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ABSTRAK 

Nama  : Dewi Ayu Lestari 
NIM : 20100120072 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Upaya Guru dalam Menanamkan Akhalakul Karimah 

Peserta didik Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti di Kelas VII SMP Negeri 1 
Tinggimoncong Gowa 

 

Skripsi ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan akhlakul karimah 
peserta didik di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa, 2) Mendeskripsikan 
upaya dan tantangan guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta 
didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 
SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa, 3) Mendeskripsikan solusi yang 
dilakukan guru terhadap upaya guru dalam menanamkan akhlakul karimah 
peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan fenomenologi. Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 
Tinggimoncong. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer 
diantaranya: guru dan peserta didik. Sumber data sekunder penelitian ini 
diantaranya: buku, internet, majalah, koran dan sumber lain sebagai data 
pelengkap yang sesuai dengan judul skripsi peneliti. Metode yang 
digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen utama 
dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, observasi 
dan format dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa akhlakul karimah peserta didik 
di SMP Negeri 1 Tinggimoncong berbeda-beda, ada sebagian dari peserta 
didik yang memiliki akhlak baik dan sebagian yang lain memiliki akhlak 
buruk. Upaya Guru dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik 
Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VII 
SMP Negeri 1 Tinggimoncong yaitu, memberikan keteladanan, memberikan 
pemahaman, dan memberikan nasihat. Adapun tantangan guru dalam 
menanamkan akhlakul karimah kepada peserta didik yaitu kurangnya 
kesadaran dari peserta didik itu sendiri serta kurangnya perhatian dari guru 
dan orang tua terkhusus dalam masalah ibadah peserta didik. Solusinya 
adalah kepala sekolah memberikan instruksi kepada tenaga pendidik untuk 
ikut shalat berjamaah bersama peserta didik agar bisa memantau peserta 
didik secara langsung, kemudian solusi yang diberikan oleh sekolah yaitu 
sekolah mengadakan kegiatan paguyuban dan mengajak seluruh orang tua 
dari peserta didik untuk hadir ke sekolah. Kemudian dalam kegiatan 
tersebut kepala sekolah menyampaikan dan meminta kerja sama dari orang 
tua peserta didik agar lebih memperhatikan anak-anak mereka ketika sudah 
berada di luar sekolah. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu sedikit banyak memberikan 
perubahan yang positif, sehingga peserta didik yang akhlaknya buruk 
perlahan bisa ditingkatkan sesuai dengan apa yang diharapkan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak merupakan salah satu hal penting dari banyaknya tujuan-

tujuan pendidikan yang ada. Dalam dunia pendidikan saat ini, akhlakul 

karimah sangat penting dalam kehidupan para peserta didik. Terlebih lagi 

pendidikan yang berbasis Islami, akhlak merupakan tujuan utama dari suatu 

pendidikan. Pendidikan Islam sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah 

swt serta berakhlak mulia baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.1 

Akhlakul karimah sangatlah jarang diterapkan oleh peserta didik, 

disebabkan karena banyaknya pergaulan yang dapat memengaruhi sikap 

peserta didik menjadi lebih buruk. Dengan begitu peserta didik 

membutuhkan bimbingan dan arahan agar bisa menjadi pribadi baik yang 

didasari sikap akhlakul karimah.  

Salah satu bentuk penanaman akhlakul karimah yaitu dengan 

memberikan contoh atau pembiasaan bersopan santun yang baik kepada 

guru baik di dalam maupun di luar sekolah, karena tidak semua peserta didik 

 

1Zuriatun Hasanah dan Ahmad Shofiyul Himami, "Model Pembelajaran Kooperatif 
dalam Menumbuhkan Keaktifan Belajar Siswa", Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan, Vol. 
1 No. 1 (2021), h. 121. https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v1i1.236. (Diakses 15 Maret 
2023). 

https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v1i1.236
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bisa menerapkan apa yang mereka sudah pelajari di sekolah, seperti halnya 

sopan santun. Mereka hanya sebatas mengikuti pelajaran yang ada di 

sekolah, selebihnya mereka hanya memilih, akan menerapkan apa yang 

mereka dapatkan atau hanya sekedar mendengar apa yang mereka dengar. 

Terlebih lagi tidak adanya pengawasan dari guru. 

Untuk menjadi pendidik atau guru seseorang harus berpribadi, karena 

mendidik berarti mentransfer nilai-nilai kepada peserta didik. Nilai-nilai 

tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tingkah laku sehari-hari. Oleh 

karena itu, pribadi guru sendiri merupakan perwujudan dan nilai- nilai yang 

akan ditransfer, maka guru harus bisa memahami bahwa sebagai seorang 

pendidik ia bukan hanya membawa ilmu pengetahuan akan tetapi juga 

menjadi contoh seorang pribadi manusia yang baik dan berakhlakul karimah.  

Allah swt berfirman dalam QS al-A’raf/7: 199. 

ن    هِلِي  ج  َّٰ
ۡ
نِ ٱل

 
رِضۡ ع

ۡ
ع
َ
أ عُرۡفِ و 

ۡ
مُرۡ بِٱل

ۡ
أ و  و 

ۡ
ف ع 

ۡ
ذِ ٱل

ُ
 خ

Terjemahnya: 

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, 
serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.2 

Ayat di atas singkat namun padat dan mengandung arti yang begitu 

luas, dengan kalimatnya yang singkat ayat tersebut sudah mencakup seluruh 

aspek akhlakul karimah. Ayat di atas merupakan sebagian ayat dari sekian 

banyak ayat di dalam al-Qur’an yang di dalamnya membahas tentang 

pendidikan akhlak yang penulis jadikan salah satu sumber dalam penelitian 

ini. Dalam ayat tersebut Allah swt mejelaskan tentang perintah untuk saling 

memaafkan antar sesama manusia, kemudian sikap berlapang dada, serta 

 
 2Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Examedia 
Arkanleema, 2019), h. 241. 
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perintah untuk berbuat kebaikan dan menghindari orang-orang bodoh 

(jahil). Allah swt berfirman dalam QS Ali ‘Imran/3: 104. 

 
ِۚ
رِ
َ
مُنك

ۡ
نِ ٱل

 
 ع

 
وۡن ه 

ۡ
ن ي  عۡرُوفِ و  م 

ۡ
 بِٱل

 
مُرُون

ۡ
أ ي  ِ و 

ۡ
ي 
 
خ
ۡ
 ٱل

َ
 إِلَ

 
ون

ُ
ع
ۡ
د  ي 

ٞ
ة مَّ
ُ
مۡ أ

ُ
نك ن مِّ

ُ
ك
 
ت
ۡ
ل و 

  
 
لِحُون

ۡ
مُف

ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه

 
ئِك

ََّٰٰٓ 
 
وْل
ُ
أ  و 

Terjemahnya: 

Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.3 

Ayat di atas menjelaskan tentang pedoman terhadap orang-orang 

yang sudah beriman serta mengajak seseorang mengikuti jalan yang berbeda, 

yakni mengikuti jalan dari perbuatan ma’ruf serta menghalangi dari 

perbuatan munkar. 

Muhammad Quraish Shihab memahami ayat di atas bahkan 

menjelaskan dahulu bahwasanya wawasan manusia akan menurun ketika 

sedang terlupa. Dengan demikian, manusia perlu untuk saling mengingatkan 

secara terus-menerus. Quraish shihab mengartikan wawasan dan pengajaran 

sangat berhubungan, wawasan memandu manusia terhadap pengamalan dan 

menjadikan kualitas pengamalan. Dengan demikian, pengamalan dalam 

kehidupan menjadikan guru yang menjadikan pribadi maupun sosial belajar 

mengamalkannya. Maka manusia sebagai makhluk sosial harus selalu 

diingatkan dan diberikan suri teladan yang baik, inilah inti dari dakwah 

Islam.4  

Imam Al-Ghazali dalam karyanya “Ihya Ulumuddin” memaknai akhlak 

 
3Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2019), h. 84. 

4M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2006), h. 162. 
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dengan sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya muncul 

beragam perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa membutuhkan sebuah 

pemikiran dan sebuah pertimbangan.5 Akhlak mencakup etika, budi pekerti, 

dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi 

spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai 

keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual 

tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang 

dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan. 

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntutan bahwa 

agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia 

yang bertakwa kepada Allah swt dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk 

menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling 

menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.6 

Keberhasilan seorang guru dalam menyampaikan suatu materi 

pelajaran, tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menguasai 

materi yang akan disampaikan. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang harus 

dikuasainya sehingga ia mampu menyampaikan materi secara profesional 

dan efektif.  

 

5Ibrahim Bafadhol, "Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan 
Islam, Vol. 6 No. 2 (2017), h. 46. https://doi.org/10.30868/ei.v6i12.178. (Diakses 1 Juni 
2023). 

6KKPAI (Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam), Kutipan Kurikulum PAI 
Untuk SD (KKPAI Kec. Tirtoyudo, 2006), h. 1.  
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Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di SMP 

Negeri 1 Tinggimoncong, akhlak peserta didik yang ada di sekolah tersebut 

berbeda-beda ada yang memiliki akhlak yang baik dan ada pula yang 

memiliki akhlak buruk, dalam hal ini sikap sopan santun kepada Allah, guru, 

dan lingkungan. Sehingga penanaman akhlakul karimah oleh guru kepada 

peserta didik masih perlu di tingkatkan. Maka dari itu, peneliti menganggap 

penting dan menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti guna mengetahui 

bagaimana sebenarnya upaya guru dalam menanamkan akhlakul karimah 

peserta didik di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa. 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis bermaksud 

mengadakan penelitian mengenai “Upaya Guru dalam Menanamkan 

Akhlakul Karimah Peserta Didik Melalui Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VII SMP Negeri 1 Tinggimoncong 

Gowa”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus berfungsi sebagai pemusatan 

masalah agar penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Berikut tabel fokus penelitian dan deskripsi fokus: 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian  Deskripsi Fokus 

Upaya Guru dalam Menanamkan 

Akhlakul Karimah Peserta Didik. 

a. Upaya guru dalam 

menanamkan akhlakul 

karimah yang dimaksud 

disini adalah hal-hal yang 
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dilakukan guru dalam 

menanamkan akhlakul 

karimah seperti keteladanan, 

pemberian pemahaman,  dan 

pemberian nasihat. 

b. Akhlakul karimah yang 

dimaksud adalah sopan 

santun. 

• Akhlak kepada Allah yaitu 

melaksanakan shalat 

dzuhur secara berjamaah 

di masjid yang ada di SMP 

Negeri 1 Tinggimocong. 

• Akhlak kepada guru yaitu, 

peserta didik 

memperhatikan guru 

yang sedang menjelaskan. 

• Akhlak kepada 

lingkungan yaitu dengan 

menjaga kebersihan kelas 

dan sekitarnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, 

maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akhlakul karimah peserta didik di SMP Negeri 1 
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Tinggimoncong Gowa? 

2. Bagaimana upaya dan tantangan guru dalam menanamkan akhlakul 

karimah peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan guru dalam menanamkan akhlakul 

karimah peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

 Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 

berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 

penelitian. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dengan judul “Peran 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlakul Karimah 

Peserta Didik di SMPN 1 Sukadana Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2018/2019”. Peran guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta 

didik di SMPN 1 Sukadana dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. 

Peran guru tersebut diantaranya: Sebagai pendidik dan pengajar, sebagai 

anggota masyarakat, sebagai administrator dan sebagai pengelola 

pembelajaran. Dari hasil penelitian juga terdapat beberapa hambatan bagi 

guru dalam menanamkan akhlakul karimah diantaranya faktor dari dalam 

yaitu pembawaan yang negatif dan sukar untuk dikendalikan, perasaan 

rendah diri dan kurang mampu bersosialisasi dengan lingkungan, serta 

rasa egois yang tinggi. Kemudian faktor dari luar yaitu ketidakharmonisan 
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dalam keluarga, kurangnya bimbingan, perhatian dan pengawasan dari 

orang tua, kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar, lingkungan 

pergaulan yang tidak sehat, serta kemajuan teknologi yang semakin 

pesat.7  Adapun persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti 

dengan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya peneliti 

terdahulu berada di Lampung Timur sedangkan peneliti berada di Malino 

Sulawesi Selatan. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfandi, Unang Wahidin, dan Sujian 

Suretno dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dalam Menanamkan Akhlakul Karimah pada Siswa Kelas V di SDN 

Sirnagalih 02 Kecamatan Tamansari Bogor Tahun Ajaran 2019/2020”. 1.) 

Kondisi akhlak siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sirnagalih 02 secara 

umum cukup baik terutama pada Kelas V yang menjadi objek penelitian, 

namun masih ada beberapa penurunan akhlak yang terjadi seperti masih 

peneliti temukan ada siswa yang masih berkata kotor, masih ada budaya 

memanggil teman dengan nama orang tua dan masih ada siswa yang 

kurang jujur ketika mengerjakan ujian. Namun kondisi akhlak siswa yang 

baik sesuai akhlakul karimah lebih dominan di Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) Sirnagalih 02. 2.) Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti dalam menanamkan akhlakul karimah di Sekolah 

Dasar Negeri (SDN) Sirnagalih 02 diantaranya yakni mengetahui terlebih 

dahulu latar belakang kondisi psikologis anak, menegur peserta didik 

secara langsung di lingkungan sekolah, menampakkan akhlakul karimah 

 

7Siti Fatimah, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlakul 
Karimah Peserta Didik di SMPN 1 Sukadana Lampung Timur Tahun Ajaran 2018/2019" 
(Lampung Timur: SMPN 1 Sukadana, 2018/2019), h. 6.  
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kepada peserta didik lewat prilaku guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, dan membuat peraturan tertulis yang ditempelkan di lingkungan 

sekolah. 3.) Faktor pendukung dalam upaya guru PAI dan budi pekerti di 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sirnagalih 02 diantaranya yakni sarana dan 

prasarana sekolah yang ideal, kompetensi guru yang sudah sesuai dengan 

kompetensinya, skill mengajar guru yang sudah baik, peraturan sekolah 

yang mendukung, dan program-program yang diadakan sekolah sudah 

cukup baik. 4.) Faktor penghambat upaya guru PAI dalam menanamkan 

akhlakul karimah di antaranya yakni kondisi sebagian sarana dan 

prasarana sekolah yang masih kurang ideal, kondisi letak tulisan 

peraturan sekolah yang kurang ideal serta sebagian kurang terawat 

dengan baik dan kesadaran siswa yang masih rendah terhadap pentingnya 

akhlakul karimah serta faktor penghambat selanjutnya yakni kompetensi 

guru yang harus terus ditingkatkan. 5.) Adapun solusi terhadap faktor 

penghambat upaya guru PAI dalam menanamkan akhlakul karimah 

meliput: a. Melakukan perbaikan dan pembaharuan pada fasilitas sekolah 

yang kurang dan belum ideal. b. Dalam peraturan sekolah solusi yang 

dilakukan disamping memperbaiki letak dan kondisi peraturan yang ada, 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sirnagalih 02 juga melakukan penyelarasan 

dengan visi dan misi sekolah. c. Mengikutkan guru PAI dan budi pekerti 

pada diklat-diklat guru.8 Adapun persamaan penelitiannya dengan peneliti 

terdahulu sama-sama berupaya menanamkan akhlakul karimah pada 

peserta didik. Adapun perbedaannya peneliti terdahulu berfokus pada 

 

8Irfandi, Unang Wahidin, dan Sujian Suretno, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti dalam Menanamkan Akhlakul Karimah pada Siswa Kelas V di SDN Sirnagalih 
02 Kecamatan Tamansari Bogor Tahun Ajaran 2019/2020" (Bogor: SDN 02, 2019/2020), h. 
79.  
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guru pendidikan agama Islam sedangkan peneliti berfokus pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husna Wati dengan judul “Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Membentuk 

Akhlakul Karimah Siswa di SMPN 1 Batipuh Kabupaten Tanah Datar”. 

Kebanyakan siswa-siswi di SMPN 1 Batipuh sudah mempunyai akhlak 

yang baik kepada guru. Adapun upaya guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti dalam membentuk akhlak siswa kepada guru yaitu dengan 

menggunakan metode nasihat, disetiap ada kesempatan guru tidak bosan-

bosannya memberikan nasihat kepada siswa bahwa guru adalah orang tua 

mereka di sekolah maka sudah sepantasnya siswa menghormati guru agar 

ilmu yang guru berikan berkah dunia akhirat. 9  Adapun persamaan 

penelitiannya adalah peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama 

menggunakan pembentukan karakter sebagai objek. Adapun 

perbedaannya peneliti terdahulu berupaya membentuk akhlakul karimah 

peserta didik sedangkan peneliti sekarang berupaya menanamkan 

akhlakul karimah peserta didik. 

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maratus Salimah dengan judul 

“Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlakul 

Karimah pada Siswa di SMP Negeri 5 Lamongan”. Pertama, upaya guru PAI 

dalam membentuk akhlakul karimah siswa dengan jalan (a) Memberikan 

penguatan materi sebagai landasan pembinaan akhlak. Adapun materinya, 

seperti Aqidah/Tauhid, Fiqih Ibadah dan Bahasa Arab. b. Melaksanakan 

 

9 Husna Wati, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 
Membentuk Akhlakul Karimah Siswa di SMPN 1 Batipuh Kabupaten Tanah Datar" (Tanah 
Datar: SMPN 1 Batipuh Kabupaten Tanah Datar, 2021), h. 62.  
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program budaya religi sebagai penguat dan pembiasaan dalam 

membentuk akhlakul karimah siswa. c. memberikan keteladanan yang 

baik bagi siswa dalam berbusana yang rapi dan selalu menjaga kebersihan. 

d. memberikan nasihat untuk selalu berperilaku sopan dan bertutur kata 

yang baik. e. memberikan hukuman sebagai pembinaan siswa menjadi 

lebih baik. f. mengontrol setiap kegiatan religi melalui absensi pada setiap 

kegiatan. Kedua, faktor pendukung dalam pembentukan akhlakul karimah 

siswa adalah dukungan baik dari tenaga pendidik dan seluruh warga 

sekolah dalam proses pembentukan akhlakul karimah, serta sarana dan 

prasaran yang mendukung yang dimiliki oleh SMP Negeri 5 Lamongan dan 

dukungan keluarga. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnnya 

kesadaran peserta didik, sehingga mereka tidak mengikuti kegiatan 

keagamaan yang diwajibkan oleh sekolah, kurangnya dukungan dari 

lingkungan keluarga, dan lingkungan masayarakat (pergaulan). Ketiga, 

dampak upaya guru PAI dalam membentuk akhlakul karimah secara 

keseluruhan menunjukkan adanya perubahan pada perilaku siswa 

walaupun masih bersifat perlahan, seperti sikap syukur, tanggung jawab, 

tertib mengikuti peraturan sekolah, memiliki sikap sopan santun, 

kesadaran akan peduli lingkungan, taat peraturan sekolah dan 

meningkatnya kemampuan mengaji.10 Adapun persamaan penelitiannya 

dengan peneliti terdahulu sama-sama menanamkan nilai religiusitas 

dalam peningkatan karakter peserta didik. Adapun perbedaannya peneliti 

terdahulu membahas tentang upaya guru pendidikan agama Islam dalam 

 

10 Maratus Salimah, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk 
Akhlakul Karimah pada Siswa di SMP Negeri 5 Lamongan" (Lamongan: SMP Negeri 5 
Lamongan, 2022), h. 18-19.  
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membentuk akhlakul karimah pada siswa di SMP Negeri 5 Lamongan 

sedangkan peneliti membahas tentang upaya guru dalam menanamkan 

akhlakul karimah peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa. 

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhian Pratiwi dengan judul “Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik di 

SMAN 2 Luwu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu”. Ada beberapa hal 

yang menjadi garis besar dalam skripsi ini, yaitu: 1) Peserta didik di SMA 

Negeri 2 Luwu mengalami perkembangan yang kurang baik dan cukup 

drastis dari segi akhlak peserta didik karena pengaruh lingkungan yang 

kurang baik pula sehingga diperlukannya kerja sama yang baik dari pihak 

sekolah untuk membina akhlak peserta didik. 2) Upaya yang dilakukan 

guru Pendidikan Agama Islam yaitu: pemberian nasihat, pemberian 

arahan untuk memperdalam ilmu agama dengan mengikuti organisasi 

Rohani Islam (Rohis), dan mengingatkan peserta didik untuk bergaul 

dengan orang-orang yang berakhlak baik. 3) Kendala yang dihadapi oleh 

guru Pendidikan Agama Islam yaitu: kurangnya kesadaran peserta didik, 

kurang bijak dalam menggunakan sosial media, kurangnya dana dalam 

penyelenggaraan kegiatan Islami, serta pengaruh lingkungan peserta didik 

yang tidak sehat. 4) Solusi dari kendala dalam membina akhlak peserta 

didik yaitu: mendoakan peserta didik untuk diberikan hidayah kepadanya 

dan dilunakkan hatinya, perlunya pengawasan secara intensif dari orang 

tua dalam menggunakan sosial media, ketersediaan sarana dan prasarana 

sekolah hendaknya lebih ditingkatkan lagi termasuk dalam pendanaan 

kegiatan Islami, dan mengedukasi peserta didik untuk pandai dalam 

memilih teman yang baik. Adapun persamaan penelitiannya dengan 
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peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang akhlak. Adapun 

perbedaannya peneliti terdahulu lebih berfokus pada pembinaan akhlak 

peserta didik sedangkan peneliti membahas tentang penanaman akhlak 

peserta didik.11 

Berdasarkan hasil penelitian kajian pustaka di atas, secara 

menyeluruh peneliti menemukan persamaan dan perbedaan terhadap 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Tentunya memiliki hubungan 

dengan penelitian ini, sehingga peneliti memandang bahwa perlu 

mengembangkan teori yang telah ada sebelumnya  atau lebih dan dapat 

menemukan teori baru dari penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Adapun 

tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan akhlakul karimah peserta didik di SMP 

Negeri 1 Tinggimoncong Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan upaya dan tantangan guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah peserta didik melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP 

Negeri 1 Tinggimoncong Gowa. 

 

11Dhian Pratiwi, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak 
Peserta Didik di SMAN 2 Luwu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu" (Luwu: SMAN 2 
Luwu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, 2020), h. 61-62.  
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c. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan guru terhadap 

upaya guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

mengenai upaya guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik 

melalui pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP 

Negeri 1 Tinggimoncong Gowa, dan dapat menjadi bahan literatur serta 

informasi bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1.) Bagi Sekolah, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan dapat  memberikan solusi untuk penunjang 

keberhasilan guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta 

didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam kepada 

peserta didik.  

2.) Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan dan meningkatkan keaktifan penulis di dalam melatih 

pola pikir secara ilmiah, berlatih mandiri dan berpengalaman bagi 

kehidupannya di masa yang akan datang terutama tentang upaya 
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guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik melalui 

pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.   

3.) Bagi Masyarakat, diharapkan mampu menjadi bahan informasi 

bagi masyarakat luas untuk ikut membantu dan berpartisipasi 

dalam mensukseskan upaya guru dalam menanamkan akhlakul 

karimah peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Tinggimoncong sehingga 

dapat terjalin hubungan dan kerja sama yang baik antara peserta 

didik dengan masyarakat sekitar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang Upaya Guru 

1.  Pengertian Upaya 

Upaya dapat diartikan sebagai sebuah usaha, akal, ikhtiar, untuk 

mecapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.1 

Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau 

mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Peter Salim dan 

Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau 

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.2  

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan 

pada bagaimana usaha guru dalam mencapai tujuannya pada saat proses 

pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan upaya yakni sebuah usaha yang 

dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan maksud mencari jalan 

keluar dari suatu masalah yang dihadapi. 

2. Pengertian Guru  

 Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur 

manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting 

dalam pendidikan.3 Secara etimologi, istilah guru dalam bahasa Inggris 

 

1Dendy Sugono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1534. 

2Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Modern English 
Press, 2011), h. 1187. 

3Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2010), h. 1.  
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disebut “Teacher”, sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah 

“mu’alim, mudaris, muhadzib, mu’adib”, yang berarti orang yang 

menyampaikan ilmu, pelajaran, akhlak, dan pendidikan. Dalam kamus umum 

Bahasa Inonesia, guru diartikan orang yang mengajari orang lain, di sekolah 

atau mengajari ilmu pengetahuan atau keterampilan. Pengertian ini masih 

sangat umum dan masih perlu diperdalam. Hal ini karena, mengacu pada 

pengertian ini, orangtua tokoh-tokoh masyarakat, ustadz atau kyai dapat juga 

disebut guru.1 

 Dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut 

sebagai Ustadz, Mu’allim, Murabbiy, Mursyid, Mudarris dan Mu’addib. Kata 

“Ustadz” biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini 

mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap 

profesionalisme dalam mengemban tugasnya, yang dilandasi oleh kesadaran 

yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi 

penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan.  

 Kata “mu’allim” berasal dari kata ’ilm yang berarti menangkap hakikat 

sesuatu. Dalam setiap ’ilm terkandung dimensi teoretis dan dimensi amaliah. 

Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu 

menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan 

dimensi teoretis dan praktisnya, serta berusaha membangkitkan peserta 

didik untuk mengamalkannya. Allah mengutus rasul-Nya antara lain agar 

beliau mengajarkan (ta’lim) kandungan Al-Kitab dan Al-Hikmah, yakni 

kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat 

dan menampik mudharat.  

 

1Murip Yahya, Profesi Tenaga Kependidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 
24. 
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 Kata “murabbiy” berasal dari kata dasar “Rabb”. Tuhan adalah sebagai 

Rabb al-’alamin dan Rabb al-nas, yakni yang menciptakan, mengatur dan 

memelihara alam seisinya termasuk manusia. Manusia sebagai khalifah-Nya 

diberi tugas untuk menumbuhkembangkan kreatifitasnya agar mampu 

berkreasi, mengatur dan memelihara alam seisinya. Maka tugas guru adalah 

mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus 

mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan 

malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.  

 Kata “mursyid” biasa digunakan untuk guru dalam Thariqah 

(Tasawuf). Seorang Mursyid (guru) berusaha menularkan penghayatan 

(transinternalisasi) akhlak atau kepribadiannya kepada peserta didiknya, 

baik yang berupa etos ibadahnya, etos kerjanya, etos belajarnya, maupun 

dedikasinya yang serba Lillahi Ta’ala (karena mengharapkan ridha Allah 

semata). Dalam konteks pendidikan mengandung makna bahwa guru 

merupakan model atau sentral identifikasi diri, yakni pusat anutan dan 

teladan bahkan konsultan bagi peserta didiknya.  

 Kata “mudarris” berasal dari akar kata “darasa-yadrusu-darsan wa 

durusan wa dirasatan”, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, 

menjadikan usang, melatih, mempelajari. Maka tugas guru adalah berusaha 

mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau 

memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai 

dengan bakat, minat dan kemampuannya. Pengetahuan dan keterampilan 

seseorang akan cepat usang selaras dengan kemajuan IPTEK dan 

perkembangan zaman, sehingga dituntut untuk memiliki kepekaan 

intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan 
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keahliannya secara berkelanjutan, agar tetap up to date dan tidak cepat 

usang.  

 Sedangkan kata “mu’addib” berasal dari kata adab, yang berarti moral, 

etika dan adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan batin. Kata 

peradaban (Indonesia) juga berasal dari kata dasar adab, sehingga guru 

adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk 

membangun peradaban (civilization) yang berkualitas di masa depan.2 

 Sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh pakar di atas dapat kita 

simpulkan bahwasanya seorang guru adalah orang yang mempunyai ilmu 

pengetahuan, mempunyai kepribadian sebagai seorang guru, mempunyai 

akhlak yang mulia dan mereka menyampaikan kepada orang lain (peserta 

didik).  

Dari kedua penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa upaya guru adalah suatu aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka 

membimbing, mendidik, mengajar dan mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru 

tersebut. 

B. Tinjauan Umum tentang Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta 

Didik 

1. Pengertian Menanamkan 

Penanaman adalah proses, perbuatan, dan cara menanamkan. Kata 

menanamkan juga bisa diartikan sebagai penerapan sesuatu pada diri 

manusia, dalam hal ini adalah sifat yang baik. 

 

2Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Surabaya: Pustaka Pelajar), h. 
209. 



 

20 
 

 
 

Kata penanaman juga dapat dikatakan sebagai internalisasi yaitu 

sebuah proses pemantapan atau penanaman keyakinan, sikap, nilai pada diri 

individu sehingga nilai-nilai tersebut menjadi perilakunya (moral behaviour). 

Ketika perilaku moral seseorang telah berubah, maka bisa di katakan nilai-

nilai itu sudah tertanamkan dalam dirinya.3 

2. Pengertian Akhlakul Karimah 

Akhlak berasal dari bahasa arab “Akhlaq” merupakan bentuk jamak 

dari Khuluqun, yang memiliki arti penciptaan yang esensinya adalah 

dorongan halus untuk selalu menciptakan kebajikan dan kebenaran atau 

kepribadian. 4  Sedangkan dalam bahasa Inggris akhlak dikenal dengan 

“Morals” dengan artian suatu ajaran tentang baik dan buruk yang diterima 

secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dapat 

juga diartikan keadaan perasaan atau isi hati seseorang sebagaimana 

terungkap dalam perbuatan yang dilakukan. 

Menurut Rosihon Anwar mengutip perkataan Iman Al-Ghazali dalam 

Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah daya kekuatan (sifat) 

yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan spontan 

tanpa memerlukan pertimbangan pikiran.5 Akhlak merupakan sikap yang 

melekat pada diri seseorang dengan cara spontan yang diwujudkan dengan 

tingkah laku atau perbuatan. 

Amirulloh mengutip perkataan Ibnu Miskawaih dalam buku Teori 

Pendidikan Karakter Remaja dalam Keluarga, akhlak adalah keadaan jiwa 

 

3Abdul Rohman, "Pembiasaan Sebagai Basis Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Remaja", 
Jurnal Nadwa, Vol. 6 No. 1 (2012), h. 165. https//doi.org/10.21580/nw2012.6.1.462.   

4Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmin B, Aqidah Akhlak 
(Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 75. 

5Rosihon Anwar, Aqidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 206. 
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seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa 

melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu.6 

Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmin B, 

menjelaskan ahklak adalah ilmu yang menyelidiki gerak, jiwa manusia, apa 

yang dibiasakan mereka dari perbuatan dan perkataan dan menyingkap 

hakikat-hakikat baik dan buruk.7 Akhlak yang dimaksud adalah sesuatu yang 

tertanam dalam jiwa manusia. 

Menurut Erik H. Erikson dalam karya Elwisol mendefinisikan bahwa 

ketika anak memasuki usia 12-20 tahun. Tahap ini adalah tahap yang sangat 

penting diantara tahap perkembangan lainnya, karena pada akhir tahap ini 

seseorang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik.8 Dengan 

demikian, pada tahap ini peran keluarga sangat penting terutama peran 

orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mendorong si 

anak menjadi anak dewasa yang lebih baik. 

Ada orang berpendapat bahwa etika dan akhlak adalah sama. 

Persamaan memang ada karena keduanya membahas baik dan buruknya 

tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah 

mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan 

tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat 

diketahui oleh akal pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai 

tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena pandangan masing-masing 

 

6Amirulloh, Teori Pendidikan Karakter Remaja dalam Keluarga (Bandung: Alfabeta, 
2015), h. 10. 

7Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmin B, Aqidah Akhlak, 
h. 76. 

8Elwisol, Psikologi Perkembangan (Malang: UMM Press, 2009), h. 99. 
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golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) 

yang berlainan.9 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat ditarik benang merah 

atau kesimpulan bahwa akhlak adalah suatu sifat perbuatan yang telah 

menyatu dalam diri seseorang yang membuatnya bersikap dan bertindak 

secara otomatis atau spontan, tanpa memerlukan pertimbangan terlebih 

dahulu. 

a. Dasar Akhlakul Karimah  

 Akhlakul karimah, atau tingkah laku yang mulia atau perbuatan baik 

adalah cerminan dari iman yang benar dan sempurna. Diantara para ahli 

mnegatakan bahwa akhlak itu adalah instinct (naluri) yang dibawa manusia 

sejak lahir dan ada pula yang mengatakan bahwa akhlak itu adalah hasil dari 

latihan serta perjuangan. Pendapat ini dapat memudahkan kita untuk 

mengkaji akhlak itu dalam penempatannya pada kedudukan yang 

seharusnya. Secara sederhana bahwa akhlak itu merupakan hasil usaha 

dalam latihan dan melatih sungguh-sungguh potensi yang dimiliki manusia 

yang merupakan pembawaan sejak lahir. Jika latihan itu benar, yaitu menuju 

pada kebaikan, maka lahirlah perbuatan baik dan jika pendidikannya salah, 

maka lahirlah perbuatan yang tercela. Jadi sebenarnya yang menjadi dasar 

akhlakul karimah adalah latihan dan latihan untuk selalu berbuat baik. 

 

 

 

 

9H. Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, Muhammad Rusmin, Aqidah Akhlak 
(Gresik: Semesta Aksara, 2018), h. 99-100.  
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b. Ruang Lingkup Ajaran Akhlak 

Ruang lingkup ajaran akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam 

itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak dalam 

ajaran Islam mencakup beberapa aspek antara lain:10 

a.)  Akhlak terhadap Allah 

 Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai Sang Kholik. Ada beberapa alasan mengapa manusia perlu berakhlak 

kepada Allah yaitu: 

1) Karena Allah telah menciptakan manusia. 

2) Karena Allah telah memberikan perlengkapan panca indera 

berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati nurani 

disamping anggota badan yang kokoh dan sempurna. 

3) Karena Allah yang telah menyediakan berbagai bahan sarana yang 

diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan 

makanan yang berasal dari tumbuhan, air, udara, binatang ternak 

dan lainnya. 

4) Karena Allah telah memuliakan manusia dengan diberikannya 

kemampuan menguasai daratan dan lautan.  

 Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah. 

Penanaman nilai-nilai akhlak kepada Allah yang sesungguhnya akan 

membentuk pendidikan keagamaan.  

 

 

10Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 152. 
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Diantara nilai-nilai ketuhanan yang paling mendasar adalah:  

1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi 

tidak hanya cukup “percaya” kepada Tuhan, melainkan harus 

meningkat menjadi sikap mempercayai Tuhan dan menaruh 

kepercayaan kepada-Nya.  

2) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah 

senantiasa hadir dan bersama manusia dimanapun manusia 

berada.  

3) Taqwa, yaitu sikap yang penuh sadar bahwa Allah selalu 

mengawasi manusia. Kemudian manusia berusaha berbuat hanya 

sesuatu yang diridhai Allah, dengan menjauhi dan menjaga diri dari 

sesuatu yang tidak diridhai-Nya. Taqwa inilah yang mendasari budi 

pekerti luhur.  

4) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, 

semata-mata demi memperoleh keridhaan Allah dan bebas tanpa 

pamrih lahir dan batin, tertutup maupun terbuka.  

5) Tawakal, yaitu sikap senantiasa bersandarkan kepada Allah dengan 

penuh harapan kepada-Nya dan keyakinan bahwa Dia akan 

menolong manusia dalam mencari dan menemukan jalan yang 

terbaik.  

6) Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan penghargaan, 

dalam hal di atas nikmat dan karunia yang tidak terbilang 

banyaknya yang dianugerahkan Allah kepada manusia.  

7) Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi kepahitan hidup, besar dan 

kecil, lahir dan batin, fisiologis maupun psikologis, karena 
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keyakinan tidak digoyahkan bahwa kita semua berasal dari Allah 

dan akan kembali kepada-Nya.11 

b) Akhlak terhadap sesama manusia 

 Akhlak kepada manusia adalah akhlak yang ditekankan pada setiap 

orang untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, saudara dan orang lain 

yang belum dikenal. Nilai-nilai kepada manusia dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1) Silaturahmi, yaitu pertalian rasa cinta kasih antara sesama 

manusia, khususnya antara saudara, kerabat, handai taulan, 

tetangga, dan seterusnya. 

2) Persaudaraan, yaitu semangat persaudaraan, terlebih-lebih antar 

sesama kaum beriman (ukhuwah Islamiyah). Intinya agar manusia 

tidak mudah merendahkan golongan lain. 

3) Persamaan, yaitu pandangan bahwa semua manusia sama harkat 

dan martabatnya tanpa memandang jenis kelamin, ras, ataupun 

suku bangsa. 

4) Adil, yaitu wawasan yang seimbang dan memandang nilai atau 

menyikapi sesuatu atau seseseorang.  

5) Baik sangka, yaitu sikap penuh baik sangka kepada sesama 

manusia.  

6) Rendah hati, yaitu sikap yang tumbuh karena keinsafan bahwa 

segala kemuliaan hanya milik Allah.  

7) Tepat janji, yaitu salah satu sikap yang benar-benar beriman yang 

selalu menepati janji jika membuat perjanjian.  

 

11Muhammad Alim, Pendidikan Agam Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 
154. 
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8) Lapang dada (insyira) yaitu sikap penuh kesediaan menghargai 

pendapat dan pandangan orang lain.  

9) Dapat dipercaya (al-amanah). Salah satu konsekuensi iman ialah 

amanah atau penampilan diri yang dapat dipercaya.  

10)  Perwira, yaitu sikap penuh harga diri namun tidak sombong, tetap 

rendah hati, dan tidak mudah menunjukkan sikap memelas atau 

iba dengan maksud mengundang belas kasihan dan mengharap 

pertolongan orang lain. 

11)  Hemat, yaitu sikap tidak boros dan tidak pula kikir dalam 

menggunakan harta. 

12)  Dermawan, (menjalankan infaq), yaitu sikap kaum beriman yang 

memiliki kesediaan yang besar untuk menolong sesama manusia, 

terutama mereka yang kurang beruntung dengan mendermakan 

sebagian harta benda yang dikaruniakan dan diamanahkan Tuhan 

kepada mereka.12 

c) Akhlak terhadap lingkungan.  

Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah 

yang belum matang, atau memetik bunga sebelum mekar tanpa 

dimanfaatkan yang semestinya, karena hal ini berarti tidak memberi 

kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini 

berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang 

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

demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia tidak 

 

12Muhammad Alim, Pendidikan Agam Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 
158. 
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melakukan pengrusakan, bahkan dengan kata lain, setiap pengrusakan 

terhadap lingkungan harus dinilai sebagai pengrusakan terhadap diri sendiri.  

 Akhlak Islam sangat komprehensif, menyeluruh dan mencakup 

berbagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Hal demikian dilakukan secara 

fungsional, karena seluruh makhluk tersebut satu sama lain saling 

membutuhkan.13  

c. Kegunaan Mempelajari Akhlak  

 Suatu ilmu dipelajari karena ada kegunaannya. Di antara ilmu-ilmu 

tersebut ada yang memberikan kegunaan dengan segera dan ada pula dipetik 

buahnya yang sudah agak lama diamalkan dengan segala ketekunan. 

Demikian pula ilmu akhlak sebagai salah satu cabang ilmu agama Islam yang 

juga menjadi kajian filsafat, mengandung berbagai kegunaan dan manfaat. 

Oleh karena itu, mempelajari ilmu ini akan membuahkan hikmah yang besar 

bagi yang mempelajarinya, di antaranya:14 

1) Kemajuan rohaniah, meningkatkan kemajuan manusia di bidang 

rohaniah (mental spiritual). 

2) Penuntun kebaikan, mempengaruhi dan mendorong manusia 

supaya membentuk hidup yang lurus dengan melakukan kebaikan 

yang mendatangkan manfaat bagi sesama manusia. 

3) Kebutuhan primer dalam keluarga, Akhlak merupakan faktor 

mutlak dalam menegakkan keluarga sejahtera. 

 

13Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 152. 

14Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 
Kepribadian Muslim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 158-160. 
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4) Kerukunan antar tetangga, membina kerukunan antar tetangga 

diperlukan pergaulan yang baik, dengan jalan mengindahkan kode 

etik bertetangga. 

5) Peranan akhlak dalam pembinaan remaja, sebuah sarana bagi 

terbentuknya insan kamil (manusia sempurna, ideal). 

 

d. Faktor yang mempengaruhi akhlak 

 Setiap orang ingin agar menjadi orang yang baik, mempunyai 

kepribadian yang kuat, dan sikap mental yang kuat dan akhlak yang terpuji. 

Semua itu dapat diusahakan dengan melalui pendidikan, untuk itu perlu 

dicari jalan yang dapat membawa kepada terjaminnya akhlak perilaku ihsan 

sehingga ia mampu dan mau berakhlak sesuai dengan nilai-nilai moral. Nilai-

nilai moral akan dapat dipatuhi oleh seseorang dengan kesadaran tanpa 

adanya paksaan melainkan hal itu datang dari dirinya sendiri.  

Dengan demikian pendidikan agama harus diberikan secara terus 

menerus baik dengan pendidikan keluarga, pendidikan kepribadian, 

pendidikan formal, pendidikan non formal atau lingkungan masyarakat.  

1) Faktor keluarga  

 Penanaman nilai-nilai akhlak dan moral dalam keluarga terutama 

pada masa pembentukan kebiasaan menjadi sangat urgen untuk dicermati, 

sehingga pendidikan betul-betul menyiapkan mental anak dalam 

menciptakan akhlak terpuji dan menjadi generasi anti perbuatan-perbuatan 

yang tercela. Pendidikan keluarga sebagai orang tua mempunyai tanggung 

jawab dalam mendidik anak-anaknya karena dalam keluarga mempunyai 

waktu banyak untuk membimbing, mengarahkan anak-anaknya agar 

mempunyai perilaku Islami.  
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Kebahagiaan orang tua atas hadirnya seorang anak yang dikaruniakan 

kepadanya, akan semakin terasa karena tumbuhnya harapan bahwa garis 

keturunannya akan berlangsung terus. Satu hal yang perlu mendapatkan 

perhatian serius dari para orangtua muslim ialah tentang keshalehan anak-

anak mereka. Tentunya harapan ini menjadi tanggung jawab keluarga, 

lembaga sekolah, dan masyarakat secara sinergis. Sehingga kehidupan Islami 

menjadi kenyataan.  

2) Faktor lingkungan  

 Masyarakat dengan berbagai ragam pranata sosialnya juga harus 

dilibatkan secara luas dan konsisten dalam proses penanaman nilai-nilai 

akhlak kemungkinan terdistorsinya nilai-nilai akhlak akibat pengaruh negatif 

modernisme. Lembaga non formal ini akan membawa seseorang berperilaku 

yang lebih baik karena di dalamnya akan memberikan pengarahan-

pengarahan terhadap norma-norma yang baik dan buruk. Misalnya 

pengajian, ceramah yang tentu akan memberikan pengarahan yang baik, tak 

ada seorang Mubaligh yang mengajak hadirin untuk melakukan perbuatan 

yang tidak baik. Dengan demikian pendidikan yang bersifat non formal yang 

berfokus pada agama ternyata akan mempengaruhi pembentukan akhlak 

pada diri seseorang. Akhlak yang baik dapat pula diperoleh dengan 

memperhatikan orang-orang baik dan bergaul dengan mereka, secara 

alamiah manusia itu meniru, tabiat seseorang tanpa dasar bisa mendapat 

kebaikan dan keburukan dari tabiat orang lain.  

3) Faktor visual dan audio visual  

 Tidak hanya pengaruh lingkungan tapi masih banyak lagi misalnya TV, 

majalah dan tayangan-tayangan lain yang bisa memberikan banyak pengaruh 

pada kepribadian anak dan tingkah laku anak. Misalkan kita melihat 

tayangan-tayangan barat atau film-film porno maka jika peserta didik kita 

tidak dibekali dengan ilmu agama maka ia akan terjerumus ke dalamnya. 
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Belum lagi sekarang marak dengan majalah-majalah yang menyajikan 

tentang beragam busana yang jorok yang sangat tidak pantas dipakai oleh 

budaya kita, tetapi anak menginjak usia remaja adalah masa dimana 

keinginan untuk mencoba sangat tinggi. Oleh karena itu kita harus berhati-

hati.  

 Disinilah pentingnya peranan penanaman akhlak yang telah 

ditanamkan oleh kedua orangtuanya, yang berguna sebagai filter 

perkembangan yang telah terjadi pada zaman yang penuh globalisasi ini. 

Disinilah peranan pengamalan ibadah yang dilaksanakan oleh orang dewasa 

sebagai contoh terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka, agar di 

lingkungan tersebut dalam pergaulannya mencerminkan akhlakul karimah.  

3. Pengertian Peserta Didik 

Pengertian peserta didik menurut ketentuan umum undang-undang 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu.15 Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai 

pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa 

depan. 

Peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem 

pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga 

menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia 

seutuhnya). Individu diartikan "seseorang tidak tergantung dari orang lain, 

dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan 

 

15Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas 
(Bandung: Permana, 2006), h. 65. 



 

31 
 

 
 

tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri".16 

Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik 

merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses 

pendidikan.17 Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi 

proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang 

membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi 

kebutuhan yang ada pada peserta didik.18 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa 

peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh 

dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima 

pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. 

4. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

 Pendidikan Agama Islam atau yang sering disingkat dengan PAI 

merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan dengan ruang lingkup 

pembahasan seputar keagamaan dengan lebih spesifik yakni agama Islam. 

Sedangakan dalam Garis Besar Peraturan Pemerintah (GBPP) Pendidikan 

Agama Islam di sekolah umum, yang dimaksud dengan Pendidikan Agama 

Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam mempersiapkan peserta didik 

untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Islam, 

diikuti dengan sikap toleransi beragama agar terwujud persatuan dan 

kesatuan bangsa.19 

 

16 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan (Bandung: 
Alfabeta, 2009), h. 205. 

17Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 121. 

18Departemen Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan (Jurnal., 
Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 47.  

19Ahmand Sahnan, Multiple Intellegenci dalam Pembelajaran PAI (Al-Qur’an Hadits 
SD/MI) (Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Pendidik Madrasah Ibtidaiyah, 2019), h. 56.  
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Dari pengertian di atas, dapat ditemukan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam kegiatan Pendidikan Agama Islam, yaitu:  

a. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara 

berencana dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai. 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam 

arti ada yang dibimbing, diajari dan dilatih dalam peningkatan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap 

ajaran agama Islam. 

c. Pendidik atau Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang melakukan 

kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar terhadap 

peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu.  

d. Kegiatan Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama 

Islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk 

keshalehan atau kualitas pribadi, juga sekaligus membentuk 

keshalehan sosial. Dalam arti, kualitas atau keshalehan pribadi itu 

diharapkan mampu memancar dengan manusia lainnya 

(bermasyarakat), baik yang seagama (sesama muslim) ataupun yang 

tidak seagama (hubungan dengan non-muslim) serta dalam berbangsa 

dan bernegara, sehingga dapat terwujud persatuan nasional.20 

 

 

 

 

 20Muhaimin dkk, Sistem Belajar Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan 
Agama (Surabaya: Citra Media), h. 99. 
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5. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam  

a. Dasar Pendidikan Agama Islam  

 Yang dimaksud dengan kata dasar adalah sesuatu yang menguatkan 

bagi tegaknya suatu bangunan atau yang lainnya. Dasar atau fundamental 

dari suatu bangunan adalah bagian dari bangunan yang menjadi sumber 

kekuatan dan keteguhan tetap bagi berdirinya bangunan itu. Karena 

pendidikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan dilaksanakan 

secara sengaja dan sadar, maka haruslah dilaksanakan, disamping itu 

pendidikan harus memiliki arah yang jelas sebagai tujuan yang akan dicapai.  

 Demikian pula fungsi dari dasar Pendidikan Agama Islam adalah 

untuk menjamin, sehinggga bangunan pendidikan itu dapat berdiri tegak 

dengan sendirinya. Agar usaha yang terlingkup dalam kegiatan pendidikan 

mempunyai sumber keteguhan dan sumber keyakinan. Upaya untuk 

mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka perlu adanya fundamental atau 

dasar dari pendidikan, al-Qur’an dan hadislah yang menjadi fundamental 

atau dasar Pendidikan Agama Islam.  

 Dasar dari Pendidikan Agama Islam di negara kita (Indonesia) 

memiliki status yang sangat kuat. Adapun dasar pelaksanaan tersebut dapat 

ditinjau dari dua segi, yaitu:21 

a) Dasar Yuridis  

 Dasar yuridis sebagai dasar Pendidikan Agama Islam adalah 

peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pendidikan 

agama di suatu negara. Adapun dasar dari segi yuridis di Indonesia adalah:  

 

21Pasaribu dan Simandjuntak, Pendidikan Nasional (Tujuan Pedagogik Teoritis) 
(Bandung: Tarsito), h. 45. 
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1. Pancasila Dasar, pendidikan agama yang bersumber dari pancasila 

khususnya sila pertama ini mengandung pengertian bahwa bangsa 

Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, 

 untuk merealisasikan sila pertama ini dibutuhkan adanya pendidikan 

agama. 

2. UUD 1945, yang digunakan sebagai dasar dari UUD 1945 mengenai 

pendidikan agama adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 29 ayat 1 

dan 2 yang berbunyi:  

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-
masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-
masing. 

Dari dasar ketetapan di atas jelas bahwa pemerintah Indonesia 

memberi kesempatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk 

melaksanakan pendidikan agama agar dapat meningkatkan iman dan takwa 

serta akhlak mulia. 

b) Dasar Religius  

 Dasar pendidikan agama Islam ini adalah al-Qur’an dan hadis, yang 

sudah tidak diragukan lagi kebenarannya, hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam QS al-Baqarah/ 2: 2.  

ن  ذ َ قِي 
َّ
مُت
ۡ
ل
ِّ
ى ل

ٗ
د
ُ
 ه
َۛ
 فِيهِ

َۛ يۡب   ر 
 
بُ لَ َّٰ 

 
كِت
ۡ
 ٱل

 
 َََلِك

Terjemahnya: 

Kitab al Qur’an ini tidak ada keraguan kepadanya petunjuk bagi mereka 
yang bertakwa.22 

 
22Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2019), h. 2. 
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 Berdasarkan dari ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa al 

Qur’an itu tidak diragukan lagi kebenarannya dan merupakan petunjuk bagi 

orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, al Qur’an merupakan kitab 

yang mengandung nilai-nilai luhur dan norma-norma yang mengembangkan 

kehidupan manusia ke arah kesempurnaan sekaligus untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang tentunya harus ditempuh melalui 

jalan pendidikan.  

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

 Pendidikan Agama Islam selain memiliki dasar juga mempunyai 

tujuan, setiap usaha yang tidak mempunyai tujuan, maka hasilnya akan sia-

sia. Jika pendidikan dipandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut 

akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan. Tujuan yang 

hendak dicapai oleh pendidikan adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai 

ideal yang dibentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ilmiah 

yang akan mempengaruhi kepribadian manusia, sehingga terbentuk tingkah 

laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.  

 Adapun yang dimaksud dengan tujuan pendidikan agama Islam adalah 

sama dengan batas akhir atau target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan 

pendidikan agama Islam. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam secara 

umum adalah membina manusia agar menjadi hamba Allah swt yang 

sholeh/sholehah dengan seluruh aspek kehidupan, perbuatan, pikiran dan 

perasaannya. 

 Tujuan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah bertujuan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman 
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peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaannya dalam berbangsa 

dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

 Menurut Muhaimin, bahwa pendidikan agama Islam merupakan salah 

satu bagian dari pendidikan Islam. Jadi, adapun tujuan pendidikan agama 

Islam adalah selaras dengan tujuan pendidikan Islam yaitu agar peserta didik 

memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt serta 

berakhlak mulia.23 

 Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Mendidik manusia untuk meningkatkan keimanan dan pemahaman 

agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang bertakwa 

kepada Allah swt dan berakhlak mulia serta beramal sholeh dalam 

kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara.  

2) Dengan hasil pendidikan itu diharapkan dapat menjadi anggota 

masyarakat yang sanggup mandiri dan bertanggung jawab, berjuang 

untuk kepentingan bangsa, negara dan agama serta bertakwa kepada 

Allah swt untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu:  

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

 

23Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Remaja 
Rosdakarya, 2005), h. 6-7. 
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Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.24 

 Sedangkan secara khusus tujuan pendidikan agama Islam di sekolah 

adalah:25 

1. Menumbuh kembangkan aqidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga 

manjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah swt. 

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak 

mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, 

produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, toleransi (tasamuh), menjaga 

keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan 

budaya agama dalam komunitas sekolah.  

C. Upaya Guru dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik 

1. Bentuk Kegiatan dalam Penanaman Akhlak 

Penekanan utama bangsa Indonesia dalam pembangunan adalah 

diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya insani yang diharapkan 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta memiliki mental 

(akhlak) yang baik demi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Untuk 

itulah diperlukan upaya pembinaan moral terutama sejak kecil. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanaman artinya proses, cara, 

perbuatan menanam, menanami atau menanamkan.26  

 

24UU RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) (Bandung: Citra 
Umbara).  

25KKPAI (Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam), Kutipan Kurikulum PAI 
untuk SD (KKPAI Kec. Tirtoyudo, 2006), h. 2.  

26Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 1392. 
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Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam penanaman akhlakul 

karimah di sekolah diantaranya ialah membiasakan peserta didik bersopan 

santun di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam pelaksanaan penanaman 

sikap sopan santun peserta didik oleh guru yaitu dengan melakukan 

pembinaan-pembinaan dan pemberian nasihat yang baik kepada peserta 

didik melalui cara yang bersahabat. Penanaman sikap sopan santun tidak 

hanya dilakukan di luar kelas saja tetapi saat pelajaran tengah berlangsung, 

peserta didik diselingi dengan nasihat-nasihat yang kaya akan nilai-nilai 

karakter dan pembiasaan yang dimulai dari hal-hal kecil sehingga akan 

menjadi kebiasaan dan akan terasa ada yang kurang jika tidak dilaksanakan 

atau tidak dilakukan. 

Dalam pelaksanaan penanaman sikap sopan santun peserta didik, 

guru sebagai orang yang menjadi pelaksana dalam menanamkan sikap sopan 

santun ini juga harus mempunyai sifat dan karakter yang bisa dijadikan 

panutan pula. 

Sopan santun dalam Islam adalah suatu bentuk tingkah laku yang baik 

dan harus disertai sikap menghormati orang lain menurut adab yang baik 

ketika berkomunikasi dan bergaul seperti halnya Rasulullah, beliau 

merupakan teladan bagi orang-orang khusus yakni bagi orang-orang yang 

hendak kembali kepada Allah atau meyakini hari akhir, dan banyak berzikir 

kepadaNya.27 

 Dalam al-Qur’an dengan tegas telah ditekankan pentingnya contoh 

teladan dalam pendidikan moral, diantaranya Allah telah menyuruh kita 

mempelajari tindakan-tindakan Rasulullah saw. Dalam QS al-Ahzab / 33: 21. 

خِر  
َٰٓ ۡ
وۡم  ٱلۡ ي 
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27Ridhahani, Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Berbasis Al-Qur’an (Yogyakarta: 
Aswaja Pressindo. 2016), h. 5. 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.28 

c. Metode yang Digunakan dalam Pembinaan Akhlak  

 Tujuan pendidikan Islam bukanlah sekedar memenuhi otak peserta 

didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi tujuannya adalah mendidik akhlak 

dengan memperhatikan segi-segi kesehatan, pendidikan fisik dan mental, 

perasaan dan praktek, serta mempersiapkan anak-anak menjadi anggota 

masyarakat. Suatu akhlak yang baik adalah tujuan utama dan tertinggi dari 

pendidikan Islam dan bukanlah sekedar mengajarkan anak-anak apa yang 

tidak diketahui mereka, akan tetapi lebih dari itu yaitu menanamkan 

fadhilah, membiasakan berakhlak yang baik sehingga hidup ini menjadi suci 

dan disertai keikhlasan.  

 Pendidikan Islam mewajibkan kepada setiap guru untuk senantiasa 

mengingatkan bahwa tidaklah sekedar membutuhkan akhlak yang baik. Guru 

harus senantiasa ingat bahwa pembentukan akhlak yang baik dikalangan 

pelajar dapat dimulai dengan latihan-latihan berbuat baik, takwa, berkata 

benar, menepati janji, ikhlas, jujur dalam bekerja, tahu kewajiban, membantu 

yang lemah, selalu bekerja dan tahu harga waktu. Mengutamakan keadilan 

dalam setiap pekerjaan, lebih besar manfaatnya dan mengisi otak mereka 

dengan ilmu-ilmu teoretis yang mungkin tidak dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Bila dalam ilmu kedokteran, ditegaskan pemeliharaan akhlak 

yang baik lebih utama dari usaha memperbaikinya bila sudah rusak.  

 
28Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2019), h. 606. 
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 Sedangkan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang 

digunakan guru, yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.29 Metode pembelajaran juga dapat diartikan 

sebagai pola atau cara yang ditetapkan sebagai hasil dan kajian strategi 

dalam proses pembelajaran. Jadi dengan demikian metode pada dasarnya 

berangkat dari suatu strategi tertentu.  

 Untuk pembinaan moral dan akhlak dalam Islam, terdapat beberapa 

metode, antara lain sebagai berikut:  

a. Pendidikan secara langsung, yaitu dengan cara menggunakan 

petunjuk, tuntutan, nasihat, menyebutkan manfaat dan bahaya-

bahayanya. Dimana dijelaskan pada peserta didik hal-hal yang 

bermanfaat dan baik, menuntun kepada amal-amal baik, mendorong 

mereka berbudi pekerti yang luhur dan menghindari hal-hal yang 

tercela. Untuk pendidikan akhlak ini seringkali dipergunakan sajak-

sajak dan syair-syair, karena ia mempunyai daya musik, ibarat-ibarat 

yang indah, ritme yang berpengaruh dan kesan dalam yang 

ditimbulkannya dalam jiwa. Oleh karena itu, kita lihat buku-buku 

Islam dalam bidang sastra dan sejarah, penuh dengan kata-kata 

hikmat, wasiat-wasiat, dan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat.  

b. Pendidikan akhlak secara tidak langsung, yaitu dengan jalan sugesti 

seperti mendiktekan sajak-sajak yang mengandung hikmat kepada 

anak-anak, memberikan nasihat-nasihat dan berita-berita berharga, 

mencegah mereka membawa sajak-sajak kosong termasuk yang 

menggugah soal-soal cinta dan pelakon-pelakonnya. Dalam ilmu jiwa 

 

29Ridhahani, Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Berbasis Al-Qur’an (Yogyakarta: 
Aswaja Pressindo. 2016), h. 5. 
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(psikologi) kita membuktikan bahwa sajak-sajak itu sangat 

berpengaruh dalam pendidikan anak, mereka membenarkan apa yang 

didengarnya dan mempercayai apa yang mereka baca dalam buku-

buku pelajarannya. Sajak-sajak, kata-kata berhikmat dan wasiat-

wasiat tentang budi pekerti itu sangat berpengaruh terhadap mereka. 

Juga seorang guru dapat mensugestikan kepada peserta didik 

beberapa contoh dan akhlak-akhlak yang mulia seperti berkata benar, 

jujur dalam pekerjaan, begitu pula sifat suka terus terang, berani dan 

ikhlas.  

c. Mengambil manfaat, kecenderungan dan pembawaan anak-anak 

dalam rangka pendidikan akhlak. Sebagai contoh mereka memiliki 

kesenangan meniru ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, dan gerak-

gerik orang yang berhubungan erat dengan mereka. 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, 

salah, baik, dan buruk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika 

penelitian yaitu: 

1. Adanya surat izin riset penelitian 

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai 

3. Meminta izin informan jika ingin merekam wawancara, mengambil 

foto atau video. 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan 

informasi sensitif, dan merugikan informan.1 

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa etika penelitian sebagai 

pondasi yang harus dipegang teguh oleh setiap peneliti karena ini mencakup 

prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur alur penelitian 

dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan menghormati hak-hak serta 

kesejahteraan informan penelitian. Penerapan etika dalam penelitian dimulai 

bahkan sebelum proses pengumpulan data dilakukan, seperti mengurus 

surat izin riset penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

penelitian yang akan dilakukan sudah mendapat persetujuan dari pihak-

pihak yang berwenang. 

Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum 

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta persetuju 

tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, dan manfaat 

penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, mengambil foto, atau 

video, izin dari informan atau partisipan juga harus didapatkan terlebih 

dahulu. Lebih lanjut, peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 
 

1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 59. 
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identitas informan, terutama jika informasi yang diberikan bersifat sensitif 

dan dapat merugikan informan jika identitasnya diungkap. Penerapan 

prinsip-prinsip etika ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan 

informan penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan 

skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan 

analisis tanpa menggunakan teknik statistik.1 Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dll. Secara holistik, pada suatu konsep khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 2  Penelitian kualitatif dapat 

dipahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami kejadian secara 

alamiah dan tidak dapat dimanipulasi secara matematis. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian ini terdapat 

di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Kelurahan Malino. Kelurahan Malino     

merupakan salah satu dari 6 Kelurahan dan 1 Desa yang terdapat di wilayah 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Kelurahan ini memiliki 

berbagai potensi sumber daya kehidupan di sektor Perkebunan, Pertanian 

 

1Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: CV. Arti 
Bumi Intara, 2015), h. 25. 

2Fitrah dan Lutfiyah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & 
Studi Kasus (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 44. 
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dan berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Lindung. 

Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena latar belakang masalah 

yang di angkat berasal dari lokasi tersebut. Hal ini dikarenakan peneliti 

cukup mengetahui kondisi di daerah tersebut, sehingga memudahkan    

peneliti dalam mengumpulkan dan melakukan analisa data, dan tidak ada 

satu pun penelitian yang berkaitan dengan masalah ini yang pernah 

dilakukan di sekolah tersebut. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendekatan metodologi yaitu fenomenologis, yang dimana peneliti berusaha 

memahami arti sebuah peristiwa yang ada kaitannya terhadap orang-orang 

dalam situasi tertentu (apa yang diamati dan dilihat). 

Pendekatan fenomenologis digunakan untuk mengungkapkan fakta-

fakta, gejala maupun peristiwa secara obyektif yang berkaitan tentang upaya 

guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik melalui 

pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas VII SMP 

Negeri 1 Tinggimoncong Gowa sehingga digunakan analisis secara kualitatif 

dengan model Miles dan Huberman atau Spredly. 

Pendekatan ini digunakan dalam menjelaskan perspektif peneliti 

dengan pembahasan objek penelitian.3 Dalam hal ini peneliti menggunakan 

pendekatan keilmuan dan yang menjadi sasaran utama adalah guru dan 

peserta didik, serta menganalisis bagaimana upaya guru dalam menanamkan 

akhlakul karimah peserta didik. 

 

3Muljono Domopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Edisi Revisi (Cet. I; 
Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 
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D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kategori sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang secara langsung diterima oleh 

peneliti di lapangan dan diperoleh dari wawancara mendalam dengan 

narasumber. Peneliti bertemu secara langsung dengan informan yang 

bertujuan mendapatkan data yang akurat yang sesuai di lapangan, agar 

peneliti tidak kebingungan dalam pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran utama peneliti dalam 

melakukan wawancara yaitu guru dan peserta didik di SMP Negeri 1 

Tinggimoncong Gowa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Sumber 

data sekunder yang dimaksud disini terdiri dari pustaka-pustaka yang 

relevansi, kemudian menunjang penelitian ini yaitu: kepala sekolah, buku, 

internet, majalah, koran dan sumber lain sebagai data pelengkap yang sesuai 

dengan judul skripsi peneliti. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data pada lokasi penelitian, perlu adanya metode 

agar memudahkan dalam melakukan proses pengumpulan data, adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian.4 Mengenai hal ini, yang 

sesuai dengan judul skripsi peneliti dan yang menjadi observasi peneliti yaitu 

peserta didik yang berada di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang sering 

digunakan  dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah kegiatan yang 

dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi mendalam tentang 

tema yang diangkat dalam penelitian, atau dapat diartikan suatu proses 

pembuktian terhadap informasi yang telah di dapat dengan cara lain dan 

peneliti ingin kembali membuktikannya. Peneliti menggunakan jenis 

wawancara yang terstruktur, jenis wawancara ini berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam  mengenai upaya guru 

dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik melalui pembelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Tinggimoncong 

Gowa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diartikan sebagai salah satu sumber data yang 

sangat bermanfaat digunakan dalam melengkapi penelitian, baik itu 

sumber yang tertulis, gambar, film, dan karya-karya yang dapat memberikan 

 

4S. Margono dalam Bogdan dan Tylor, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2007), h. 158. 
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informasi dalam proses penelitian.5 Dalam hal ini dapat diketahui bahwa 

dokumentasi adalah salah satu  teknik yang digunakan oleh peneliti yang 

berkaitan dengan upaya guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta 

didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP 

Negeri 1 Tinggimoncong Gowa. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa instrumen, 

dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana 

upaya guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik melalui 

pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 

Tinggimoncong Gowa. Terdiri dari tiga jenis pokok yaitu: pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. 

Ada tiga jenis instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini merupakan pedoman yang 

digunakan sebagai panduan dalam mengamati objek penelitian di lapangan, 

yakni memperoleh data yang berkaitan tentang upaya guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah peserta didik melalui pembelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas VII SMP Negeri 1 

Tinggimoncong Gowa. 

 

5Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 190. 
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2. Pedoman Wawancara 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengajukan pertanyaan-

pertanyaan berdasarkan hal-hal tertentu, yaitu mewawancarai guru yang 

bersangkutan. 

3. Dokumentasi 

Dalam pedoman dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan data-

data yang berkaitan dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung di 

lapangan tepatnya di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian sangat dibutuhkan karena sangat 

penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data 

yang dilakukan terhadap data berupa informasi, data yang diperoleh dari 

berbagai sumber dan disatukan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus 

hingga datanya penuh. 

Proses pengelolaan data melalui tiga tahap yaitu reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan diolah dan 

dianalisis dengan langkah- langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah suatu tahap dari teknik analisis data kualitatif, 

dan merupakan proses penyederhanaan, penggolongan dan informasi yang 

memunculkan dari catatan-catatan tertulis di lapangan.6 Dapat diketahui 

bahwa dari keseluruhan hasil yang didapatkan oleh peneliti di lapangan 

 

6Hamid Patilima, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2007), 
h. 96. 
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dikumpulkan semuanya, kemudian dipilah-pilah kembali dengan artian 

menentukan mana data yang tepat dan baik  untuk dibagi kepada para 

pembaca. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data menurut Bambang Widjanarko, penyajian data 

merupakan bagian integral dalam pembuatan laporan penelitian yang 

dirancang dengan  sederhana agar semua orang yang membacanya dapat 

dengan mudah memahami. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verivication) 

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dengan artian penulis mulai mencari benda-benda, penjelasan, 

kedudukan yang memungkinkan alur sebab akibat, dan proposisi. Menarik 

kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yakni sejak pertama kali melangkah di lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data.7 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian, dimana setiap temuan 

yang didapatkan harus dilakukan pengecekan keabsahannya, sehingga hasil 

penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat pula dibuktikan 

keabsahannya, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk pemeriksaan 

keabsahan data, dan memanfaatkan sesuatu yang lain.8 Dalam penelitian 

 

7Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 156. 

8Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B (Bandung: Alfabeta, 
2015), h. 330. 
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kualitatif, teknik triangulasi digunakan sebagai pengecekan keabsahan data 

yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan 

lainnya, kemudian peneliti mengonfirmasikan dengan cara studi 

dokumentasi dan ada kaitannya dengan penelitian, kemudian hasil dari 

pengamatan di lapangan dan keabsahan data terjamin. 

Triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Triangulasi teknik, adalah pengumpulan data dengan bermacam-

macam cara tetapi dengan sumber yang sama, misalnya dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi tetapi berasal dari sumber 

yang sama. 

2. Triangulasi sumber, adalah satu teknik tetapi berasal dari sumber 

yang berbeda, misalnya dengan cara wawancara tetapi dari sumber 

yang berbeda, contohnya peneliti melakukan wawancara kepada si A, 

si B, si C dan si D. 

3. Triangulasi waktu, adalah suatu data yang dikumpulkan pada waktu 

yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah tidak ada perubahan 

data dalam waktu yang berbeda.9 

 Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, sebagai 

pemeriksaan melalui sumber lainnya, kemudian dalam pelaksanaannya 

peneliti melalui pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara guru 

yang bersangkutan di SMP Negeri 1 Tinggimoncong Gowa.

 

9Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Pemuda (Cet. I; Sibuku, 2018), h. 89-91. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Akhlakul Karimah Peserta Didik di SMP Negeri 1 Tinggimoncong 

Bagian ini akan dijelaskan tentang akhlakul karimah peserta didik di 

SMP Negeri 1 Tinggimoncong. Khususnya di kelas VII yang dilakukan dengan 

cara menganalisis hasil wawancara dan observasi langsung yang telah 

peneliti lakukan.  

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Agustina Rahayu yang 

merupakan seorang guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Tinggimoncong yang berasal dari Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 

Proses wawancara berlangsung di ruang guru SMP Negeri 1 Tinggimoncong. 

Pada saat diwawancarai berkenaan dengan bagaimana akhlak peserta didik 

di SMP Negeri 1 Tinggimoncong, ibu Agustina Rahayu mengatakan bahwa: 

Kalau mengenai akhlak itu tergantung dari peserta didik, akhlaknya 
berbeda-beda. Ada yang memang orangnya sebenarnya baik, tapi 
mungkin karena masalah pergaulan atau ada masalah dalam keluarga 
kemudian peserta didik tersebut lampiaskan di sekolah. Makanya kalau 
kita lihat dari segi kasarnya peserta didik itu nakal, tapi sebenarnya 
ketika kita mencoba mendekati peserta didik tersebut, dia itu 
mendengar. Maka dari itu kita harus jeli-jeli memperhatikan peserta 
didik. Perlakuannya tidak bisa disamakan agar perilaku baiknya bisa 
timbul.1 

Peneliti bertanya kepada ibu Agustina Rahayu mengenai respon yang 

diberikan terhadap peserta didik yang akhlaknya berbeda-beda. Ibu Agustina 

Rahayu mengatakan: 

Kalau respon tergantung dari perilaku peserta didik tersebut, karena 
memang ada peserta didik yang tidak bisa diberi teguran kasar atau 
kata-kata yang tajam, karena kapan mereka diberi kata-kata yang tajam 
maka mereka akan semakin membangkang. Begitu pun sebaliknya, ada 
peserta didik yang memang harus diberi teguran seperti dimarahi tapi 
bukan dimarahi dalam artian yang kasar tapi dalam bentuk teguran 
dengan tujuan untuk mendidik peserta didik tersebut.2 

 
1Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 
2 Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 
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Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Normawati yang juga 

merupakan seorang guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Tinggimoncong yang berasal dari Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. 

Proses wawancara berlangsung di ruang guru SMP Negeri 1 Tinggimoncong. 

Pada saat diwawancarai berkenaan dengan bagaimana akhlak peserta didik 

di SMP Negeri 1 Tinggimoncong, ibu Normawati mengatakan bahwa: 

Secara umum alhamdulillah baik, cuman dalam satu sekolah itu peserta 
didik sifatnya berbeda-beda. Ada beberapa peserta didik yang 
akhlaknya kurang baik karena mungkin pengaruh lingkungan atau 
hanya sebatas kenakalan-kenakalan yang masih bisa diatasi. Kenakalan 
itu juga mungkin awalnya timbul dari luar sekolah dan kemudian 
peserta didik tersebut bawa ke dalam sekolah.1 

 
Kemudian dikuatkan dengan hasil observasi yang peneliti temukan di 

lapangan bahwa memang benar akhlak peserta didik di SMP Negeri 1 

Tinggimoncong itu berbeda-beda. Ada sebagian dari peserta didik yang 

memiliki akhlak baik dan sebagiannya lagi memiliki akhlak kurang baik, 

dalam hal ini sikap sopan santun, baik itu kepada Allah, guru, dan lingkungan. 

Misalnya akhlak kepada Allah yaitu melaksanakan shalat dhuha dan shalat 

dzuhur secara berjamaah di masjid NurutTarbiyah SMP Negeri 1 

Tinggimoncong, akhlak kepada guru yaitu memperhatikan guru pada saat 

menjelaskan di kelas, dan akhlak kepada lingkungan yaitu dengan menjaga 

kebersihan kelas dan sekitarnya. Dari hasil observasi yang peneliti lihat 

masih ada sebagian dari peserta didik yang pada saat sudah masuk jam 

pelajaran atau pun jam shalat mereka lebih memilih untuk bolos ke kantin 

dan merokok di kantin tersebut dan dalam hal kebersihan kelas itu hanya 

bertahan sampai jam istirahat saja, setelah itu peserta didik sudah tidak 

memperhatikan kebersihan kelas. 

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa manusia 

diciptakan berbeda-beda, tidak semua manusia yang kita temui memiliki 

kepribadian atau akhlak yang baik begitu juga dengan peserta didik. Tidak 

 
1Normawati. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 
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semua peserta didik memiliki akhlak yang baik dan tidak semua peserta 

didik memiliki akhlak yang buruk, semua tergantung dari bagaimana cara 

kita memperlakukan peserta didik tersebut. Jadi, seorang guru harus betul-

betul memperhatikan psikologis seorang anak. Ada anak yang memang perlu 

dididik dengan sedikit tegas dalam hal ini untuk kebaikan dan ada pula anak 

yang memang harus dididik dengan kelembutan. 

B. Upaya dan Tantangan Guru dalam Menanamkan Akhlakul Karimah 

Peserta Didik di Kelas VII SMP Negeri 1 Tinggimoncong 

 Bagian ini akan dijelaskan tentang upaya dan tantangan guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah kepada peserta didik melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VII SMP Negeri 1 

Tinggimoncong yang dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dan 

observasi yang telah peneliti lakukan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan 

oleh peneliti maka peneliti menemukan ada beberapa upaya yang dilakukan 

guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VII SMP 

Negeri 1 Tinggimoncong. 

1. Guru menjadi teladan bagi peserta didik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam 

di kelas VII SMP Negeri 1 Tinggimoncong, Agustina Rahayu sebagaimana 

hasil pada kutipan wawancara berikut ini: 

Sebagai seorang guru tentu harus siap dan harus bisa menjadi teladan 
yang baik bagi peserta didik terutama dalam hal ibadah, bukan hanya 
memerintah peserta didik untuk shalat tapi kita sebagai pendidik juga 
harus ikut melaksanakan shalat karena hal tersebut merupakan salah 
satu bentuk keteladanan kita sebagai guru, terkhusus untuk guru 
agama. Misalnya dalam hal berpakaian, berbicara yang sopan dan 
melaksanakan shalat dzuhur tepat waktu di masjid. Setiap hari Selasa 
kebetulan saya mengajar di kelas VII mulai dari jam 11.30-14.00 WITA, 
otomatis saya dapat jam shalat dzuhur. Pada saat sudah masuk waktu 
shalat, saya menghentikan pembelajaran dan langsung mengajak 
peserta didik untuk sama-sama ke masjid melaksanakan shalat dzuhur. 
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Peserta didik di SMP Negeri 1 Tinggimoncong juga mempunyai kegiatan 
rutin sebelum masuk ke kelas, yaitu shalat dhuha terlebih dahulu. Saya 
sebagai guru Pendidikan Agama Islam ikut melaksanakan rutinitas 
dhuha ini bersama dengan peserta didik, harapan saya bahwa dengan 
adanya kegiatan rutin ini bisa meningkatkan akhlak peserta didik. Jadi, 
itu salah satu cara saya sebagai pendidik dalam memberikan 
keteladanan bagi peserta didik, apalagi saya adalah seorang guru 
agama. Pada dasarnya tugas seorang guru itu bukan hanya mengajarkan 
ilmu pengetahuan saja, akan tetapi seorang guru harus bisa menjadi 
teladan yang baik bagi peserta didik.2 

Pendidikan dengan keteladanan artinya pendidikan dengan memberi 

contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir dan sebagainya. Banyak 

ahli pendidikan yang berpendapat bahwa pendidikan dengan keteladanan 

merupakan metode yang paling berhasil. Hal tersebut terjadi karena dalam 

proses belajar orang-orang pada umumnya lebih mudah menangkap yang 

konkrit ketimbang yang abstrak. Oleh karena itu dalam penanaman akhlakul 

karimah di SMP Negeri 1 Tinggimoncong khususnya pada kelas VII ibu 

Agustina Rahayu memberi contoh keteladanan yang baik bagi peserta didik, 

misalnya dalam hal berpakaian, berbicara yang sopan, melaksanakan shalat 

dzuhur tepat waktu di masjid, bertutur kata yang baik, cara bergaul yang 

baik, bertingkah laku yang baik, dan lain sebagainya. 

Peneliti juga bertanya kepada ibu Agustina Rahayu tentang 

penanaman akhlak pada mata pelajaran lain. Ibu Agustina Rahayu 

mengatakan: 

Penanaman akhlak kepada peserta didik juga diterapkan dalam 
pembelajaran lain, karena kan namanya juga lingkungan sekolah kita 
juga tidak bisa kalau hanya mengharapkan satu atau dua orang guru 
saja. Pasti kita butuh yang namanya timbal balik atau kerja sama yang 
baik dengan guru-guru yang lain. Misalnya seperti kegiatan imtaq pagi, 
dulu itu imtaq paginya dilaksanakan kecuali hari upacara dengan 
senam, selebihnya hari Selasa, kamis, jum’at dan Sabtu itu imtaq pagi 
dan itu butuh kerja sama yang baik dengan guru-guru yang lain, karena 
kalau cuman guru agama yang mengarahkan peserta didik untuk ke 
masjid melaksanakan kegiatan imtaq secara bersama-sama itu agak 
susah. Jadi, memang butuh kerja sama yang baik dari guru mata 
pelajaran lain dalam hal pembentukan akhlak peserta didik.3 

 
2Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 

 
3Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 
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Menurut pendapat Nur Islamiah ketika diwawancarai oleh peneliti, 
yakni: 

Iya betul apa yang dikatakan oleh ibu guru bahwa beliau selalu ikut 
shalat dhuha dan shalat dzuhur bersama kami. Ibu guru juga sangat 
baik, beliau selalu menjelaskan pelajaran dengan bahasa yang baik dan 
mudah dipahami.4 

Kemudian diperkuat oleh hasil observasi yang telah peneliti lakukan 

terlihat bahwa guru Pendidikan Agama Islam dalam hal ini ibu Agustina 

Rahayu sangat memperhatikan masalah ibadah peserta didik. Memang benar 

bahwa pada saat sudah masuk waktu shalat dzuhur, ibu Agustina Rahayu 

menghentikan pembelajaran dan mengajak peserta didik untuk segera 

bergegas ke masjid melaksanakan shalat dzuhur dan setelah shalat dzuhur 

dilaksanakan barulah proses pembelajaran dimulai kembali. 

2. Guru Memberikan Pemahaman Kepada Peserta Didik 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam 

di kelas VII SMP Negeri 1 Tinggimoncong, Agustina Rahayu sebagaimana 

hasil pada kutipan wawancara berikut ini: 

Pada awal pertemuan saya minta kepada peserta didik untuk selalu 
membawa al-Qur’an saat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Jadi, 
sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu saya memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk sama-sama membuka al-
Qur’an kemudian mengaji secara bersamaan. Setelah selesai membaca 
al-Qur’an, barulah saya merefresh kembali pelajaran-pelajaran atau 
materi yang saya berikan pada pertemuan pekan lalu kemudian saya 
memberikan pemahaman-pemahaman. Saya selalu mengatakan kepada 
peserta didik bahwa adab lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. 
Harapan saya peserta didik bisa termotivasi dan terketuk hatinya untuk 
lebih mengutamakan akhlak mereka daripada ilmu. Tidak hanya itu 
saja, terkadang guru selain mata pelajaran PAI juga sering disela-sela 
menerangkan pelajaran memberikan cerita-cerita atau contoh-contoh 
tentang hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah.5 

Menurut pendapat Salsabila Wulandari ketika diwawancarai oleh 
peneliti, yakni: 

Memang benar, ibu guru selalu memberikan kami pemahaman-
pemahaman terkait dengan akhlak sebelum kami masuk materi 

 
4Nur Islamiah, Peserta Didik, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 25 April 

2024. 
5Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 
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pelajaran, hal tersebut ibu guru lakukan agar teman-teman yang 
akhlaknya kurang baik bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik.6 

Kemudian diperkuat oleh hasil observasi yang telah peneliti lakukan 

memang terlihat bahwa guru Pendidikan Agama Islam selalu memberikan 

pemahaman terlebih dahulu kepada peserta didik mengenai pentingnya 

akhlak serta pentingnya berbicara yang sopan kepada orang yang lebih tua 

atau bahkan ke teman sebelum memulai proses pembelajaran. 

Dari penjelasan di atas yang telah dijelaskan maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam sangat memegang 

teguh prinsip bahwa adab lebih tinggi derajatnya daripada ilmu dan guru 

Pendidikan Agama Islam selalu menanamkan prinsip tersebut dalam diri 

peserta didik. 

3. Guru Memberikan Nasihat Kepada Peserta Didik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam 

di kelas VII SMP Negeri 1 Tinggimoncong, Agustina Rahayu sebagaimana 

hasil pada kutipan wawancara berikut ini: 

Pada saat peserta didik melakukan pelanggaran-pelanggaran sekolah 
seperti datang terlambat atau bahkan sampai bolos sekolah, hal yang 
saya lakukan yaitu memberikan nasihat serta memberikan hukuman 
bagi yang melakukan pelanggaran. Saya selalu menasihati bahwa jika 
seorang guru memberi kalian hukuman seperti misalnya membersihkan 
WC atau berdiri di depan papan tulis sampai jam pelajaran selesai 
kerjakanlah dengan hati yang ikhlas agar mendapat pahala dari Allah 
swt. Saya juga selalu mengatakan kepada peserta didik bahwa guru 
adalah orang tua kalian ketika di sekolah maka sudah sepantasnya 
kalian sebagai peserta didik menghormati guru agar ilmu yang 
diberikan berkah dunia akhirat.7 

Ibu Agustina Rahayu senantiasa mengajarkan kepada peserta didik 

agar selalu bersikap baik kepada guru dan orang lain melalui nasihat-nasihat 

yang diberikan. Namun sebaiknya sebelum guru memberikan arahan 

 
6Salsabila Wulandari, Peserta Didik, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 25 

April 2024. 
7Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 
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langsung kepada peserta didik, orang tualah yang seharusnya menjadi 

panutan pertama bagi peserta didik terlebih dalam hal memberikan nasihat-

nasihat tentang akhlakul karimah.  

Setelah mengetahui upaya apa saja yang dilakukan guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah, peneliti juga dapat mengetahui tantangan 

apa saja yang dialami guru dalam menanamkan akhlak kepada peserta didik 

khususnya di kelas VII SMP Negeri 1 Tinggimoncong, Agustina Rahayu 

sebagaimana hasil pada kutipan wawancara berikut ini: 

Adapun yang menjadi tantangan adalah kurangnya kesadaran dari 
peserta didik serta kurangnya perhatian dari guru-guru lain yang 
dimana ada beberapa guru atau tenaga pendidik yang kurang 
memperhatikan peserta didik terkait masalah ibadah yang mana hal 
tersebut bisa menghambat proses perbaikan peserta didik, karena 
peserta didik butuh perhatian lebih bukan hanya dari satu atau dua 
guru saja termasuk guru agama, akan tetapi semua guru harus ikut 
andil dalam menanamkan serta memberikan contoh akhlak yang baik 
kepada peserta didik terutama dalam hal ibadah. Sebenarnya yang juga 
menjadi tantangan dalam menanamkan akhlak kepada peserta didik 
adalah pada saat mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, 
karena ketika mereka sudah pulang ke rumah kita sebagai guru sudah 
lepas tanggung jawab. Terkadang kita sebagai guru di sekolah betul-
betul sudah menjaga ibadah peserta didik tetapi setelah peserta didik 
pulang ke rumah masing-masing, orang tuanya tidak mengingatkan 
anaknya untuk beribadah. Itu yang terkadang menjadi dilema untuk 
guru-guru di sekolah, karena pendidikan seharusnya tidak hanya di 
sekolah, dan alangkah lebih baik jika pendidikan itu dimulai dari orang 
tua terlebih dahulu. Untuk mendidik peserta didik juga tidak boleh 
hanya mengharapkan guru-guru di sekolah karena peserta didik di 
sekolah hanya beberapa jam, mulai dari jam 07.30-14.00 WITA paling 
lama. Jadi, peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu diluar 
sekolah dan yang menjadi pemeran utama sudah pasti orang tua 
peserta didik tersebut.8 

 
Peneliti juga bertanya kepada ibu Agustina Rahayu tentang cara 

mengatasi tantangan yang ada. Ibu Agustina Rahayu mengatakan: 

Cara saya mengatasi tantangan yang ada yaitu dengan tidak henti-
hentinya mengingatkan dan bertanya kepada peserta didik bagaimana 
ibadahnya di rumah, apakah kalian melaksanakan shalat subuh dan 

 
8Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 
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lain-lain. Hal tersebut selalu saya ulang-ulang dengan harapan suatu 
saat nanti peserta didik tersebut bisa berubah.9 

Dari penjelasan di atas yang telah dijelaskan maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa yang menjadi tantangan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam menanamkan akhlakul karimah kepada peserta didik ialah kurangnya 

kesadaran dari peserta didik itu sendiri dan dikarenakan kurangnya 

perhatian atau masih banyak dari guru mata pelajaran lain yang kurang 

memperhatikan peserta didik, dalam hal ini pada saat masuk waktu shalat. 

Pada zaman sekarang yang semakin modern ini banyak kita jumpai pelajar 

atau generasi penerus bangsa yang masih minim akhlak, hal tersebut 

biasanya dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua dalam hal 

mendidik dan mengontrol dengan siapa anaknya bergaul dan kurangnya 

perhatian dari pendidik dalam hal ini guru yang ada di sekolah. 

C. Solusi Guru dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik  

Selama pendidik di sekolah pasti akan menemukan beberapa 

tantangan dalam menanamkan akhlakul karimah kepada peserta didik baik 

itu dalam kelas maupun diluar kelas. Oleh karena itu, seorang pendidik 

tentunya pernah menghadapi tantangan dalam menanamkan akhlakul 

karimah kepada peserta didik lalu mencari solusi terbaik berdasarkan 

masalah yang ada. 

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan, peneliti dapat 

mengetahui solusi dari tantangan yang dihadapi guru dalam menanamkan 

akhlakul karimah kepada peserta didik, seperti yang dikatakan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam kelas VII SMP Negeri 1 Tinggimoncong yakni 

Agustina Rahayu, bahwa: 

Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ada sebagian guru yang 
kurang memperhatikan peserta didik terkait dengan masalah ibadah. 
Solusinya yaitu kepala sekolah memberikan instruksi kepada tenaga 
pendidik agar lebih memperhatikan peserta didiknya terutama saat 

 
9Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 
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sudah memasuki waktu shalat dzuhur kemudian para pendidik juga 
diarahkan untuk ikut melaksanakan shalat berjamaah di masjid agar 
bisa memantau peserta didik secara langsung.10 

Kemudian terkait dengan solusi apa yang diberikan oleh sekolah, ibu 

Agustina Rahayu mengatakan bahwa: 

Solusi yang diberikan oleh sekolah yaitu setiap ada kegiatan misalnya 
seperti paguyuban, kepala sekolah selalu mengundang orang tua atau 
yang bisa mewakili peserta didik kemudian pada kegiatan tersebut 
kepala sekolah menyampaikan dan meminta kerja sama dari orang tua 
peserta didik agar lebih memperhatikan anak-anak mereka ketika 
sudah berada di luar sekolah dan meminta tolong agar peserta didik 
dibatasi bermain gadget karena itu juga yang menjadi salah satu 
hambatan dalam menanamkan akhlak.11 

Peneliti juga bertanya kepada ibu Agustina Rahayu mengenai 

seberapa penting menanamkan akhlak kepada peserta didik. Ibu Agustina 

Rahayu mengatakan: 

Kalau mengenai seberapa penting penanaman akhlak kepada peserta 
didik, saya rasa ini sangatlah penting karena selalu saya sampaikan 
kepada peserta didik bahwa banyak kejadian orang sudah mendapatkan 
pekerjaan yang tinggi bahkan sudah doktor dan segala macam, tapi 
karena akhlakul karimahnya yang ambruk akhirnya semuanya hilang. 
Lagi-lagi saya katakan bahwa setinggi-tingginya ilmu yang kalian miliki 
tapi akhlak kalian tidak ada itu sama halnya dengan nol, bahkan itu 
menjadi racun bagi diri kita sebenarnya, karena bisa menghancurkan 
diri kita kalau kita tidak menjaga akhlak yang ada pada diri kita.12 

Kemudian dikuatkan oleh hasil observasi yang peneliti temukan di 

lapangan bahwa setiap memasuki waktu shalat dzuhur jika guru PAI tidak 

sempat mengecek langsung maka guru PAI selalu meminta tolong kepada 

penjaga sekolah untuk mengecek peserta didik di dalam kelas kemudian 

diberikan arahan untuk segera ke masjid melaksanakan shalat dzuhur secara 

berjamaah. Beberapa guru di SMP Negeri 1 Tinggimoncong juga ikut 

melaksanakan shalat berjamaah di masjid NurutTarbiyah, namun karena 

jumlah peserta didik yang tidak sedikit sehingga mengharuskan shalat 

 
10Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 

 
11Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 

 
12Agustina Rahayu. Guru, Wawancara, SMP Negeri 1 Tinggimoncong, 23 April 2024. 
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bergantian, tetapi meskipun shalat dilaksanakan secara bergantian tetap ada 

pendidik yang memantau dan salah satu dari peserta didik yang menjadi 

imam. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

guru PAI menerapkan serta memberikan contoh kebiasaan yang baik kepada 

peserta didik terutama dalam hal shalat tepat waktu dan selalu menanamkan 

dalam diri peserta didik bahwa akhlak lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan beberapa hal, yakni: 

1. Akhlak peserta didik kelas VII di SMP Negeri 1 Tinggimoncong 

berbeda-beda, ada peserta didik yang memiliki akhlak baik dan ada 

pula peserta didik yang memang akhlaknya masih perlu ditingkatkan. 

2. Upaya guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

kelas VII dilakukan dengan cara memberikan keteladanan, 

memberikan pemahaman, dan memberikan nasihat tentang 

bagaimana seharusnya kita berakhlak yang baik. Adapun tantangan 

yang dialami guru dalam menanamkan akhlakul karimah kepada 

peserta didik yaitu kurangnya kesadaran dari diri peserta didik itu 

sendiri dan kurangnya perhatian dari guru mata pelajaran lain serta 

kurangnya perhatian dari orang tua peserta didik dalam hal ibadah 

anak-anak mereka. 

3. Solusinya adalah kepala sekolah memberikan arahan kepada guru 

untuk ikut melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan mengajak 

peserta didik yang lain. Kepala sekolah juga melakukan komunikasi 

melalui kegiatan paguyuban dan mengajak orang tua peserta didik 

untuk bekerja sama dalam membentuk akhlak yang baik bagi peserta 

didik. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis dapat menemukan implikasi dalam penelitian ini, yakni sebagai 

berikut. 
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1. Dengan adanya program kegiatan keagamaan serta adanya upaya dari 

tenaga pendidik dalam menanamkan akhlakul karimah kepada 

peserta didik, sedikit banyak memberikan perubahan yang positif, 

sehingga peserta didik yang akhlaknya masih kurang baik perlahan 

bisa ditingkatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tenaga 

pendidik dan sekolah. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Tinggimoncong 

berhasil menanamkan akhlak yang baik kepada peserta didik 

khususnya kelas VII. 
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