bahwa: 

Motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku 
yang menuntut atau mendorong orang untuk memenuhi suatu 
kebutuhan. Dan sesuatu yang dijadikan motivasi itu merupakan suatu 
keputusan yang telah d/itetapkan individu sebagai suatu kebutuhan 
tujuan yang ingin dicapai.69 
 

 Motivasi adalah dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang 

untuk berperilaku dalam mencapai tujuan tertentu, dengan kata lain motivasi 

sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Dengan demikian 

motivasi ialah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi merupakan 

penggerak dalam diri manusia untuk berbuat serta memberikan arah kepada 

perbuatan tersebut.  

Motivasi merupakan konsep untuk menggambarkan dorongan-

dorongan yang timbul pada atau di dalam diri seseorang individu dalam 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi sebagai pemberi daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 
                                                             

68 Ardhana, Wayan, Pokok-pokok Ilmu Jiwa Umum, (Surabaya: Usaha Nasional, 2015), 
h. 165. 

69 Sabri, Alisuf, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan, (Jakarta: Pedoman 
Ilmu Jaya, 2012), h. 129. 
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bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya 

untuk mencapai tujuan.  

 Pengertian lain tentang motivasi dikemukakan Nawawi (2017) 

menyatakan bahwa: 

Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi 

penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan 

dilakukan secara sadar, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa 

dalam keadaan terpaksa seseorang melakukan sesuatu kegiatan yang 

tidak disukainya, sehingga kegiatan yang didorong oleh sesuatu yang 

tidak disukai berupa kegiatan yang terpaksa dilakukan cenderung 

berlangsung tidak efektif dan efisien.70 

 

 Menurut Nasution (2016) bahwa: 

Motivasi adalah: (1) mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai 

penggerak atau motor yang melepaskan energi, (2) menentukan arah 

perbuatan yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, (3) menyeleksi 

perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan itu.71 

 

 Selanjutnya menurut Rohani, dkk (2011) menyatakan bahwa: 

Motivasi adalah: (1) memberikan semangat dan mengaktifkan peserta 

didik agar berminat dan siaga, (2) memusatkan perhatian peserta 

didik pada tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pencapaian 

tujuan belajar, (3) membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka 

pendek dan jangka panjang.72 

 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Tujuan di sini mengandung makna kebutuhan atau keinginan. 

                                                             
70 Nawawi, H,  Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2017), h.39. 

71 Nasution, S., Didaktik Azas-azas Mengajar, (Bandung: Temmars, 2016), h. 79. 

72 Rohani, A. H.M. & Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2011), h. 11. 
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Motivasi adalah kecenderungan untuk berbuat atau usaha-usaha yang 

disadari untuk mengarahkan, menopang, dan menggerakkan tingkah laku 

manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Motivasi adalah suatu konsep hipotetik yang di pakai menjelaskan 

permulaan, intensitas, arah, dan kesungguhan dari tingkah laku untuk 

mencapai tujuan. Motivasi sebagai tenaga pendorong atau penarik yang 

menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Apabila 

seseorang mempunyai motivasi positif maka ia akan: (1) memperlihatkan 

minat, mempunyai perhatian dan ingin ikut serta; (2) bekerja keras, serta 

memberikan waktu kepada usaha tersebut; dan (3) terus bekerja sampai 

tugas terselesaikan.  

 Sedangkan Sukanto dan Hani (2016) mengemukakan bahwa motivasi 

adalah keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu 

tujuan.73  Motivasi yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu 

perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi 

motivasi bukanlah suatu yang dapat disimpulkan karena adanya sesuatu 

perilaku yang tampak. 

Ada tiga komponen utama dalam motivasi, yaitu kebutuhan, 

dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada 

ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan. Sebagai 

                                                             
73  Sukanto, Reksohadiprojo dan Hani Handoko T., Organisasi Perusahaan, 

(Yogyakarta: BPFE, 1996), h. 57.  
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ilustrasi, taruna merasa bahwa hasil belajarnya rendah, padahal ia memiliki 

buku pelajaran yang lengkap. Ia merasa memiliki cukup waktu, tetapi ia 

kurang baik mengatur waktu belajar. Waktu belajar yang digunakannya tidak 

memadai untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Ia membutuhkan hasil 

belajar yang baik. Oleh karena itu taruna tersebut mengubah cara-cara 

belajarnya. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan 

kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan merupakan kekuatan 

mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan. 

Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti motivasi. 

Sebagai ilustrasi, taruna tingkat III memiliki harapan untuk dapat diterima 

sebagai pelaut di luar negeri. Taruna tersebut memperoleh hasil belajar 

rendah pada mata kuliah matematika, fisika, dan kimia dalam ulangan bulan 

kesatu. Menyadari hal ini, maka siswa tersebut mengambil kursus tambahan 

dan belajar lebih giat. Pada ulangan kedua hasil belajarnya bertambah baik. 

Menyadari hasil belajar bertambah baik tersebut, maka semangat belajar 

taruna semakin tinggi. 

Oleh karena itu, maka motivasi dipengaruhi beberapa faktor, seperti 

dikemukakan oleh Wlodkoski dalam Sardiman (2013), yaitu:  

(1) Faktor budaya. Latar belakang budaya yang menekankan pada 
pentingnya keberhasilan dalam pendidikan akan menjadi pendorong 
keberhasilan anak dalam pendidikan; (2) Faktor keluarga. Keluarga 
memberikan pengaruh penting terhadap motivasi beribadah anak, 
walaupun demikian pengaruh keluarga terhadap motivasi anak 
bervariasi menurut tingkat sosial, ekonomi, dan latar belakang 
budaya; (3) Sekolah. Faktor sekolah dan guru juga memberikan 
pengaruh terhadap motivasi beribadah siswa walaupun banyak kasus 
pengaruh mereka tidak sekuat pengaruh orang tua dalam proses 
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pendidikan agama. Selain itu guru juga diharapkan dapat mendukung 
semua siswa dari berbagai latar belakang siswa agar dapat 
mengembangkan kemampuan beribadah mereka seoptimal mungkin; 
(4) Pribadi siswa. Ciri-ciri siswa yang belajar dengan sungguh-
sungguh dan menikmati setiap hal yang dilakukannya dalam setiap hal 
yang dilakukannya dalam setiap proses belajar agama adalah: 
memiliki pribadi yang baik, menentukan sendiri bahwa proses belajar 
agama memberikan kepuasan bagi dirinya, dapat mengatur dirinya 
dengan memiliki perencanaan belajar yang baik, menyadari tanggung 
jawab dalam belajar dengan tidak menyalahkan orang lain bila proses 
belajar tidak berjalan dengan baik.74 
 

Sejalan dengan pendapat Mc. Donald dalam Soemanto (2018) yang 

memberikan batasan bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam 

diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan.75  

Pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga 

elemen penting yang saling berkaitan, yaitu: (1) motivasi dimulai dari adanya 

perubahan energi dalam pribadi. Perubahan tersebut terjadi disebabkan oleh 

perubahan tertentu pada sistem neurofisiologis dalam organisme manusia, 

misalnya: karena terjadinya perubahan dalam sistem pencernaan maka 

timbul motif lapar; (2) motivasi ditandai dengan munculnya perasaan 

(affective arousal). Mula-mula berupa ketegangan psikologis, lalu berupa 

suasana emosi. Suasana emosi ini menimbulkan tingkah laku yang bermotif. 

Perubahan ini dapat diamati pada perbuatannya. Contoh: seseorang terlibat 

dalam suatu diskusi, dia tertarik pada masalah yang sedang dibicarakan, 

karenanya dia bersuara/mengemukakan pendapatnya dengan kata-kata yang 

                                                             
74  Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 20123), h. 90. 

75 Soemanto, Wasty, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 48. 
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lancar dan tepat; (3) motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai 

tujuan pribadi yang bermotivasi memberikan respons-respons ke arah suatu 

tujuan tertentu. Respons-respons itu berfungsi mengurangi ketegangan yang 

disebabkan oleh perubahan energi dalam dirinya. Contoh: si A ingin 

mendapat hadiah, maka ia belajar misalnya membaca buku. 

Selanjutnya McDonald dalam Soemanto (2018) memberikan sebuah 

definisi tentang motivasi sebagai suatu perubahan tenaga di dalam 

diri/pribadi seseorang yang di tandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi 

dalam usaha mencapai tujuan. Definisi ini berisi tiga hal, yaitu: 

1. Motivasi dimulai dengan suatu perubahan tenaga dalam diri 
seseorang. Kita berasumsi, bahwa setiap perubahan motivasi 
mengakibatkan beberapa perubahan tenaga di dalam sistem 
neuro fisiologis daripada organisme manusia. Banyak motives yang 
kepastian hakikat organis dari perubahan tenaganya tak 
diketahui. Misalnya, dasar organis daripada keinginan untuk 
dihargai dan diakui adalah tidak dapat diterangkan, tetapi dapat 
diasumsikan. Dasar organis dari perubahan tenaga lainnya dapat 
diketahui, misalnya pada haus, lapar, dan lelah. 

2. Motivasi itu ditandai oleh dorongan afektif. Banyak istilah yang 
dipakai untuk menerangkan tentang keadaan perasaan ini. Secara 
subjektif, keadaan ini dapat dicirikan sebagai emosi. Dorongan 
afektif ini tidak mesti kuat. Dorongan yang kuat, sering nyata 
dalam tingkah laku, misalnya kata-kata kasar, bentakan, suara 
nyaring/teriakan, pukulan ke meja dan sebagainya. Di lain pihak 
ada pula dorongan afektif yang sulit nntuk diamati. Misalnya anak 
yang dengan tenang-tenang duduk bekerja di mejanya, tampak 
kurang nyatanya dorongan afektif pada anak itu, padahal ia 
mempunyai dorongan kuat beruap manifestasi perubahan 
psikologis yang terjadi dalam dirinya. 

3. Motivasi ditandai oleh reaksi-rekasi mencapai tujuan. Orang yang 
termotivasi, membuat reaksi-reaksi yang mengarahkan dirinya 
kepada usaha mencapai tujuan, untuk mengurangi ketegangan 
yang ditimbulkan oleh perubahan tenaga di dalam dirinya. 
Dengan perkataan lain, motivasi memimpin ke arah reaksi-reaksi 
mencapai tujuan, misalnya untuk dapat dihargai dan diakui oleh 
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orang lain.76 
 

Motivasi mencakup unsur penyebab dan meliputi faktor-faktor seperti 

kecenderungan-kecenderungan, dorongan-dorongan, sekresi kelenjar-

kelenjar, kesadaran, minat dan kesiapan mental, kelelahan fisik dan 

perubahan-perubahan lingkungan. suatu proses untuk menggiatkan motif, 

menguatkan motif sehingga individu tersebut melakukan perbuatannya. 

Winardi (2010) mendefinisikan bahwa: 

Motivasi sebagai keinginan pada diri seseorang individu yang 
merangsangnya untuk melakukan tindakan. Beberapa faktor penting 
mempengaruhi motivasi yaitu: (1) kebutuhan-kebutuhan pribadi, (2) 
tujuan-tujuan dan persepsi-persepsi orang atau kelompok yang 
bersangkutan, dan (3) cara dengan apa kebutuhan-kebutuhan serta 
tujuan-tujuan tersebut akan direalisasikan.77 
 
 
Berdasarkan uraian tersebut, maka motivasi tersebut terbagi dua, jika 

dilihat dari pembentukannya, yaitu: (1) motif bawaan, yakni motif yang 

dibawa sejak lahir, dan motivasi itu ada tanpa dipelajari, misalnya: dorongan 

untuk makan, minum, dan bekerja; (2) motif-motif yang dipelajari yakni 

motif-motif yang timbul karena dipelajari, misalnya dorongan untuk belajar 

suatu ilmu pengetahuan. Motif-motif ini seringkali disebut dengan motif-

motif yang diisyaratkan secara sosial. 

Lebih lanjut mengenai motivasi ini, Nawawi (2017) membedakannya 

atas dua jenis, yaitu:  

(1) motivasi intrinsik, yakni dorongan yang terdapat dalam pekerjaan 

                                                             
76 Soemanto, Wasty, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 12018), h. 203. 

77 Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Alumni, 2010), h. 17. 
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yang dilakukan. Misalnya bekerja karena pekerjaan itu sesuai dengan 
bakat dan minat; dan (2) motivasi ekstrinsik, yakni dorongan yang 
berasal dari luar pekerjaan yang sedang dilakukan. Misalnya bekerja 
karena ingin mempertahankan kedudukan yang baik.78 
 

 Selanjutnya Winkel, dkk dalam Gunarsa, dkk. (2015) menyimpulkan 

bahwa: 

Motivasi terbagi atas dua bentuk, yaitu motivasi ekstrinsik dan 
motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 
ditimbulkan oleh berbagai sumber dari luar. Motivasi intrinsik adalah 
dorongan alamiah yang mendorong seseorang mengerjakan sesuatu 
dan berkembang karena situasi buatan.79 
 

 Motivasi merupakan salah satu faktor yang dominan bagi seorang 

taruna dalam melakukan sesuatu pekerjaan kampus. Banyak pekerjaan 

kampus yang dapat diselesaikan dengan baik oleh taruna yang bermotivasi 

kuat. Sebaliknya taruna yang berkecapakan tinggi tetapi tidak mempunyai 

motivasi yang memadai mungkin tak dapat menyelesaikan pekerjaan 

tersebut dengan baik. Makin tinggi motivasi seorang taruna untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan kampus makin tinggi pula kemungkinannya untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

 Peningkatan keimanan taruna menjadi optimal bila ada motivasi. 

Makin tepat motivasi yang diberikan akan berhasil pada prestasi belajarnya. 

Purwanto (2012) dalam pandangannya mengemukakan bahwa motivasi 

memiliki 3 fungsi, yaitu:  

(1) fungsi mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat. Motif ini 
berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan 
energi (kekuatan) kepada seorang untuk melakukan suatu tugas; (2) 
fungsi menentukan arah perbuatan, yakni arah perwujudan suatu 

                                                             
78 Nawawi, H., Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2017), h. 61. 

79 Gunarsa, S.D., Rani A. A., Rogi, H. E., Harsono, M., dan Wismaningsih, H, Psikologi 
Olah Raga, (Jakarta: Bpk. Gunung Mulia, 2015), h. 35. 
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tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan 
yang harus ditempuh untuk  mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan 
itu, makin jelas pula jalan yang akan ditempuh; (3) fungsi menyeleksi 
perbuatan, artinya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang 
harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan itu dengan 
mengenyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 
itu.80 
 

 Motivasi itu merupakan proses psikologis yang mencerminkan 

interaksi antara sikap, persepsi dan kemampuan yang ada pada diri 

seseorang. Proses psikologi itu dipengaruhi oleh faktor dalam diri seseorang 

yang disebut faktor instrinsik dan faktor dari luar diri yang disebut faktor 

ekstrinsik. Faktor intrinsik itu dapat berupa kepribadian, sikap pengalaman, 

pendidikan yang berupa harapan dan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsik 

dapat dipengaruhi dengan kelompok, sosial ekonomi dan sebagainya. 

Seseorang yang didorong oleh motivasi untuk mencapai tujuan yang  telah 

ditetapkan. 

 Senada dengan Sabri (2012) yang membagi motivasi menjadi 2, yaitu:  

(1) motivasi intrinsik ialah motif yang berasal dari diri seseorang itu 
sendiri tidak usah dirangsang dari luar. Misalnya, seorang siswa tekun 
mempelajari pendidikan agama Islam karena ia ingin sekali menguasai 
pengetahuan/pelajaran itu; (2) motif ekstrinsik ialah motif yang 
muncul karena ada perangsang dari luar. Misalnya, seorang siswa giat 
belajar karena diberitahu akan ada ujian.81 
 

Menurut Mc. Clelland dalam Uno (2011) bahwa a motive is the 

redintegration by a cue of a change in an affective situation.82 Artinya bahwa 

                                                             
80 Purwanto, Ngalim, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),  h. 

62. 
81 Sabri, Alisuf, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan. (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 2012), h. 131. 

82 Uno, Hamzah B., Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Gorontalo: Bumi Aksara, 
2011), h. 34. 
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motif merupakan implikasi dari hasil pertimbangan yang telah dipelajari 

(redintegration) dengan ditandai suatu perubahan pada situasi afektif.  

Sumber utama munculnya motivasi adalah dari rangsangan (stimulasi) 

perbedaan situasi sekarang dengan situasi yang diharapkan, sehingga tanda 

perubahan tersebut tampak pada adanya perbedaan afektif pada saat 

munculnya motif dan saat usaha pencapaian yang diharapkan. Motivasi 

dalam pengertian tersebut memiliki dua aspek, yaitu dorongan dari dalam 

(motif intrinsic) dan dorongan dari luar (motif ekstrinsik). 

 Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah dorongan bagi seseorang termasuk taruna yang mampu 

mengarahkan, menopang, dan menggerakkan tingkah laku dalam usaha 

mencapai tujuan.  Dimensi yang diukur yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik terdiri atas indikator keinginan berprestasi, 

tanggung jawab atas tugas kampus, perasaan senang belajar, dan usaha 

untuk maju; serta (2) motivasi ekstrinsik terdiri atas indikator dorongan 

untuk mentaati aturan kampus, dorongan untuk mendapatkan pujian, 

penghargaan, dan dorongan untuk menghindari hukuman. 

 Oleh karena itu seorang taruna yang memiliki motivasi belajar yang 

aktif (kuat) akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan 

belajar, di mana hasil belajar tersebut akan optimal. Sebaliknya jika motivasi 

belajar itu dipaksakan untuk perbuatan belajar karena rasa takut akan 

hukuman, maka faktor-faktor yang kurang baik dilibatkan dalam situasi 

belajar akan menyebabkan kegiatan belajar tersebut menjadi kurang efektif 
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dan hasilnya kurang permanen. Kondisi tersebut jika dipadukan antara 

motivasi dan belajar terjadi ketidakberdayaan.  

Teori ketidakberdayaan menurut Abimanyu (1987) menyatakan 

bahwa: 

Pada motivasi dan belajar memiliki 4 ciri gejala yang utama antara 
lain: (1) keadaan pasif, di sini adalah kekurangan motivasi pada 
organisme; (2) keterbelakangan belajar adalah efek lanjut dari 
kekurangan motivasi yang disebabkan oleh pengalaman dan 
keyakinan organisme, bahwa situasi yang dihadapi tidak akan bisa 
diatasi oleh tingkah lakunya, meski sesungguhnya dalam situasi baru 
pengendalian situasi itu bisa dilakukan; (3) sikap mengalah, di sini 
sikap mengalah dalam persaingan untuk memperoleh kesempatan 
(berarti mengalami ketidakberdayaan); dan (4) ketidakberdayaan 
berkembang sejalan dengan waktu bahwa bagaimanapun latihan-
latihan yang majemuk dan intensif yang tidak bisa diatasi, akan 
menghasilkan ketidakberdayaan yang relatif  permanent.83 
 
Lain halnya Ardhana (2015) yang menyatakan bahwa beberapa 

motivasi telah dirumuskan untuk menerangkan hubungan motivasi dengan 

perbuatan manusia. Di antara teori-teori yang telah dirumuskan itu adalah: 

1. Teori stimulus (perangsang)-respons (tindakan). Teori ini adalah 
suatu usaha yang sederhana untuk menerangkan tingkah laku 
sebagai akibat dari stimuls-stimulus yang datang pada receptors 
(alat inda) organisme dan karenanya menimbulkan respons atau 
tindakan-tindakan. Faktor-faktor yang disadari dan tidak disadari 
rupanya tidak diperhatikan dalam teori ini. Penekanan pada hasil 
respons bersyarat atau berkondisi sangat menyederhanakan 
penjelasan tentang faktor-faktor penyebab dalam motivasi. 

2. Hipotesa fisiologis. Penganut teori ini percaya bahwa perbuatan 
ditentukan oleh perubahan-perubahan organik yang terjadi dalam 
struktur internal organisme. Oleh karena beberapa reaksi tidaklah 
semena-mena bersumber pada fisiologi organisme, maka teori ini 
bersifat terbatas dan tidak memuaskan. 

3. Teori instink. Teori ini berasal dari suatu keyakinan bahwa 
perbuatan manusia berdasar pada kecenderungan-kecenderungan 
tertentu yang diwarisi sejak lahir dan bersifat universal.  

                                                             
83 Abimanyu, Soli, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Ujung Pandang: FIP IKIP 

Ujung Pandang, 1987), h. 29. 
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4. Teori hedonistis. Walaupun mencakup juga konsep instink, teori ini 
menganggap bahwa penjelasan tingkah laku haruslah diketemukan 
dalam kecenderungan organisme untuk mencari kepuasan. 

5. Teori kesengajaan kemauan atau veluntaristik. Di sini faktor 
kemauan dianggap sebagai dasar penting dari perbuatan manusia. 
Dalam teori ini, ditekankan peranan penilaian intelektual sebagai 
suatu faktor yang berpengaruh dalam tingkah laku individu. 
Sehingga tingkah laku dipandang sebagai hal yang mencerminkan 
pernyataan kemauan dari suatu kesadaran nilai yang digiatkan oleh 
suatu kekuatan pendorong. Teori ini didasarkan pada asumsi 
tanggung jawab individu dalam membuat keputusan. 

6. Teori konsep campuran atau eklestis. Benar atau tidaknya sesuatu 
teori tergantung pada bagaimana sudut pandangan individu dalam 
memandangnya. Pandangan cara atau eklektis mengambil dari 
berbagai-bagai teori komponen-komponen yang dipercayai 
bermanfaat atau bernilai. Jelas kiranya bahwa nilai itu dapat 
diketemukan dalam setiap teori di atas.84 

 
Seorang taruna dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup yang 

diberikan oleh Allah Swt., sebaiknya selalu disertai dengan harapan dan 

semangat bahwa semua akan berlallu, kemudian berubah menjadi 

kebahagiaan. Sejatinya dunia ini hanyalah tempat bagi semua manusia 

termasuk taruna untuk diuji, tak terkecuali nabi dan rasul yang juga 

mendapat ujian hidup dengan level luar biasa beratnya. 

Ada banyak ayat di Al-Qur’an yang membahas tentang semangat dan 

motivasi hidup seseorang. Selain itu, seseorang juga dianjurkan menghindari 

beberapa sikap saat menghadapi ujian dari Allah, karena hal tersebut akan 

melemahkan diri sendiri secara mental dan pisik. 

Berikut ayat-ayat yang membahas soal motivasi hidup serta beberapa 

sikap yang sebaiknya dihindari agar selalu bersemangat dan sabar saat 

menghadapi ujian dan cobaan. 

                                                             
84 Ardhana, Wayan, Pokok-pokok Ilmu Jiwa Umum, (Surabaya: Usaha Nasional, 2015), 

h. 171. 
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1. Jangan berputus asa dari rahmat (Q.S. Yusuf ayat 87) 

 Ujian yang harus dihadapi Nabi Ya’qub, saat putra putrinya sangat 

membenci Yusuf dan Benyamin, putra beliau dari isteri yang berbeda. Yusuf 

dan Benyamin kemudian diajak oleh saudara-saudaranya tersebut ke sebuah 

tempat terpencil karena hendak dibunuh dengan dimasukkan dalam sumur 

yang dalam. 

 Mengalami kehilangan anak kesayangan sekaligus dua orang. Nabi 

Ya’qub tidak marah kepada putra putranya tersebut yang sudah membawa 

Yusuf dan Benyamin. Ia malah menyuruh mereka kembali mencari 

saudaranya, seperti yang diabadikan dalam ayat Al-Qur’an Surah Yusuf ayat 

87 sebagai berikut. 

يهِّ وَلََ تاَيْۡ  ن يوُسُفَ وَأخَِّ بنَِّيه ٱذۡهَبوُاْ فتَحََسهسُواْ مِّ وۡحِّ ٱيََٰ ن ره سُواْ مِّ َٔ ِّۖۡ إِّنههُۥ لََ ياَيْۡ ٔ  ن ره للَّه سُ مِّ َٔ  ٔ ِّ فِّرُونَ   وۡحِّ ٱللَّه  إِّلَه ٱلۡقوَۡمُ ٱلۡكََٰ

Artinya: 

Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan 
saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-
orang yang kafir.85 
 

 Seorang taruna muslim harus yakin bahwa Allah akan selalu 

menolong dan memberri jalan keluar, karena hanya orang yang tidak 

beriman kepada Allah saja yang mudah berputus asa. 

2. Jangan bersedih dan berduka cita (Q.S. At-Taubah ayat 40) 

 Demikian pula dengan ujian yang dihadapi oleh Rasululllah 

Muhammad Saw., saat dikejar oleh musuhnya kala ia hendak hijrah dari 

Mekah ke Madinah dan harus bersembunyi dalam gua, seperti pada Surah At-

Taubah ayat 40 sebagai berikut. 

                                                             
85 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
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ينَ كَفرَُواْ ثاَنِّيَ ٱثۡنيَۡ إِّلَه تنَصُرُوهُ فقَدَۡ  ُ إِّذۡ أخَۡرَجَهُ ٱلهذِّ بِّهّۦِ لََ تحَۡزَنۡ ا فِّي ٱلۡغاَرِّ إِّ نِّ إِّذۡ همَُ نصََرَهُ ٱللَّه حِّ صََٰ َ مَعنَاَۖۡ ذۡ يقَوُلُ لِّ  إِّنه ٱللَّه

ُۥ بِّجُنوُدٖ لهمۡ ترََوۡهَا وَجَعلََ كَلِّمَ  هدهَ ينتَهَُۥ عَليَۡهِّ وَأيَ ُ سَكِّ يَ ٱلۡ ينَ كَفرَُواْ ٱلسُّ ذِّ ةَ ٱله فأَنَزَلَ ٱللَّه ِّ هِّ مَةُ ٱللَّه ٰۗ وَكَلِّ يمٌ  فۡلىََٰ يزٌ حَكِّ ُ عَزِّ  علُۡياَٰۗ وَٱللَّه

Artinya: 

Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya 
Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyirikin 
Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari 
dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata 
kepada temannya: ”Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah 
beserta kita.” Maka Allah menurunkan keteranganNya kepada 
(Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak 
melihatnya dan Al-Qur’an menjadikan orang-orang kafir itulah yang 
rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana.86 
 

3. Jangan bersikap lemah (Q.S. Ali Imran ayat 139) 

 Bersikap lemah dan selalu sedih juga bukan hal yang dianjurkan saat 

sedang diuji, padahal dengan ujian itu maka derajat seseorang bisa diangkat 

lebih tinggi lagi. Sesuai dalam Surah Ali Imran ayat 139 sebagai berikut. 

نوُاْ وَلََ تحَۡزَنوُاْ وَأنَتمُُ ٱلۡۡعَۡلوَۡ  نِّينَ  وَلََ تهَِّ ؤۡمِّ  نَ إِّن كُنتمُ مُّ

Artinya: 

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, 
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.87 
 

4. Jangan membenci ujian dan perintah Allah (Q.S. Al-Baqarah ayat 216) 

 Apa yang diperintahkan dan ditimpahkan dan ditimpakan kepada 

manusia, adalah yang terbaik walau sepertinya terlihat bahwa itu buruk. 

Dengan demikian seorang taruna muslim dilarang membenci perintah Allah, 

misalnya saja perintah perang seperti pada Surah Al-Baqarah ayat 216 

sebagai berikut. 

َٰٓ أنَ تكَۡرَهُواْ شَيۡ  تاَلُ وَهُوَ كُرۡهٞ لهكُمۡۖۡ وَعَسىََٰ ا وَهُوَ كُتِّبَ عَليَۡكُمُ ٱلۡقِّ  ٔ بُّواْ شَيۡ خَ ٔ  َٰٓ أنَ تحُِّ ا وَهُوَ شَ يۡرٞ لهكُمۡۖۡ وَعَسىََٰ  ٔ  ٔ ُ ر ٞ لهكُمِۡۚ وَٱللَّه

 يعَۡلمَُ وَأنَتمُۡ لََ تعَۡلمَُونَ  

                                                             
86 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

87 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 
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Artinya: 

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal 
itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu 
tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.88 
 

 Selalu berharap, sabar, dan tidak putus asa dalam menjalani ujian dan 

cobaan dari Allah, maka ada beberapa hal ini yang dijanjikan oleh Sang 

Pencipta untuk manusia termasuk taruna muslim sebagai berikut. 

1. Jalan keluar atau solusi dari masalah seperti pada Surah Ath-Thalaq ayat 2-

3 sebagai berikut. 

قوُهُنه بِّمَعۡرُوفٖ وَأَ  كُوهُنه بِّمَعۡرُوفٍ أوَۡ فاَرِّ دوُاْ فإَِّذاَ بلَغَۡنَ أجََلهَُنه فأَمَۡسِّ نذَ شۡهِّ ِِّۚ وَيۡ عَدۡلٖ م ِّ ه دةََ للَِّّ لِّكُمۡ يوُعَظُ بِّهّۦِ كُمۡ وَأقَِّيمُواْ ٱلشههََٰ
 ذََٰ

 ِّ نُ بِّٱللَّه َ يجَۡعلَ لههُۥ مَخۡ مَن كَانَ يؤُۡمِّ رِِّۚ وَمَن يتَهقِّ ٱللَّه ا وَيَ  وَٱلۡيوَۡمِّ ٱلَٰۡۡٓخِّ نۡ حَيۡ رَج  بُِۚ وَمَن يتَوََكهلۡ رۡزُقۡهُ مِّ ِّ فهَُوَ ثُ لََ يحَۡتسَِّ  عَلىَ ٱللَّه

ا   كُل ِّ شَيۡءٖ قدَۡر  ُ لِّ هِِّۦۚ قدَۡ جَعلََ ٱللَّه لِّغُ أمَۡرِّ َ بََٰ  حَسۡبهُُۥَِٰٓۚ إِّنه ٱللَّه

Artinya: 
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman 
kepada Allah dan hari kiamat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah 
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya 
rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa 
yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 
(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan 
bagi tiap-tiap sesuatu.89 
 

2. Hari kemudian lebih baik dai sekarang. Surah Adh-Dhuha ayat 4, dijanjikan 

untuk orang yang bersabar bahwa hari esok (akhirat) akan lebih baik dari 

pada hari ini. 

نَ ٱلۡۡوُلىََٰ   رَةُ خَيۡرٞ لهكَ مِّ  وَللََٰۡۡٓخِّ

Artinya: 

Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada 
yang sekarang (permulaan).90 
 

                                                             
88 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 
89 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

90 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024.  
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3. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Saat ini terasa sulit karena masalah dan 

ujian hidup yang sedang dijalani, maka yakinlah bahwa setelah kesulitan 

pasti ada kemudahan. Bahkan ada kemudahan yang dijanjikan dalam satu 

kesulitan. Surah Al-Insyirah ayat 5-6 mencatat itu. 

ا فَ  دۡكَ يتَِّيم  َٰٓ ألَمَۡ يجَِّ يكَ رَبُّكَ فتَرَۡضَىَٰ اوَىَٰ  وَلسََوۡفَ يعُۡطِّ َٔ  ٔ 

Artinya: 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.91 
 

 Demikian juga dengan Surah An-Nahl ayat 97 sebagai berikut. 

ة  طَي ِّ  نٞ فلَنَحُۡيِّينَههُۥ حَيوََٰ ن ذكََرٍ أوَۡ أنُثىََٰ وَهُوَ مُؤۡمِّ ا م ِّ لِّح  لَ صََٰ  وَ مَنۡ عَمِّ
ۡۖ ينَههُمۡ بةَ   عۡمَلوُنَ  أجَۡرَهُم بِّأحَۡسَنِّ مَا كَانوُاْ يَ  لنَجَۡزِّ

Artinya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 
Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa 
yang telah mereka kerjakan.92 
 

 Selalu sabar dan berbaik sangka kepada Allah akan memudahkan bagi 

setiap orang saat menjalani ujian dalam hidup. Adanya ujian diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi termasuk bagi taruna. Salah satu model 

motivasi yang paling awal dan paling populer dikemukakan oleh Maslow 

dalam Reksohadiprojo dan Handoko yang merupakan salah satu pakar yang 

mengungkapkan teori motivasi. Ia mempertimbangkan beberapa kebutuhan 

untuk menjelaskan perilaku manusia, dan mengemukakan bahwa kebutuhan-

kebutuhan ini mempunyai suatu hirarki, bahwa beberapa kebutuhan berada 

di tingkat yang lebih rendah dari pada kebutuhan lainnya. Ia juga 

mengemukakan bahwa kecuali jika kebutuhan tingkat lebih rendah itu 

                                                             
91 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

92 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 
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dipenuhi, kebutuhan yang lebih tinggi tidak akan berfungsi, dan setelah 

kebutuhan yang lebih rendah dipenuhi, kebutuhan ini tidak akan 

memotivasikan orang. 

Beberapa teori motivasi lainnya akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Teori Maslow 

Teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama 

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow atau lebih akrab disebut dengan Teori 

Maslow. Teori hirearki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini 

merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia 

dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. 

 Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi 

kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Kebutuhan yang 

lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih 

tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang. 

 Hal yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahwa kebutuhan yang 

telah dipenuhi memberi motivasi. Apabila seseorang memutuskan bahwa ia 

menerima uang yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia 

bekerja, maka uang tidak mempunyai daya intensitasnya lagi. 

 Maslow dalam Sardiman (2013) membagi kebutuhan manusia dalam 

piramida seperti Gambar 1. 

Keterangan: 
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a. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan 

manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup 

seperti makan, minum, perumahan, oksigen, tidur, dan sebagainya. 

b. Kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah 

terpuaskan, maka muncul kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan 

rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan 

perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan 

pekerjaannya, dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi 

bekerja. 

 

Gambar 1. Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow dalam 
Sardiman93 

                                                             
93  Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 62. 
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c. Kebutuhan sosial. Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan 

secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan 

untuk persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang 

lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya 

kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama, dan 

sebagainya. 

d. Kebutuhan penghargaan.  Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan 

untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas 

kemampuan dan keahlian seseorang serta efektifitas kerja seseorang. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan 

dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses 

pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan 

untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki 

seseorang. Malahan kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan 

potensinya yang meningkat karena orang mengaktualisasikan 

perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi 

diri senang akan tugas-tugas yang menantang kemampuan dan 

keahliannya. 

2. Teori X dan Y dari Mc. Gregor 

 Teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan teori eksternal 

yang dikembangkan oleh Mc. Gregor. Ia telah merumuskan dua perbedaan 

dasar mengenai perilaku manusia. Kedua teori tersebut disebut teori X dan Y. 
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 Teori tradisional mengenai kehidupan organisasi banyak diarahkan 

dan dikendalikan atas dasar teori X. Adapun anggapan yang mendasari teori-

teori X menurut Sukanto dan Hani (2016) adalah: 

a. Rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja, dan kalau bisa akan 
menghindarinya. 

b. Karena pada dasarnya tidak suka bekerja maka harus dipaksa dan 
dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman dan diarahkan 
untuk pencapaian tujuan organisasi. 

c. Rata-rata pekerja lebih senang dibimbing, berusaha menghindari 
tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, kemauan dirinya di atas 
segalanya.94 

 
 Teori ini masih banyak digunakan oleh organisasi karena para 

manager berpendapat bahwa anggapan-anggapan itu benar dan banyak sifat-

sifat yang diamati perilaku manusia, sesuai dengan anggapan tersebut teori 

ini tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang terjadi pada organisasi. 

Oleh karena itu, Mc. Gregor menjawab dengan teori yang berdasarkan pada 

kenyataannya. 

 Anggapan dasar dari teori Y adalah: 

a. Usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia sama halnya 

bermain dan beristirahat. 

b. Rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak 

hanya menerima tetapi mencari tanggung jawab. 

c. Ada kemampuan yang besar dalam kecerdikan, koalitas, dan daya 

imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang 

secara luas tersebar pada seluruh pegawai. 

                                                             
94  Sukanto, Reksohadiprojo dan Hani Handoko T., Organisasi Perusahaan, 

(Yogyakarta: BPFE, 2016), h. 70. 
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d. Pengendalian dari luar hukuman bukan satu-satunya cara untuk 

mengarahkan tercapainya tujuan organisasi. 

3. Teori motivasi prestasi dari Mc. Clelland 

 Konsep penting lain dari teori motivasi yang didasarkan dari kekuatan 

yang ada pada diri manusia adalah motivasi prestasi menurut Mc. Clelland 

seseorang dianggap mempunyai motivasi apabila dia mempunyai keinginan 

berprestasi lebih baik daripada yang lain pada banyak situasi. 

 Mc. Clelland menguatkan pada tiga kebutuhan dalam Sukanto dan 

Hani (2016) bahwa: 

a. Kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan mengambil tugas yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatan-
perbuatannya. Ia menentukan tujuan yang wajar dapat 
memperhitungkan resiko dan ia berusaha melakukan sesuatu 
secara kreatif dan inovatif. 

b. Kebutuhan afiliasi, kebutuhan ini ditujukan dengan adanya 
kebutuhan akan persahabatan. 

c. Kebutuhan kekuasaan, kebutuhan ini tercermin pada seseorang 
yang ingin mempunyai pengaruh atas orang lain. Dia peka terhadap 
struktur pengaruh antar pribadi dan ia mencoba menguasai orang 
lain dengan mengatur perilakunya dan membuat orang lain 
terkesan padanya, serta selalu menjaga reputasi dan 
kedudukannya.95 

 
 Berdasarkan uraian sebelumnya, maka grand theory tentang motivasi 

dalam penelitian ini digunakan teori Maslow yang terdiri atas: kebutuhan 

aktualisasi diri, kebutuhan penghargaaan, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa 

aman, dan kebutuhan fisiologis. 

 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa motivasi beribadah adalah 

                                                             
95  Sukanto, Reksohadiprojo dan Hani Handoko T., Organisasi Perusahaan, 

(Yogyakarta: BPFE, 2016), h. 82. 
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dorongan yang muncul dalam diri taruna untuk melakukan atau berfikir 

dengan tujuan melaksanakan ibadah sesuai syariat Agama Islam, sebagai 

akibat dari adanya stimulus yang diterima oleh individu (manusia) atau 

kelompok, baik stimulus eksternal maupun internal, baik sadar atau tidak 

sadar, dalam hal kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. 

D. Perilaku dan Grand Theory 

Psikologi memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai 

reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Manusia 

khususnya dan pada berbagai spesies hewan umumnya memang terdapat 

bentuk-bentuk perilaku instinktif (species-species behavior) yang didasari 

oleh kodrat untuk mempertahankan kehidupan.  

 Sadily (2016) menyatakan bahwa perilaku dalam bahasa Inggris 

disebut behavior yang berarti kelakukan, tindak tanduk, jalan.96 Tingkah laku 

hanya berupa reaksi faal (fisiologis) terhadap stimulus yang timbul dalam 

lingkungan. Dalam psikologi, perilaku dipandang sebagai reaksi yang dapat 

bersifat sederhana maupun yang bersifat kompleks. 

 Weber dalam Veeger (2016) mengemukakan bahwa kelakuan adalah 

perbuatan-perbuatan yang bagi pelakunya mempunyai arti subjektif. 97 

Demikian juga yang dikemukakan Atkinson dalam Kusuma (2017) bahwa 

behavior (perilaku) adalah organisme yang dapat diamati oleh organisme lain 

                                                             
96 Sadily, Hassan, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2016), h. 

39. 

97  Veeger, K.J., Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu 
Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 28. 
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atau oleh instrument peneliti. Termasuk dalam perilaku adalah laporan 

verbal tentang pengalaman subyektif, sadar.98 

 Perilaku atau tingkah laku mengandung pengertian luas, mencakup 

pengetahuan pemahaman, keterampilan dan sikap. Perilaku yang dapat 

diamati disebut penampilan, sedangkan perilaku yang tidak dapat diamati 

disebut kecenderungan perilaku. Pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

dan sikap yang dimiliki seseorang tidak dapat diidentifikasi karena hal 

tersebut merupakan kecenderungan perilaku saja, sedangkan penampilan 

yang dapat diamati dari seseorang dapat berupa kemampuan menjelaskan, 

menyebutkan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan. Namun demikian, 

individu dapat dikatakan telah menjalani proses meskipun pada dirinya 

hanya ada perubahan dalam kecenderungan perilaku saja. 

 Turner yang dikutip Winkel (2016) mengemukakan bahwa behavior 

atau perilaku adalah serentetan tindakan (actions) dari individu atau 

manusia atau kelompok masyarakat, di mana tindakan tersebut didasari oleh 

pengetahuan, sikap, dan nilai yang dimiliki oleh individu tersebut.99 

 Lebih lanjut Azwar (2015) menyatakan bahwa: 

Perilaku dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan atau aktifitas 
baik yang bersifat fisik maupun psikis yang ditujukan oleh seseorang. 
Pakar psikologi memandang perilaku manusia (human behavior) 
sebagai reaksi yang bersifat sederhana dan bersifat kompleks, karena 
dapat saja dari satu atau lebih stimulus menimbulkan respon. 
Karakteristik individu meliputi berbagai variabel-variabel yakni motif, 
nilai-nilai sikap kepribadian, di mana antara satu dengan yang lainnya 
saling berinteraksi, kemudian selanjutnya berinteraksi pula dengan 

                                                             
98 Kusuma, Wijoyo, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Inter Aksara, 2017), h. 35. 
99 Winkel, W.S., Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 17. 
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lingkungan, karena faktor lingkungan juga mempunyai sebab 
terhadap perilaku.100  
 

 Perilaku dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan atau aktivitas 

baik bersifat fisik maupun psikhis yang ditunjukkan oleh seseorang. Pakar 

psikologi yang memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai 

reaksi yang bersifat sederhana dan bersifat kompleks, karena dapat saja dari 

satu atau lebih stimulus menimbulkan beberapa respon. Karakteristik 

individu meliputi berbagai variabel-variabel yakni motif, nilai, sikap, dan 

kepribadian, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, 

kemudian selanjutnya berinteraksi pula dengan lingkungan, karena faktor 

lingkungan juga mempunyai sebab terhadap perilaku. 

 Menurut Tabrani, dkk (2011) bahwa: 

Perilaku atau tingkah laku mengandung pengertian luas, mencakup 
pengetahuan pemahaman, keterampilan dan sikap. Perilaku yang 
dapat diamati disebut penampilan, sedangkan perilaku yang tidak 
dapat diamati disebut kecenderungan perilaku. Pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang tidak 
dapat diidentifikasi karena hal tersebut merupakan kecenderungan 
perilaku saja, sedangkan penampilan yang dapat diamati dari 
seseorang dapat berupa kemampuan menjelaskan, menyebutkan 
sesuatu atau melakukan suatu perbuatan. Namun demikian, individu 
dapat dikatakan telah menjalani proses meskipun pada dirinya hanya 
ada perbuatan dalam kecenderungan perilaku saja.101 
 
Perilaku juga merupakan fungsi karakteristik individu dan lingkungan 

di mana karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-

nilai, sifat kepribadian dan sikap yang saling berinteraksi pula pada faktor-

                                                             
100 Azwar, Saifuddin, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 8. 
101 Tabrani & Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Karya, 2011), h. 23. 
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faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki 

kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kekuatannya lebih besar 

dari karakteristik individu. 

Soelaeman (2012) mengemukakan bahwa: 

Perilaku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan 
(respon) terhadap rangsangan (stimulus), karena itu rangsangan 
mempengaruhi tingkah laku atau bahkan menentukan tingkah laku. 
Intervensi organisme terhadap stimulus respon dapat berupa kognisi 
sosial, persepsi sosial, nilai atau konsep.102 
 
Perilaku adalah niat yang sudah direalisasikan dalam bentuk tingkah 

laku yang tampak. Suatu niat selalu didahului oleh pengetahuan tentang 

suatu obyek, dari pengetahuan tersebut timbullah niat untuk berperilaku. 

Realisasi niat seseorang menjadi perilaku sangat dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang terdapat dalam lingkungan. 

 Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme tidak 

timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima 

oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal. 

Namun demikian sebagian besar dari perilaku organisme itu sebagai respon 

terhadap stimulus eksternal. Perilaku selalu berhubungan dengan lingkungan 

atau dengan kata lain perilaku terjadi atau diaktualisasikan individu 

(manusia) pada lingkungan. Perilaku lahir oleh adanya pemenuhan 

kebutuhan atau sikap yang di dalamnya mengandung nilai-nilai.  

Perilaku menyangkut hubungan antara tanggapan atau balasan 

(respon) dengan rangsangan (stimulus). Untuk meningkatkan tanggapan atau 

                                                             
102 Soelaeman, Munandar M, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, 

(Bandung: Eresco, 2012), h. 19. 
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balasan dari rangsangan, dapat dilakukan dengan memberi sesuatu efek atau 

akibat yang menyenangkan bagi subjek yang memberikan tanggapan. Faktor 

lain yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu adalah karena 

mempunyai keyakinan-keyakinan yang mengharuskan untuk bertindak. 

 

Selanjutnya Weber (2013) mengemukakan bahwa: 

Tindakan (perilakunya) manusia merupakan fenomena sosiologis di 
mana tindakan (tingkah laku/perilaku) manusia, yang menginginkan 
makna hidup berupa gagasan tentang tindakan rasional dalam 
memahami dan menafsirkan tingkah laku yang disebut konsep tipe 
ideal.103 
 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka Weber (2013) membagi 

empat tindakan (perilaku) tipe ideal manusia, yaitu: 

1. Tingkah laku manusia zweekrational atau rasional tujuan, yaitu 
tingkah laku manusia rasional. Bentuk orientasi ini mencakup 
perhitungan yang tepat dan pengambilan sarana-sarana yang 
paling efektif untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan 
dipertimbangkan dengan jelas, atau sasaran. Pandangan ini 
merupakan kerangka pikir yang sangat utilitarian atau 
instrumentalis. Kerangka pikir ini logis, ilmiah, dan ekonomis. 

2. Tingkah laku wertational atau rasional nilai. Menurut model ini, 
seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai 
kegiatan yang bersangkutan. Dia lebih mengejar nilai-nilai 
daripada memperhitungkan sarana-sarana dengan cara yang 
evaluatif netral. Manusia yang menyatakan kebenaran apa adanya, 
jelas bertindak secara rational nilai. Juga semua tingkah laku 
manusia rational mengandung sebuah unsur rationalitas nilai. 
Karena pencarian tujuan-tujuan secara logis dalam segala bentuk 
mengandalkan bahwa tujuan-tujuan itu dinilai oleh sipelaku. 

3. Tindakan efektif emosional, yaitu tingkah laku yang dibawahi 
dominasi perasaan secara langsung. Di sini tidak ada rumusan 
sadar, nilai-nilai atau kalkurasi rasional dan karena itu tidak 
rasional. 

                                                             
103 Weber, Max, Etika Protestan dan Semangan Kapitalisme, Terjemahan Yusuf 

Priyosudiardjo, (Surabaya: Pustaka Pramethea, 2013), h. 57. 
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4. Tindakan manusia yang tradisional. Kategori ini mencakup 
tingkah laku yang berdasarkan kebiasaan yang muncul dan 
praktek-praktek yang mapan dan menghormati otoritas yang ada. 
Jenis tindakah atau tingkah laku ini tidak bisa dianggap cukup 
sebagai tingkah laku yang dimaksudkan dan sebagai tindakan 
sejati. Intensionalitas sebagai sesuatu yang implisit dan relatif 
berada di bawah sadar. Dalam segi ini tindakan tradisional 
bukannya tidak sama dengan tindakan afektif.104 

Hines at. Al., yang dikutip Hunggerfort dan Volk (2010) 

mengemukakan bahwa: 

Perilaku berkorelasi atau dipengaruhi oleh strategi menerapkan 
pengetahuan, pengetahuan tentang isu, keterampilan bertindak, 
keinginan untuk bertindak, faktor situasional dan faktor-faktor 
kepribadian seperti sikap locus of control, dan tanggung jawab 
pribadi.105 
 
Selanjutnya Azwar (2015) menyatakan bahwa: 

Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor penting seperti hakikat 
stimulus itu sendiri, latar belakang pengalaman individu, motivasi 
atau kepribadian, dan sebagainya. Sikap individu memegang peranan 
dalam menentukan bagaimanakah perilaku seseorang 
dilingkungannya. Pada gilirannya, lingkungan secara timbal balik akan 
mempengaruhi sikap dan perilaku. Interasi antara situasi lingkungan 
dan sikap dengan berbagai faktor di dalam maupun di luar individu 
akan membentuk suatu proses kompleks yang akhirnya menentukan 
bentuk perilaku seseorang.106 
 
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku adalah serentetan tindakan dari taruna dalam menjalankan kegiatan 

beibadah sebagai akibat dari adanya stimulus yang diterima oleh individu 

(manusia) atau kelompok, baik stimulus eksternal maupun internal. 

                                                             
104 Weber, Max, Etika Protestan dan Semangan Kapitalisme, Terjemahan Yusuf 

Priyosudiardjo, (Surabaya: Pustaka Pramethea, 2013), h. 59. 

105 Hunggerfort, H.R. & Volk, T.L., Changing Learner Behavior Through Environmental 
Education, (The Journal of Environmental Education, vol. 21 (3) spring, 2010), h. 71. 

 
106 Azwar, Saifuddin, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h.15. 
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Manusia dalam jagad raya ini adalah makhluk yang unik. Keunikannya 

sangat menarik dimata manusia sendiri, sehingga banyak kajian-kajian tentang 

manusia terus berkembang karena memang pengetahuan manusia tentang 

dirinya terbatas.  

Keterbatasan pengetahuan manusia tentang dirinya menurut Quraish 

Shihab dalam Sejati (2017) bahwa: 

Pembahasan tentang manusia terlambat dilakukan karena perhatian 
awal tertuju pada alam materi dan ciri khas akal manusia yang cenderung 
menghindari memikirkan yang kompleks atau sifat akal manusia yang 
tidak mampu mengetahui hakekat hidup.107 
 
Berbicara mengenai manusia adalah persoalan yang tidak habis-habisnya 

untuk didiskusikan. Berbagai aliran psikologi memandang bahwa perilaku manusia 

banyak dipengaruhi oleh masa lalu, alam tak sadar, dorongan-dorongan biologis 

yang selalu menuntut kenikmatan untuk segera dipenuhi. Dengan demikian tak 

heran bila psikonalisa menganggap hakikat manusia adalah buruk, liar, kejam, 

kelam, non etis, egois, sarat nafsu, dan berkiblat pada kenikmatan jasmani. 

Sementara aliran behavioral atau perilaku menganggap manusia pada 

hakikatnya adalah netral, baik-buruknya perilaku terpengaruh dari pengaruh 

situasi dan perlakuan yang dialami. Lain halnya dengan aliran humanistik 

yang memiliki asumsi bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi- 

potensi yang baik, minimal lebih banyak baiknya dari pada buruknya dan 

karena itu aliran ini memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki 

otoritas atas kehidupannya sendiri. 

Manusia di satu sisi sebagai makhluk Allah yang paling sempurna 

                                                             
107 Sejati, Sugeng, Tinjauan Al-Quran terhadap Perilaku Manusia: dalam Perspektif 

Psikologi Islam, Jurnal Syiar, Vol. 17 No. 1, 2017. 
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mempunyai karakteristik dan perilaku yang sangat berbeda dengan makhluk 

lainnya sehingga Allah memberikan amanat kepadanya dalam Q.S. Adz Dzariat 

ayat 21 sebagai berikut: 

رُونَ   كُمِۡۚ أفَلًََ تبُۡصِّ  وَفِّيَٰٓ أنَفسُِّ

Artinya: 

Dan kami tidak menciptkan jin dan manusia.108 

Bila ditelusuri lebih dalam ada beberapa hal yang membedakan 

antara manusia dengan hewan lainnya, yang pertama dilihat dari sisi kulit, 

manusia konon paling lembut dagingnya dan paling mudah luka kulitnya. 

Bulu-bulu tebal seperi beruang kutub, tidak terdapat dalam tubuh manusia, 

demikian juga kulit sekeras kura-kura atau duri-duri tajam seperti landak. 

Kedua dari sisi proses perkembangan, manusia untuk mencapai 

perkembangan yang optimal memerlukan waktu dan proses belajar yang 

cukup panjang.   

Bayi manusia tidak begitu saja mampu berdiri dan berjalan, makan sendiri 

dan berbicara. Tidak serupa bayi kera yang memerlukan waktu relatif singkat 

untuk dapat mampu berayun-ayun sambil mencari makan sendiri. Ketiga dari 

sisi proses adaptasi, manusia tidak mengadaptasikan tubuhnya terhadap 

berbagai perubahan lingkungan, tetapi justru berupaya mengolah lingkungan. 

 Volume otak manusia yang cukup besar dengan sistem syaraf dan otot 

yang lengkap, memberikan kemampuan untuk berfikir, bergerak, berputar-

putar, dan berdiri tegak. Ini menandakan bahwa proses mental dan fisik 

manusia jauh lebih tinggi, canggih, dan bervariasi yang semuanya terungkap 

                                                             
108 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 
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dalam kemampuan, keterampilan dan berbagai pola perilaku yang hampir tak 

terbatas jumlah dan ragamnya. Sehingga ia mampu membuat berbagai 

sarana dan peralatan serta menciptakan peradaban dan 

mengembangkan sains mengenai berbagai hal. Dalam bahasa lain satu-satunya 

mahluk yang mampu mewujudkan bagian tertinggi dari kehendak Tuhan dan 

menjadi pelaku sejarah adalah manusia.  

Wajar jika al- Qur’an mengangkat derajat manusia. Firman Allah Swt., 

dalam Surah At-Tiin ayat 4 sebagai berikut: 

يمٖ   نَ فِّيَٰٓ أحَۡسَنِّ تقَۡوِّ نسََٰ  لقََدۡ خَلقَۡناَ ٱلِّۡۡ

Artinya: 

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
paling sempurna.109 
 
Banyak hal yang membedakan antara konsepsi Islam dengan semua 

teori-teori psikologi. Islam dalam memandang perilaku manusia tidak bersifat 

deterministik, sebagaimana aliran psikoanalisa, juga tidak semata-mata 

membentuk kepribadian melalui lingkungan (behavioral), juga tidak 

memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk mengikuti seluruh 

keinginan pribadinya (humanistic). Akan tetapi Islam memberikan kemuliaan 

kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia, yaitu pengganti 

kedudukan Tuhan di muka bumi.  Manusia juga memiliki bentuk yang terbaik dari 

seluruh makhluknya dan mempunyai kekuatan untuk merubah sendiri 

kondisi dirinya. 

                                                             
109 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
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Selanjutnya teori-teori yang digunakan dalam menganalisis perilaku 

berdasarkan pendapat Ajzen dalam Azwar (2015) terhadap: 

Teori tindakan beralasan (theory of reasioned action) mendasarkan 
asumsi-asumsi bahwa: (1) manusia umumnya melakukan sesuatu 
dengan cara-cara yang masuk akal, (2) manusia mempertimbangkan 
semua informasi yang ada, (3) secara eksplisit maupun implisit 
manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.110 
 
Penekanan teori tersebut bahwa sikap mempengaruhi perilaku 

melalui suatu pengambilan keputusan yang diteliti dan beralasan, sehingga 

mempunyai dampak perilaku lebih banyak ditentukan oleh sikap spesifik 

terhadap objek, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tapi juga norma-

norma subyektif, sikap terhadap suatu perilaku bersama dengan norma-

norma subyektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku. 

Teori perilaku beralasan bahwa secara sederhana seseorang akan 

melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan 

bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar melakukannya. Atas dasar itu 

mekanisme terjadinya perilaku dapat pada Gambar 2. 

                                                             
110 Azwar, Saifuddin, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 146. 
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Gambar 2. Theory of Planned Behavior  

Teori dan perilaku beralasan diperluas dan dimodifikasi oleh Ajzen 

dengan memberi nama teori perilaku berencana (theory of planned behavior) 

yang menyatakan bahwa di samping sikap perilaku, norma-norma subyektif 

ditambahkan pula aspek kontrol. Ketiga komponen ini berinterakasi dan 

menjadi determinan bagi intensi yang akan menentukan apakah yang 

bersangkutan akan dilakukan atau tidak. Hal ini dapat dilihat pada proses 

munculnya suatu perilaku. 

Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme tidak 

timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima 

oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal. 

Namun demikian sebagian terbesar dari perilaku organisme itu sebagai 

respons terhadap stimulus eksternal. 

 Kejelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 3 berikut tentang 

proses munculnya suatu perilaku. 
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Gambar 3. Teori Perilaku Berencana 

 

 

E. Ibadah 

Menurut Maududi (2014) bahwa arti ibadah secara harfiyah ialah “Al-

‘Abdu” yang artinya pelayan dan budak. Ibadah mempunyai pengertian 

penghambaan dan perbudakan.111 Kemudian kamus ilmiah popular oleh 

Partanto (2014) mengemukakan bahwa ibadah adalah kebaktian dan 

ketundukan pada Tuhan.112 Pengertian lainnya oleh Abidin (2018) bahwa 

ibadah yaitu penyembuhan seorang hamba terhadap Tuhannya yang 

dilakukan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, dengan hati yang 

ikhlas menurut cara-cara yang ditentukan oleh agama.113 

Allah swt. berfirman dalam al-Qur’an surah Az-zariyat ayat 56 sebagai 

                                                             
111 Maududi, Abul ‘Ala Al., Dasar-dasar Islam, (Bandung: Pustaka, 12014), h. 5. 

112 Partanto, Pius A. & M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 
2014), h. 236. 

 
113 Abidin, Slamet & Muh. Suyono, HS. Fiqih Ibadah. (Jakarta: Pustaka Setia, 2018), h. 

11. 

Sikap terhadap   

perilaku 

Intensi untuk 

berperilaku 
Perilaku 

Norma-norma   

subyektif 



112 
 

112 
  

berikut: 

نسَ إِّلَه لِّيَعۡبدُوُنِّ   نه وَٱلِّۡۡ  وَمَا خَلقَۡتُ ٱلۡجِّ

Artinya: 

 Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembah (beribadah) kepadaKu.114 
 
Jelaslah dari ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia 

mempunyai  tugas paling utama dalam hidupnya yaitu beribadah dan harus 

dilakukan hanya semata-mata kepada Allah Swt. Setiap aktivitas orang Islam 

harus mempunyai tujuan yang jelas, sebab dengan tujuan tersebut dapat 

mengarahkan suatu perbuatan. Begitu pula ibadah, harus dilakukan dengan 

tujuan yang jelas, agar setiap apa yang dilakukan tidak sia-sia. Adapun tujuan 

beribadah dalam Islam antara lain: 

1. Zaini (2012) bahwa tujuan secara umum dalam segi jasmani adalah untuk 

membina jasmani menjadi sehat, kuat dan terampil. Sedangkan dalam segi 

rohani untuk membina rohani menjadi takwa.115 Sebagaimana firman 

Allah Swt. dalam al-Qur’an surah al Baqarah ayat 21 sebagai berikut: 

َٰٓأيَُّهَا ٱلنهاسُ ٱعۡبدُوُاْ رَ  ن قبَۡلِّكُ يََٰ ينَ مِّ ي خَلقََكُمۡ وَٱلهذِّ هقوُنَ مۡ لَعلَه بهكُمُ ٱلهذِّ    كُمۡ تتَ

Artinya: 

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan 
orang-orang yang sebelumnya, agar kamu bertakwa.116 

 
2. Nasution (2016) menyatakan bahwa untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan, agar dengan demikian roh manusia senantiasa diingatkan kepada 

hal-hal yang bersih lagi suci, sehingga rasa kesucian orang menjadi kuat 

                                                             
114 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

115 Zaini, Syahminan, Problematika Ibadah dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta: 
Kalam Mulia, 20122), h. 76. 

116 https://quran.kemenag.go.id/, Diakses 25 April 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
https://quran.kemenag.go.id/
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dan tajam.117 

3. Hanif (2013) mengemukakan bahwa: 

Untuk menguatkan keimanan dan rasa penyerahan diri seseorang 
terhadap Allah Swt., untuk menguatkan karakternya, untuk 
mendisiplinkan diri sendiri atas perannya sebagai khalifah Allah di 
muka bumi, untuk memungkinkan dirinya hidup secara mudah dalam 
perilaku yang ditentukan Allah dan menguatkan ikatan persaudaraan 
dan kasih sayang sesama muslim.118 
 
 
 
 

 Ibadah dalam Islam terbagi dalam dua macam aktifitas, yaitu: 

1. Ibadah Mahdah, berbentuk ubudiyah, yaitu segala bentuk pengabdian 

manusia yang dilakukan secara langsung (vertical) kepada Allah Swt, 

seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. 

2. Ibadah Ghoiru Mahdah, berbentuk muamalah, yaitu segala kegiatan 

manusia yang bersifat keduniawian (horizontal), namun diniatkan dalam 

rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, seperti berniaga, bershodaqah, 

tolong menolong, dan sebagainya. 

 Rahmat (1991) mengatakan bahwa: 

Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu: (1) ibadah yang merupakan 
upacara-upacara tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. 
seperti sholat, zikir, puasa, dan sebagainya; (2) ibadah yang mencakup 
hubungan antara manusia dalam rangka mengabdi untuk 
mendekatkan diri kepada Allah Swt.119 
 

 Sementara itu pengertian beribadah bagi taruna dimaksudkan sebagai 

ibadah taruna yang bisa dilihat dari berbagai faktor, antara lain tingkat 

                                                             
117 Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 2016), 

h. 30. 

118 Hanif, Suzanne, Islam dan Muslim, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 83. 

119 Rahmat, Jalaluddin, Islam Alternatif, (Bandung: Mizan, 1991), h. 46. 
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kedisiplinan taruna dalam melaksanakan peraturan kampus, ketaatan 

kepada dosen, berperilaku sopan santun terhadap dosen dan teman-

temannya, rajin belajar, dan lain-lain. Hal ini merupakan ibadah secara tak 

langsung (horizontal) taruna kepada Allah Swt. 

 Makna lainnya, beribadah bagi taruna kepada Allah Swt. bisa dilihat 

dari keinginan taruna dalam melaksanakan ubudiyahnya, seperti 

melaksanakan sholat, dan sebagainya sebagai pelaksanaan dari materi kuliah 

pendidikan Agama Islam di kampus.  

 

 Berdasarkan definisi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi beribadah adalah dorongan untuk melaksanakan perbuatan yang 

mencerminkan ketaatan menjalankan perintah Agama Islam dengan harapan 

mendapat ridho Allah Swt. 

 Seorang taruna dalam beribadah tentu dipengaruhi oleh motivasinya, 

yaitu: 

1. Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam manusia itu sendiri, antara 

lain: 

a. Kebutuhan manusia akan agama yaitu kebutuhan manusia akan 

pedoman hidup yang dapat menunjukkan jalan ke arah kebahagiaan 

dunia akhirat. Robert menyatakan bahwa dorongan beragama 

merupakan salah satu dorongan yang bekerja dalam diri manusia 

sebagaimana dorongan-dorongan lainnya seperti makan, minum, 

intelek, dan sebagainya. Sejalan dengan itu maka dorongan beragama 
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pun menuntut untuk dipenuhi sehingga pribadi manusia itu mendapat 

kepuasan dan ketenangan. Selain itu dorongan beragama juga 

merupakan kebutuhan insaniyah tumbuhnya dari berbagai faktor 

penyebab yang bersumber dari rasa keamanan. 

b. Adanya dorongan untuk bersyukur, taat, patuh,  dan mengabdi kepada 

Allah Swt. sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. 

c. Adanya cita-cita untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat. 

 

2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat di luar pribadi seseorang dan 

merupakan stimulus yang terbentuk dan mengubah motivasi beribadah, 

dapat dilihat dari: 

a. Lingkungan keluarga. Pengaruh kedua orang tua terhadap beribadah 

dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Orang tua berperan aktif 

dalam pendidikan keagamaan anak. 

b. Lingkungan institusional berpengaruh terhadap kondisi ibadah siswa 

antara lain dalam lembaga pendidikan. Sekolah sebagai institusi formal 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan beragama 

siswa. Pengaruh tersebut terjadi antara lain interaksi kurikulum 

dengan taruna, dosen dengan taruna, taruna dengan taruna atau 

biasanya terjadi karena hubungan taruna dengan sarana dan prasarana 

ibadah. 

c. Lingkungan masyarakat. Umumnya usia remaja menghabiskan 
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waktunya di luar rumah (kampus dan masyaraakat). Berbeda dengan 

kampus dan di rumah, umumnya pergaulan di masyarakat kurang 

memperhatikan disiplin atau aturan yang harus dipenuhi secara ketat.  

Namun demikian, kehidupan di masyarakat dibatasi oleh norma-norma 

dan nilai-nilai yang didukung warganya. Dengan demikian setiap warga 

berkewajiban untuk mematuhi semua norma-norma tersebut. Norma-

norma dalam masyarakat biasanya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai 

agama yang dianut.  

Disamping itu, faktor ekstern ini dapat pula berupa alat-alat 

komunikasi. Seperti surat kabar, televisi, majalah, buku, dan lain-lain. Dengan 

demikian jelaslah bahwa pembentukan dan perubahan motivasi tidak terjadi 

dengan sendirinya. 

F. Kerangka Pikir 
 
 Globalisasi memperkenalkan budaya asing (budaya global dan 

liberalisasi dagang). Termasuk di dalamnya adalah besar pengaruh 

pendidikan asing, bisa menjadi ancaman bagi pendidikan nasional. Dalam 

kenyataannya akibat globalisasi terjadi interdependensi yang tidak simetris 

antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia. 

 Oleh karena itu, diperlukan pembinaan karakter sebagai upaya 

menegaskan jati diri. Karakter merupakan bagian integral yg sangat penting 

dalam pendidikan nasional. Pembinaan karakter bangsa merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan 
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orangtua. Akan tetapi pendidikan karakter yang efektif bersumber dari 

agama dalam kegiatan beribadah. 

 Demikian halnya dengan taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

didalam kampus atau asrama yang memiliki orientasi akhir akan berlayar ke 

manca negara, perlu dibekali dengan pembinaan karakter terutama dalam 

perilaku beribadahnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak setelah menjadi 

seorang perwira pelaut, taruna Politeknik Pelayaran Barombong tetap 

berpegang teguh pada nilai-nilai karakter sebagai seorang muslim. 

 Hal lainnya yang menjadi perhatian dalam peningkatan perilaku 

ibadah taruna muslim di Poltekpel Barombong adalah disiplin dan motivasi. 

Seorang taruna yang di dalam hatinya sudah menerapkan rasa disiplin akan 

terdorong untuk melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan norma-

norma yang berlku. Sikap yang selalu patuh terhadap aturan itu merupakan 

perwujudan dari perilaku disiplin, sehingga perilaku disiplin akan menyatu 

kepada kepribadian taruna. 

 Motivasi merupakan sebuah dorongan yang muncul dalam diri 

seorang taruna. Munculnya aktivitas taruna tidak terlepas dengan adanya 

motivasi. Motivasi berkaitan erat dengan perilaku beribadah taruna muslim. 

Motivasi merupakan suatu konstruk yang dimulai dari adanya kebutuhan 

pada diri taruna dalam bentuk energi aktif yang menyebabkan timbulnya 

dorongan dengan intensitas tertentu yang berfungsi mengaktifkan, memberi 

arahan, dan membuat persisten (berulang-ulang) dari suatu perilaku untuk 

memenuhi kebutuhan yang menjadi penyebab timbulnya dorongan itu 

sendiri. 
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 Secara garis besarnya kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4 skema kerangka pikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4. Skema Kerangka Pikir 
 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari teknik penarikan populasi dan sampel, maka penelitian 

ini adalah jenis penelitian survai. Menurut Nasir (2018) bahwa: 

Metode survai adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 
fakta-fakta dari gejala- gejala yang ada dan mencari keterangan-
keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau 
politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Penyelidikan 
dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu 
atau unit, baik secara sensus atau dengan menggunakan sampel.120 
 
Abustam (1996) mengemukakan bahwa: 

                                                             
120 Nasir, Moh., Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), h. 65. 
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Suatu penelitian survai tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua 
individu dalam populasi, karena disamping memakan biaya yang 
sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. Dengan meneliti 
sebagian unit-unit dari populasi, kita mengharapkan bahwa hasil yang 
diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi yang 
bersangkutan. Untuk dapat mencapai tujuan ini, maka cara-cara 
pengambilan sebuah sampel harus memenuhi syarat-syarat 
tertentu.121 
 
Secara umum survai merupakan cara mengumpulkan data dari 

sejumlah unit atau individu dalam waktu (atau jumlah waktu) yang 

bersamaan. Jumlahnya biasanya cukup besar. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di kampus Politeknik Pelayaran Barombong, 

Makassar Sulawesi Selatan. 

B. Populasi dan Sampel 

     1. Populasi 

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karaktertistik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.” 122  Kemudian Arikunto (2016) 

mengemukakan bahwa 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang 
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau 
penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.123 

                                                             
121 Abustam, Idrus; Djaali; M. Asfah Rahman, Pedoman Praktis Penelitian & Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah, (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian IKIP Ujung Pandang, 1996), h. 50. 
122 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandnng: Alfabeta, 2014), h. 90. 

123 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: 
Rineka Cipta, 2016), h. 104. 
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 Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki 

karakteristik atau ciri-cirinya. Populasi dapat dibedakan atas dua, yaitu 

populasi sampling dan populasi sasaran. Misalnya apabila kita mengambil 

rumah tangga sebagai sampel, sedang yang diselidiki adalah kepala rumah 

tangga atau kepala keluarga, maka semua rumah  tangga dalam wilayah 

penelitian disebut populasi sampling, sedang seluruh kepala rumah tangga 

disebut populasi sasaran. 

 Berdasasrkan uraian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh taruna muslim tingkat II Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan tahun pelajaran 2023/2024 sebanyak 204 orang. 

 

      2. Sampel 

 Menurut Abustam (1996) bahwa: 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 
dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 
untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 
betul-betul representatif (mewakili).124 
 

 Lebih lanjut Arikunto (2016) mengemukakan bahwa: 

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian 
tersebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil 
populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita 
bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang 

                                                             
124 Abustam, Idrus; Djaali; M. Asfah Rahman, Pedoman Praktis Penelitian & Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah, (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian IKIP Ujung Pandang, 1996), h. 54. 
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dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat 
kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.125 
 

 Lebih lanjut Abustam (1996) mengemukakan bahwa 

Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat 
berikut: (1) dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari 
seluruh populasi; (2) dapat menentukan presisi 1 (precision) dari hasil 
penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari 
taksiran yang diperoleh; (3) sederhana, sehingga mudah 
dilaksanakan; (4) dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin 
dengan biaya serendah-rendahnya.126 
 
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagian taruna muslim tingkat II Politeknik Pelayaran Barombong, 

Makassar Sulawesi Selatan tahun pelajaran 2023/2024.  

Teknik pengambilan sampel adalah purposive random sampling. 

Secara purposive diambil taruna tingkat II pada masing-masing tingkatan 

sebagai sampel dengan alasan taruna tingkat I masih dipengaruhi karakter, 

disiplin, motivasi, dan perilaku belajarnya dari SMP dan SMA, sedangkan 

taruna tingkat III sedang melakukan kegiatan praktek lapangan.  

Penentuan sampel berdasarkan pendapat Arikunto (1992) bahwa: 

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100, 
lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 
penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat 
diambil antara 10 – 15 persen, atau 20 – 25 persen atau lebih, 
tergantung setidak-tidaknya dari: (1) kemampuan peneliti dilihat dari 
segi teknis, tenaga, dan dana; (2) sempit luasnya wilayah pengamatan 
dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data; 
dan (3) besar kecilnya risiko yang ditang6ung oleh peneliti. Untuk 

                                                             
125 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 2016), h. 104. 

126 Abustam, Idrus; Djaali; M. Asfah Rahman, Pedoman Praktis Penelitian & Penulisan 
Karya Tulis Ilmiah, (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian IKIP Ujung Pandang, 1996), h. 56. 
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penelitian yang risikonya besar, tentu saja jika sampel lebih besar, 
hasilnya akan lebih baik.127 
 
Berdasarkan pendapat tersebut, maka sampel penelitian ini diambil 

sebesar 25 persen dari jumlah populasi, sehingga diperoleh anggota sampel 

sebanyak 51 taruna muslim. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

            Pengambilan data dalam penelitian ini di lakukan dengan 

menggunakan cara sebagai berikut: 

     1. Kuesioner  

 Kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang pembinaan 

karakter, displin, motivasi, dan perilaku beribadah pada taruna Politeknik 

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

 Sugiyono (2004) menyatakan bahwa: 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan 
teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 
variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 
responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah 
responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang las. Kuesioner 
dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat 
diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos 
atau internet.128 
 

 Kemudian Arikunto (2016) menyatakan bahwa: 

Sebagian besar penelitian menggunakan kuesioner sebagai metode 
yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket 
memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul 

                                                             
127 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 1986), h. 107. 
128 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandnng: Alfabeta, 2004), h.162. 
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data. Memang kuesioner baik, asal cara dan pengadaannya mengikuti 
persyaratan yang telah digarikan dalam penelitian. Sekali lagi, 
sebelum kuesioner disusun, maka harus dilalui prosedur: (1) 
merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner, (2) 
mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner, 
(3) menjabarkan setiap variabel menjadi sub variabel yang lebih 
spesifik dan tunggal, (4) menentukan jenis data yang akan 
dikumpulkan, sekalipun untuk menentukan teknik analisanya.129 
 

 Abustam (1996) mengemukakan bahwa: 

Tujuan penggunaan kuesioner, adalah untuk: (1) memperoleh 
informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, (2) memperoleh 
informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. 
Mengingat terbatasnya masalah yang dapat ditanyakan dalam 
kuesioner, senantiasa perlu diingat agar pertanyaan-pertanyaan 
sedapat mungkin langsung berkaitan dengan hipotesis dan tujuan 
penelitian tersebut.130 

 

     2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2014) bahwa: 

Wawancara digunakan sebagai pendukung dari hasil penelitian yang 
tidak terungkap lewat kuesioner. Wawancara digunakan untuk 
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 
pendahaluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik 
pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 
sendiri atau self report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 
atau keyakinan.131 
 
Lebih lanjut Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa: 

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan cara 
bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah salah satu 

                                                             
129 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 2016), h. 192. 
 
130 Abustam, Idrus; Djaali; M. Asfah Rahman, Pedoman Praktis Penelitian & Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah, (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian IKIP Ujung Pandang, 1996), h. 76. 

131 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandnng: Alfabeta, 2014), h.157. 



124 
 

124 
  

bagian yang terpenting dari setiap penelitian. Tanpa wawancara 
peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh 
dengan jalan bertanya langsung kepada responden atau informan. 
Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian srvai 
(survey research). Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan 
informasi dan bukannya untuk mengubah atau pun mempengaruhi 
pendapat responden.132 
 
Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan 

metode interview dan juga kuesiner (angket) adalah: (1) bahwa subyek 

(responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, (2) 

bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya, (3) bahwa interpensi subyek tentang pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh peneliti.  

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara adalah: (1) 

pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas 

pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis 

pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah 

sebagai pengemudi jawaban responden; (2) pedoman wawancara 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci 

sehingga menyerupai chek list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v 

(check) pada nomor yang sesuai. 

Menurut Faisal (2012) bahwa melalui teknik wawancara, peneliti bisa 

merangsang responden agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas. 

                                                             
132 Abustam, Idrus; Djaali; M. Asfah Rahman, Pedoman Praktis Penelitian & Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah, (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian IKIP Ujung Pandang, 1996), h. 88. 
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Dengan wawancara juga, peneliti dapat menggali soal-soal penting yang 

belum terpikirkan dalam rencana penelitiannya.133 

     3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengambil data tentang jumlah taruna 

muslim pada Kampus Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi 

Selatan. Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode 

dokuemntasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya. 

 

D. Uji Coba Instrumen 

Data hasil penelitian sebelum dianalisis terlebih dahulu diadakan uji 

coba instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas.  

     1. Uji Validitas 

Suatu tes perlu valid untuk menentukan butir-butir pertanyaan yang 

terdapat pada instrumen, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid akan 

gugur. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas variabel penelitian adalah 

korelasi product moment. Kriteria pengujian adalah item dalam angket dinyatakan 

valid jika harga r hitung lebih besar dari harga r tabel pada taraf signifikan 95 

persen. 

                                                             
133 Faisal, Sanapiah & Mulyadi Guntur Waseso, Metodologi Penelitian Pendidikan, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 2012), h. 213. 
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Perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2, sedangkan 

ringkasan hasil uji valid dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 
 

No. Variabel 
Jumlah 

butir 
Jumlah 

butir gugur 

Nomor 
butir 
gugur 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Pendidikan karakter (X1) 
 
 
Disiplin (X2) 
 
Motivasi (X3) 
 
Perilaku beribadah (Y) 

85 
 
 

30 
 

47 
 

30 

7 
 
 

1 
 

2 
 

0 

9, 25, 39, 50, 
59, 71, 76 

 
22 

 
12, 34 

 
- 

Sumber: Hasil analisis uji validitas, lampiran 2 

      

2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes atau 

seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak 

berarti. Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas variabel penelitian, yaitu 

rumus koefisien alpha. Kriteria pengujian adalah item dalam tes dinyatakan reliabel 

jika harga r hitung lebih besar dari harga r tabel pada taraf signifikan 95 persen. 

Perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2, sedangkan 

ringkasan hasil uji reliabel dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
 

No. Variabel r hitung r table Keterangan 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Pendidikan karakter (X1) 
 
Disiplin (X2) 
 
Motivasi (X3) 

 
Perilaku beribadah (Y) 

0,96 
 

0,88 
 

0,94 
 

0,91 

0,444 
 

0,444 
 

0,444 
 

0,444 

Reliabel 
 

Reliabel 
 

Reliabel 
 

Reliabel 
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Sumber: Hasil analisis uji reliabilitas, lampiran 2 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

distribusi tabel frekuensi dan persentase serta histogram untuk mendapat 

data tentang: (1) gambaran pembinaan karakter pada taruna Politeknik  

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (2) gambaran displin pada 

taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (3) 

gambaran motivasi pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, (4) gambaran perilaku beribadah pada taruna Politeknik  

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

Rumus yang digunakan adalah: 

N

F
P    

di mana: 

P : Persentase 

F : Frekuensi 

N : Jumlah responden 

Regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan data tentang: 

(1) pengaruh pembinaan karakter terhadap perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (2) pengaruh 

disiplin terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan, (3) pengaruh motivasi terhadap 
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perilaku beribadah pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan. 

Regresi ganda digunakan untuk mendapatkan data tentang pengaruh 

pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi secara bersama-sama terhadap 

perilaku beribadah pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan. 

  Rumus regresi yang digunakan yaitu: 

Ŷ = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε (Sudjana, 2012) 

Keterangan: 

Ŷ  : perilaku beribadah  

X1  : pembinaan karakter  

X2  : disiplin 

X3  : motivasi  

βo  : konstanta regresi 

β1, β2, β3  : koefisien regresi 

ε  : galat (kekeliruan)134 

 Pengujian hipotesis pengaruh variabel bebas secara simultan atau 

bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan uji F. Kriteria pengujian 

adalah terima H0 jika nilai F-observasi lebih kecil dari pada nilai F-tabel pada 

taraf signifikan 0,05, dan dalam hal lain H0 ditolak dan H1 diterima.  

 Pengujian hipotesis pengaruh variabel bebas secara partial atau 

sendiri-sendiri terhadap variabel terikat digunakan uji t. Kriteria pengujian 

                                                             
134 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2012), h. 67. 
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adalah terima H0 jika nilai t-test lebih kecil dari pada nilai t-tabel pada taraf 

signifikan 0,05, dan dalam hal lain H0 ditolak dan H1 diterima.  

 Besarnya konstribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 

diketahui dengan membaca koefisien determinasinya (r2). Sehingga 

diketahui sumbangan efektif variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Perhitungan selanjutnya menggunakan program Statistic Program of Social 

Science (SPSS) versi 23.0 

Sebelum melakukan analisis atas data yang diperoleh, maka data 

harus memenuhi persyaratan analisis. Analisis regresi mempersyaratkan 

data harus berdistribusi normal dan linier. 

     1. Uji Normalitas 

 Kriteria yang digunakan untuk menyatakan normal tidaknya data 

adalah nilai skewness sebaran data minimal bernilai –1 dan maksimal 

bernilai +1 (-1 ≤ skewness data ≥ +1). Berdasarkan kriteria tersebut 

diperoleh hasil uji normalitas data sebagaimana yang disajikan dalam                 

Tabel 3.  

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Data Variabel Penelitian 

No. Variabel Nilai skewness Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Y 

X1 

X2 

X3 

0,026 

0,118 

0,332 

0,233 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 
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 Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa data variabel 

penelitian adalah berdistribusi normal. 

     2. Uji Linieritas  

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara sebaran 

data variabel terikat (Y) terhadap variabel bebas (X1, X2 dan X3) dinyatakan 

linier jika koefisien linieritasnya F-observasi lebih besar atau sama dengan 

nilai F-tabel pada taraf signifikan 95 persen. Berdasarkan kriteria tersebut 

diketahui status linieritas data seperti disajikan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Linieritas Data Variabel Penelitian 

No. Hubungan 
variabel 

Koefisien 
linieritas  

(F-observasi) 

F tabel 
(N=51);  
α = 0,05 

Koefisien 
probabilitas 

Ket. 

1. 

2. 

3. 

Y terhadap X1 

Y terhadap X2 

Y terhadap X3 

42,693 

43,571 

30,023 

4,02 

4,02 

4,02 

≤ 0,05 

≤ 0,05 

≤ 0,05 

Linier 

Linier 

Linier 

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel 

terikat (Y) terhadap variabel bebas (X1, X2 dan X3) adalah linier. Oleh karena 

itu persyaratan analisis memenuhi persyaratan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH 

A. Gambaran Umum Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi 

Selatan 

1. Sejarah Berdirinya Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi 
Selatan 

Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong sebelumnya dikenal dengan 

nama Balai Pendidikan Latihan Pelaut Dasar (BPLPD) dan kemudian diubah 

namanya menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) 
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Barombong yang menjadi salah satu sekolah pelayaran terbaik di Indonesia bahkan 

di Asia.  

Berdirinya Poltekpel Barombong diawali dengan Master Plan of Manpower 

Development and Training pada tahun 1970-an, armada nasional Indonesia 

membutuhkan tenaga pelaut dasar sebanyak 1.350 orang per tahun. Oleh karena itu, 

bulan Januari 1974 oleh Presiden Soerharto bersama dengan Perdana Menteri 

Jepang Kakuei Tanaka berkenan membicarakan kerja sama antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Jepang dalam memenuhi kebutuhan pelaut tingkat dasar.  

Selanjutnya bulan Mei 1975, tim survey dari Jepang yang dipimpin oleh Prof. 

Fumio Shitani memformulasikan basic design dan lokasi Pembangunan Rating 

School di 3 (tiga) lokasi, yaitu Belawan (Sumatera Utara), Ujung Pandang, dan 

Ambon. Tahun 1977, dilakukan survey khusus di Ujung Pandang yang hasilnya 

menunjukkan bahwa Barombong merupakan lokasi terbaik untuk Pembangunan 

tersebut dan kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan perjanjian kerjasama 

antara Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia 

Hidemichi Kira dan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri 

saat itu Jenderal Maradam Pangabean. 

Kemudian bulan Maret 1978 sampai dengan Maret 1980 merupakan masa 

Pembangunan infrastruktur melalui dana grant (hibah) dari Pemerintah Jepang 

sebesar ¥ 1.050.000,00 dengan dana pendukung sebesar Rp. 941.000,00 dari 

Pemerintah RI. Pertengahan Maret 1980, gedung beserta fasilitasnya diserahkan 

oleh Pemerintah Jepang kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.  
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Peresmian gedung dan fasilitasnya dilaksanakan tanggal 28 Juni 1980 oleh 

Menteri Perhubungan RI Roesmin Nurjadin dengan nama Balai Pendidikan dan 

Latihan Pelayaran Dasar (BPLPD) Barombong. Oleh karena itu, sampai saat ini 

tanggal 28 Juni diperingati sebagai hari ulang tahun BPLPD/BP2IP/Poltekpel 

Barombong. 

Tata Kelola BP2IP Barombong mengalami perubahan pada tahun 2019. 

Peraturan Menteri Perhubungan RI (PM) nomor PM 29 tahun 2019 tanggal 15 April 

2019, BP2IP Barombong berubah kelembagaan menjadi Politeknik Pelayaran 

Barombong yang namanya secara resmi dipublikasikan saat memperingati hari 

ulang tahun BPLPD/BP2IP/Poltekpel Barombong pada tanggal 28 Juni 2019. Nama 

Politeknik Pelyaran (Poltekpel) Barombong secara resmi digunakan mulai tanggal 1 

Juli 2019.  

Politekpel Barombong merupakan sekolah transportasi dibawah Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia yang telah menghasilkan ribuan pelaut handal dan 

mempunyai daya saing yang tinggi. Poltekpel Barombong mempunyai visi menjadi 

perguruan tinggi pelayaran niaga yang professional mandiri dan berwawasan 

global. Poltekpel Barombong yakin dapat menghasilkan pelaut yang bersaya saing 

tinggi, prima, professional, beretika, dan membanggakan. Beberapa alumninya 

sudah berkarya di Kementerian Perhubungan dan juga perusahaan-perusahaan 

nasional dan internasional. 

Poltekpel Barombong mempunyai program diklat kemandirian yang akan 

mendapatkan Sertifikat Kompetensi (Certificate of Competency/CoC) yang terdiri 

dari Diklat Pelaut Pembentukan dan Diklat Peningkatan Keahlian Pelaut. Selain itu, 

Poltekpel Barombong juga mempunyai Program Diklat Keterampilan (Certificate of 
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Competency/CoC) yang diperuntukkan bagi calon pelaut dan pelaut untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan The International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 

(STCW) 1978 amandemen 2010, suatu persyaratan sesuai standar internasional 

bagi pelaut di dunia yang ditentukan oleh International Maritime Organization 

(IMO).  

2. Sarana Prasarana Poltekpel Barombong Makassar Sulawesi Selatan 
 

Poltekpel Barombong beralamat di Jalan Permandian Alam Nomor 1 

Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan. Poltekpel 

Barombong merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan. 

Poltekpel Barombong mempunyai tugas menyelenggarakan pogram pendidikan 

vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pelayaran. 

Demi kelancaran kegiatan, maka sarana dan prasarana mutlak dilengkapi. 

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan dalam suatu proses upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan mutu akademik. Ketersediaan sarana dan 

prasarana tidak hanya dilihat dari kuantitas namun juga dari kualitas. 

Guna mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Poltekpel Barombong 

memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar 

terlaksana dengan baik. Berikut fasilitas-fasilitas yang ada di Poltekpel Barombong. 

a. Fasilitas laboratorium 
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 Laboratorium merupakan salah satu fasilitas praktek peserta diklat, seperti: 

(1) memahami bagaimana menangani situasi kebakaran di laboratorium fire 

fighting, (2) berlatih komunikasi bahasa tingkat umum hingga standar komunikasi 

maritim di laboratorium bahasa, (3) kecakapan tali temali di laboratorium bahari, 

(4) memahami prinsip kerja pembacaan peta navigasi secara manual dan 

mempelajari titik peta dan rambu peraturan yang ada di pelayaran di laboratorium 

menjangka peta, dan juga laboratorium  lainnya dengan peralatan yang lengkap. 

b. Fasilitas simulator 

 Fasilitas simulator yang ada di Poltekpel Barombong menjadi fasilitas 

unggulan dengan teknologi terkeni. Beberapa diantaranya seperti: (1) full mission 

ship bridge simulator, yaitu simulator anjungan kapal Dimana seluruh sistem kerja 

dan kelengkapan dibuat menyerupai seperti kondisi diatas kapal, (2) full mission 

ship engine simulator, yaitu simulator kamar mesin kapal, Dimana situasi, kondisi, 

dan alur kerja sesuai dengan di kamar mesin kapal, (3) ARPA (automatic radar 

plotting aid), yaitu simulator yang digunakan untuk berlayar pada kondisi pelayaran 

non visual, dan hanya mengandalkan pada pengamatan visual radar, (4) ECDIS 

(electronic chart display and information system) yaitu sistem navigasi informasi 

berbasis komputer yang sesuai dengan peraturan IMO, dan berbagai simulator 

lainnya. 

c. Fasilitas ruang kelas 

 Penunjang pembelajaran khususnya teori bagi peserta diklat baik 

pembentukan, peningkatan, maupun diklat keterampilan, terdapat ruang kelas 
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dengan dilengkapi pendingin udara (air conditioner), white board, dan proyektor 

LCD. 

 

 

d. Fasilitas asrama 

 Poltekpel Barombong sebagai lembaga diklat yang menerapkan sistem 

boarding school dan juga simulasi kehidupan di atas kapal bagi taruna taruni, 

melengkapi dengan asrama dengan total kapasitas 1.000 orang. 

3. Tenaga Pengajar dan Instruktur 

Poltekpel Barombong membina 3 (tiga) program studi, yaitu: program studi 

nautika, program studi permesinan kapal, dan program studi manajemen 

transportasi laut. Oleh karena itu, diperlukan tenaga pengajar di masing-masing 

program studi. 

Tenaga pengajar di Poltekpel Barombong terdiri atas: (1) jurusan nautika 

berjumlah 92 orang dengan rincian 25 tenaga pengajar status PNS 26 tenaga 

pengajar umum, 8 orang PNS umum, 33 non PNS, (2) jurusan teknika berjumlah 69 

orang dengan rincian 24 orang pengajar PNS, 20 orang pengajar umum, 7 orang PNS 

umum, 18 orang non PNS, dan (3) jurusan manajemen transportasi laut berjumlah 

18 orang dengan rincian 9 orang dosen PNS, 9 orang dosen umum,  

B. Analisis Deskripsi 

 Deskripsi data ini bertujuan untuk mendapatkan: (1) gambaran pembinaan 

karakter pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan, 
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(2) gambaran displin pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, (3) gambaran motivasi pada taruna Politeknik  Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan, dan (4) gambaran perilaku beribadah pada 

taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan.  

 Penyajian data telah diolah secara deskriptif, yaitu dengan menggunakan 

nilai rata-rata atau mean, median, modus, standar deviasi atau simpangan baku, 

distribusi tabel frekuensi, dan histogram. 

1. Gambaran Pembinaan Karakter pada Taruna Politeknik Pelayaran 
Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

 Data pembinaan karakter pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan diperoleh dengan mengembangkan kuesioner. Kuesioner 

tersebut awalnya terdiri atas 85 butir pertanyaan. Setelah diuji coba, maka terdapat 

7 butir pertanyaan dinyatakan gugur dan 78 butir pertanyaan dinyatakan valid dan 

akan ditanyakan kepada responden. 

 Skor masing-masing butir adalah 1 sampai 5. Skor 5 diberikan bilamana 

responden menjawab sangat sering, skor 4 diberikan bilamana responden 

menjawab sering, skor 3 diberikan bilamana responden menjawab kadang-kadang, 

skor 2 diberikan bilamana responden menjawab jarang, dan skor 1 diberikan 

bilamana responden menjawab tidak pernah. Skor tertinggi yang kemungkinan 

diperoleh responden adalah 390 dan skor terendah adalah 78. 

 Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai variabel pembinaan karakter 

pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan diperoleh 
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rentangan skor dari 80 sampai 389, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4 

analisis statistik deskriptif  variabel penelitian. 

 Hasil penelitian menunjukkan peroleh mean sebesar 236,5294; median 

sebesar 249,00, modus sebesar 209,00, standar deviasi sebesar 67,87263; dan 

distribusi tabel frekuensi dapat dilihat pada Tabel 5 yang dipertegas dengan 

histogram pada Gambar 5. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pembinaan Karakter pada Taruna Politeknik 

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

No. Nilai Kategori Penilaian Frekuensi (F) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

78 – 140 

141 – 203 

204 – 266 

267 – 328 

329 – 390 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

  5 

 9 

25 

 8 

  4 

  9,80 

17,65 

49,02 

15,69 

7,84 

 Jumlah  51 100,00 

Sumber: survei, tahun 2024 

 Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 5 diperoleh tingkat pembinaan karakter 

pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dari 51 

responden, yang menyatakan sangat rendah sebanyak 5 orang atau 9,80 persen, 

rendah sebanyak 9 orang atau 17,65 persen, sedang sebanyak 25 orang atau 49,02 

persen, tinggi sebanyak 8 orang atau 15,69 persen, dan sangat tinggi sebanyak 4 
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orang atau 7,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan karakter pada 

taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan 

sedang atau perlu ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. 

Frekuensi 

 25 

 

 20         

                         

15 

 

12                          

                             

 5                          

                                       

  0    

     78-140    141-203   204-266  267-328    329-390 

                   Nilai 

Keterangan: 

  : sangat rendah : tinggi 

  : rendah    : sangat tinggi 
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  : sedang 

Gambar 5. Histogram Pembinaan Karakter 

 

2. Gambaran Disiplin pada Taruna Politeknik Pelayaran Barombong 
Makassar Sulawesi Selatan 

 

 Data disiplin pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan diperoleh dengan mengembangkan kuesioner. Kuesioner tersebut 

awalnya terdiri atas 30 butir pertanyaan. Setelah diuji coba, maka terdapat 1 butir 

pertanyaan dinyatakan gugur dan 29 butir pertanyaan dinyatakan valid dan akan 

ditanyakan kepada responden. 

 Skor masing-masing butir adalah 1 sampai 5. Skor 5 diberikan bilamana 

responden menjawab sangat sering, skor 4 diberikan bilamana responden 

menjawab sering, skor 3 diberikan bilamana responden menjawab kadang-kadang, 

skor 2 diberikan bilamana responden menjawab jarang, dan skor 1 diberikan 

bilamana responden menjawab tidak pernah. Skor tertinggi yang kemungkinan 

diperoleh responden adalah 145 dan skor terendah adalah 29. 

 Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai variabel disiplin pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan diperoleh rentangan 

skor dari 30 sampai 144, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4 analisis 

statistik deskriptif  variabel penelitian. 

 Hasil penelitian menunjukkan peroleh mean sebesar 88,0392; median 

sebesar 86,00, modus sebesar 89,00, standar deviasi sebesar 21,86775; dan 
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distribusi tabel frekuensi dapat dilihat pada Tabel 6 yang dipertegas dengan 

histogram pada Gambar 6. 

 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Disiplin pada Taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

No. Nilai Kategori Penilaian Frekuensi (F) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

29 – 52 

53 – 76 

77 – 100 

101 – 124 

125 - 145 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

  3 

 5 

33 

 8 

  2 

  5,88 

9,80 

64,71 

15,69 

3,92 

 Jumlah  51 100,00 

Sumber: survei, tahun 2024 

  Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 6 diperoleh tingkat disiplin pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dari 51 responden, 

yang menyatakan sangat rendah sebanyak 3 orang atau 5,88 persen, rendah 

sebanyak 5 orang atau 9,80 persen, sedang sebanyak 33 orang atau 64,71 persen, 

tinggi sebanyak 8 orang atau 15,69 persen, dan sangat tinggi sebanyak 2 orang atau 

3,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin pada taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau perlu 

ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim.  
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Frekuensi 
 35 

 

 30 

 

 25 

 

 20         

                         

15 

 

12                          

                             

 5                          

                                       

  0    

       29-52       53-76      77-100    101-124   125-145 



143 
 

143 
  

                   Nilai 

Keterangan: 

  : sangat rendah : tinggi 

  : rendah    : sangat tinggi 

  : sedang 

Gambar 6. Histogram Disiplin 

 

3. Gambaran Motivasi pada Taruna Politeknik Pelayaran Barombong 
Makassar Sulawesi Selatan 

 Data motivasi pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan diperoleh dengan mengembangkan kuesioner. Kuesioner tersebut 

awalnya terdiri atas 47 butir pertanyaan. Setelah diuji coba, maka terdapat 2 butir 

pertanyaan dinyatakan gugur dan 45 butir pertanyaan dinyatakan valid dan akan 

ditanyakan kepada responden. 

 Skor masing-masing butir adalah 1 sampai 5. Skor 5 diberikan bilamana 

responden menjawab sangat setuju, skor 4 diberikan bilamana responden 

menjawab setuju, skor 3 diberikan bilamana responden menjawab ragu-ragu, skor 2 

diberikan bilamana responden menjawab tidak setuju, dan skor 1 diberikan 

bilamana responden menjawab sangat tidak setuju. Skor tertinggi yang 

kemungkinan diperoleh responden adalah 225 dan skor terendah adalah 45. 

 Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai variabel motivasi pada 

taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan diperoleh 
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rentangan skor dari 45 sampai 220, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4 

analisis statistik deskriptif  variabel penelitian. 

 Hasil penelitian menunjukkan peroleh mean sebesar 114,6863; median 

sebesar 118,00, modus sebesar 118,00, standar deviasi sebesar 36,23064; dan 

distribusi tabel frekuensi dapat dilihat pada Tabel 7 yang dipertegas dengan 

histogram pada Gambar 7. 

 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Motivasi pada Taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

No. Nilai Kategori Penilaian Frekuensi (F) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

45 – 81 

82 – 117 

118 – 153 

154 – 189 

190 - 225 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 10 

11 

25 

 4 

  1 

  19,61 

21,57 

49,02 

7,84 

1,96 

 Jumlah  51 100,00 

Sumber: survei, tahun 2024 

Berdasarkan Tabel 7 dan gambar 7 diperoleh tingkat motivasi pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dari 51 responden, 

yang menyatakan sangat rendah sebanyak 10 orang atau 19,61 persen, rendah 

sebanyak 11 orang atau 21,57 persen, sedang sebanyak 25 orang atau 49,02 persen, 
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tinggi sebanyak 4 orang atau 7,84 persen, dan sangat tinggi sebanyak 1 orang atau 

1,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pada taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau perlu 

ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim.  

 

 

 

Frekuensi 

 25 

 

 20         

                         

15 

 

12                          

                             

 5                          

                                       

  0    

      45-81       82-117   118-153  154-189    190-225 
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                   Nilai 

Keterangan: 

  : sangat rendah : tinggi 

  : rendah    : sangat tinggi 

  : sedang 

Gambar 7. Histogram Motivasi 

4. Gambaran Perilaku Beribadah pada Taruna Politeknik Pelayaran 
Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

 Data perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan diperoleh dengan mengembangkan kuesioner. Kuesioner 

tersebut awalnya terdiri atas 30 butir pertanyaan. Setelah diuji coba, tidak terdapat 

butir pertanyaan dinyatakan gugur sehingga semua pertanyaan dinyatakan valid 

dan akan ditanyakan kepada responden. 

 Skor masing-masing butir adalah 1 sampai 5. Skor 5 diberikan bilamana 

responden menjawab sangat sering, skor 4 diberikan bilamana responden 

menjawab sering, skor 3 diberikan bilamana responden menjawab kadang-kadang, 

skor 2 diberikan bilamana responden menjawab jarang, dan skor 1 diberikan 

bilamana responden menjawab tidak pernah. Skor tertinggi yang kemungkinan 

diperoleh responden adalah 150 dan skor terendah adalah 30. 

 Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai variabel perilaku beribadah 

pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan diperoleh 



147 
 

147 
  

rentangan skor dari 31 sampai 145, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4 

analisis statistik deskriptif  variabel penelitian. 

 Hasil penelitian menunjukkan peroleh mean sebesar 89,5686; median 

sebesar 87,00, modus sebesar 90,00, standar deviasi sebesar 22,99587; dan 

distribusi tabel frekuensi dapat dilihat pada Tabel 8 yang dipertegas dengan 

histogram pada Gambar 8. 

Berdasarkan Tabel 8 dan gambar 8 diperoleh tingkat perilaku beribadah 

pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dari 51 

responden, yang menyatakan sangat rendah sebanyak 3 orang atau 5,88 persen, 

rendah sebanyak 7 orang atau 13,73 persen, sedang sebanyak 30 orang atau 58,82 

persen, tinggi sebanyak 8 orang atau 15,69 persen, dan sangat tinggi sebanyak 3 

orang atau 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang 

atau perlu ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Perilaku Beribadah pada Taruna Politeknik 

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

No. Nilai Kategori Penilaian Frekuensi (F) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

30 – 54 

55 – 78 

79 – 102 

103 – 126 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

  3 

 7 

30 

 8 

  5,88 

13,73 

58,82 

15,69 
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5. 127 - 150 Sangat tinggi   3 5,88 

 Jumlah  51 100,00 

Sumber: survei, tahun 2024 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Pengaruh Pembinaan Karakter terhadap Perilaku Beribadah pada 

Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

 Kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 

terima Ho jika nilai F-observasi lebih kecil dari pada nilai F-tabel pada taraf 

signifikan 0,05, dalam hal lain Ho ditolak dan H1 diterima. 

 Hasil penelitian diperoleh nilai df = 1/49, di mana F-observasi = 24,194 lebih 

besar dari F-tabel (α = 0,05) = 4,03. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya pembinaan karakter 

berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran 

Barombong Makassar Sulawesi Selatan.  

Frekuensi 

 30 

 

 25 

 

 20         

                         

15 
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12                          

                             

 5                          

                                       

  0    

      30-54       55-78       79-102   103-126    127-150 

                   Nilai 

Keterangan: 

  : sangat rendah : tinggi 

  : rendah    : sangat tinggi 

  : sedang 

Gambar 8. Histogram Perilaku Beribadah 

Gambaran singkat hasil penelitian disajikan dalam Tabel 9 sebagai berikut. 

Tabel 9. Anova Variabel X1 ke Y 

Sumber 
variasi 

Jumlah 
kuadrat 

(JK) 

df Rerata 
kuadrat 

(RK) 

F-
observasi 

F-
tabel  

(α = 
0,05) 

Regression        
8739,915 

      
1 

    
8739,915 

24,194 4,03 

Residual                  
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17700,595 49 361,237 

Total      
26440,10 

    
50 

   

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Dependent Variable: Y  

Sumber: Hasil analisis regresi, lampiran 6 

 

 Hasil analisis yang diperoleh memberikan koefisien regresi yang 

dituangkan dalam persamaan garis regresi hasil analisis, yaitu: 

 Ŷ = 43,494 + 0,195 X1  

Nilai regresi di atas menyatakan bahwa jika pada pembinaan karakter 

terjadi penambahan secara optimal sebesar 1 unit atau 100 persen, maka 

diperoleh penambahan nilai perilaku beribadah sebesar 43,689. 

Sumbangan efektif variabel pembinaan karakter terhadap variabel 

perilaku beribadah diketahui dengan membaca koefisien determinasinya 

(R2) = 0,331. Nilai R2 tersebut menunjukkan bahwa sumbangan efektif 

variabel pembinaan karakter terhadap variabel perilaku beribadah 

sebesar 33,10 persen. Sementara 66,90 persen karena pengaruh faktor 

lainnya.  

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembinaan karakter berpengaruh 

terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan karakter dapat 

meningkatkan perilaku beribadah taruna. 

2. Pengaruh Disiplin terhadap Perilaku Beribadah pada Taruna 

Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

 Kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 

terima Ho jika nilai F-observasi lebih kecil dari pada nilai F-tabel pada taraf 

signifikan 0,05, dalam hal lain Ho ditolak dan H1 diterima. 
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 Hasil penelitian diperoleh nilai df = 1/49, di mana F-observasi = 23,813 lebih 

besar dari F-tabel (α = 0,05) = 4,03. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya disiplin berpengaruh 

terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan.  

Gambaran singkat hasil penelitian disajikan dalam Tabel 10 sebagai berikut. 

Tabel 10. Anova Variabel X2 ke Y 

Sumber 
variasi 

Jumlah 
kuadrat 

(JK) 

Df Rerata 
kuadrat 

(RK) 

F-
observasi 

F-
tabel  

(α = 
0,05) 

Regression        
8647,109 

      
1 

    
8647,109 

23,813 4,03 

Residual      
17793,401 

    
49 

      
363,131 

  

Total      
26440,510 

    
50 

   

a. Predictors: (Constant), X2 

b. Dependent Variable: Y  

Sumber: Hasil analisis regresi, lampiran 6 

 

 Hasil analisis yang diperoleh memberikan koefisien regresi yang 

dituangkan dalam persamaan garis regresi hasil analisis, yaitu: 

 Ŷ = 36,624 + 0,601 X2  

Nilai regresi di atas menyatakan bahwa jika pada disiplin terjadi 

penambahan secara optimal sebesar 1 unit atau 100 persen, maka 

diperoleh penambahan nilai perilaku beribadah sebesar 37,225. 

Sumbangan efektif variabel disiplin terhadap variabel perilaku beribadah 

diketahui dengan membaca koefisien determinasinya (R2) = 0,327. Nilai R2 

tersebut menunjukkan bahwa sumbangan efektif variabel disiplin 
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terhadap variabel perilaku beribadah sebesar 32,70 persen. Sementara 

67,30 persen karena pengaruh faktor lainnya.  

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa disiplin berpengaruh terhadap 

perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dapat meningkatkan perilaku 

beribadah taruna sebagai seorang muslim. 

3. Pengaruh Motivasi terhadap Perilaku Beribadah pada Taruna 

Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

 Kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 

terima Ho jika nilai F-observasi lebih kecil dari pada nilai F-tabel pada taraf 

signifikan 0,05, dalam hal lain Ho ditolak dan H1 diterima. 

 Hasil penelitian diperoleh nilai df = 1/49, di mana F-observasi = 20,162 lebih 

besar dari F-tabel (α = 0,05) = 4,03. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya motivasi berpengaruh 

terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan.  

Gambaran singkat hasil penelitian disajikan dalam Tabel 11 sebagai berikut. 

Tabel 11. Anova Variabel X3 ke Y 

Sumber 
variasi 

Jumlah 
kuadrat 

(JK) 

df Rerata 
kuadrat 

(RK) 

F-
observasi 

F-
tabel  

(α = 
0,05) 

Regression        
7707,931 

      
1 

    
7707,931 

20,162 4,03 

Residual      
18732,579 

    
49 

      
382,298 
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Total      
26440,510 

    
50 

   

a. Predictors: (Constant), X3 

b. Dependent Variable: Y  

Sumber: Hasil analisis regresi, lampiran 6 

 

 Hasil analisis yang diperoleh memberikan koefisien regresi yang 

dituangkan dalam persamaan garis regresi hasil analisis, yaitu: 

 Ŷ = 50,266 + 0,343 X3  

Nilai regresi di atas menyatakan bahwa jika pada motivasi terjadi 

penambahan secara optimal sebesar 1 unit atau 100 persen, maka 

diperoleh penambahan nilai perilaku beribadah sebesar 50,609. 

Sumbangan efektif variabel motivasi terhadap variabel perilaku beribadah 

diketahui dengan membaca koefisien determinasinya (R2) = 0,292. Nilai R2 

tersebut menunjukkan bahwa sumbangan efektif variabel motivasi 

terhadap variabel perilaku beribadah sebesar 29,20 persen. Sementara 

70,80 persen karena pengaruh faktor lainnya.  

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh 

terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan. Penemuan tersebut menggambarkan bahwa 

setiap kegiatan yang dilakukan seseorang termasuk kegiatan ibadah taruna 

harusnya di dorong oleh motivasi.  

4. Pengaruh Pembinaan Karakter, Disiplin, dan Motivasi Secara 

Bersama-sama terhadap Perilaku Beribadah pada Taruna 

Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 

 Kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 

terima Ho jika nilai F-observasi lebih kecil dari pada nilai F-tabel pada taraf 

signifikan 0,05, dalam hal lain Ho ditolak dan H1 diterima. 
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 Hasil penelitian diperoleh nilai df = 3/47, di mana F-observasi = 15,163 lebih 

besar dari F-tabel (α = 0,05) = 2,56. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya pembinaan karakter, 

disiplin, dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku 

beribadah pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan.  

Gambaran singkat hasil penelitian disajikan dalam Tabel 12 sebagai berikut. 

Tabel 12. Anova Variabel X1, X2, X3 ke Y 

Sumber 
variasi 

Jumlah 
kuadrat 

(JK) 

Df Rerata 
kuadrat 

(RK) 

F-
observasi 

F-
tabel  

(α = 
0,05) 

Regression        
13004,113 

      
3 

    
4334,704 

15,163 2,75 

Residual        
13436,397 

    
47 

      
285,881 

  

Total        
26440,510 

    
50 

   

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y  

Sumber: Hasil analisis regresi, lampiran 6 

 

 Hasil analisis yang diperoleh memberikan koefisien regresi ganda 

yang dituangkan dalam persamaan garis regresi hasil analisis, yaitu: 

 Ŷ = 17,264 + 0,101 X1 + 0,354 X2 + 0,150 X3 

Nilai regresi di atas menyatakan bahwa jika pada pembinaan karakter, 

disiplin, dan motivasi terjadi penambahan secara optimal sebesar 1 unit 

atau 100 persen, maka diperoleh penambahan nilai perilaku beribadah 

sebesar 17,869. 

Variabel bebas yang paling kuat korelasinya terhadap variabel terikat 

adalah disiplin yaitu sebesar 0,337 atau 33,70 persen. Sumbangan efektif 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat diketahui 
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dengan membaca koefisien determinasinya (R2) = 0,492. Nilai R2 tersebut 

menunjukkan bahwa sumbangan efektif variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat sebesar 49,20 persen. Sementara 50,80 

persen karena pengaruh faktor lainnya.  

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembinaan karakter, 

disiplin, dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku 

beribadah pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi 

Selatan. Penemuan tersebut sesuai dengan gambaran hasil penelitian di 

mana pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi berada dalam kategori 

sedang menyebabkan perilaku beribadah juga dalam kategori sedang.  

B. Pembahasan 

    1. Gambaran Pembinaan Karakter pada Taruna Politeknik Pelayaran 
Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 
Hasil penelitian menemukan bahwa pembinaan karakter pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang 

atau perlu ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. 

Terbatasnya pembinaan karakter disebabkan oleh perlakuan yang sama pada 

taruna. Padahal setiap taruna memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang 

cenderung pendiam, penurut, dan disiplin, tapi ada juga taruna yang sangat aktif dan 

kreatif. 

Sesuai pendapat Chulsum, dkk (2016) menyatakan bahwa: 

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti yang menjadi ciri 

khas seseorang. Karakter adalah takdir. Karakter yang membentuk takdir 

dari seorang pribadi dan takdir seluruh masyarakat. Karakter adalah sifat 

pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi 
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penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi. Karakter 

adalah nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, 

nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang 

terpatri dalam diri dan terwujud dalam perilaku.135 

 

Salah satu pembina karakter di Politeknik Pelayaran Barombong dibina oleh 

tentara dari angkatan laut. Keterlibatan tentara dalam pembinaan ketarunaan akan 

memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif salah satunya adalah 

kepatuhan taruna dalam mengikuti segala arahan dari Pembina. Meskipun 

kepatuhan yang diperlihatkan oleh taruna karena takutnya mendapat hukuman jika 

melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan 

Pembina. Kepatuhan yang demikian ini akan berdampak negatif pada karakter dari 

taruna tersebut. Taruna demikian saat telah tamat bisa menjadi pribadi yang bebas 

tanpa memandang norma atau aturan agama. Saat bekerja di perusahaan pelayaran, 

dengan pendapatan yang melebihi kebutuhannya, akan menghamburkan uangnya 

pada perbuatan bertentangan dengan agama. 

Pernyataan tersebut terungkap dari salah seorang Responden A saat ditanya 

tentang pembinaan karakter di kampusnya. Ia menuturkan bahwa: 

Jika dalam model pembinaan tersebut merasa selalu tertekan karena model 

pembinaan yang dilakukan mirip dengan model militer. Padahal saya ini 

nantinya akan bekerja di kapal bukan mau jadi tentara. Jadi kegiatan 

pembinaan yang dilakukan terus terang saya ikuti supaya tidak melanggar 

tata tertib kampus. Takutnya kalau banyak pelanggaran bisa di keluarkan. 

Jadi diikuti saja pola pembinaan yang dilakukan di kampus ini.136 

                                                             
135 Chulsum, Umi dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: 

Yoshiko, 2016), h. 46. 
136  Responden A. (19 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 22 April 2024. 
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Pembina ketarunaan pasti menginginkan semua taruna memiliki karakter 

yang baik. Tujuan ini dapat tercapai dengan peran aktif semua stakeholder di 

Politeknik Pelayaran Barombong terutama Pembina taruna dan dosen. Para 

pembina diharapkan mengembangkan potensi dasar dalam diri taruna sehingga 

menjadi individu yang berpikiran baik, dan berperilaku baik.  

Pembinaan karakter bukan hanya sekedar menanamkan mana yang benar 

dan mana yang salah. Pembinaan karakter diharapkan menanamkan kebiasaan-

kebiasaan yang lebih baik, sehingga taruna mampu bersikap dan bertindak 

berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Pembinaan karakter bagi taruna diharapkan 

bermanfaat dan berguna agar setelah menamatkan pendidikannya di Politeknik 

Pelayaran Barombong akan menjadi pelaut yang memiliki kecerdasan intelektual 

dan emosional yang sesuai dengan aturan dalam agama Islam. 

Taruna setelah bekerja di kapal diharapkan tetap memiliki moral, akhlak, 

dan budi pekerti seperti yang telah ditanamkan dan diajarkan di kampusnya. Senada 

pendapat Sabri (2012) menyatakan bahwa: 

Karakter merupakan istilah yang memiliki kedekatan makna dengan 
moral, akhlak, budi pekerti. Meski bersifat immaterial namun 
keberadaan karakter tak ubahnya nafas bagi manusia. Apabila seorang 
manusia memiliki karakter yang baik maka manusia akan berada pada 
titik derajat malaikat demikian pula sebaliknya. Jika manusia tidak 
memiliki karakter dan tidak mengendalikan nafsunya maka dia akan 
bersikap sama bahkan lebih rendah dibanding hewan. Nafsu hewani 
merupakan realitas manusia bumi yang berorientasi pada pemenuhan 
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sifat-sifat bumi seperti, bendawi, materil, dan sesaat seperti makan, 
minum, hubungan seks, haus kuasa, dan seterusnya.137 

 
      2. Gambaran Disiplin pada Taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan 
 

Hasil penelitian menemukan bahwa disiplin pada taruna Politeknik 

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau perlu 

ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. Terbatasnya 

disiplin tarunat tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terdapatnya 

taruna yang terlambat dalam melaksanakan kegiatan ibadah, pelaksanaan aturan 

yang tidak konsisten dengan melibatkan senior, perlakuan taruna yang dirasakan 

masih kurang merata, dan sebagainya. 

 Penemuan tersebut terungkap lewat penuturan Responden B bahwa: 

Persoalan disiplin taruna di Politeknik Pelayaran Barombong 
sebenarnya masih lebih baik. Hal ini didasari dengan adanya aturan 
yang telah disepakati oleh seluruh unsur pihak kampus, orang tua 
taruna, dan taruna itu sendiri. Selanjutnya aturan tersebut di susun 
dan diterbitkan dalam bentuk buku yang harus dipahami dan dipatuhi 
oleh semua taruna. Meskipun telah diterapkan aturan secara ketat 
namun selama ini masih terdapat taruna yang sering melanggar 
seperti terlambat dating ke masjid, bahkan ada yang tidak 
melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim terutama jika 
kontrol dari Pembina yang terkadang agak longgar.138 
 
Senada dengan Responden C (wawancara, 22 April 2024) menuturkan 

bahwa: 

Pelanggaran yang terkadang dilakukan temannya terjadi juga 
disebabkan oleh tidak konsistennya aturan yang telah disepakati. 
Artinya terkadang diberlakukan secara ketat namun juga terdapat 
longgarnya lagi pengawasan, terutama jika pelaksanaan ibadah shalat. 

                                                             
137 Sabri, Muhammad, Menemukan Kembali Jejak Abadi Menuju Tuhan, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 29. 
138 Responden B. (19 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 22 April 2024. 
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Hal ini biasanya karena terkadang senior atau Pembina merasa sudah 
percaya kepada taruna jika taruna sudah menuju masjid padahal 
setelah melihat Pembina kurang mengontrol, terkadang ada taruna 
yang mencari celah untuk menuju kamarnya pergi tidur.139 
 

 Terdapatnya taruna yang kurang disiplin sebenarnya juga disebabkan 

oleh tindakan pembina ketarunaan, di mana terdapat perlakuan yang tidak 

merata. Hal ini disebabkan pelibatan senior dalam membimbing yuniornya. 

Ketidak merataan tersebut seperti pelaksanaan aturan yang ketat terutama 

untuk taruna Tingkat I dan II, tetapi pada taruna Tingkat III terdapat 

kelonggaran.  

 Penerapan disiplin di Politeknik Pelayaran Barombong cenderung 

bersifat ke unsur pemaksaan supaya taruna mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan. Kurang memberikan kesadaran bagi taruna untuk menerapkan 

disiplin bagi dirinya. Akhirnya taruna terbiasa melaksanakan aturan jika ada 

kontrol dari Pembina. Setelah Pembina tidak melihat kegiatan taruna, maka 

terdapat taruna yang berbuat tidak sesuai aturan. Taruna semestinya 

diberikan pemahaman lebih mendalam agar mereka menyadari bahwa pola 

disiplin yang dilaksanakan merupakan salah satu cara supaya terbiasa dalam 

kehidupan sehari-hari. Harapan yang diinginkan adalah setelah tamat dan 

bekerja di Perusahaan pelayaran, pola disiplin di kampus semestinya 

diimplementasikan dalam aktivitas pekerjaan sebagai seorang pelaut 

professional. 

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara tersebut, maka untuk lebih 
meningkatkan disiplinan taruna di Politeknik Pelayaran Barombong 

                                                             
139 Responden C. (20 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 22 April 2024. 
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diperlukan perlakuan yang sama dan merata dengan lebih 
meningkatkan kontrol kepada semua taruna. Hal sesuai dengan 
pendapat Relly dalam Lewis (2010) bahwa disiplin merupakan 
kontrol. Kontrol disini adalah pengendalian terhadap tingkah laku 
seseorang ke arah yang diharapkan, sehingga pekerjaan yang 
dilaksanakan tercapai lebih efektif.140 Senada dengan itu Torrance dan 
Strom dalam Sahertian (2014) mengemukakan bahwa disiplin 
merupakan kontrol bagi tingkah laku individu, mana yang 
diperbolehkan dan tidak oleh lingkungannya.141 

 
     3. Gambaran Motivasi pada Taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan 
 

Hasil penelitian menemukan bahwa motivasi pada taruna Politeknik 

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau perlu 

ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. Terbatasnya 

motivasi ibadah tersebut disebabkan oleh kurangnya motivasi intrinsik 

menyebabkan kurang menunjangnya kesadaran sendiri, perasaan senang dalam 

beribadah, dan sebagainya. 

 Taruna dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya cenderung rajin karena 

dorongan dari luar. Misalnya, pengawasan yang ketat dari Pembina atau dorongan 

supaya dapat nilai baik dari dosen. Taruna kurang kesadaran dari dalam diri sendiri 

untuk beribadah. Kurangnya kesadaran bahwa beribadah merupakan kewajiban 

seorang muslim. Hal ini menyebabkan taruna kelihatan rajin beribadah, tetapi 

setelah mereka tamat dan bekerja di Perusahaan pelayaran, banyak dari mereka 

yang sudah tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai seorang muslim. 

Berbagai alasan yang dikemukakan, seperti tidak bisa puasa karena pekerjaan berat, 

                                                             
140 Lewis, Organization and Management, Penerjemah Hasini Ali, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), h. 44. 

141 Sahertian, Dimensi Administrasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 201), h. 
27. 
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tidak bisa shalat subuh karena telat bangun disebabkan dinas jaga tadi malam, dan 

berbagai alasannya lainnya. 

Penemuan tersebut juga dikemukakan lewat penuturan Responden D 

(wawancara, 22 April 2024) bahwa: 

Selama ini sepertinya saya rajin ke masjid atau puasa lebih terpokus 
untuk memperoleh nilai yang memuaskan dari dosen. Biasanya ada 
dosen yang senang jika taruna rajin ke masjid, dosen itu langsung 
meluluskan pada mata kuliah yang diampuhnya. Ataupun saya rajin 
beribadah hanya untuk menghadapi semester, setelah itu semester 
kegiatan ibadah terutama ke masjid kadang saya tidak laksanakan 
terutama jika tidak dilihat oleh Pembina.142 
 
Berdasarkan temuan tersebut, maka untuk meningkatkan motivasi 

ibadah taruna perlu diperhatikan kondisi taruna tersebut dengan 

memberikan arahan agar taruna sadar bahwa melaksanakan kegiatan ibadah 

bukan untuk mengajar nilai supaya bisa cepat lulus. Akan tetapi 

melaksanakan kegiatan ibadah lebih bagus disebabkan karena motivasi atau 

kesadaran diri sendiri sebagai seorang muslim. Oleh karena beribadah untuk 

mendapatkan rahmat dari Allah swt.  

Sesuai pendapat Uno (2011) bahwa: 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 
bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 
menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 
dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang 
didasarkan atas motivaasi tertentu mengandung tema sesuai dengan 
motivasi yang mendasarinya.143 

 

                                                             
142 Responden D. (20 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 22 April 2024. 

143 Uno, Hamzah B., Teori Motivasi & Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 3. 
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4. Gambaran Perilaku Beribadah pada Taruna Politeknik Pelayaran 
Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 
Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang 

atau belum memadai dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. Perilaku 

beribadah taruna Politeknik Pelayaran Barombong yang perlu ditingkatkan 

terutama terjadi saat taruna tidak berada dalam asrama atau pulang ke rumah. 

Disaat pesiar, taruna menggunakan kesempatan untuk istirahat total dirumahnya. 

Oleh karena kegiatan selama berada di kampus sangat menguras waktu dan tenaga, 

yang membuat taruna kurang istirahat.  

 Pernyataan tersebut sesuai dengan penuturan Responden E (wawancara, 22 

April 2024) yang menyatakan bahwa: 

Saya jika keluar dari asrama terkadang tidak melaksanakan shalat, terutama 

shalat subuh karena terlambat bangun. Saya malas bangun karena 

kesempatan untuk tidur. Bahkan saya kadang tidur sampai siang. Kalau 

shalat lainnya selain subuh kadang juga saya tidak laksanakan.144 

 

 Penuturan lainnya oleh Responden F (wawancara, 23 April 2024) bahwa: 

Saya jika waktu pesiar tidak melaksanakan shalat 5 waktu, karena di asrama 

kurang istirahat, mana kegiatan perkuliahan, kegiatan olah raga, dan 

kegiatan lainnya yang sangat menguras tenaga. Hal ini membuat saya jika di 

luar asrama betul-betul saya gunakan untuk istirahat. Apalagi saya cuma 

menyewa kamar kalau pesiar, tidak tinggal sama orang tua, karena saya 

orang luar daerah.145 

 

                                                             
144 Responden E. (19 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 22 April 2024. 

145 Responden F. (20 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 
Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 23 April 2024. 
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 Adapun saat taruna saat berada di asrama, secara umum lebih banyak yang 

melaksanakan ibadahnya. Hal ini karena kontrol yang ketat dilaksanakan oleh 

pembina. Akan tetapi, kegiatan ibadah yang dilakukan diasrama bagi taruna sangat 

membebani. Meskipun demikian, terdapat juga taruna yang terkadang tidak 

menjalankan kegiatan ibadahnya. Hal ini dilakukannya, jika yang menjadi pengawas 

adalah teman mereka sendiri.  

 Pernyataan tersebut terungkap dari penuturan Responden G (wawancara, 

23 April 2024) bahwa: 

Saya jika pengawas yang bertugas itu hari adalah senior, maka saya rajin ke 

masjid. Akan tetapi jika yang mengawas adalah teman sendiri, terkadang 

saya tetap tinggal di kamar. Teman sendiri segan tuk menegur atau 

memerintah dengan tegas.146  

 

 Berdasarkan penemuan tersebut, maka dalam upaya peningkatan perilaku 

beribadah taruna mesti ditingkatkan kesadarannya bahwa menjalankan ibadah 

terutama shalat lima waktu merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Taruna 

sebaiknya lebih ditingkatkan pengetahuannya tentang agama Islam. Hal lainnya 

yang perlu dilakukan adalah kontrol dalam pengawasan beribadah jangan terlalu 

ketat, agar taruna terbiasa dalam melaksanakan kewajibannya betul-betul berasal 

dari kesadarannya sendiri, bukan karena paksaan. Akhirnya taruna akan lebih 

memahami makna sebagai seorang muslim. Taruna diharapkan memiliki sikap 

sempurna sebagai seorang Islam. 

 Sesuai pendapat Tabrani, dkk (2011) bahwa: 

                                                             
146 Responden G. (20 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 23 April 2024. 
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Perilaku atau tingkah laku mengandung pengertian luas, mencakup 
pengetahuan pemahaman, keterampilan dan sikap. Perilaku yang 
dapat diamati disebut penampilan, sedangkan perilaku yang tidak 
dapat diamati disebut kecenderungan perilaku. Pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang tidak 
dapat diidentifikasi karena hal tersebut merupakan kecenderungan 
perilaku saja, sedangkan penampilan yang dapat diamati dari 
seseorang dapat berupa kemampuan menjelaskan, menyebutkan 
sesuatu atau melakukan suatu perbuatan. Namun demikian, individu 
dapat dikatakan telah menjalani proses meskipun pada dirinya hanya 
ada perbuatan dalam kecenderungan perilaku saja.147 

 
 
5. Pengaruh Pembinaan Karakter terhadap Perilaku Beribadah 

pada Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 
Sulawesi Selatan 

 
Hasil penelitian menemukan bahwa pembinaan karakter berpengaruh 

terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan karakter 

dapat meningkatkan perilaku beribadah taruna. 

Pembinaan karakter yang dilakukan di Politeknik Pelayaran Barombong 

terlaksana secara teratur dan diharapkan setelah tamat tarunanya tetap dapat 

melaksanakan kegiatan ibadahnya secara teratur. Pembina berusaha melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Meskipun demikian masih terdapat taruna yang berperilaku 

menyimpang dari ajaran agama Islam.  

Taruna yang mengalami perilaku menyimpang, seperti minum-minuman 

keras, seks diluar nikah, dan sebagainya, maka yang perlu diperhatikan yaitu 

tentang pembinaan kepribadian di rumahnya atau dilingkungan masyarakatnya. 

                                                             
147 Tabrani & Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Karya, 2011), h. 23. 
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Oleh karena pembentukan kepribadian bagi anak dimulai dari orang tuanya, 

sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Keluarga merupakan media awal dari suatu pembentukan kepribadian. 

Dalam keluarga, orang tua memberikan perhatian untuk mendidik anak-anaknya 

agar anaknya memperoleh dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik 

sehingga membentuk pribadi yang baik juga. Keluarga sebagai salah satu bentuk 

pranata sosial merupakan lingkungan yang pertama kali menjadi pondasi dalam 

proses pembentukan kepribadian individu. 

Demikian halnya dengan lingkungan masyarakat yang akan berperanan 

dalam pembentukan kepribadian taruna selaku seorang individu. setiap individu 

dan masyarakat memiliki relasi atau hubungan yang saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya. Hubungan yang dilandasi oleh nilai, norma dan aturan-aturan yang 

berlaku dalam lingkungan masyarakat. 

Individu tidak akan jelas identitasnya tanpa adanya suatu keluarga dan 

masyrakat yang menjadi latar belakang keberadaanya. Begitupun sebaliknya, 

individu berusaha mengambil jarak dan memproses dirinya untuk membentuk 

perilakunya yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang sesuai dengan 

perilaku yang telah ada pada dirinya. Dan barulah dikatakan sebagai individu yang 

baik jika individu bisa membaur dengan lingkungan sosialnya yaitu masyarakat. 

Senada dengan pendapat Sabri (2012) menyatakan bahwa: 

Karakter merupakan istilah yang memiliki kedekatan makna dengan 
moral, akhlak, budi pekerti. Meski bersifat immaterial namun 
keberadaan karakter tak ubahnya nafas bagi manusia. Apabila seorang 
manusia memiliki karakter yang baik maka manusia akan berada pada 
titik derajat malaikat demikian pula sebaliknya. Jika manusia tidak 
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memiliki karakter dan tidak mengendalikan nafsunya maka dia akan 
bersikap sama bahkan lebih rendah dibanding hewan. Nafsu hewani 
merupakan realitas manusia bumi yang berorientasi pada pemenuhan 
sifat-sifat bumi seperti, bendawi, materil, dan sesaat seperti makan, 
minum, hubungan seks, haus kuasa, dan seterusnya.148 
 

6. Pengaruh Disiplin terhadap Perilaku Beribadah pada Taruna 
Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 
Hasil penelitian menemukan bahwa disiplin berpengaruh terhadap 

perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dapat meningkatkan 

perilaku beribadah taruna sebagai seorang muslim. 

Penemuan tersebut menggambarkan bahwa dalam meningkatkan 

perilaku beribadah bagi seorang taruna harusnya ditunjang oleh 

kedisiplinan. Semakin tinggi kedisiplinan seorang taruna terhadap suatu 

yang dihadapinya, maka ia semakin bersungguh-sungguh dalam kegiatan 

ibadahnya sebagai seorang muslim.  

Sesuai dengan pernyataan Responden A (wawancara, 22 April 2024) 

bahwa: 

Saya berusaha meningkatkan kedisiplinan karena disiplin sangat 
diperlukan terhadap suatu pekerjaan dalam mencapai suatu hasil 
yang maksimal, seperti halnya dalam menguasai mengikuti semua 
kegiatan keagamaan yang ada di kampus ini, maka disiplin sangatlah 
dibutuhkan. Ia menuturkan bahwa perilaku beragama adalah salah 
satu kegiatan di kampus yang memiliki keunikan tersendiri dibanding 
dengan kegiatan belajar atau olah raga. Keunikan tersebut adalah 
sebenarnya sudah dilaksanakan sejak kecil tetapi karena kadang 
pergaulan sehari-hari waktu masih bermain dengan teman-teman 
dikampung, maka terkadang tidak dilaksanakan. Setelah di kampus ini 

                                                             
148 Sabri, Muhammad, Menemukan Kembali Jejak Abadi Menuju Tuhan, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 29. 
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semua kegiatan beribadah termasuk shalat, peringatan Nabi 
Muhammad saw, semuanya dikontrol dan harus diikuti.149 
 
Pernyataan dari responden tersebut tersirat bahwa dalam pelaksanaan 

perilaku beribadah taruna, maka disiplin sangat diperlukan. Disiplin tersebut akan 

menimbulkan keadaan tertib dan mesti mentaati segala aturan yang telah 

ditetapakn agar dalam melaksanakan suatu kegiatan tidak menimbulkan kesalahan. 

Sesuai pendapat The Liang Gie dalam Imron (2015) mengemukakan bahwa disiplin 

adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu 

organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang 

hati.150 Menurut Moekijat (2019) bahwa: 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan untuk mentaati semua 

peraturan. Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara sukarela 

mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya 

atau merupakan kesediaan yang merupakan suatu sikap, tingkah laku dan 

perbuatan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.151 

 

7. Pengaruh Motivasi terhadap Perilaku Beribadah pada Taruna 
Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 
 
Hasil penelitian menemukan bahwa motivasi berpengaruh terhadap 

perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan. Penemuan tersebut menggambarkan bahwa setiap kegiatan 

yang dilakukan seseorang termasuk kegiatan ibadah taruna harusnya di 

                                                             
149 Responden A. (19 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 22 April 2024. 

150 Imron, A., Pembinaan Guru di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2015), h. 39. 

151 Moekijat, Manajemen Kepegawaian, (Bandung: Alumni, 2019), h. 42. 
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dorong oleh motivasi. Semakin kuat motivasi seorang taruna terhadap 

perilaku beribadahnya, maka ia semakin bersungguh-sungguh dalam 

nantinya dalam bekerja. Demikian halnya dengan seorang taruna dalam 

kegiatan ibadah perlu memiliki motivasi yang tinggi, agar ia bersungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab menggunakan potensi yang dimilikinya 

berupa kemampuan dan keterampilan secara maksimal untuk mencapai hasil 

yang memadai.   

Pernyataan tersebut sesuai dengan penuturan Responden B (wawancara, 22 

April 2024) bahwa: 

Saya selama ini dalam kegiatan ibadah terkadang sangat serius tetapi juga 

terkadang setengah rajin alias malas. Hal itu terjadi jika motivasi saya lagi 

tinggi, maka saya rajin shalat atau puasa juga dengan penuh semangat dan 

berusaha memberikan yang terbaik agar mencapai hasil yang memuaskan. 

Sebaliknya jika motivasinya menurun, maka berdampak pula kepada 

penurunan ibadahnya termasuk shalat kadang tidak kerjakan.152 

 

Mengenai motivasi ini juga dinyatakan oleh McClelland (1975) 

mengemukakan bahwa: 

Motivasi berprestasi membuat seseorang cenderung menuntut dirinya 

berusaha lebih keras. Orang seperti ini berusaha dalam pekerjaan  jika ia 

ditantang untuk melakukan pekerjaan itu lebih baik atau jika ada alasan-

alasan yang kuat yang ditujukan kepadanya untuk melakukan pekerjaan 

tersebut.153 

 

                                                             
152 Responden B. (20 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 22 April 2024. 

153 McClelland, David, The Arhievement Motive, (Irvintong: Halsted Press, 1975), h. 
79. 
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8. Pengaruh Pembinaan Karakter, Disiplin, dan Motivasi Secara 
Bersama-sama terhadap Perilaku Beribadah pada Taruna 
Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan 

 
Hasil penelitian menemukan bahwa pembinaan karakter, disiplin, dan 

motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku beribadah 

pada taruna Politeknik  Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

Penemuan tersebut sesuai dengan gambaran hasil penelitian di mana 

pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi berada dalam kategori sedang 

menyebabkan perilaku beribadah juga dalam kategori sedang.  

Seorang taruna dapat memiliki perilaku ibadah yang baik jika 

ditunjang oleh pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi yang baik pula. Hal 

tersebut sesuai pernyataan Responden C (wawancara, 22 April 2024) bahwa: 

Saya selama ia menjadi taruna Politeknik Pelayaran Barombong 
terutama dalam melaksanakan ibadah saya sebagai seorang muslim 
mestilah ditunjang oleh pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi. 
Saya rajin shalat jika pembina rutin dalam mengontrol kami. Begitu 
pula dengan disiplin sangat diperlukan dalam menjalankan kewajiban 
sebagai muslim. Jika saya satidak disiplin maka besar kemungkinan 
saya tidak bisa menjadi muslim yang baik, apalagi nantinya mau 
bekerja di Perusahaan pelayaran yang godaannya sangat besar. 
Demikian pula dengan motivasi sangat dibutuhkan karena 
menghindari godaan nantinya di kapal tidaklah mudah.154 
 
Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam mencapai perilaku 

ibadah yang memadai dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dalam atau luar. 

Sesuai pendapat Suryabrata (2019) bahwa: 

Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar dan dari dalam diri si 
pelajar. Faktor dari luar si pelajar terdiri atas faktor-faktor non sosial 

                                                             
154 Responden C. (20 tahun), Taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 22 April 2024. 
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dan sosial. Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si 
pelajar terdiri atas faktor-faktor fisiologis dan psikologis.155  
 
Selanjutnya Gagne (dalam Bodi, 2011) menyatakan bahwa: 

Belajar dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan dan faktor lingkungan. 
Tetapi yang paling besar pengaruhnya ialah faktor lingkungan 
individu, misalnya lingkungan rumah tangga, geografis, sekolah dan 
berbagai lingkungan sosial.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
155 Suryabrata, Sumadi, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 

2019), h. 82. 

156 Bodi, Muh. Idham Khalid, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Polmas: Berkah Utami, 
2011), h. 17. 



171 
 

171 
  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembinaan karakter pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau perlu 

ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. 

2. Disiplin pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau perlu ditingkatkan dalam 

kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. 

3. Motivasi pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar 

Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau perlu ditingkatkan dalam 

kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. 

4. Perilaku beribadah pada taruna Politeknik Pelayaran Barombong 

Makassar Sulawesi Selatan dikategorikan sedang atau perlu 

ditingkatkan dalam kegiatan beribadah sebagai seorang muslim. 

5. Pembinaan karakter berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada 

taruna Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

6. Disiplin berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 



172 
 

172 
  

7. Motivasi berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna 

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

8. Pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap perilaku beribadah pada taruna Politeknik 

Pelayaran Barombong Makassar Sulawesi Selatan. 

B. Implikasi Penelitian 

 Setelah menarik kesimpulan, maka implikasi dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Faktor pembinaan karakter, disiplin, dan motivasi ditemukan berpengaruh 

terhadap perilaku beribadah taruna Poltekpel Barombong. Oleh karena itu, perlu 

mendapatkan perhatian dari pimpinan, dosen, instruktur, dan pembina 

ketarunaan agar perilaku beribadah taruna dapat lebih ditingkatkan. 

2. Partisipasi orang tua dan keluarga sangat diperlukan terutama saat taruna 

melaksanakan pesiar supaya tetap memperhatikan perilaku beribadah ketika 

berada di rumah. 

3. Faktor yang dikaji dalam penelitian ini masih terbatas. Oleh karena itu 

perlunya tetap mengkaji faktor-faktor lain yang berbeda dengan penelitian 

ini.  
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