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A. Transliterasi Arab-Latin Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam 

huruf Latin, sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

a. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب
 ta T Te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra R Er ر

 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain G Ge غ
 fa F Ef ف
 qaf Q Qi ق
 kaf K Ka ك
 lam L El ل
 mim M Em م
 nun N En ن
 wau W We و
 ha H Ha هـ
 hamzah ’ Apostrof ء
 ya Y Ye ى

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

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

apostrof (’). 

b. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 
َ
ا

 fatḥah A A 

 Kasrah I I اَ  



 xi   
 

ا
9 ḍammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 
ـَ

  
 

 ىَ

fatḥah dan yā’ ai a dan i 

 
 
ـَ

  
 
َ
 و

fatḥah dan wau au u dan u 

 

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

  ى
 
  ا | ... َ

 
َ ... fatḥah dan alif atau 

yā’ 
Ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā’ Ī ىــَ   ــــ
i dan garis di 

atas 

 
 
 ḍammah dan wau Ū وَـ

u dan garis di 
atas 

         Contoh: 

 māta : مات

 
 
مَ  ramā : ر 

d. Tā’ marbūṭah 
  Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
  Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
 
  ْ
 

ور
   ْ   ْ

ض
   ْ

ْ   ة
  ْ
ا

   ْ    ْ
افطأل

  ْ
   ْ   ْ

 ل

: rauḍah al-aṭfāl 

al-fāḍilah al-madīnah :       ةنيدَ   ملا  
 
اَ
  
 
َ
ل
  
 
َ

  َ   اف
 
َ
ض

 
 
َ

ل
  
 
َ
 ة

al-ḥikmah :                   ةمكحَ   لا 

e. Syaddah (Tasydīd) 

 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan  sebuah  tanda  tasydīd  (   ــ   ),  dalam  transliterasi  ini  dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli- 

terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

شلا
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : سمْ   

لا
   ْ  ْ 

 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

g. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 
Contoh: ta’murūna  

        
 
َ
  مأت

 
ورَ

  
 
َ
ن

  ْ
لا
   ْ  ْ

ن
   ْ

و
   ْ

 ت
  ْ

 

: al-naw‘u 

: syai’un 

: umirtu 

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari 

al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

i. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

billāh للاب  dīnullāh د
  
 
َ
ي
   

 
َ
 للاه ن
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Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- 
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al- 

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

J. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

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

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

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

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 
 

H = Hijrah 

M = Masehi 
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SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Adilah Abd Rahim 

NIM   : 80200221088 

Judul Penelitian : INTERNALISASI NIALI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

MELALUI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI KELAS VII SMP NEGERI 1 KOLAKA 

Penelitian ini meneliti proses internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam Melalui kurikulum merdeka belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka. 

Submasalah yang diuraikan meliputi integrasi nilai-nilai Pendidikan agama 

Islam Melalui kurikulum merdeka belajar, konsep kurikulum merdeka belajar 

yang diterapkan di kelas VII, serta hambatan-hambatan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan analisis induktif, pendekatan psikologis, sosiologis, dan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Melalui kurikulum merdeka 

belajar, yaitu aklak, akidah dan ibadah, Melalui kurikulum merdeka belajar 

menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, tujuan pembelajaran yang 

jelas, pembelajaran berpihak pada peserta didik, manajemen kelas yang efektif, 

dan penilaian berkelanjutan. Konsep kurikulum merdeka belajar diterapkan 

dengan membuka pelajaran dengan salam, membaca asmaul husna dan tadarus 

Al-Quran. Hambatan yang dialami meliputi rendahnya kemampuan guru, 

kurangnya pengalaman guru tentang kurikulum merdeka, dan media 

pembelajaran yang kurang memadai. Implikasi penelitian ini memberikan 

sumbangsih pada pengembangan kurikulum merdeka belajar dalam pendidikan 

agama Islam, pemahaman yang lebih mendalam tentang proses internalisasi 

nilai-nilai agama, masukan bagi para guru untuk penyempurnaan pendekatan 

pembelajaran agama, dan peningkatan kualitas pendidikan agama di SMP Negeri 

1 Kolaka. 
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ABSTRAK 

Nama  : Adilah Abd Rahim 

NIM   : 80200221088 

Judul Penelitian : The Internalization of Islamic Religious Education Values 

Through the Independent Learning Curriculum in Grade VII of SMP Negeri 

1 Kolaka 

This study examines the process of internalizing the values of Islamic 

Religious Education through the independent learning curriculum in Grade VII 

of SMP Negeri 1 Kolaka. The sub-problems discussed include the integration of 

Islamic religious education values through the independent learning curriculum, 

the concept of the independent learning curriculum applied in Grade VII, and the 

obstacles in teaching Islamic Religious Education. This research employs 

qualitative methods with inductive analysis, psychological and sociological 

approaches, and data collection techniques of observation, interviews, and 

documentation. 

The results show that the values of Islamic Religious Education through the 

independent learning curriculum include morals, faith, and worship. The 

independent learning curriculum creates a pleasant learning environment, clear 

learning objectives, learner-centered education, effective classroom 

management, and continuous assessment. The concept of the independent 

learning curriculum is implemented by starting the lessons with greetings, 

reading Asmaul Husna, and reciting the Quran. The challenges faced include low 

teacher competence, lack of teacher experience with the independent 

curriculum, and inadequate learning media. 

The implications of this research contribute to the development of an 

independent learning curriculum in Islamic religious education, a deeper 

understanding of the process of internalizing religious values, inputs for 

teachers to refine religious education approaches, and the enhancement of the 

quality of religious education at SMP Negeri 1 Kolaka. 

.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Balakang  

Pendidikan merupakan salah satu sarana atau langkah untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri tiap individu ataupun 

masyarakat yang kemudian menjadikannya individu pada taraf human serta 

menjadi anggota masyarakat yang beradab. Taraf human di sini merujuk pada 

sebuah proses di mana pendidikan dapat mengangkat derajat manusia menjadi 

lebih bermoral, bermartabat, memiliki karakter yang baik, memiliki nilai-nilai 

(values) yang dianut, dan tentunya menjadi manusia sempurna (insan kamil). 

Sehingga tercapai tujuan pendidikan itu sendiri yaitu menciptakan manusia 

sempurna seutuhnya.1 

Pendidikan seharusnya tidak dijadikan sebagai sarana untuk 

memindahkan informasi atau ilmu pengetahuan dari guru ke peserta didik 

semata, tetapi harus lebih dari itu. Seharusnya pendidikan mencakup dimensi-

dimensi dasar kemanusiaan. Adapun dimensi-dimensi dasar kemanusiaan yang 

dimaksud ialah terdiri atas tiga hal, yaitu: (1) Afektif, yaitu dilihat dari tingkat 

keimanan, akhlak dan sikap terpuji yang mengarah kepada kepribadian yang 

unggul, (2) Kognitif, yaitu tercermin dari bagaimana pola dan daya pikir atau 

kualitas intelektualitasnya untuk pengembangan diri dan (3) psikomotorik, 

                                                           
1Tri Sukitman, “Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan 

Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter),” JURNAL JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar) 2, 
no. 2 (2016): 85, doi:10.26555/jpsd.v2i2.a5559. 
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yaitu dilihat dari kemampuan mengembangkan minat dan bakat yang bersifat 

teknis atau lebih kepada kecapakan praktis.2 

Pendidikan agama Islam sangat penting untuk membangun karakter dan 

kepribadian siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. PAI adalah 

bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia untuk menanamkan nilai-

nilai moral dan spiritual pada siswa. Namun, menginternalisasikan nilai-nilai 

pendidikan Islam semakin sulit di tengah dinamika globalisasi dan kemajuan 

teknologi. Peserta didik tidak hanya harus memiliki kemampuan akademik yang 

baik, tetapi mereka juga harus memiliki kepribadian yang teguh dan prinsip 

moral yang kuat.. 

Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam yang bersumber dari AL-

Qur’an dan Hadits merupakan inti dari sebuah pendidikan Islam. Oleh karena 

itu, setiap lembaga pendidikan Islam sebaiknya mengembangkan dan 

memberikan pembinaan kepada peserta didik tentang nilai-nilai pendidikan 

Islam. Setiap kegiatan baik di dalam kelas maupun diluar kelas sebaiknya selalu 

mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam sehingga mampu membina dan 

mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat yang baik dan benar baik dalam 

ucapan maupun perbuatannya yang dapat diinternalisasikan dengan 

pengalaman, pengetahuan, wawasan dan ilmu yang dimiliki dengan nilai-nilai 

yang dipercayai dipercayai serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membangun 

kepribadian dan karakter siswa. Pendidikan agama adalah komponen penting 

                                                           
2Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 
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dari pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), yang bertujuan 

untuk membuat siswa beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan 

Agama Islam memainkan peran penting dalam memberikan nilai-nilai agama 

dan moral kepada siswa di Indonesia. 

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, tantangan yang dihadapi 

oleh dunia pendidikan semakin kompleks. Peserta didik tidak hanya dituntut 

untuk memiliki pengetahuan akademis yang tinggi, tetapi juga harus memiliki 

karakter yang kuat dan nilai-nilai moral yang baik. Oleh karena itu, internalisasi 

nilai-nilai agama Islam menjadi sangat penting untuk menanamkan pondasi 

moral yang kuat pada peserta didik. 

SMP Negeri 1 Kolaka sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, memiliki 

tanggung jawab besar dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pendidilan Agama 

Islam kepada siswa-siswinya. Dengan adanya Kurikulum Merdeka Belajar yang 

diterapkan oleh pemerintah, sekolah memiliki fleksibilitas dalam 

mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan 

kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan metode dan strategi 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif, termasuk dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai Pendidilan Agama Islam. 

Internalisasi nilai-nilai Pendidilan Agama Islam di kelas VII SMP Negeri 1 

Kolaka melalui Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk membentuk peserta 

didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepribadian 

yang beriman dan bertakwa. Melalui pendekatan yang holistik, sekolah berusaha 

mengintegrasikan nilai-nilai Pendidilan Agama Islam ke dalam berbagai mata 
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pelajaran dan aktivitas sekolah, sehingga peserta didik dapat menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu program terbaru yang dilahirkan oleh Kementrian Kabinet 

Indonesia Maju, Nadiem Makarim selaku Mendikbud pada akhir tahun 2019 lalu 

ialah Program Kurikulum Merdeka Belajar. Program Merdeka belajar ini 

terbentuk atas dasar adanya keinginan atau tujuan untuk merekontruksi proses 

pembelajaran dengan menciptakan proses pembelajaran dengan suasana yang 

baru, suasana yang membahagiakan pembelajar dengan tidak lagi menjadikan 

skor penilaian sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran.3 Program 

merdeka belajar merupakan sebuah gebrakan baru dalam dunia pendidikan 

yang sangat progresif, mengingat realitas pendidikan kita selama ini yang masih 

saja mengutamakan skor ataupun penilaian dengan angka. 

Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar diharapkan dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana peserta didik 

dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, 

internalisasi nilai-nilai Pendidilan Agama Islam tidak hanya terjadi di dalam 

kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan 

sehari-hari di lingkungan sekolah. 

Secara keseluruhan, latar belakang internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam melalui Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka 

menunjukkan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk karakter dan 

moral peserta didik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inovatif, 

diharapkan nilai-nilai Pendidilan Agama Islam dapat tertanam kuat dalam diri 

                                                           
3A G J Nasution, “Diskursus Merdeka Belajar Perspektif Pendidikan Humanisme,” Jurnal 

Pendidikan Bahasa Dan Sastra UIN Sumatera Utara Medan AL ARABIYAH 6 (2020): 1. 
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peserta didik, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, 

bertakwa, dan berakhlak mulia. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-

nilai Pendidikan Agama Islam Melalui Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII di 

SMP Negeri 1 Kolaka. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pendekatan 

pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada Peserta Didik untuk 

mengatur pembelajaran mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan 

individual mereka. 

Dalam konteks pendidikan Agama Islam, penting untuk memastikan 

bahwa nilai-nilai yang diinginkan dalam agama tersebut dapat terinternalisasi 

dengan baik oleh Peserta Didik. Penelitian ini akan menganalisis proses 

internalisasi nilai-nilai pendidikan Agama Islam. 

Metode penelitian yang digunakan akan melibatkan observasi kelas, 

wawancara dengan guru agama Islam, dan pengumpulan data dari siswa melalui 

kuesioner. Data akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami pengalaman 

siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai pendidikan Agama Islam melalui 

Kurikulum Merdeka Belajar. Selain itu, data kuantitatif dari kuesioner akan 

digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang persepsi siswa 

terkait proses ini. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pemahaman yang lebih baik tentang Internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam melalui Kurikulum Merdeka Belajaar Temuan penelitian ini dapat menjadi 

sumbangan penting dalam pengembangan kurikulum agama Islam yang lebih 
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baik dan pemahaman tentang pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dalam 

memfasilitasi internalisasi nilai-nilai agama pada tingkat pendidikan menengah. 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

Internalisasi nilai-nilai 
Pendidikan Agama Islam 
melalui Kurikulum Merdeka 
Belajaar  

1. Berkeadaban (ta’addub); 
2. Keteladanan (qudwah); 
3. Kewarganegaraan dan 

kebangsaan (muwaṭanah) 
4. Mengambil jalan tengah 

(tawassuṭ) 
5. Berimbang (tawāzun) 
6. Lurus dan tegas (I’tidāl) 
7. Kesetaraan (musāwah) 
8. Musyawarah (syūra) 
9. Toleransi (tasāmuh) 
10. Dinamis dan inovatif 

(taṭawwur wa ibtikār) 

 

C. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian mengenai internalisasi nilai-nilai 

pendidikan Agama Islam melalui Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP 

Negeri 1 Kolaka dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui kurikulum 

merdeka belajar yang diterapkan di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka? 

2. Bagaimana Perencanaan proses internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam melalui Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 

Kolaka? 
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3. Apa saja hambatan dalam proses nilai-nilai pendidikan agama islam 

melaalui  Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan tesis 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. 1Aziz, A. 2020. Kajian ini memeriksa peran guru dalam internalisasi 

nilai-nilai agama dalam pendidikan Islam. Dalam konteks kurikulum 

belajar merdeka, pemahaman tentang pentingnya internalisasi nilai-nilai 

agama dapat berfungsi sebagai landasan teoritis. Oleh karena itu, 

penelitian saya dan penelitian orang lain sama-sama berfokus pada 

internalisasi nilai-nilai pendidikan agama islam.Nafi, A. (2018). 

Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran di 

Madrasah. Jurnal Pendidikan Islam. Studi ini membahas pentingnya 

internalisasi nilai-nilai pendidikan Agama Islam dalam konteks 

pembelajaran di madrasah. Pemahaman mengenai strategi dan metode 

pembelajaran yang efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai Agama 

Islam dapat memberikan panduan dalam implementasi Kurikulum 

Merdeka Belajar di kelas VII. 

2. Z. Arifin (2021). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dalam 

Pembelajaran Agama Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Penelitian 

ini meneliti penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dalam pembelajaran 

Agama Islam. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 
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cara-cara konkret untuk memasukkan nilai-nilai Agama Islam ke dalam 

kurikulum merdeka belajar di sekolah menengah.Ahmad Taufik, (2023). 

Tesis ini meneliti secara mendalam proses internalisasi nilai-nilai 

pendidikan agama Islam di SMP melalui Kurikulum Merdeka Belajar. 

3. Nurwahidah (2018) Internalisasi Nilai-Nilai Merdeka Belajar dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi ide-ide dan pendekatan pembelajaran dalam 

pendidikan agama Islam sambil mempertimbangkan nilai-nilai merdeka 

belajar dan internalisasinya. Untuk menyusun penulisan ini, penelitian 

kepustakaan digunakan. Ini dilakukan dengan melihat referensi-

referensi yang membahas dan terkait dengan tema tulisan ini. Terdapat 

enam elemen penting yang harus dipahami tentang konsep belajar 

bebas, menurut tulisan ini. Pertama, waktu dan lokasi pembelajaran 

memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua, ada kebebasan memilih. 

Ketiga, pembelajaran dapat dipersonalisasi. Keempat, pendidikan 

berbasis proyek. Kelima, prinsip sebagai link point dan match, dan ke 

enam, interpretasi data. Pendidikan agama Islam akan membuat peserta 

4. Edisi Pornomo 2024. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

Pada Kurikulum Mardeka Belajar Di Madrasah Aliyah Negeri Se-

Kabupaten Bengkalisi Kurikulum Mardeka Belajar Tentang Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah menjadi pedoman untuk 

digunakan oleh setiap madrasah di Indonesia dalam mengembangkan 

kurikulum mereka. Namun, kurikulum ini harus dikaji secara 

menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
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nilai-nilai pendidikan agama islam terintegrasi dalam kurikulum 

mardeka di Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Bengkalis. Rumusan 

masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah nilai-

nilai pendidikan agama islam terintegrasi dalam kurikulum mardeka di 

Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Bengkalis? 2) Bagaimanakah 

konsep internalisasi nilai-nilai pendidikan agama islam dalam kurikulum 

mardeka di Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Bengkalis 3) 

Komponen mana yang mendukung internalisasi nilai? 

5. Suntoro.(2020) Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan 

terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan 

formal, melalui internalisasi nilai belajar bebas dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam selama pandemi. Dimulainya belajar dari rumah 

secara online di setiap tingkat sekolah sebagai akibat dari kebijakan 

pemerintah untuk menerapkan karantina fisik. Akibatnya, rekonstruksi 

diperlukan pada beberapa bagian, salah satunya adalah pembelajaran 

berikut bersama dengan evaluasinya, agar layanan pendidikan tetap 

terjamin, khususnya dalam hal pendidikan agama Islam yang menjadi 

subjek penelitian ini. Tahun 2019 silam, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia mencanangkan empat pokok kebijakan 

belajar merdeka. Ini memberikan inspirasi bagi para profesional 

pendidikan, terutama guru, untuk membuka pandangan baru dan 

mendapatkan ide untuk memecahkan masalah. 

6. Izzaruddin.(2022). Di SDN 5 Pasui, pembelajaran PAI internalisasi nilai-

nilai agama Islam. Dalam sepuluh tahun terakhir, pendidikan di 
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Indonesia menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah 

kehancuran akhlak generasi muda. Ini adalah masalah penting yang 

harus kita perhatikan bersama. Tujuan utama pendidikan agama Islam 

adalah mendidik siswa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan 

berakhlak mulia. Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu ada inovasi 

yang memungkinkan nilai-nilai agama islam diinternalisasi dalam 

program pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran PAI dan 

aktivitas di luar kelas. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nilai-nilai agama Islam 

ditanamkan dalam pembelajaran PAI; dan (2) untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan nilai-nilai agama Islam membentuk moral anak 

di SDN 5 Pasui. 

Kajian pustaka tersebut dapat memberikan dasar teoritis dan penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian Anda. Anda dapat mengacu 

pada literatur tersebut untuk memperkuat argumentasi dan pemahaman 

mengenai internalisasi nilai-nilai pendidikan Agama Islam melalui Kurikulum 

Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka. Pastikan untuk menyertakan 

referensi. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengenai internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam melalui Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka 

adalah sebagai berikut:  
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a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan internalisasi nilai-nilai pendidikan 

Agama Islam melalui Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 

Kolaka. 

b. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan Agama Islam yang menjadi 

fokus dalam Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

melalui Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka memiliki 

beberapa kegunaan yang dapat bermanfaat, antara lain: 

a. Kontribusi terhadap pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar: Penelitian 

ini dapat memberikan sumbangan penting dalam pengembangan Kurikulum 

Merdeka Belajar dengan fokus pada Pendidikan Agama Islam. Temuan dan 

rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

efektivitas dan relevansi kurikulum dalam menginternalisasi nilai-nilai 

agama. 

b. Peningkatan pemahaman tentang internalisasi nilai-nilai agama: Penelitian 

ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana 

nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dapat diterapkan dan diinternalisasi oleh 

siswa melalui pendekatan Kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini akan 

membantu mengidentifikasi strategi dan metode yang efektif dalam 

meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penerapan nilai-nilai agama 

dalam kehidupan siswa. 

c. Penyempurnaan pendekatan pembelajaran agama: Temuan penelitian ini 

dapat memberikan masukan berharga bagi para guru dalam 
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menyempurnakan pendekatan pembelajaran agama. Dengan memahami 

bagaimana Kurikulum Merdeka Belajar dapat mempengaruhi internalisasi 

nilai-nilai agama, guru dapat mengadopsi strategi yang lebih efektif untuk 

mendukung pembentukan karakter dan spiritualitas siswa. 

d. Peningkatan kualitas pendidikan agama: Penelitian ini dapat berkontribusi 

pada peningkatan kualitas pendidikan agama di SMP Negeri 1 Kolaka dengan 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam internalisasi nilai-nilai 

agama melalui Kurikulum Merdeka Belajar. Hasil penelitian dapat digunakan 

untuk merumuskan program pembelajaran yang lebih efektif dan relevan 

dalam mencapai tujuan pendidikan agama Islam. 

e. Peningkatan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai agama: Dengan memahami 

proses internalisasi nilai-nilai agama, siswa dapat menjadi lebih sadar dan 

memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya nilai-nilai 

agama dalam kehidupan mereka. Penelitian ini dapat membantu siswa 

mengembangkan sikap positif, etika yang baik, dan menjadi individu yang 

lebih bertanggung jawab dalam praktik keagamaan sehari-hari. 

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kegunaan praktis dalam 

pengembangan kurikulum, perbaikan pendekatan pembelajaran, peningkatan 

kualitas pendidikan agama, dan pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 1 

Kolaka. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Internalisasi 

1. Internalisasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internalisasi didefinisikan 

sebagai penghayatan terhadap ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan 

keyakinan dan kesadaran akan kebenaran ajaran atau nilai yang diwujudkan 

dalam sikap dan perilaku seseorang. Menurut Kama Abdul Hakam dan Encep 

Syarief Nurdin, internalisasi adalah proses memasukkan nilai dari dunia luar ke 

dalam diri individu atau kelompok.  Pada hakikatnya, nilai adalah ide seseorang 

atau kelompok tentang kebajikan sebagai sesuatu yang baik, benar, indah, dan 

bijaksana, sehingga ide tersebut berharga dan berkualitas untuk digunakan 

sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak.1 

Internalisasi adalah proses menanamkan nilai ke dalam jiwa seseorang 

sehingga nilai-nilai tersebut dapat tercermin pada sikap dan tingkah laku 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang telah terinternalisasi pada 

seseorang dapat diidentifikasi melalui tingkah lakunya. Menurut kamus ilmiah 

popular, internalisasi berarti pendalaman, penghayatan terhadap suatu doktrin, 

                                                           
1 Kama Abdul Hakam dan Encep Syarief Nurdin, Metode Internalisasi Nilai-Nilai (Untuk 

Modifikasi Perilaku Berkarakter)h 1 
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ajaran, atau nilai yang ditunjukkan dalam sikap dan tingkah laku seseorang. 

prilaku.2 

Internalisasi adalah penghayatan, pendalaman, dan penguasaan secara 

mendalam melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya. Ini adalah proses 

penanaman sikap seseorang ke dalam diri pribadi melalui pembinaan, 

bimbingan, dan sebagainya agar ego menguasai nilai secara mendalam dan 

menghayati sehingga dapat tercermin dalam sikap dan tingkah laku sesuai 

dengan standar yang diharapkan diharapkan.3 

Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

internalisasi merupakan suatu proses penghayatan dan pemahaman oleh 

individu yang melibatkan konsep serta tindakan yang diperoleh dari luar 

kemudian bergerak ke dalam pikiran yang tercermin sebagai suatu kepribadian 

yang diyakini menjadi pandangan dan pedoman berperilakunya. Internalisasi 

dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan berperasaan. Dengan 

adanya internalisasi akan menjadikan pengetahuan yang dimiliki seseorang 

sebagai jembatan untuk berperilaku. 

Internalisasi dapat didefinisikan sebagai pendalaman atau penghayatan 

suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga dapat dimanifestasikan dalam sikap 

dan perilaku. Ajaran, doktrin, atau nilai ini akan membentuk cara orang berpikir 

                                                           
2Dahlan, et. al., Kamus Ilmuah Populer (Yogyakarta: Arkola, 1994) h. 267. 
3Soediharto, Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003) h. 14. 
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tentang realitas. Tiga tahap internalisasi, menurut Muhaimin dalam Abdul 

Hamid, terkait erat dengan pembinaan siswa. Tahap pertama adalah 

transformasi nilai, di mana pendidik berbicara tentang nilai secara langsung 

(secara lisan). Pada tahap ini, pendidik memberikan informasi tentang nilai yang 

baik dan buruk kepada siswa. Tahap kedua adalah transaksi nilai, di mana 

pendidik dan siswa berkomunikasi satu sama lain secara aktif dalam bidang nilai 

saja.4 

Nilai Dalam proses internalisasi nilai yang dikaitkan dengan pembinaan 

peserta didik, ada 3 tahapan yang terjadi yaitu :  

1) Tahap transformasi nilai: Di sini, guru berbicara kepada muridnya tentang 

nilai yang baik dan buruk. Pada tahap ini, hanya komunikasi lisan yang 

terjadi antara guru dan siswa. Fokus utamanya adalah pemindahan 

pengetahuan dari guru ke siswa. Jika memori seseorang lemah, nilai-nilai 

tersebut dapat terlupakan. 

2) Tahap Transaksi Nilai: Ini adalah fase pembelajaran nilai di mana siswa dan 

pendidik berinteraksi satu sama lain, berbagi ide dan pengalaman. Dalam 

interaksi ini, pendidik dapat memberikan contoh kepada siswa mereka. 

Sebaliknya, siswa menemukan nilai-nilai yang sesuai dengan keyakinan dan 

prinsip mereka sendiri. 

                                                           
4Abdul Hamid, “Metode Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam,” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan 13, no. 2 (2016): 
110–27. 
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Tahap transinternalisasi: Di sini, interaksi lebih dalam daripada di tahap 

sebelumnya. Tidak hanya komunikasi lisan, tetapi juga sikap mental dan 

kepribadian. Komunikasi kepribadian sangat penting pada tahap ini. 

Transinternalisasi adalah proses dari yang paling sederhana hingga yang 

paling kompleks. 1) Dengarkan, yang berarti keadaan siswa yang siap untuk 

menerima stimulus yang berupa nilai-nilai baru yang diciptakan oleh sifat 

efektifnya; 2) Menanggapi, yang berarti keadaan siswa yang siap untuk 

menanggapi nilai-nilai yang ia terima dan sampai pada tahap di mana mereka 

memiliki kekuatan untuk menanggapi nilai-nilai tersebut; dan 3) Memberi nilai, 

yang berarti bahwa melalui aktivitas respons, siswa menjadi mampu memahami 

nilai-nilai yang muncul sesuai dengan kriteria nilaiMetode pembelajaran pada 

Pendidikan merdeka belajar sesungguhnya merespon era revolusi 4.0.  

Menurut Nadim Makarim, "kemerdekaan berpikir" adalah definisi bebas 

belajar. Dalam program Mendikbud ini, prinsip kemandirian belajar dimulai 

dengan memerdekakan cara guru berpikir. Perubahan-perubahan yang 

dilakukan memberi pendidik kebebasan untuk meningkatkan kemampuan 

mereka untuk memimpin pendidikan. Kebijakan yang berkaitan dengan 

perubahan UN menjadi USBN memungkinkan guru untuk membuat dan 

menafsirkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara mandiri dan 

melakukan penilaian sendiri. Guru yang berinteraksi langsung dengan siswanya 
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memiliki pemahaman dan kemampuan yang lebih baik tentang kebutuhan 

siswanya.   Guru adalah kunci keberhasilan program belajar merdeka ini. 

Bagaimana peran guru berfungsi sangat menentukan keberhasilan 

pendidikan. Sepanjang prosesnya, guru sangat diperlukan. Bagaimana seorang 

guru memposisikan dirinya sebagai pendidik adalah bagaimana peran mereka 

dimulai. Guru seringkali tidak memahami peran mereka sebagai pendidik. 

Seorang pendidik adalah orang yang terus belajar untuk membantu siswa 

menjadi pembelajar yang baik. Selama ini, guru terlalu sibuk dengan 

administrasi. Dengan kurikulum belajar bebas ini, diharapkan guru dapat 

meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka sendiri, mengubah perspektif 

dan sifat mereka. agar pendidik menyadari kebutuhan siswa dan konteks saat 

ini.5 

2. Nilai Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Nilai Pendidikan Agama Islam 

Nilai dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang berharga, 

bermutu, menunjukkan kualitas, dan bermanfaat bagi manusia. Nilai adalah 

abstrak, ideal, dan bukan fakta, bukan hanya masalah benar dan salah yang 

memerlukan bukti empirik, melainkan tentang perasaan yang diinginkan dan 

tidak diinginkan..6 

                                                           
5 Lian Gogali Listia, Laode Arham, Problematika Pendidikan Agama Di Sekolah, ed. Laode 

Arham Listia (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2007), h.46. 
6 Isna Mansur, Diskursus Pendidikan Islam (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2001), 98. 
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Nilai adalah kumpulan keyakinan dan perasaan yang dianggap sebagai 

identitas yang memberikan corak khusus pada pola pemikiran, perasaan, 

hubungan, dan perilaku. Nilai adalah sesuatu yang abstrak, ideal, bukan fakta, 

bukan pertanyaan tentang benar atau salah, tetapi tentang penghayatan ya atau 

tidak. Nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan 

efisiensi yang mengikat dan harus diterapkan dan dipertahankan oleh manusia..7 

Adat istiadat, etika, kepercayaan, dan agama seseorang memengaruhi 

nilai yang ada pada mereka, menurut Ngalim Purwanto dalam Qiqi Yuliati. 

Kesemuanya mempengaruhi sikap, pendapat, dan bahkan perspektif hidup 

individu, yang semuanya akan tercermin dalam cara mereka bertindak dan 

bertindak saat menerima penilaian.8 

Nilai, menurut Fraenkel, adalah konsep atau abstraksi tentang sesuatu 

yang berharga. Nilai tampaknya dapat didefinisikan, dibandingkan, 

dipertentangkan, dianalisis, digeneralisasi, dan diperdebatkan..9 

Nilai, menurut Cliyde Kluckhohn, adalah standar yang tidak hilang dalam 

waktu. Dalam pengertian yang luas, suatu standar yang menetapkan bagaimana 

sesuatu harus dilakukan. Nilai juga merupakan preferensi. Jadi sesuatu yang 

lebih disukai dalam hal hubungan sosial dan cita-cita, dan sesuatu yang ingin 

dicapai. Selain itu, nilai juga mencakup pertanyaan apakah suatu hal atau 

                                                           
7Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai (Yogyakart: Pustaka Pelajar, 2011), h.17. 

8 Qiqi Yuliati Zakiyah dan A. Rusdiana, Pendidikan Nilai; Kajian Teori dan Praktik Di Sekolah 
(Bandung: Pustaka Setia, 2014), 14. 
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tindakan diperlukan atau dihargai. Nilai biasanya sangat diinginkan. Oleh karena 

itu, nilai melibatkan partisipasi. Pemilihan juga penting untuk nilai. Saat 

seseorang menghadapi suatu situasi, masyarakat biasanya memiliki beberapa 

pilihan. Kesadaran individu terhadap norma atau prinsip masyarakat biasanya 

menentukan keputusan mereka. Nilai-nilai individu dan kelompok membentuk 

sebagian besar tingkah laku yang dipilih. 

Nilai, menurut Milton Rokeach dan James Bank, adalah jenis keyakinan 

yang ada dalam sistem keyakinan di mana seseorang bertindak atau 

menghindari tindakan, atau mengenai apa yang pantas atau tidak pantas 

dilakukan..10 

Menurut Raths, nilai adalah: 

a. Nilai memberi tujuan dana rah 

b. Nilai memberi aspirasi atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang 

berguna dan positif bagi kehidupan 

c. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku atau bersikap sesuai 

dengan moralitas masyarakat, jadi nilai memberi pedoman bagaimana 

seharusnya seseorang harus bertingkah laku 

                                                                                                                                                                      
9Kamal Abdul Hakam & Encep Syarief Nurdin, Metode Internalisasi nilai-nilai, (Jakarta: 

CV Maulana Media Grafika, 2016), h. 18. 
10 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir Di Sekolah-Sekolah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 
60 
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d. Nilai muncul dalam pikiran, hati nurani, atau kesadaran seseorang saat 

berada dalam situasi kebingungan, menghadapi dilema, atau menghadapi 

berbagai masalah dalam hidup. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu konsep 

atau sebuah keyakinan abadi dan dianggap sangat penting dalam kehidupan 

seseorang. 

Nilai dianggap sebagai norma, sesuatu yang harus dicapai, diperjuangkan, 

dan ditegakkan secara konsisten. Karena nilai itu ideal, bukan faktual, penafsiran 

diperlukan untuk menafsirkannya..11 

Menurut Muhammad Alim, internalisasi nilai adalah proses menjadikan 

nilai sebagai bagian dari diri seseorang. Ini didefinisikan sebagai pemasukan 

nilai secara penuh ke dalam hati seseorang, sehingga ruh dan jiwa dapat 

bergerak berdasarkan ajaran dan memiliki kesempatan untuk 

merealisasikannya dalam kehidupan nyata..12 

Menurut penjelasan di atas, nilai adalah suatu ide, konsep, sesuatu yang 

berharga, dan kepercayaan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat 

keputusan tentang apa yang pantas dan tidak pantas dalam berpikir dan 

bertindak. Nilai meliputi semua aspek kehidupan karena tidak ada satu area 

yang bebas dari nilai, seperti pendidikan. 

                                                           
11Noeng Muhadjir, Pendidikan Ilmu dan Islam (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1985), h.11-

12. 
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Namun, etimologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani, di mana kata 

"Pais" berarti seseorang dan "again" berarti membimbing..13 Jadi, pendidikan 

(paedogogie) berarti instruksi yang diberikan. Namun, pendidikan secara umum 

merupakan bimbingan yang dilakukan oleh pendidik terhadap pertumbuhan 

fisik dan mental siswa untuk membangun kepribadian yang utama. Oleh karena 

itu, pendidikan dianggap sebagai komponen penting dalam membentuk generasi 

muda yang memiliki kepribadian yang unggul.14 

Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang ada dalam setiap orang. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini 

adalah melalui proses pembelajaran di institusi pendidikan, seperti sekolah. 

Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah komponen penting dalam 

pendidikan..15 Pendidikan bertujuan untuk mendidik manusia untuk memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dengan iman dan taqwa kepada Allah sehingga 

mereka dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk 

kebaikan dan kepentingan masyarakat luas, terutama di lingkungan tempat 

mereka tinggal. 

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 21. 

                                                                                                                                                                      
12Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

h.10. 
13Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan,( Jakarta: Rineka Cipta: 1991) h. 69 
14Zuhairini, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: UIN Press, 

2004) h.13. 
15Moh. Solikodin Djaelani, Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan 

Masyatrakat, Jurnal Ilmiah Widya (Vol.1, 2013), h.100. 
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 Terjemahnya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.16 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sifat-sifat Rasulullah saw. membantunya 

menjadi seorang mahaguru, pendidik, dan suri teladan sehingga risalah yang 

diberikan kepadanya dapat disampaikan dengan baik. Untuk mendapatkan ridha 

Allah, setiap orang yang beragama Islam harus bertindak dan berbicara seperti 

Rasulullah saw. Ingatlah bahwa seseorang dapat masuk surga hanya jika Allah 

ridha. Jika Allah tidak ridha, orang yang berbuat baik sepanjang waktu tidak 

akan masuk surga, terutama jika mereka syirik atau menyekutukan Allah.17 

Sedangkan pengertian pendidikan jika ditinjau secara definitive telah 

diartikan atau dikemukakan oleh para ahli dalam rumusan yang beraneka 

ragam, diantaranya adalah: 

a. Tayar Yusuf mengartikan pendidikan agama Islam sebagai upaya yang sadar 

                                                           
16Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah (Bandung: Penerbit J-Art, 2004), h. 420. 
17Ridwan Abdullah Sani & Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan 

Karakter Anak yang Islami (Cet.1; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 76. 
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dari generasi tua untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, keahlian, 

dan keterampilan kepada generasi muda dengan tujuan untuk menjadi 

manusia yang bertakwa kepada Allah.18 

b. Zuhairini, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing 

ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan 

pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjadinya 

kebahagiaan dunia akhirat.19 

c. Menurut Muhaimin, berdasarkan GBPP PAI, pendidikan agama Islam adalah 

upaya sadar untuk mempersiapkan siswa untuk menyakini, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan, bimbingan, 

pengajaran, dan latihan, dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.. 

Oleh karena itu, pendidikan berarti membimbing, memperbaiki, 

menguasai, memimpin, menjaga, dan mempertahankan. Pendidikan adalah 

proses transfer pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari generasi tua ke 

generasi muda agar generasi muda dapat hidup. Oleh karena itu, ketika kita 

berbicara tentang pendidikan agama Islam, itu akan mencakup dua hal: a) 

                                                           
18Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),h.130. 
19Zuhairini, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: UIN Press, 

2004), h.11. 
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Mengajarkan siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam 

b) Mengajarkan siswa tentang materi ajaran agama Islam.20 

Islam berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata "salima", yang 

berarti "selamat sentosa" dalam etimologi. Dari kata ini, kata aslama dibentuk, 

yang berarti memeliharakan dalam keadaan selamat, sentisa, dan juga berarti 

berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama ini, kata Islam (aslama 

yuslimu islaman) mengandung arti pokoknya, yaitu selamat, aman, damai, patuh, 

berserah diri, dan taat. Salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

seseorang yang telah masuk Islam adalah "muslim", yang berarti mereka telah 

menyatakan bahwa mereka taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah 

SWT. Mereka memiliki jaminan keselamatan di dunia dan akhirat dengan 

melakukan aslama..21 

Menurut pemikiran Zakiyah Daradjat, pendidikan agama islam adalah 

upaya untuk membina dan mengasuh siswa untuk memahami ajaran Islam 

secara menyeluruh, memahami tujuan yang dapat mereka lakukan, dan 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup..22 

Pendidikan agama Islam juga merupakan upaya sadar dan terorganisir 

untuk mempersiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

                                                           
20Muhaimin, dkk, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h.75-76. 
21Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Cet. 

1,h. 11. 
22Sukarno, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Surabaya: eLKAF, 2012), 

h.47-48 
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mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits. Ini dicapai 

melalui pengajaran, latihan, dan penerapan pengalaman siswa..23 

Dan tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib adalah tiga istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan pendidikan dalam Islam. Namun, istilah baru digunakan di 

Arab adalah tarbiyah. Terdiri dari tiga kata, kata tarbiyah berasal dari kata raba 

yarbu, yang berarti bertambah dan tumbuh, kata rabiya yarba, yang berarti 

tumbuh dan berkembang, dan kata rabba yarubbu, yang berarti memperbaiki, 

menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata al rabb juga berasal dari 

kata tarbiyah, yang berarti mengantarkan sesuatu secara bertahap ke 

kesempurnaannya atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara bertahap..24 

Oleh karena itu, berdasarkan rumusan-rumusan di atas, pengertian 

Pendidikan Agama Islam adalah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai 

dengan ajaran agama Islam. seperti yang pernah dilakukan Nabi dalam 

upayanya untuk menyebarkan seruan agama dengan berdakwah, memberi 

ajaran, memberi contoh, mengajarkan keterampilan berbuat, memberikan 

inspirasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung konsep 

pembentukan individu muslim. Untuk mencapai hal ini, usaha, kegiatan, metode, 

alat, dan lingkungan hidup harus dilakukan untuk mendukung keberhasilannya.. 

                                                           
23A.Rusdiana, “Integrasi Pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi”. Jurnal 

Vol. 3, h. 127. 
24Hery Nur Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999) h.4. 
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Di sekolah umum, pendidikan agama Islam menjadi salah satu mata 

pelajaran yang harus diajarkan. Ini terutama berlaku untuk institusi yang 

berfokus pada agama Islam dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Menurut Muhaimin, pendidikan agama Islam bertujuan untuk menanamkan 

nilai-nilai Islam sehingga menjadi pandangan hidup (Way Of Life) bagi 

seseorang, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Irsyad dalam tulisannya di 

jurnal Iqra. Pendidikan Agama Islam adalah upaya untuk memberi siswa 

pemahaman tentang Islam dan nilai-nilainya untuk menjadikannya pandangan 

hidup. Pendidikan Agama Islam juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk 

menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap orang yang mempelajarinya. 

Salah satu tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membangun 

kepribadian siswa agar menjadi individu yang teguh dalam iman dan 

menggunakan ilmu yang mereka pelajari untuk menjadi insan kamil..25 

Sekolah atau madrasah juga dapat memanfaatkan pendidikan agama 

Islam untuk pengembangan, yaitu meningkatkan iman dan ketakwaan siswa 

kepada Allah SWT, yang telah ditanamkan dalam keluarga. Setiap orang tua 

dalam keluarga pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk menanamkan 

keimanan dan ketakwaan. Sekolah membantu anak-anak berkembang lebih 

lanjut dengan memberikan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan 

dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 
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tingkat perkembangannya, penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk 

mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan penyesuaian mental, yaitu 

menanamkan iman dan ketakwaan sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.26 

Pendidikan Agama Islam juga bertanggung jawab untuk menjadikan 

siswa menjadi individu yang merdeka: individu yang merdeka dalam hal 

kemampuan mereka, individu yang merdeka dalam pemikiran mereka, dan 

individu yang merdeka dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Ini adalah 

bagian dari respons terhadap Program Merdeka Belajar. Sebagaimana yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dia mengajar para sahabatnya dengan cara 

yang menyenangkan dan memberikan kesempatan kepada muridnya untuk 

berbicara langsung dengannya. Selain itu, dia memberikan kesempatan kepada 

muridnya untuk bertanya pertanyaan yang mereka inginkan dan berinteraksi 

langsung dengan mereka..27 Oleh karena itu, kondisi pendidikan dan 

lingkungannya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Idealnya, siswa 

diberi kesempatan untuk berpikir dan belajar secara mandiri, sehingga mereka 

dapat menemukan jati diri mereka melalui pencarian mereka sendiri. Proses 

pembelajaran tidak semata-mata memberikan informasi atau pengetahuan yang 

                                                                                                                                                                      
25Gina Nurvina Darise, “Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks ‘Merdeka Belajar,’” 

Islamic Education : The Teacher of Civilization 2 (2021): 2721–2149. 
26 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,( Bandung : PT Remaja 
Rosydakarya,hlm 15-16 
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dapat diterima; itu melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses 

pencarian dan analisis pengetahuan. Dengan demikian, peserta didik diposisikan 

dalam proses pembelajaran tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek. 

Dalam bukunya al-Fikr al-Tarbawiyyu al-Islamiyyu Muqadimat fi ushulih 

al-Ijtima’iyyati wa al-aqlaniyyati, M. Jawad Ridla menjelaskan delapan prinsip 

moral yang harus dipegang oleh guru, khususnya guru PAI: 

1. Ilmu harus diterapkan. Prinsip ini mengatakan bahwa guru harus 

mengamalkan pengetahuannya sebelum memberikannya secara lisan kepada 

siswanya. Guru berfungsi sebagai role model bagi siswanya dengan 

memberikan contoh atau mempraktekkannya.   

2. Metode pemberian contoh lebih mudah dipahami oleh siswa dan peserta 

didik daripada hanya mentransfer pengetahuan. Dengan memberikan 

contoh, peserta didik memiliki kesempatan untuk bertindak secara mandiri 

dan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran. Misalnya, 

jika peserta didik mempraktikkan ibadah sholat, mereka akan lebih cepat 

memahami apa yang diajarkan daripada hanya mendengarkan penjelasan 

tentang caranya. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa 

pembelajaran praktik langsung dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar siswa. Metode ini, misalnya, memberi guru kesempatan untuk 

                                                                                                                                                                      
27A Aprilia and B M R Bustam, “KONSEP MERDEKA BELAJAR DALAM PERSPEKTIF 

PENDIDIKAN ISLAM (Sebuah Kajian Historis),” TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic … 8, no. 
2 (2021): 159–68, doi:10.17509/t.v8i2.39858. 
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mengembangkan pengetahuan siswa di luar kelas. Ini sejalan dengan prinsip 

kemerdekaan belajar poin pertama, yaitu pembelajaran tidak hanya 

dilakukan di dalam kelas. Tempat dan areaBersikap kasih sayang terhadap 

peser. Dalam proses interaksinya dengan siswa seorang guru harus mampu 

membangun hubungan yang baik, dan memperlakukan siswa layaknya 

putra-putrinya sendiri. Terlebih guru Pendidikan Agama Islam, untuk bisa 

menarik perhatian dan membuat siswa senang dengan pelajaran Agama yang 

terkadang terkesan membosankan, guru harus mampu melakukan 

pendekatan yang edukatif, menunjukan kasih sayangnya sehingga bisa 

meningkatkan emosi dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Menghindari ketamakan. Guru harus menyadari bahwa guru bukanlah satu-

satunya sumber informasi bagi siswa mereka; sebaliknya, guru berfungsi 

sebagai sarana melalui mana siswa dapat memperoleh pengetahuan yang 

mereka butuhkan.Bersikap toleran dan pemaaf. Bersikap toleran, berpikir 

moderat dan menjadi pemaaf adalah sifat yang harus melekat dalam diri 

seorang guru, termasuk guru Agama. Terlebih saat ini pemerintah sedang 

gencar-gencarnya mengkampanyekan Pendidikan toleransi melalui 

moderasi beragama. Guru Pendidikan Agama menjadi salah satu target yang 

diutamakan dalam program ini. Guru PAI harus memiliki pemahaman dan 

pemikiran yang moderat, sehingga di dalam mengajarkan muridnya, guru 

mampu bersikap adil, dan toleran terhadap perbedaan. 
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4. Salah satu karakteristik kurikulum belajar bebas adalah pendidikan berbasis 

proyek. Dengan model ini, kebenaran bisa datang dari siapa saja dan guru 

bisa salah, jadi guru harus selalu menghargai kebenaran dan siap 

menerimanya 

5. Keindahan dan keadilan Sifat adil harus ditanamkan dalam diri siswa selama 

proses mengajar. Adil dalam memperlukan siswa perempuan dan laki-laki, 

adil dalam membagi waktu dalam setiap kelas, adil dalam memberikan 

layanan dan sikap yang sama kepada orang yang berbeda, dan adil bagi guru. 

6. Sangat penting untuk menghindari sikap keras kepala dan berpura-pura 

menjadi serba tahu, keduanya harus dihindari. Selama pembelajaran, guru 

harus tetap jujur. Untuk membantu proses perkembangan siswa menjadi 

individu yang dewasa dan berpengetahuan, guru diharapkan dapat 

bersahabat, dekat, dan rendah hati dengan muridnya.28 

b. Komponen Nilai Pendidikan Agama Islam 

Beberapa nilai yang diajarkan dalam pendidikan agama Islamberhubungan 

satu sama lain. Aqidah, ibadah, dan akhlak adalah nilai-nilai tersebut. 

1) Nilai Aqidah  

Aqidah berasal dari kata "aqada", yang artinya ikatan, dan berarti 

sesuatu yang ditetapkan atau diyakini oleh hati dan perasaan (hati 

                                                           
28Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru) 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). h.34. 
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nurani), yaitu sesuatu yang dipercaya dan diyakini oleh manusia. 

Secara terminologis, aqidah adalah sesuatu yang dipegang teguh dan 

tertanam kuat di dalam jiwa seseorang. Oleh karena itu, seseorang 

yang memiliki aqidah dalam hatinya secara tidak langsung memiliki 

ikatan. 

kidah atau keimanan berhubungan erat dengan rukun iman. 

Rutinitas iman harus dipahami dengan benar. Ada enam rukun iman: 

iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-

kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan 

iman kepada qadha dan qadar. 

Dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan dapat diterapkan baik 

pada individu maupun pada masyarakat sosial. Seseorang secara 

pribadi percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang mereka 

lakukan, sehingga mereka bertindak sesuai dengan perintah-Nya. 

merasa diwajibkan untuk berpegang pada ajaran Islam dalam 

masyarakat. 

Didasarkan pada beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa nilai aqidah adalah nilai yang terkait dengan keimanan atau 

keyakinan seseorang, yang akan mempengaruhi semua aspek 

hidupnya, di mana setiap tindakan dan pernyataannya akan 

mencerminkan keyakinan yang ia anut. Hal pertama yang harus 
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ditanamkan kepada siswa adalah pendidikan agama atau keimanan. 

Aqidah adalah bagian ajaran Islam yang sangat penting karena 

tanggung jawab terbesar manusia adalah kepada Allah swt. 

Keimanan atau keyakinan adalah solusi untuk semua masalah. Jika 

seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di 

akhirat, mereka harus mulai dengan memperkuat iman mereka. 

Karena amal salih adalah hasil dari keimanan, maka keimanan harus 

diperkuat. Di dalam al-Qur'an, Allah Swt. menjelaskan bahwa aqidah, 

atau iman, dan syariah, atau amal salih, adalah terkait erat satu sama 

lain. Dalam firman Allah SWT: (QS. AlKahfi: 107-108) 

                         

                    

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

perbuatan-perbuatan baik, jadilah mereka itu penghuni surge firdaus, 

tinggalah mereka disana kekal dan abadi dan mereka itu tidak ingin 

diganti dengan tempat lain (QS. AlKahfi : 107-108)” 
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2) Nilai Ibadah 

"Ibadah" berasal dari kata Arab al-ibadah, yang berarti 

pengabdian, penyembahan, ketaatan, merendahkan diri, atau doa. 

Secara keseluruhan, kata "ibadah" mengacu pada konsep setiap jenis 

(perbuatan) yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Swt. baik secara 

nyata maupun abstrak atau tersembunyi. 

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Ali Hamzah, ibadah mencakup 

semua tindakan yang dilakukan oleh orang yang disenangi dan 

dimuliakan oleh Allah, baik dalam bentuk perkataan maupun 

perbuatan, baik lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, selain 

beribadah dengan shalat, puasa, zakat, dan haji, ibadah juga 

mencakup berbuat baik kepada orang tua, berkata baik dan jujur, 

menjalin silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat, 

serta berbuat baik kepada hewan dan melestarikan lingkungan 

sekitar mereka, serta melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

lingkungan. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai ibadah 

merupakan manifestasi atau implementasi dari nilai aqidah. Setiap 

orang yang mempercayai dan mengimani Allah akan memiliki 

keinginan untuk melakukan ibadah dengan tulus dan khusyuk. 
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Dengan demikian, setelah kita mengimani Allah, kita membenarkan 

segala tindakan dengan beribadah kepada-Nya, mematuhi segala 

perintah-Nya, dan meninggalkan segala larangan-Nya. Para ulama fiqh 

membagi ibadah menjadi dua kategori: 

a) Ibadah mahdhah (ibadah khusus), yaitu ibadah langsung kepada 

Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan 

sunnah, dan Rasulullah kemudian mencontohkannya. Allah dan 

RasulNya telah menetapkan aturan yang harus diikuti dalam 

beribadah; tidak ada yang boleh ditambahkan atau dikurangi. 

Berwudhu, shalat, puasa, zakat, dan haji adalah beberapa contoh 

ibadah mahdhah. Ini adalah arti sebenarnya dari ibadah yang 

mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya (hablum 

minallah). 

Berwudhu 

a) Wudhu merupakan salah satu menghilangkan hadast dalam 

rangka sahnya shalat. Cara wudhu yang benar adalah 

sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW yang 

diungkapkan dalam hadisthadistnya, baik hadist qauli 

(perkataan) maupun hadis fi‟li (perbuatan). Secara 

berurutan cara wudhu adalah sebagai berikut: niat, 

membaca basmallah, mencuci tangan, menggosok gigi, 
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berkumur dan menghirup air, mencuci muka, mencuci 

kedua tangan hingga sikut, mengusap kepala, mengusap 

telinga, mencuci kaki, dan membaca doa setelah berwudhu. 

Wudhu secara sederhana berarti membasuh dan atau 

mengusap anggota tubuh. Ini adalah kebiasaan melemaskan 

otot-otot tertentu dari ketegangan atau kontraksi. Gerakan-

gerakan yang diajarkan selama wudhu membantu tubuh 

kita menjadi lebih halus dan nyaman, dua hal yang sangat 

menyehatkan.29  

Wudhu, menurut Sayyid Abiq, adalah salah satu amalan 

ibadah Islam yang paling agung, yang berarti menggunakan 

air untuk beberapa bagian tubuh, seperti wajah, kedua 

tanggan, kepala, dan dua kaki, untuk menghilangkan segala 

sesuatu yang menghalangi seseorang dari melakukan shalat 

atau ibadah lainnya..30 

b) Shalat  

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan paling penting 

setelah dua kalimat syahadat (1). Telah disyariatkan sebagai 

ibadah yang paling sempurna dan terbaik. Zikir kepada 

                                                           
29 Muhyidin, M. (2007). Misteri Energi Wudhu, Keajaiban Fadhilah Energi Wudhu terhadap 
kekuatan fisik, Emosi dan Hati Manusia. Jogjakarta: Diva Press. 
30 Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid 1, Jakarta, PT. Pena Pundi Aksara, 2009. 
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Allah, tilawah Kitabullah, berdiri di hadapan Allah, ruku', 

sujud, doa, tasbih, dan takbir adalah bagian dari shalat ini.  

Semua bentuk ibadah badaniah berpusat pada shalat. Tidak 

seperti syari'at lain, Allah menjadikan Rasulullah SAW 

sebagai penutup para rasul di langit pada malam Mi'raj. Hal 

itu pasti menunjukkan betapa besarnya dia dan posisinya di 

sisi Allah.. 

c) Puasa  

 Menurut etimologinya, "puasa" berarti "menahan 

diri", yang berarti diam dalam berbagai bentuk, termasuk 

tidak berbicara. Secara terminologis, puasa didefinisikan 

sebagai menahan diri dari makan, minum, melakukan 

hubungan suami istri, dan aktivitas seksual lainnya 

sepanjang hari dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu, 

puasa juga mencakup menahan diri dari kata-kata yang sia-

sia, jorok, dan lainnya, baik yang diharamkan maupun 

dimakruhkan, pada waktu yang telah ditetapkan dengan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan.  

Dalam hal istilah "Ramadhan", yang berasal dari kata 

"Ramadh", yang berarti "panas" dan "membakar", Berpuasa 

selama bulan Ramadhan berarti orang berusaha membakar 
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dosa-dosanya selama bulan itu, sehingga ketika Idul Fitri 

tiba, mereka akan keluar dari rahim ibunya dalam keadaan 

suci dan suci. Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan 

berkah. Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa di 

siang hari dan begadang di malam hari untuk melakukan 

Qiamulail dengan iman dan ikhlas. Jika Anda melakukannya 

dengan benar, Allah akan mengeluarkan Anda dari dosa-

dosanya seperti dia dilahirkan suci.  

Sebelum Islam, puasa adalah ibadah yang telah lama 

berkembang dan dilakukan oleh manusia.  Sebagai bagian 

dari agama Islam, orang harus beriman kepada Allah SWT, 

malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, nabi-nabiNya, hari 

akhirat, dan doa-doa. Selain itu, agama Islam mengajarkan 

lima kewajiban utama: mengucapkan dua kalimat syahadat, 

menunjukkan kesediaan untuk menerima Islam sebagai 

agama, mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan 

puasa, dan melakukan ibadah haji 

d) .Zakat  

 Zakat secara etimologis (lughat) berasal dari kata 

"zaka", yang berarti "suci", "bersih", "tumbuh", dan "berkah". 

Ini karena zakat memiliki tujuan membersihkan atau 
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membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Namun, 

menurut Syaukani dalam Hassan Saleh, zakat adalah 

pemberian harta yang telah mencapai nisab kepada fakir 

dan orang lain tanpa ada syarat yang menghalanginya. 

Tujuan dari menetapkan ketentuan zakat kepada manusia 

adalah agar kekayaan tidak terbatas pada orang kaya. 

Adapun keuntungan dari mengeluarkan zakat untuk 

membersihkan dan mensucikan diri sendiri 

Menurut Saaikh Taqiyudin, "Lafaz zakat secara bahasa 

menunjukkan arti tumbuh." Selain itu, kata "zakat" dapat 

diartikan sebagai pujian, suci, keshalehan, dan berkah.31 

Menurut buku Al Mughni oleh Ibnu Qudamah Abu 

Muhammad bin Abu Qutaibah, zakat berasal dari kata 

"ziadah" (pengembangan harta), "namaa" (tumbuh dan 

berkembang), dan "zakat" (bersih). 32 

Dengan mempertimbangkan definisi zakat yang 

dikemukakan para ulama di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki oleh 

orang muslim yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada 

                                                           
31 Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Marom, alih bahasa oleh Thahirin 

Suparta dkk, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006 ) , Cet. 1, h. 308 
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mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT. Hal ini 

dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa harta orang kaya 

memiliki bagian yang diberikan kepada orang miskin, dan 

Islam telah memberi tuntutan kepada umat manusia untuk 

melakukannya. 

e) Haji  

 Dalam konteks rukun islam yang kelima, haji berarti 

berkunjung atau ziarah ke tanah suci (Baitullah dan wilayah 

sekitarnya). Haji hanya boleh dilakukan pada bulan 

Dzulhijjah, dari tanggal 8 hingga 13. Haji dilakukan di 

Masjidilharam, Makkah. Wukuf di Arafah, jumrah di Mina, 

dan tawaf dan sai dilakukan di Masjidilharam. Untuk 

memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah, orang 

melakukan ibadah haji. Semua orang yang mampu pergi ke 

Baitullah harus melakukan haji, yang merupakan kewajiban 

mereka kepada Allah. 

f) Pengurusan Jenazah  

 "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un" adalah ucapan 

pertama yang diucapkan saat melihat atau mendengar 

seseorang meninggal. Jika kita melihat mata atau mulut 

                                                                                                                                                                      
32 Ibnu qudamah, Al Mughni, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 
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orang yang meninggal terbuka, tutuplah segera, begitu pula 

tubuhnya yang terbuka. Selain itu, kami diminta untuk tidak 

berburuk sangka terhadap orang yang telah meninggal 

dunia dan untuk menutupi atau merahasiakan cacat tubuh 

mereka dan aib mereka. Namun, sebagai umat muslim, kita 

diharuskan untuk memandikan, mengkafani, mensholati, 

dan menguburkan mayat. 

b) Ibadah ghairu mahdhah (ibadah umum)  

ibadah yang tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. 

Tidak ada hubungan ibadah ghairu mahdhah yang berkaitan dengan 

Tuhan; sebaliknya, ibadah ghairu mahdhah berkaitan dengan 

hubungan manusia dengan alam atau dengan orang lain, yang masing-

masing memiliki nilai ibadah. Didasarkan pada niat karena Allah, jenis 

ibadah ini sangat umum dan mencakup semua tindakan dan 

perkataan manusia, baik yang halal maupun haram. Oleh karena itu, 

ibadah umum terdiri dari tindakan yang dilakukan oleh seorang 

muslim dengan tujuan mendapatkan ridha Allah.. 

Ibadah dalam arti umum (muamalah) yang termasuk bidang 

kajian Fiqih Ijtihadi adalah ibadah dalam arti:  

a) Muamalah (habl min al-nas) 

                                                                                                                                                                      
3, h 433 
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b) Sistem sosial kemasyarakatan (muamalah ma‟a al makhluq) 

atau sebuah istilah yang mencakup segala hal yang disukai oleh 

Allah.  

Dengan kata lain, muamalah atau ibadah ghairu mahdhah 

adalah ibadah dalam bentuk sikap, ucapan, dan tindakan 

seseorang yang dilakukan dengan dasar: (1) niat yang ikhlas; (2) 

mencapai "mardhatillah" rida Allah; dan (3) amal saleh, yang 

diberikan kepada pelakunya sesuai dengan keadaan dan 

keadaan. 

Muamalah mencakup segala hal yang berkaitan dengan 

urusan duniawi (umur al-dunyawiyyah) dengan segala bentuk 

manfaatnya (ma‟qulati al-ma‟na), seperti sistem keluarga 

(perkawinan dan warisan), sistem ekonomi, sistem hukum 

(perdata dan pidana), dan sistem politik pemerintahan. 

Muamalah tidak dapat dipisahkan dari ibadah karena keduanya 

harus terintegrasi secara seimbang dan selaras dalam 

kehidupan muslim. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera 

lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat, baik aspek habl 

min Allah maupun al-nas digunakan. 
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Semua amalan yang diizinkan oleh Allah disebut ibadah 

ghairu mahdhah. Contoh ibadah ghairu mahdhah termasuk 

belajar, dakwah, tolong-menolong, salam, dan sebagainya. 

Namun, ibadah ghairu mahdhah ini tidak berfokus pada 

hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi pada hubungan 

antara mereka dengan orang lain atau dengan lingkungan 

mereka yang memiliki nilai ibadah. Ini adalah ibadah yang 

terdiri dari tindakan manusia, seperti kata-kata, tindakan, dan 

tindakan yang diizinkan oleh Allah SWT. 

Bentuk-bentuk ibadah ghairu mahdhah antara lain: 

a) Belajar  

Kegiatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

berkaitan dengan interaksi dengan lingkungan seseorang 

dikenal sebagai belajar. Belajar secara kuantitatif berarti 

mengembangkan atau mengisi kemampuan kognitif 

dengan fakta yang paling banyak. Belajar secara kualitatif, 

atau tinjauan mutu, adalah proses memperoleh 

pemahaman dan pemahaman tentang dunia di sekitar 

siswa serta menafsirkan dunia mereka. Dalam pengertian 

ini, fokus belajar adalah menciptakan cara berpikir dan 
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tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah 

yang akan dihadapi siswa di masa depan..33 

b) Mengucapkan Salam  

Anda disarankan untuk memulai dengan salam, dan 

lebih penting untuk menjawabnya daripada memulainya. 

Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang 

duduk, dan orang yang naik kendaraan juga memberi 

salam kepada orang yang berjalan kaki dan duduk. 

Memulai salam dengan orang kafir dilarang keras. Jika 

mereka yang mengawali, cukup membalas dengan 

mengucapkan, "Wa‟alaika", dan menjawab salam kepada 

orangmuslimdenganmengucapkan,"Wa‟alaikumussalam"

, dan jawaban lengkap lebih baik. Jika seseorang muslim 

mengucapkan "Salamun" kepada orang muslim lain, 

maka dia tidak perlu menjawab, karena itu bukanlah 

salam Islam. Dilarang mengucap salam kepada orang 

yang melakukan dosa, bermain catur atau dadu, minum 

minuman keras, atau bermain judi. Namun, jika mereka 

mengucapkan salam, maka dapat diterima.34 

                                                           
33

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 66-68 
34

 Syaikh Abdul Qadir Jailani, Fiqih Tasawuf, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 174 



44 
 

 

c) Bersikap lemah lembut dan sopan santun sangat penting 

dalam pergaulan sehari-hari. Ini harus dilakukan tanpa 

mempertimbangkan atau membedakan ras, suku, 

keturunan, agama, golongan, kedudukan, status sosial, dan 

tingkat pendidikan seseorang. Pada dasarnya, semua orang 

senang diperlakukan dengan sopan dan ramah. Itu adalah 

kebutuhan bagi semua orang. Sebenarnya, semua agama 

mengajarkan sopan santun dan kasih sayang kepada sesama 

manusia serta semua makhluk Tuhan. 

d) Salah satu kewajiban manusia adalah membantu sesama 

dalam kebaikan tanpa mempertimbangkan (membedakan) 

ras, suku, bangsa, agama, keturunan, status sosial, atau 

pendidikan mereka. Berbahagialah mereka yang bisa hidup 

dengan rukun, saling menolong, dan bermanfaat bagi orang 

lain.35 

3) Nilai Akhlak 

Kata "akhlak" berasal dari kata Arab al-akhlak, yang berarti tabiat, 

perangai, dan kebiasaan. Kata "khuluq" adalah satu-satunya kata yang 

ditemukan dalam al-Qur'an untuk kata "akhlak". Khuluq dapat 

digambarkan sebagai sikap manusia yang membedakan antara hal-hal 

                                                           
35

 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 40 
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yang baik dan buruk, kemudian memilih untuk mengikuti yang baik 

dan meninggalkan yang buruk 

Menurut Al-Ghazali, "Khuluk", atau akhlak, adalah hasrat atau sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan yang mudah 

dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Apabila 

dari keadaan ini muncul perbuatan yang baik dan terpuji menurut 

akal dan syari'at, keadaan itu disebut akhlak yang baik, dan apabila 

dari keadaan ini muncul perbuatan yang buruk, keadaan itu disebut 

akhlak yang buruk. 

Akhlak adalah representasi dari keyakinan dan ibadah yang benar. 

Karena dalam al-Qur'an, ibadah selalu diikuti oleh akhlak. Seperti 

perintah untuk menghindari segala keburukan dan kemunkaran yang 

selalu diikuti dengan perintah untuk shalat. Hubungan antara ibadah 

dan akhlak sering digambarkan dengan ibadah sebagai proses dan 

akhlak sebagai pancaran. Kemampuan untuk menghindari perbuatan 

buruk dan kemunkaran adalah hasil dari ibadah, atau disebut sebagai 

akhlak. 

Al-Abrasyi menyatakan bahwa pendidikan akhlak adalah inti dari 

pendidikan Islam. Dalam proses pendidikan, tujuan sebenarnya 

adalah untuk mencapai suatu akhlak yang sempurna. Pada dasarnya, 

akhlak siswa adalah segala bentuk kebajikan yang dilakukan oleh 
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sifat-sifat Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari dan memengaruhi 

kesuksesan seseorang di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan 

akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam pendidikan Islam 

sehingga setiap aspeknya selalu dikaitkan dengan pembinaan akhlak 

yang mulia. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek aqidah dan 

ibadah memiliki tanggung jawab untuk membuat individu berakhlak 

atau bertindak baik. Akhlak sangat berkaitan dengan ibadah dan 

syariah karena iman dan hukum Islam pasti menyatakan bahwa 

sesuatu yang baik menurut akhlak baik. Peserta didik yang dapat 

menunjukkan akhlak yang baik, atau akhlakul karimah, adalah mereka 

yang dapat menghargai guru mereka, bersikap sopan kepada mereka, 

dan berempati dengan orang lain. 

Nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terdiri dari tiga 

komponen di atas sangat penting untuk diinternalisasikan oleh siswa. 

Ini karena ketiga komponen tersebut memuat hubungan antara 

keimanan kepada Allah SWT dan ibadah, yang kemudian akan 

menghasilkan akhlak mulia pada siswa. 

3. Kurikulum Merdeka Belajar 

 Kurikulum berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam menerapkan 

pembelajaran. Tidak peduli perkembangan zaman digital saat ini, perubahan 
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kurikulum harus memiliki dasar yang kuat. Pada tahun 2019, kurikulum diubah 

sesuai dengan inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nadiem Makarim. Kurikulum baru ini disebut Kurikulum Merdeka Belajar, dan 

konsepnya menuntut siswa untuk memiliki kemandirian, yang berarti siswa 

dapat menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh dari pendidikan formal 

secara mandiri. 

Kurikulum, menurut Hilda Taba, adalah program pembelajaran. Bukan 

hanya tentang pelajaran apa yang harus dipelajari, tetapi juga tentang 

bagaimana guru mempersiapkan pelajaran dan menerapkannya ke dalam 

pengalaman belajar siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini 

menunjukkan bahwa memahami kurikulum tidak hanya melihat dokumen 

kurikulum sebagai program tertulis.36 

Hamid Hasan kemudian menyatakan bahwa kurikulum tidak terdiri dari 

satu hal. Namun, kurikulum memiliki banyak definisi yang saling berkaitan. 

Keempat jenis definisi kurikulum adalah sebagai berikut: kurikulum adalah 

suatu gagasan; kurikulum adalah rencana tertulis yang sebenarnya merupakan 

bentuk pelaksanaan kurikulum sebagai gagasan; kurikulum adalah realitas atau 

implementasi kurikulum, di mana kurikulum merupakan pelaksanaan 

                                                           
36 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 4-5. 
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kurikulum sebagai rencana tertulis; atau kurikulum adalah hasil dari kegiatan 

yang dilakukan untuk melaksanakan atau menerapkan kurikulum.37 

Seperti yang dinyatakan oleh Putri Sayekti dan AlHamidiyah Jakarta 

(2022) bahwa setiap siswa memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Akibatnya, 

siswa memiliki kebebasan untuk memilih dan memilih bidang apa pun yang 

mereka sukai. Kurikulum Merdeka Belajar memberi siswa kesempatan untuk 

mengembangkan potensi mereka.Meluasnya fungsi dan tanggung jawab sekolah 

telah menyebabkan pergeseran makna kurikulum dari sejumlah mata pelajaran 

ke pengalaman. Penemuan baru dan perspektif baru, terutama yang berkaitan 

dengan psikologi belajar, juga memengaruhi kurikulum saat ini. Karena 

pengalaman penting dalam proses belajar..38 

Hasil penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) 

tahun 2019 menunjukkan bahwa penilaian peserta didik Indonesia hanya 

menduduki posisi ke-74 dari 79 negara, yang mendorong Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nasional Nadiem Makarim untuk meluncurkan kebijakan 

pendidikan bebas. Untuk mengatasi kondisi Indonesia yang buruk ini, 

diperlukan tindakan revolusioner. Salah satunya adalah program belajar yang 

bebas dan strategi untuk pengembangan pendidikan karakter. 

Kurikulum biasanya adalah rencana yang mencakup berbagai subjek dan 

materi yang akan dipelajari siswa atau diajarkan oleh guru (Zainuri, 2018). 

                                                           
37 Ali Sudin, Kurikulum dan Pembelajaran, (Bandung, UPI Press, 2014), 7. 
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Identik kurikulum sebagian besar terdiri dari tugas pelajaran, latihan, atau isi 

buku pelajaran. Orang tua biasanya menganggap pelajaran sebagai latihan atau 

tugas rumah anak. Kurikulum terdiri dari strategi, metode, atau teknik mengajar, 

buku sumber materi ajar, dan arahan tentang materi pelajaran (kurikulum). 

Merdeka belajar berarti membiarkan siswa belajar tanpa tertekan dan 

mandiri. Ini memungkinkan siswa untuk bersantai dan belajar dengan giat tanpa 

beban pikiran atau tekanan. Dengan tetap memperhatikan alam mereka tanpa 

paksaan, siswa dapat belajar atau menundukkan suatu bidang wawasan di luar 

hobi mereka. Dengan demikian, bakat, minat, dan kemampuan mereka dapat 

dikembangkan semaksimal mungkin. 

Belajar secara bebas adalah cara terbaik untuk mendapatkan pendidikan 

terbaik yang sesuai dengan keadaan saat ini. Tujuannya adalah untuk 

menciptakan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan berkarakter yang sesuai 

dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang 

pendidikan, yang mempertimbangkan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa, 

sangat relevan dengan konsep belajar bebas. Belajar bebas memberikan guru 

dan siswa kebebasan untuk mengembangkan kemampuan dan bakat mereka. 

Pendidikan saat ini lebih menekankan aspek pengetahuan.39 

Definisi belajar tidak lagi dipahami sebagai sebuah kegiatan menghafal 

semua materi pembelajaran, belajar ialah tentang bagaimana proses 

                                                                                                                                                                      
38Pyayitno, Dasar Teori dan Praktis Pendidikan (Jakarta: Grasindo, 2009) h. 6–7. 
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pembelajaran yang dilakukan. Dengan belajar peserta didik akan mengalami 

perkembangan dan perubahan sikap dan perilaku dengan didasari oleh 

pengetahuan, pemahaman dan kecakapan serta keterampilan terhadap sesuatu. 

Proses belajar dapat dilihat dari keaktifan seorang anak dalam melakukan 

tindakan dalam berbagai proses pengalaman, bagaimana anak merespon sebuah 

peristiwa dan kejadian di sekitar, bagaimana cara ia melihat, mengamati dan 

memahami sesuatu. Belajar adalah proses yang mengarah kepada tujuan. 

Tujuan dari belajar bebas adalah merekonstruksi sistem pendidikan 

untuk mencegah pergeseran dan kemajuan bangsa yang dapat beradaptasi 

dengan zaman. Dengan demikian, mengembalikan nilai pendidikan yang 

sebenarnya—pendidikan yang membebaskan atau pendidikan untuk 

memanusiakan manusia. Dalam konsep belajar merdeka, hubungan antara 

pendidik dan siswa adalah subjek sistem pembelajaran. Ini berarti bahwa guru 

bukan menjadi sumber kebenaran bagi siswa mereka; sebaliknya, posisi mereka 

di kelas bukan untuk menanamkan atau menyeragamkan kebenaran kepada 

siswa mereka, tetapi untuk menggali kebenaran, daya nalar, dan pemikiran kritis 

yang dimiliki siswa untuk memahami dunia. Berkembangnya internet dan 

teknologi menjadikan kemerdekaan pendidikan menjadi momentum. Karena 

dapat membuka sistem pendidikan yang kaku atau tidak membebaskan. 

Termasuk mengubah beban kerja guru dan sekolah yang terlalu terkonsentrasi 

                                                                                                                                                                      
39Purwaningrum dan dkk, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, h. 4. 
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Teori Kurikuum Merdeka Belajar memiliki enam poin penting. Secara 

umum, gagasan-gagasan ini sangat berbeda dari praktik belajar mengajar yang 

sudah ada. Konsep Merdeka Belajar sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang 

diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dan sejalan dengan teori progresivisme John 

Dewey, yang menekankan pertumbuhan dan kebutuhan siswa.40 

Kurikulum Merdeka Belajar memiliki kebijakan pokok berjumlah empat, 

yakni: 

1. Tidak hanya nilai USBN yang digunakan untuk menentukan kompetensi 

siswa, sekarang penilaian tertulis dan upaya lain digunakan untuk 

mengetahui kompetensi siswa. Akibatnya, USBN hanyalah alat yang 

digunakan untuk menilai siswa dalam hal ini. Kurikulum ini juga 

memberi guru dan sekolah lebih banyak kebebasan untuk menilai diri 

mereka sendiri. Selanjutnya, dana yang dialokasikan untuk USBN 

dialokasikan untuk program pengembangan kompetensi guru dan 

kepala sekolah. 

2. Dalam kurikulum merdeka belajar, Ujian Nasional berubah peran dan 

posisinya. Itu tidak lagi digunakan sebagai tolok ukur kemampuan siswa 

dalam menguasai materi pelajaran, tetapi sekarang digunakan sebagai 

alat untuk menilai kompetensi minimum dan survei karakter. Terakhir, 

                                                           
40 Faiz dan Imas Kurniawaty Aiman, “Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam 
Perspektif Filsafat Progresivisme,” Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 12, 
no. 2 (2020): 155–64. 
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UN dilakukan pada saat siswa berada di tengah jenjang masing-masing, 

dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan penilaian kompetensi 

minimum. 

3. Kurikulum ini menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Autonomi guru tidak hanya terbatas pada penilaian; ia juga 

terlibat dalam pembuatan RPP, yang mencakup pilihan, pembuatan, 

pengembangan, dan penerapan berdasarkan inovasi individu. Selain itu, 

RPP sederhana ini memiliki tujuan, aktivitas, dan assesement. 

Perubahan ini bertujuan untuk memberi pendidik lebih banyak waktu 

luang, yang berarti lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk 

menyusun pembelajaran yang lebih sistematis. 

4. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas tidak hanya pada kegiatan 

belajar mengajar; itu juga berlaku untuk Sistem Zonasi PPDB. Separuh 

dari penerapan PPDB antar-daerah berasal dari jalum umum. 15% sisa 

siswa adalah siswa afirmasi, 5% maksimal adalah siswa dari jalur 

perpindahan, dan hingga 30% adalah siswa dari jalur prestasi, dengan 

ketentuan ini tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. 

Kebijakan itu menyatakan bahwa daerah tetap memiliki wewenang 

untuk membagi porsi akhir, termasuk menentukan seberapa luas 

zonasi.Poin-poin penting di atas akan menjadi arah baru pembelajaran 
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di Indonesia yang mana hal tersebut sesuai dengan program kabinet 

Indonesia maju yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Kebijakan baru yang diluncurkan oleh Mendikbud Ristek RI Nadiem 

Anwar Makarim, "Merdeka Belajar", bertujuan untuk mendukung pendidikan 

yang merdeka bagi anak-anak, dengan dampak yang signifikan dari lingkungan. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, ada tiga pusat pendidikan, atau tripusat 

pendidikan. Tripartit pendidikan ini meliputi: 

1. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga, yaitu pendidikan yang diberikan 

dengan kasih sayang dan tanpa pamrih dari orang tua, merupakan 

pendidikan pertama dan utama yang membentuk watak dasar anak didik. 

2. Lingkungan masyarakat mendidik anak didik dengan learning by doing 

dalam pergaulan masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan yang positif 

membantu pembentukan watak sang anak dan harus dijauhkan dari 

kontaminasi pergaulan yang negative. Anak-anak belajar dari pengalaman 

hidup orang lain. Anak-anak harus dilindungi dari pergaulan yang buruk dan 

dididik melalui kegiatan sosial yang positif. 

Nadiem meminta guru di sekolah untuk menggunakan metode pembelajaran 

berbasis proyek untuk mendorong kreativitas siswa. Ini adalah solusi atau 

alasan kebijakan yang dibuat berdasarkan keinginan dan memprioritaskan 

kebutuhan siswa. 
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Ki Hadjar Dewantara berulang kali menekankan bahwa siswa memiliki 

kemerdekaan untuk belajar apa yang mereka butuhkan. Dia mengatakan bahwa 

anak-anak harus memiliki kebebasan untuk berpikir sendiri. Mereka harus 

dibiasakan untuk mencari pengetahuan dengan menggunakan pikirannya 

sendiri daripada dipaksa untuk mengikuti ide orang lain. Anak-anak pada 

dasarnya memiliki kemampuan berpikir untuk menemukan informasi. 

Merdeka belajar tidak berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan 

belajar diberikan kebebasan dan kelonggaran. Hal-hal seperti tidak bersungguh-

sungguh dalam belajar, lalai mengerjakan tugas, telat belajar, atau berpakaian 

tidak rapi adalah contoh dari praktik-praktik yang bertentangan dengan 

semangat merdeka belajar. Oleh karena itu, ini harus dikoreksi. Merdeka belajar 

memberikan kebebasan dalam proses untuk41 

Konsep Merdeka Belajar adalah sebuah konsep dalam dunia pendidikan yang 

memberikan siswa kebebasan dan kebebasan untuk memilih sendiri bagaimana 

mereka belajar. Dalam konteks ini, siswa tidak hanya menjadi pengguna 

informasi pasif dari instruktur mereka, tetapi juga menjadi peserta aktif dalam 

proses pendidikan mereka sendiri.  Salah satu elemen penting dari gagasan ini 

adalah autonomi siswa: siswa memiliki kebebasan untuk memilih apa yang 

mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, kapan mereka belajar, dan di mana 

mereka ingin belajar. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengikuti minat dan 
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keinginan mereka dalam kegiatan belajar, yang dapat meningkatkan motivasi 

intrinsik..42 

Konsep Merdeka belajar secara bebas juga mendorong kerja sama dan 

percakapan. Siswa sering memiliki kesempatan untuk berdiskusi, memecahkan 

masalah, dan bekerja sama dengan sesama siswa. Kesempatan ini meningkatkan 

keterampilan kerja tim, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. 

Siswa juga dapat menilai sendiri. Mereka mengevaluasi pencapaian mereka 

sendiri, menemukan kekurangan mereka, dan membuat rencana untuk 

memperbaikinya. Selain itu, pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam 

pembelajaran karena mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang 

berbeda, dan metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

secara unik. 

Konsep Merdeka belajar bebas mengubah paradigma pendidikan tradisional 

dengan memprioritaskan keterampilan belajar yang bertahan lama, motivasi 

intrinsik, kemandirian, dan kerja sama. Konsep ini semakin relevan untuk 

mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh dengan tantangan dan 

dinamika karena saat ini akses ke informasi menjadi lebih mudah dan siswa 

dihadapkan pada tuntutan untuk belajar secara mandiri. 

                                                                                                                                                                      
41 Ana Widyastuti, Merdeka Belajar dan Impelementasinya, (Jakarta : PT. Elex Media 

Komputindo, 2022), h.6-8 
42 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2011) 
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Kurikulum belajar adalah metode belajar yang bebas, memungkinkan siswa 

untuk bebas berpikiran dan berkarya, dan menerima atau menanggapi 

perubahan. Pada tahun mendatang, sistem pendidikan akan berubah dari yang 

awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi yang bernuansa di luar kelas. Ini 

akan memberikan nuansa pembelajaran yang lebih nyaman bagi siswa karena 

mereka akan memiliki kesempatan untuk berbicara lebih banyak dengan 

pendidik mereka, belajar dengan luar kelas, dan tidak hanya mendengarkan apa 

yang diajarkan oleh guru. Tujuannya adalah untuk membangun karakter peserta 

didik yang berani, mandiri, sopan, kompetitif, dan cerdik dalam bergaul.43 

Jadi, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran 

intrakurikuler yang beragam. Ini memungkinkan siswa memiliki cukup waktu 

untuk mempelajari konsep dan menguatkan kemampuan mereka. Guru dapat 

memilih berbagai metode pembelajaran agar pembelajaran dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Projek untuk meningkatkan profil 

pelajar Pancasila didasarkan pada tema tertentu yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Ini tidak dimaksudkan untuk mencapai target capaian 

pembejalaran tertentu, jadi tidak terikat pada materi mata pelajaran. 

Kurikulum belajar merdeka memiliki variabel yang berbeda di antara 

siswa. Dengan menerapkan kurikulum ini, kegiatan belajar mengajar akan 

                                                           
43Khairunisa, “Kecemasan Berbicara di Depan Kelas pada Peserta Didik Sekolah Dasar,” 

Jurnal Tunas Bangsa 6 (2019): 139–40, 
https://ejournal.bbg.ac.id/tunasbangsa/article/view/959. 
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berjalan lebih baik. Selain itu, guru akan memiliki lebih banyak waktu untuk 

meningkatkan kualitas mereka dan memaksimalkan potensi mereka. Seperti 

namanya, kurikulum bebas mengacu pada bakat dan minat siswa dalam belajar. 

Kurikulum mandiri membantu orang belajar membaca dan matematika. 

Kurikulum mandiri menawarkan cara untuk memperbaiki kurikulum dan dapat 

diterapkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sekolah. Pendidikan bebas 

dimaksudkan untuk mengubah gagasan awal tentang pembelajaran berbasis 

guru menjadi model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan 

dari kebijakan belajar mandiri ini adalah untuk menurunkan tingkat 

pengangguran di Indonesia melalui pembentukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Konsep kurikulum belajar bebas memungkinkan siswa untuk 

mengeksplorasi minat, bakat, dan kebutuhan pribadi mereka dalam 

pembelajaran. Tinjauan teoritis tentang Kurikulum Belajar Merdeka akan 

membantu penelitian ini memahami prinsip dan metode yang digunakan untuk 

menggabungkan nilai-nilai agama Islam. 

Pribadi-pribadi yang merdeka, yang mampu mengatasi tantangan 

struktural, selalu mendukung pendidikan yang memerdekakan. Kurikulum 

bebas ini sangat membantu guru dalam memerdekakan proses belajar. 

Pembelajaran yang memerdekakan menempatkan guru sebagai pengendali 

kelas, tetapi membantu siswa berkembang sebagai fasilitator. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kurikulum belajar bebas 

memiliki enam poin. Di sini, kita akan mencoba melihat bagaimana nilai-nilai 

dari poin-poin ini diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Pertama dan terpenting, kebebasan untuk memilih tempat dan waktu 

pembelajaran. Guru Pendidikan Agama Islam juga dapat mengajarkan nilai-nilai 

keberagaman dan mengenalkan peserta didik dengan keragaman agama, 

budaya, orientasi seksual, dan lainnya. Dengan demikian, guru pendidikan 

agama Islam dapat membawa peserta didik belajar di tempat-tempat ibadah, 

seperti masjid, laboratorium agama, dan perpustakaan. 

Kedua, ada kebebasan memilih. serta kebebasan untuk memilih tempat 

dan waktu belajar. Siswa memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka 

inginkan di kurikulum belajar bebas. Ini terlihat dari cara program ini dimulai 

pada Februari 2022 kemarin. Mentri Nadim Makarim menjelaskan bahwa siswa 

tidak diharuskan untuk memilih jurusan atau peminatan tertentu, tetapi mereka 

dapat memilih mata pelajaran yang mereka sukai. Dalam pendidikan agama 

Islam, tidak ada lagi kewajiban bagi siswa atau guru untuk menyelesaikan 

beberapa bab dari satu buku paket. Yang terpenting adalah siswa memiliki 

pemahaman yang kuat tentang materi yang diajarkan. 

Ketiga, pembelajaran dapat disesuaikan (personalisasi). Merdeka Belajar 

memberikan siswa kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan mereka secara mandiri. Ini memungkinkan siswa untuk 

mengidentifikasi dan memahami kebutuhannya secara unik. Guru Pendidikan 
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Agama Islam bertindak sebagai sahabat dan fasilitator siswa di sini, membantu 

siswa memaksimalkan kemampuan mereka dengan memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk mengumpulkan sumber pembelajaran dan menyelesaikan 

tantangan untuk menemukan nilai-nilai Islam yang universal. Karena kehidupan 

siswa saat ini sangat berbeda dari kehidupan guru pada masa remajanya, guru 

harus berubah dan membantu siswa menjawab pertanyaan mereka. 

Pembelajaran agama Islam harus selalu diterjemahkan dan disesuaikan dengan 

konteks kehidupan dengan tujuan menjadikan siswa menjadi manusia yang 

berada pada jalan kebenaran dan keselamatan. 

Keempat, program belajar bebas ini menggunakan metodologi 

pembelajaran proyek. Kurikulum 2013 sudah menerapkan pembelajaran 

berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini dikenal 

sebagai "belajar dengan melakukan" oleh Jhon Dewewy. Metode ini melibatkan 

siswa untuk melihat dan menyelesaikan masalah dan peristiwa di lingkungan 

mereka secara langsung..44 Metode ini meningkatkan kreativitas, pemikiran 

kritis, dan eksplorasi siswa. Sebagai contoh, dalam pendidikan agama Islam, 

guru dapat membantu siswa memahami alasan konflik yang mengatasnamakan 

agama dan bagaimana menyelesaikannya. Siswa memperoleh pemahaman yang 

lebih baik tentang inti dari masalah dan pelajaran yang dipelajari ketika mereka 

terlibat secara langsung. 

Kelima, prinsip yang dikenal sebagai link point dan match digunakan 

untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan dunia kerja. Prinsip hubungan dan 

cocok dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dikaitkan dengan 

cara guru mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks 

kehidupan siswa mereka. Hasilnya adalah bahwa siswa lebih mudah menjawab 
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dan menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat. Karena tujuan utama 

pendidikan adalah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. 

Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah interpretasi data, yang 

ditekankan dalam Merdeka Belajar ini. Ini menunjukkan bahwa interpretasi data 

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan menganalisis masalah saat 

diperlukan. Banyak data penelitian terkait dengan masalah agama. Dengan 

menggunakan data ini, siswa dapat menemukan jawaban dan menyelesaikan 

masalah mereka. 45 

Kurikulum merdeka belajar adalah salah satu strategi untuk 

mengembangkan pendidikan karakter karena memberi guru dan siswa 

kebebasan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang sudah 

mereka miliki selama pelatihan, dengan fokus lebih pada pengetahuan. 

Kurikulum ini diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter 

bangsa Indonesia lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari dan terhadap 

lingkungannya untuk mencapai pendidikan yang lebih baik 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 

untuk memenuhi kebutuhan zaman adalah kurikulum merdeka belajar. 

                                                                                                                                                                      
44Jurnal Ilmiah Pedagogy, “DALAM PEMBELAJARAN PAI Oleh : Ahmad Teguh 

Purnawanto.” 14 (2013) h. 1–11. 
45Jurnal Ilmiah Pedagogy, “Dalam Pembelajaran Merdeka Belajar merupakan 

kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong 
menguasai berbagai keilmuan yang berguna. Dengan demikian diharapkan akan 
tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan 
kebutuhan PAI Oleh : Ahmad Teguh Purnawanto ,  
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Kurikulum ini tidak hanya membuat siswa lebih cerdas. Namun, juga ditandai 

dengan nilai pancasila, atau profil penguatan pelajar pancasila, yang 

menggambarkan siswa Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang 

memiliki kemampuan internasional dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 

pancasila. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berdasarkan atas 

pertimbangan bahwa peneliti bermaksud untuk memahami secara mendalam 

proses internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam melalui Kurikulum 

Merdeka Belajar. 

Penelitian kualitatif, yang berbasis pada filsafat postpositivisme, berfokus 

pada kondisi objek alamiah. Peneliti menggunakan diri mereka sendiri sebagai 

instrumen kunci dalam penelitian ini. Sampel sumber data diambil secara 

purposive dan snowbaal, digunakan teknik pengumpulan trianggulasi 

(gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil 

penelitian kualitatif menekankan pentingnya eralisasi gen dibandingkan dengan 

penelitian konvensional.1 

Perubahan paradigma dalam cara orang melihat realitas, fenomena, atau 

gejala telah menyebabkan metode penelitian ini disebut sebagai metode 

penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam lingkungan alami 

(lingkungan alami). Metode penelitian ini juga disebut sebagai metode 

etnographi karena awalnya digunakan untuk penelitian di bidang antropologi 

budaya. Metode penelitian ini juga dikenal sebagai metode kualitatif karena data 

yang dikumpulkan dikumpulkan dalam lingkungan alami. 

                                                           
1Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak (Jejak 

Publisher), 2018). 
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Dalam penelitian ini peneliti mencari tahu, menganalisa, dan memahami 

tentang bagaimana internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui 

Kurikulum Merdeka Belajar Di Kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka. Sehingga sangat 

diperlukan untuk menerima fakta melalui pengamatan di lapangan, memahami 

fenomena yang terjadi dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan 

wawancara dan observasi terhadap invorman penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini yakni di SMP Negeri 1 Kolaka, yang berlokasi di Jln. 

Pemuda No 350, Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka. Prov.,Sulawesi Tenggara. 

Peneliti menetapkan SMP Negeri 1 Kolaka dapat menjadi lokasi yang tepat untuk 

penelitian ini karena merupakan sekolah menengah pertama yang menerapkan 

Kurikulum Merdeka Belajar dan memiliki program Pendidikan Agama Islam 

yang kuat. Dengan fokus pada kelas VII, penelitian dapat mengamati proses 

internalisasi nilai-nilai agama Islam pada tahap awal pendidikan menengah.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menilai lokasi ini dapat 

mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis mengenai strategi 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik. 

B. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, beberapa pendekatan digunakan. Pertama, 

pendekatan psikologis adalah perspektif psikologis terhadap berbagai fenomena 

dan aspek tingkah laku, baik secara sosial, individual, dan spritual, serta tahapan 

perkembangan usia dalam pemahaman agama. Manusia belajar beragama 

melalui berbagai pengalaman spiritual yang terkait dengan bidang 

psikologisnya; esensi dari pengalaman spiritual benar-benar ada dan dapat 
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diketahui, dimaknai, dan dihayati melalui emosi. Pengetahuan, penghayatan, dan 

pemaknaan diharapkan dapat memenuhi harapan terhadap kemampuan psikis 

manusia. b) Pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau teknik yang 

membahas masalah dengan landasan masyarakat saat ini. Dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan modern, bidang ini digunakan sebagai salah 

satu cara untuk memahami dan mengkaji.2 

Pendekatan-pendekatan tersebut dipilih dikarenakan peneliti 

memandang bahwa akhlak adalah hasil dari hasrat jiwa yang diimplementasikan 

melalui sebuah perbuatan, entah perbuatan tersebut bernilai positif ataupun 

negatif. Pendekatan di atas diharapkan dapat membantu penulis untuk 

mengumpulkan data yang benar dan mencari informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

C. Sumber Data 

 Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

tentang data, tetapi sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh: 

1. Data Primer 

 Menurut Saifuddin Azwar, data primer adalah jenis data yang 

dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi 

yang dicari. Sumber data utama adalah data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan narasumber.3 

                                                           
2Moh. Rifa’i. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Psikologis” Jurnal 

Manajemen Pendidikan Agama Islam, Volume 2 Nomor 1 (2018): h. 26 
3Nikmatul Fatimah, Annisa Felytania Maris, and Aprillia Mardiyaningsih, 

‘Keanekaragaman Vegetasi Tumbuhan Di Taman Pancasila Dan Sidotopo Menggunakan Metode 
Point Sampling’, Proceeding of Biology Education, 3.1 (2019), 170–77. 
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Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan situasi yang 

menjadi objek penelitian yang meliputi: tempat (lingkungan SMP Negeri 1 

Kolaka), pelaku (guru dan peserta didik), dan aktivitas pembelajaran, kegiatan 

pembinaan lainnya (kegiatan ekstrakulikuler). 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan 

dapat diperoleh di luar objek penelitian. Sumber data sekunder yang dimaksud 

yakni referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi 

fokus penelitian yang berkaitan dengan Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan 

Agama Islam Melalui Kurikulum Merdeka Belajar Di Kelas VII SMP Negeri 1 

Kolaka. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Mengamati dan mendengar, dalam pengertian umum, dimaksudkan 

untuk memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap perilaku 

kejadian-kejadian tertentu dari simbol-simbol tertentu dan keadaan benda. Ini 

dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat tanpa mempengaruhi sabjek 

dan dicatat untuk mendapatkan data analisis..4 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

                                                           
4Ali Sadikin and Yoki Afriandi Rangkuti, ‘Persepsi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Pendidikan Jasmani Tingkat Sekolah Dasar Di Gugus Cut Mutia Kota Langsa’, Jurnal Olahraga 
Rekreasi Samudra, 5.2 (2022), 32–38. 
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pertanyaan dan terawawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.5 

Metode ini melibatkan kedatangan peneliti dan berbicara langsung 

dengan subjek atau responden yang akan diteliti. Metode ini adalah salah satu 

pendekatan pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi; 

peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan bertanya 

tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui untuk mendapatkan data yang tepat. 

Hasil dari diskusi ini kemudian dicatat sebagai informasi penting untuk 

penelitian. 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui Kurikulum 

Merdeka Belajar SMP Negeri 1 Kolaka. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.6 Berdasarkan pengertian tersebut, penulis 

dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti 

melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks 

kemudian menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan 

penelitian. Data yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi adalah data 

                                                           
5Mega Linarwati, Aziz Fathoni, and Maria Magdalena Minarsih, ‘Studi Deskriptif Pelatihan 

Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview 
Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus’, Journal of Management, 2.2 
(2016). 

6maria Magdhalena Dhema, Tanti Diyah Rahmawati, And Nurfitriah Safrudin, ‘Persepsi 
Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika Pada Ma Muhammadiyah Nangahure’, Birunimatika, 
1.1 (2016), 33–40. 
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mengenai gambaran umum lokasi penelitian, historikalnya, maksud dan tujuan 

pendirian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bandu yang digunakan pada 

saat pengumpulan data di lapangan. Adapun instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pedoman Observasi 

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti 

disebut observasi.  Dalam penelitian yang menggunakan metode observasi, 

dipertimbangkan bahwa mengumpulkan data secara langsung lebih efisien. 

Dengan menggunakan metode ini, penulis ingin mengetahui apa yang terjadi di 

lapangan. Pencatatan dan pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data. 

Kemudian menganalisa secara sistematis terhadap Internalisasi Nilai-

Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui Kurikulum Merdeka Belajar Di Kelas VII 

SMP Negeri 1 Kolaka. Berikut ini pedoman observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

 
No Indikator Observasi Ada Tidak Ada 

1 Papan informasi sekolah   

2 Papan visi misi sekolah   
3 papan jumlah peserta didik   

4 Papan jumlah pendidik dan tenaga 
kependidikan 

  

5 Data-data informasi sekolah   
6 Papan informasi sarana dan prasarana   

7 Kegiatan keagamaan   

8 Penilaian perilaku peserta didik   
9 Papan tata tertib sekolah   
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10 Ekstrakulikuler penunjang perilaku 
peserta didik 

  

 

2. Pedoman Wawancara 

Penelitian ini akan menggunakan pedoman wawancara berikut ini untuk 

mengumpulkan data tentang pendapat atau persepsi responden tentang subjek 

yang diteliti:Bagaimana kurikulum Merdeka Belajar diimplementasikan di SMP 

Negeri 1 Kolaka? 

a. Apa saja nilai-nilai pendidikan agama Islam yang ingin ditanamkan melalui 

kurikulum Merdeka Belajar? 

b. Bagaimana cara mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai pendidikan agama 

Islam pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Kolaka? 

c. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menginternalisasi nilai-nilai 

pendidikan agama Islam melalui kurikulum Merdeka Belajar? 

d. Bagaimana peran guru dalam membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai 

pendidikan agama Islam melalui kurikulum Merdeka Belajar? 

e. Apa saja kegiatan atau metode pembelajaran yang digunakan untuk 

membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam 

melalui kurikulum Merdeka Belajar? 

f. Bagaimana dampak dari internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam 

pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Kolaka? 

3. Pedoman  dokumentasi 

Cara lain untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dari 

responden adalah dokumentasi. Di dalam melakukan metode dokumentasi, 

peneliti melakukan dokumentasi dalam bentuk foto terkait dengan strategi 
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pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik. Peneliti 

juga menyelidiki benda-benda tertulis seperti, notulen, peraturan-peraturan, 

catatan harian, dokumen di SMP Negeri 1 Kolaka sesuai dengan pedoman 

observasi yang telah dipersiapkan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Proses pengolahaan data dimulai dengan mengelompokkan data dari 

penelitian lapangan, termasuk hasil observasi yang ditulis dalam catatan 

lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi seperti foto, buku, dan gambar. 

Data dipisahkan sesuai dengan masalah yang muncul, kemudian dideskripsikan, 

diasumsikan, dan disajikan secara visual untuk mendukung kesimpulan...7 

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa banyak 

data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara 

digabungkan, dipilah-pilah, dan kemudian diolah sesuai dengan jenis atau 

kategori utamanya. Data harus dikurangi sekali lagi karena masih dalam bentuk 

uraian panjang. Langkah-langkah pengumpulan informasi yang terorganisir dan 

memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan 

dimungkinkan dengan penyajian data. Setelah data direduksi dan disajikan, 

proses selanjutnya adalah verifikasi dan menarik kesimpulan. 

Verifikasi dilakukan untuk mencocokkan dan memeriksa kebenaran data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lalu 

disimpulkan. Simpulan tersebut tidak mutlak tetapi sifatnya lentur, dalam arti 

ada kemungkinan berubah setelah diperoleh data yang baru. 

                                                           
7Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Cipta Media Nusantara, 2021). 
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2. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan setelah semua data yang diperlukan 

rampung yaitu sebagai berikut: 

a. Reduction data (reduksi data) 

Dalam hal ini, reduksi data dimaksudkan untuk proses pemilihan data 

yang difokuskan pada penyederhanaan dan informasi yang diperoleh dari 

catatan tertulis lapangan..8 Mereduksi data berarti memilih topik utama, 

merangkum, mencari tema dan pola, dan fokus pada topik yang paling penting. 

Dalam penelitian kualitatif, hasil adalah tujuan utama. Oleh karena itu, ketika 

peneliti melakukan penelitian di lapangan dan menemukan sesuatu yang baru, 

tidak dikenal, atau memiliki pola, itulah yang harus diperhatikan peneliti saat 

mereka mereduksi data. 

b. Data display (penyajian data) 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkannya. Ini 

dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dalam bentuk bagan, flowchart, 

uraian singkat, diagram hubungan antar kategori, dan sebagainya. 

Dengan mendisplay data, maka memudahkan peneliti untuk memahami 

apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami pada tahapan sebelumnya. 

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualiatif adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

                                                           
8Bella Shavira Herman, ‘Pemanfaatan Aplikasi Youtube Sebagai Sarana 

Menyebarluaskan Berita Oleh Kompas Tv Biro Medan’, 2020. 
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mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang falid dan 

konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin saja dapat mendapat rumusan masalah sejak awal tetapi munkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukaka bahwa rumusan masalah dan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti berada di lapangan.9 

Menarik kesimpulan ialah proses terakhir dan terpenting yang dilakukan 

dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang diambil harus bisa diuji 

kebenarannya dan kecocokannya sehingga menunjukkan keadaan lapangan 

yang sebenarnya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data penelitian kualitatif dapat diuji dengan 

menggunakan uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (relibilitas), dan confirmability (objektivitas). Data 

penelitian kualitatif dapat dinyatakan kredibel atau dapat dipercaya apabila 

terdapat persamaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek di lapangan. Uji keabsahan data pada 

penelitian ini yaitu triangulasi.10 

                                                           
9Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi 

Revisi (Prenada Media, 2018). 
10Rika Octaviani and Elma Sutriani, ‘Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data’, 

2019. 
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Untuk menghilangkan keraguan tersebut, triangulasi digunakan. Namun, 

banyak orang belum memahami arti sebenarnya dari triangulasi dan tujuan 

penelitiannya. Hakikat triangulasi adalah pendekatan multi-metode yang 

digunakan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. triangulasi 

adalah upaya untuk memeriksa kebenaran data atau fenomena karena konsep 

yang menjadi dasarnya adalah bahwa fenomena yang akan diteliti harus 

dipahami dan dimaknai dengan baik sehingga dapat diperoleh kebenaran yang 

lebih tinggi dengan menggunakan pendekatan dari berbagai sudut pandang. 

Dengan melihat beberapa fenomena dari berbagai sudut pandang, tingkat 

kebenaran yang diperoleh dapat menjadi lebih dapat diandalkan..11 

Meningkatkan kekuatan metodologis, teoritis, dan interpretatif penelitian 

ini adalah tujuan triangulasi data. Pengujian keabsahan data menggunakan 

triangulasi menurut Moleong adalah metode pemeriksaan keabsahan yang 

menggunakan sesuatu yang lain dari luar data untuk pengecekan atau sebagai 

perbandingan dengan data. Namun, menurut Denzin, triangulasi diklasifikasikan 

menjadi empat kategori: pertama, triangulasi sebagai metode pemeriksaan yang 

menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori..12 Triangulasi data terdiri 

dari: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu metode pengujian kredibilitas data dengan 

melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, 

                                                           
11Andarusni Alfansyur, Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, 

Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial” Jurnal Kajian, Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 2 (December 2020): h. 146 -150. 

12Muhammad Syahran, ‘Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif’, 
Primary Education Journal (Pej), 4.2 (2020), 19–23. 
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penulis mengambil data dari beberapa sumber kepala sekolah, pendidik atau 

tenaga pengajar, dan peserta didik di SMP Negeri 1 Kolaka. Data yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis dan dilakukan member check, untuk mengetahui 

apakah pemahaman penulis telah sesuai dengan yang disampaikan oleh 

narasumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data. Adapun teknik yang dipakai yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu 

Sesuai dengan pengertian triangulasi itu sendiri, peneliti menguji 

kredibilitas data dengan melakukan pengumpulan data dengan waktu yang 

berbeda-beda. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan 

pengumpulan data pada tiga waktu yang berbeda pada masing-masing subjek 

penelitian. Secara umum dilakukan pada saat pagi, sore, dan malam hari.13 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Data sebagai uji 

keabsahan data, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

 

 

 

 
                                                           

13Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 340.  
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BAB IV 

INTERNALISASI  NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI 
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI KELAS VII SMP NEGERI 1 KOLAKA 

 
A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian SMP Negeri 1 Kolaka  

Nama SMP NEGERI 1 KOLAKA 

Alamat  Jln.pemuda No.350 

Desa/Kelurahan Tahoa 

Kecamatan Kolaka 

Kabupaten/Kota Kabupaten Kolaka 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

Di buka 2006 

NSS 40401525 

Status Sekolah Negeri 

Waktu Penyelenggaraan Pagi/6 hari 

Tabel 4.1: Profil SMP Negeri 1 Kolaka 

 

1. Sejarah SMP 1 Negeri Kolaka 

SMPN 1 Kolaka yang terletak di Tengah kota yaitu Jl. Pemuda No. 350, Tahoa, 

Kec. Kolaka, Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kode pos  93517 

yang didirikan sejak 15 Agustus 1959. Faktor yang melatar belakangi berdirinya 

SMPN 1 Kolaka ini pemerintah menyadari akan pentingnya Pendidikan bagi 

warga, maka pemerintah mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan agar 

dapat menampung anak-anak, masyarakat yang tergolong usia menengah, mulai 

tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Setelah berdirinya lembaga 

pendidikan baik negeri maupun swasta di seluruh sulawesi tenggara, terutama 
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di kabupaten kolaka. Oleh karena itu, sekolah menengah pertama didirikan 

untuk membantu anak-anak dan masyarakat dalam menuntut ilmu.14 

Seiring dengan berjalannya waktu, SMP Negeri 1 Kolaka kini tercatat 

memiliki 23 ruang belajar, di tambah dengan beberapa fasilitas pendukung 

lainnya seperti ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang praktik, ruang 

pimpinan, ruang guru, ruang ibadah, ruang UKS, ruang toilet, ruang Gudang, 

ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga, ruang bimbingan konseling (BK), 

ruang osis, ruang bangunan, mushallah. 

2. Visi dan Misi 

Membangun ekosistem sekolah yang bertaqwa, berakhlak, berbudaya dan 

berwawasan lingkungan.  

1. Misi  

a. menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama  

b. mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan 

c. mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan 

minat, bakat dan potensi peserta didik 

d. membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, 

kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan 

berkesinambungan  

e. menjalin Kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan Lembaga yang 

lain yang terikat.15 

2. Tujuan SMPN 1 Kolaka 

Berdasarkan visi dan misi sekolah, maka tujuan yang hendak dicapai 

oleh SMP Negeri 1 Kolaka antara lain sebagai berikut : 

a. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan 

                                                           

14 Dokumentasi Kurikulum Sekolah SMP Neregi 1 Kolaka, hlm. 15 

15 Dokumentasi Kurikulum Sekolah SMP Neregi 1 Kolaka, hlm. 19 
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b. Semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif pada semua mata 

Pelajaran 

c. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis 

Pendidikan karakter bangsa  

d. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga lain dalam merealisasikan program 

sekolah 

e. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas mendukung proses pembelajaran 

berbasis TIK16 

3. Struktur Organisasi Sekolah 

Untuk memahami lebih dalam mengenai sampel dalam penelitian ini, maka 

peneliti merasa cukup penting untuk membahas bagaimana struktur organisasi 

dari SMP Negeri 1 Kolaka. Berikut struktur organisasi dari sekolah tersebut. 

Kepala sekolah    : Dakir Torang, S. Pd., M. Si 

Bidang kurikulum dan pembelajaran  : Laudi, S.Pd 

Bidang Kesiswaan    : Nur Ikhwan Rezki Asman, S.Pd 

Bidang Sarana Prasarana   : Heythman Kadiman, S.Pd 

Bendahara     : Misnawati Hasan, S.Pd, M.Si 

 

 

 

 

                                                           
16 Dokumentasi Kurikulum Sekolah SMP Negeri 1 Kolaka, hlm. 23 
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Tabel 4.2 Jumlah Pendidik SMPN 1 Kolaka 

 Dari data diatas, dapat diketahui bahwa tenaga pendidik dan pegawai di 

SMP Negeri 1 Kolaka, Sebagian besar berpendidikan S1 Dan S2, hanya beberapa 

saja yang berpendidikan diploma. Hal ini menunjukan bahwa SMPN 1 Kolaka 

memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dibidangnya 

masing-masing.  

4. Sarana dan Prasarana 

Jenis Sarpras 
2023/2024 ganjil 2023/2024 genap 

Ruang kelas  30  30 

Ruang Laboratoriuam 4 4 

Ruang perpustakaan 1 1 

Ruang pimpinan  0 0 

Ruang guru 0 0 

Ruang ibadah 1 1 

Ruang uks  0 0 

Ruang toilet 6 6 

Raung gudang  0 0 

Ruang sirkulasi 0 0 

Uraian Guru PTK                         PD 

3    Laki-laki 349 11                              353 

35Perempuan 3438 41                               340 
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Tempat bermain  1 1 

Ruang TU 0 0 

Ruang konseling  0 0 

Ruang osis  0 0 

Ruang bangunan 25 25 

Total  
68 68 

Tabel 4.3 Sarana dan prasarana SMPN 1 Kolaka 

5. Tenaga Pendidikan 

a. Kepala Sekola 

Kepala Sekola    : Dakir Torang, S. Pd., M. Si 

Bidang kurikulum dan pembelajaran  : Laudi, S.Pd 

Bidang Kesiswaan   : Nur Ikhwan Rezki Asman, S.Pd 

Bidang Sarana Prasarana  : Heythman Kadiman, S.Pd 

Bendahara    : Misnawati Hasan, S.Pd, M.Si 

b. Tenaga penndidik  

NO N A M A L / P PANGKAT JABATA
N 

     

1 DAKIR, S. Pd, M. Si L Pembina Tk. I, 
IV/b 

KEPALA 
SEKOLA

H 
 19710322 199412 1 003    

2 RIDHAYANI, M.Pd P Pembina Tk. I, 
IV/b 

GURU 

 19731127 199802 2 002    
3 ROSIDAH,S.Pd P Pembina Tk. I, 

IV/b 
GURU 

 19731022 200212 2 003    
4 Hj. RACHMAWATI, S.Pd P Pembina Tk. I, 

IV/b 
GURU 
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 19780716 200212 2 006    
5 SAMSUDDIN, S.Pd., M.Pd L Pembina Utama GURU 
 19740512 199903 1 009  Muda, 1V/c  

8 Hj. MUSDALIPAH HUSAIN. P, S.Pd P Pembina, IV/a GURU 
 19671005 199103 2 013    

9 ANDI BAETAL MAKMUR, S.Pd L Pembina, IV/a GURU 
 19680327 199303 1 004    

10 ESTER PINDAN, S.Pd P Pembina Tk. I, 
IV/b 

GURU 

 19690810  199412 2 004    
11  HJ.IDA,S.Pd P Pembina, IV/a GURU 

 19720918 199703 2 004    
12 MARIATI,S.Pd P Pembina Tk. I, 

IV/b 
GURU 

 19680422 199802 2 004    
13 MUZLIANI TASRUN,S.Pd P Pembina, IV/a GURU 

 19741019 200012 2 001    
14 Dra. DARSUNI P Pembina Tk. I, 

IV/b 
GURU 

 19670303 200112 2 001    
15 MURHAENI, S.Ag P Pembina, IV/a GURU 

 19700315 200312 2 004    
16 MISNAWATI HASAN, S.Pd.M.Si P Pembina Tk. I, 

IV/b 
GURU 

 19710720 200604 2 025    
17 Dra. Hj. RAPIA P Pembina, IV/a GURU 

 19680223 200604 2 001    
18 WA NDOLILI, S.Pd P Pembina, IV/a GURU 

 19741231 200604 2 059    
19 FATMAWATI GAMA , S.Pd P Pembina, IV/a GURU 

 19810529 200604 2 019    
20 RATNA NAIM, S.Pd P Pembina, IV/a GURU 

 19730310 199802 2 003    
21 FRANSISKUS, S.Pd L Pembina, 1V/a  

 19730310 199802 2 003    
22 LA UDI, S.Pd L Penata Tk.I, III.d GURU 

 197121231 200502 1 019    
23 MARWIAH, S.Pd P Penata Tk.I, III.d GURU 

 19801205 200604 2 014    
24 NURAINI, S.Pd P Penata Tk.I, III.d GURU 
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 19810215 200604 2 016    
25 MAR'ANI, S.Pd P Penata Tk.I, III.d GURU 

 19700725 200701 2 013    
26 WIWIN WIBAWATI, S.Pd P Penata Tk.I, III.d GURU 

 19740808 200801 2 006    
27 HEYTHMAN KADIMAN, S. Pd L Penata Tk.I, III.d GURU 

 19740710 200701 1 020    
28 SRI HAYATI AKBAR, S. Pd P Penata Tk.I, III.d GURU 

 19721205 200701 2 015    
29 DARNAWATI, S.Pd P Penata Tk.I, III.d GURU 

 19810322 201001 2 019    
30 SENIWATI LATIEF, S.Pd P Penata Tk.I, III.d GURU 

 19720418 201001 2 002    
31 HUSNIATI, S.Pd P Penata Tk.I, III.d GURU 

 19820830 201001 2 002    
32 NUR IKHWAN REZKI ASMAN, S.Pd L Penata, III/c GURU 

 19860328 201001 1 006    
33 ANDI DEWI ASTUTI, S.Pd P Penata Tk.I, III.d GURU 

 19850128 201001 2 012    
34 RISA UMAMI, S.Pd P Penata Muda Tk. 

I, III/b 
GURU 

 19800519 201412 2 002    
35 MURGANA JUHRI, S.Pd P IX GURU 

     
35 ERNIAWATI, S.Pd P IX GURU 

     
35 RUSMIN, S.Pd P  - GTT 

36 MERIYANTI, S.Pd P  - GTT 

37 FITRI NIRMALA. H, S.Sos P  - GTT 

38 FARIDA, S.Pd P  - GTT 

39 MUH. ILHAM RUSYANTO, S.Pd L  - GTT 

40 MUHAMMAD ARMAN, S.Pd L  - GTT 

41 MUH. NASIR, S.Pd L  - GTT 

42 KUSUMA WARDHANI, S. Pd., M. Pd P  - GTT 

43 YENI H., S. Pd P  - GTT 
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44 HARTINA HAMRUN, S. Pd P  - GTT 

45 LILI ANDRIYANI BAKTI, S.Pd P  - GTT 

45 FEBIOLA SILPA. S, Th P  - GTT 

45 SUGIARTI, A.Md. Kom P  - PTT 

46 HERYANTO L  - PTT 

47 HANDRI YANI SULASTRI, S.Sos P  - PTT 

48 HARBAKTI L  - PTT 

49 LATIF L  - PTT 

Tabel 4.4 Tenaga Pendidik SMPN 1 Kolaka 

6. Keadaan Peserta Didik  

 

Laki-Laki Perempuan Total 

354 341 695 

Tabel 4.5 Jumlah Peserta Didik SMPN 1 Kolaka 

 

B. Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui kurikulum 

merdeka belajar yang diterapkan di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka 

Konsep merdeka belajar di SMP Negeri 1 Kolaka sudah dipahami dengan 

benar sebagian besar warga sekolah baik kepala sekolah itu sendiri maupun 

guru-guru dan pengawai sehingga tidak menjadi suatu hal yang sulit untuk 

menerapkan merdeka belajar di sekolah itu dan merupakan awal yang baik 

untuk menerapkan konsep merdeka belajar. Sebagaimana wawasan bapak 

kepala SMP Negeri 1 Kolaka tentang konsep merdeka belajar berikut 

wawancaranya: 
“Konsep belajar merdeka adalah ide yang memberi kebebasan kepada guru 
untuk membuat model pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat siswa 
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mereka dan memberi mereka kebebasan untuk berinovasi dan 
mengembangkan diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat membuat 
produk berdasarkan ide mereka sendiri yang dapat digunakan oleh banyak 
orang. Namun, kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan mutlak, tetapi 
kebebasan yang lebih kecil. Belajar bebas pada dasarnya berarti memberi 
semua orang kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka di 
sekolah.”17 

Hasil wawancara dengan bapak kepala SMP Negeri 1 Kolaka 

menunjukkan bahwa belajar secara mandiri adalah suatu konsep yang sangat 

baik karena dapat mengeksplorasi potensi, bakat, dan kreativitas siswa selain 

mendorong guru sebagai motor penggerak dalam pembelajaran yang bermakna 

untuk membuat pembelajaran yang dapat membuat siswa mandiri. Beliau 

mengatakan bahwa kebebasan yang dia maksud bukan kebebasan mutlak yang 

mungkin mengganggu banyak orang. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa 

kebebasan yang dia maksud harus tunduk pada aturan sekolah dan aturan 

peserta didik. Etik, agama, dan kebudayaan masih diperhatikan. 

Berikut hasil wawancara dengan bapak Wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum dan beliau adalah peserta guru penggerak Angkatan pertama dan 

beliau pulah yang mendorong warga sekolah dan menjadi ujung tombak untuk 

menerapkan merdeka belajar di SMP Negeri 1 Kolaka, berikut pandangan Kepala 

SMP Negeri 1 Kolaka tentang konsep merdeka belajar. 
“Konsep merdeka belajar yang dituangkan melalui menteri Pendidikan dan 
kebudayaan Nadien Makarim sejak Desember 2019 ini adalah sebuah pola 
perubahan baru untuk menuju sebuah transpormasi Pendidikan dan itulah 
sebenarnya yang diharapkan dunia Pendidikan kita, karena selama ini ada 
kalanya kegiatan yang kita laksanakan dalam satuan pendidikan itu hanya 
bertumpuh pada apa keinginannya guru pada hal semestinya yang kita 
angkat dalam proses pembelajaran adalah nilai-nilai dari potensi atau 
bakat peserta didik.”18 

                                                           
17Hasil Wawancara dengan Dakir Torang, S.Pd., M.Si. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Kolaka pada  Tanggal 01  April 2024. 
18Hasil Wawancara dengan Dakir Torang, S.Pd., M.Si. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Kolaka pada  Tanggal 01  April 2024. 
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Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa merdeka belajar, yang 

dikampanyekan oleh Nadiem Makarim sejak 2019, dimaksudkan untuk 

mengatasi masalah pendidikan di Indonesia dan mengangkat dunia pendidikan 

dari keterpurukan. Ini adalah masalah besar yang sering terjadi selama ini 

karena pendidikan kadang-kadang terhambat oleh keinginan guru yang harus 

mengangkat potensi siswa Terkadang ada guru yang mempormat pembelajaran 

harus bertumpuh persis sesuai keinginannya dan apa bila peserta didik 

melengceng dari format yang dibuat, dianggaplah anak itu salah lalu dijatuhkan 

hukuman dan tidak dituntaskan, tampah mereka sadari bahwa tindakan 

tersebut dapat membunuh kreativitas anak, dan membunuh kreativitas anak di 

dalam kelas adalah langkah awal rusaknya masa depan bangsa terkhusus dunia 

pendidikan. Matinya kreatifitas anak didalam kelas selamanya bangsa ini akan 

menjadi bangsa yang komsumtif dan kalau kita mau menjadikan bangsa ini 

menjadi bangsa yang produktif maka diawali dengan membangundan 

membangkitkan kreativitas anak didalam kelas dengan cara memerdekakan 

anak untuk berkreasi menggali potensinya. 

Lanjut wawancara Ibu Murhaeni, S.Ag beliau tentang prokontra terhadap 

tokoh-tokoh tentang konsep merdeka belajar: 
“Konsep merdeka belajar lahir dari sebuah produk politik yang digaungkan 
Menteri Pendidikan yang sarat akan kepentingan sehingga muncul 
prokontra, terkait sebuah kebijakan dan marilah kita menyikapinya 
dengan baik. Kebebasan yang dimaksud dalam konsep merdeka belajar 
bukan bebas sebebas-bebasnya seperti pandangan beberapa tokoh yang 
menolak konsep tersebut, akan tetapi ini hanyalah sebuah diksi dari 
sebuah program untuk menjadikan program ini bisa memerdekakan 
peserta didik dalam proses pembelajaran. Konsep merdeka melajar Ini 
terlahir dari pemikiran Ki Khajar Dewantara beberapa puluh tahun yang 
lalu, sehingga lahirlah istilah profil pelajar Pancasila yaitu pemuda 
memiliki pribadi yang pancasilais yaitu beriman dan bertakwa kepada 
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Tuhan YME dan berakhlakuk karimah.”19 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah 

"merdeka" dalam gagasan belajar merdeka tidak menimbulkan ancaman, karena 

istilah itu hanya memotivasi siswa untuk berinovasi, berkreasi, dan 

berkreativitas. Selain itu, kata "merdeka" memotivasi guru untuk mengubah 

metode pembelajaran mereka untuk menjadi lebih efektif, melepaskan tradisi 

yang hanya menghambat bakat dan kemampuan siswa. Kata kebebasan tetap 

bertumpuh pada peraturan-peraturan yang ada termasuk UUD dan Pancasila, 

sebenarnya konsep ini terlahir dari pemikiran Ki Khajar Dewantara yang 

bertujuan membentuk pribadi yang pancasilais yaitu profil pelajar Pancasila 

yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlakul 

karim. 

Sebelum menerapkan pembelajaran berdeferensiasi, SMP Negeri 1 

Kolaka melakukan tindakan berikut. 

Hasil wawancara dengan kepala SMP Negeri 1 Kolaka adalah sebagai 

berikut: 
“Upaya yang saya lakukan sebagai kepala sekolah yang pertama adalah 
menyadarkan kepada stakeholder bahwa merdeka belajar itu sesuatu hal 
yang penting untuk diterapkan, yang kedua adalah memaksimalkan 
pendanaan karena tanpa dana tentunya perencanaan tidak dapat 
terlaksana.”20 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, selaku kepala sekolah bahwa dua 

langkah yang sangat diperhatikan sebelum menerapkan merdeka belajar yaitu 

memberikan kesadaran kepada semua pihak baik pihak luar sekolah begitupun 

warga sekolah itu sendiri seperti pegawai, guru dan peserta didik akan 

                                                           
19Hasil Wawancara dengan Murhaeni, S.Ag. Guru PAI SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 

01  April 2024. 
20Hasil Wawancara dengan Dakir Torang, S.Pd., M.Si. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Kolaka pada  Tanggal 01  April 2024. 
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pentingnya penerapan merdeka belajar, yang kedua menurut beliau adalah 

alokasi pendanaan pada proses pembelajaran, karena dalam proses penerapan 

merdeka belajar membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan untuk 

menghasilkan produk-produk pembelajaran yang memuaskan membutuhkan 

kesiapan bahan- bahan yang berkualitas. 

Hasil wawancara dengan bapak wakasek kurikulum selaku motor 

penggerak penerapan merdeka belajar di SMP Negeri 1 Kolaka sebagai berikut: 
“Saya selaku wakasek kurikulum, Adapun upaya yang saya lakukan dalam 
menerapkan merdeka belajar yaitu awalnya melakukan diskusi-diskusi 
kecil dengan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan, kemudian 
lanjut melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan luar sekolah 
seperti pemerintah setempat dan pengurus komite. Selanjutnya melakukan 
sosialisasi tentang konsep merdeka belajar kepada pihak intern sekolah 
dan masyarakat.”21 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakasek kurikulum SMP Negeri 1 

Kolaka bahwa dalam menerapkan merdeka belajar di sekolah itu diawali dengan 

diskusi dengan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan, setelah beliau 

memahami tentang merdeka belajar dan mendapat dukungan dilanjutkan 

diskusi-diskusi kecil dengan pemangku kepentingan luar sekolah seperti 

pemerintah setempat dan pengurus komite selaku menyambung lidah antara 

pihak sekolah dengan orang tua peserta didik. Setelah mendapat dukungan dan 

dorongan dari dari pemangku kepentingan sekolah barulah melakukan sosialisai 

tentang konsep merdeka belajar, yang pertama adalah sosialisasi kepihak intern 

sekolah yaitu baik kepada guru maupun kepada tenaga kependidikan dan lebih 

khusus kepada peserta didik, yang kedua sosialisasi kepada masyarakat umum 

melalui web. Sekolah dan media-media social lainnya. 

                                                           
21Hasil Wawancara dengan La Udi, S.Pd. Wakasek Kurikulum SMP Negeri 1 Kolaka pada  

Tanggal 01  April 2024. 
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Pola penerapan merdeka belajar di SMP Negeri 1 Kolaka dilaksanakan 

dengan menerapkan pembelajaran dan penilaian berdeferensiasi holistic dan 

bermakna, berikut wawancara dengan bapak wakasek Kurikulum SMP Negeri 1 

Kolaka terkait pola penerapan merdeka belajar yakni pembelajaran 

berdeferensiasi:. 
“Penerapan merdeka belajar di SMP Negeri 1 Kolaka dengan pembelajaran 
berdeferensiasi saya melihat tanggapan peserta didik sangat bagus karena 
betul-betul anak-anak diberi kesempatan berkreasi dengan pemberian 
kebebasan itu peserta didik betul-betul termotivasi untuk belajar sehingga 
pembelajaran betul-betul bermanfat. Begitupun terhadap guru mereka 
bebas berkreasi memanej pembelajaran sesuai kreativitasnya tanpa ada 
tekanan dari luar sehingga pembelajaran betul-betul bermakna.”22 

Pola penerapan merdeka belajar dengan melaksanakan pembelajaran 

dan penilaian berdeferensiasi disambut baik di SMP Negeri 1 Kolaka karena 

peserta didik merasa mendapatkan kebebasan berkreasi dengan pemikirannya 

sendiri, dengan pemberian kebebasan itu mereka termotivasi untuk belajar 

sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermanfaat. Pendidik juga memiliki 

kemerdekaan mengatur strategi pembelajaran dan memilih model sesuai 

karakter dan bakat serta kondisi peserta didik tampa ada tekanan dari pihak 

luar. 

Adapun pola penerapan pembelajaran berdeferensiasi holistic dan 

menyenangkan sebagai pola penerapan merdeka belajar pada Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Kolaka sebagai berikut: 

a. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa dengan pembelajaran 

berdeferensiasi di SMP Negeri 1 Kolaka para guru mampu menciptakan 

                                                           
22Hasil Wawancara dengan La Udi, S.Pd. Wakasek Kurikulum SMP Negeri 1 Kolaka pada  

Tanggal 01  April 2024. 
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lingkungan belajar yang menyenangkan terkhusus pada mata pelajaran 

Pendidikan agama Islam, karena peserta didik merasa senang saat belajar, guru 

mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan saat peserta 

didik mulai jenuh belajar dan para peserta didik mampu mempertahankan 

semangat belajarnya selama berjam-jam belajar karena guru menciptakan 

pembelajaran yang menarik. Dari hasil observasi dan wawancara tertutup 

terhadap peserta didik, mengenai perasaan peserta didik saat belajar Pendidikan 

agama Islam selama penerapan pembelajaran berdeferensiasi, sekitar 70% 

peserta didik mengatakan sangat senang, memang semangat dan antusias 

peserta didik selama penerapan pembelajaran berdeferensiasi sebagai pola 

penerapan merdeka belajar sangat tinggi, produk- produk dari hasil 

pembelajaran sangat memuaskan dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. 

Selanjutnya, dua puluh persen menyatakan senang, sepuluh persen 

menyatakan cukup senang, dan sepuluh persen menyatakan tidak senang. 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa sepuluh siswa 

ini merasa cukup atau tidak senang belajar Pendidikan Agama Islam karena 

mereka mengerjakan tugas di luar batas waktu, menghasilkan produk 

pendidikan yang tidak memuaskan, dan mereka tidak menanggapi umpan balik 

guru. Hasil wawancara dengan siswa mengenai perasaan mereka saat belajar 

Pendidikan Agama Islam 
“Salah satu mata pelajaran favorit saya adalah Pendidikan Agama Islam. Ini 
membuat saya merasa nyaman dan bersemangat saat belajar. Ini karena 
pengetahuan yang diberikan dalam mata pelajaran ini menunjukkan 
bahwa kita sebagai umat Islam harus menjalankan ajaran agama kita. 
Selain itu, sistem pendidikan yang sangat baik yang digunakan saat ini 
membuat kami sangat termotivasi untuk belajar.”23 

                                                           
23Hasil Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 02  April 2024. 
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Sebelum mempelajari materi PAI, guru harus memberi tahu peserta didik 

betapa pentingnya belajar Pendidikan Agama. Dengan memahami ini, peserta 

didik akan merasa sangat membutuhkan dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, 

mereka harus memiliki semangat yang kuat untuk belajar, merasa sangat ingin 

belajar, dan menjadikan pelajaran menyenangkan bagi guru dan peserta didik. 

Hasil wawancara tertutup terhadap peserta didik dan hasil observasi 

peneliti tentang Tindakan yang dilakukan guru PAI saat peserta didik merasa 

kurang bersemangat belajar, apakah mampu menciptakan situasi pembelajaran 

yang menyenangkan: 40% mengatakan bahwa sangat mampu, dan 60 % 

mengatakan mampu membuat situasi menyenangkan yang membuat peserta 

didik semangat kembali belajar dan seorang siswa menguraikan cara guru PAI 

menyeruh peserta didiknya sebagai berikut: 
“Disaat kami kurang bersemangat mengikuti pelajaran, karena faktor cuaca 
yang membuat gerah atau kesehatan kurang lagi terganggu guru PAI kami 
menciptasan situasi yang bisa mengalihkan perhatian peserta didiknya 
dengan cara membuat kuis, atau mengangkat suatu permasalahan/kasus 
untuk diperbincangkan dan mewajibkan seluruh peserta didik untuk 
berargumen”103 

Pada saat pembelajaran berlangsung seorang guru harus peka melihat 

kondisi, disaat peserta didik mulai jenuh, guru seharusnya mengambil Tindakan 

untuk merefleks situasi, apakah dengan memutar music ceriah, membuat kuis 

yang bermakna dan sejalan dengan materi atau mengangkat cerita homoris, 

akan tetapi situasi itu harus terkendali seperti itulah yang kami lakukan di SMP 

Negeri 1 Kolaka untuk menggalihkan kembali mengalihkan perhatian peserta 

didik yang mulai jenuh/ kurang semangat mengikuti pelajaran. 

Mempertahankan kondisi pembelajaran dalam situasi yang 

menyenangkan tidaklah mudah, apalagi waktu yang digunakan mapel PAI 
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selama tiga jam pelajaran. Apakah pada saat belajar PAI peserta didik mampu 

mempertahankan semangat belajar mereka sampai berakhirnya pelajaran. Dari 

hasil Observasi terhadap peserta didik 60 % mengatakan mampu bertahan 

sampai berakhir pembelajaran, 20% mengatakan sangat mampuh dan 20% 

mengatakan cukup mampuh. Dan berikut hasil wawancara dari seorang siswa 

tentang alasan mengapa mampuh mempertahankan semangatnya belajar PAI 

dalam kurung waktu 3 jam pelajaran: 
“Bagi saya waktu 3 jam pelajaran belajar PAI itu bukanlah waktu yang lama 
mengingat diri saya seorang muslim yang memang sudah menjadi 
kewajiban mutlak mengikuti dengan serius pembelajari PAI, apalagi 
dengan pembelajaran berdeferensiasi yang didukung dengan penyaluran 
materi yang sangat menarik.”24 

Berdasarkan hasil wawancara diatas memperkuat bahwa pembelajaran 

berdeferensiasi sebagai pola penerapan merdeka belajar dapat menciptakan 

linkungan belajar yang menyenangkan bagi beserta didik dan bahkan membuat 

mereka bertahan untuk tetap semangat belajar walaupun jam pelajaran PAI 

selama 3 jam pelajaran. Mata pelajaran PAI memang banyak diminati siswa 

karena disamping kebutuhan sebagai ummat Islam dalam menjalankan syariat 

agama juga kerena guru PAI mampu memciptakan rutinitas dan prosedur 

pembelajaran yang menyenangkan dan membuat peserta didik merasa nyaman 

dalam proses pembelajaran sebagai realisasi penerapan merdeka belajar. 

b. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas 

Guru PAI di SMP Negeri 1 Kolaka selalu menyampaikan tujuan 

pembelajaran sebelum memulai pelajaran, kemudian menjelaskan tujuan 

pembelajaran secara terperinci. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan 

dapat disimpulkan bahwa 70% peserta didik mengatakan guru PAI selalu 

                                                           
24Hasil Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 02  April 2024. 
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menyampaikan, 30% mengatakan sering menyampaikan. Berikut hasil 

wawancara dengan peseta didik mengenai hal tersebut: 
“Sebelum memualai pembelajaran guru PAI kami selalu menyampaikan 
kompetensi dasar materi pelajaran dan tujuan pembelajaran dengan cara 
menulis dipapan tulis terkadang juga hanya menyampaikan secara lisan 
lalu menjelaskan secara mendetail atau mendiskusikan dengan tanya 
jawab tentang manfaat mempelajari materi yang diajarkan.”25 

Peserta didik menyaksikan langsung bahwa guru PAI sebelum 

melaksanakan pembelajaran didahului dengan menyampaikan TP dan ATP yang 

akan dipelajari lalu dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran 

dengan cara menulis dipapan tulis tapi kalau waktunya tidak memungkinkan 

terkadang guru PAI hanya menyampaikan tujuan pembelajaran secara lisan 

saja. Guru PAI juga menjelaskan sedalam-dalamnya manfaat mempelajari suatu 

materi, jadi sebelum memulai membahas materi pelajaran, guru PAI melakukan 

penyegaran materi dengan cara melakukan tanya jawab atau diskusi-diskusi 

kecil pengan pesrta didik. 

c. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik 

Dalam proses pembelajaran, di SMP Negeri 1 Kolaka  pembelajaran yang 

berpihak pada murid sudah diterapkan termasuk mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, guru PAI memiliki rancangan pembelajaran dan menyesuaikannya 

dengan kebutuhan peserta didik, berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

dengan peserta didik 80% menjawab bahwa guru PAI selalu membawa modul 

ajar dan 20% mengatakan guru PAI sering menyesuaikan modul ajar dengan 

kebutuhan peserta didik. Diperkuat dengan penjelasan peserta didik dalam 

wawacara, berikut hasilnya: 
“Guru PAI kami selalu membawa modul ajar karena saya melihat langsung 
membawanya, biasanya kalau guru kami lupa membawanya biasanya 

                                                           
25Hasil Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 02  April 2024.  
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meminta tolong kepada salah seorang siswa mengambilnya, terkadang 
juga guru kami menampilkan modul ajar melalui layer proyektor.”26 

Hasil wawancara dengan seorang siswa : 
“Biasanya diawal semester atau awal tahun pembelajaran guru kami 
melakukan observasi dan mengidentifikasi peserta didik, dengan cara 
menanyakan alamat, pekerjaan orang tua, RAS, pasilitas pribadi yang di 
miliki terkait pembelajaran.”27 

Dari hasil wawancara diatas membuktikan bahwa proses pembelajaran di 

SMP Negeri 1 Kolaka khususnya Pendidikan Agama Islam sangat berpihak pada 

peserta didik karena modul ajar yang dibuat guru, yang merupakan scenario 

pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Guru sebelum membuat 

modul ajar terlebih dahulu mengopservasi kelebihan dan kekurangan peserta 

didiknya, sehingga menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dan sebelum memulai pelajaran didahului dengan 

membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik, segala kesepakatan-

kesepakatan kelas bersumber dari peserta didik dan kesepakatan kelas inilah 

yang membatasi kebebasan dalam penerapan merdeka belajar. 

Hasil  wawancara  dengan  guru  Pendidikan  Agama  Islam  

mengenai penyesuaian modul ajar dengan kebutuhan peserta didik berikut: 
“Dalam penyusunan modul ajar guru sangat memperhatihan kebutuhan 
peserta didik dengan cara melakukan observasi terhadap peserta didik 
mengenai latar belakang keluarganya, prestasi akademik dan nonakademik 
sebelumnya, dan bahkan sangat memperhatikan siswa yang memiliki 
kebutuhan khusus.”28 

Di SMP Negeri 1 Kolaka sudah menjadi tradisi sebelum mengawali 

pembelajaran modul ajar sudah di tanda tangani kepala sekolah dan bagi guru 

yang tidak menyetor ditampilkan Namanya dipapan pengumuman dan 

                                                           
26Hasil Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 02  April 2024. 
27Hasil Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 02  April 2024.  
28Hasil Wawancara dengan Murhaeni, S.Ag. Guru PAI SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 

01  April 2024. 
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terkadang juga pembuatan modul ajar dilaksanakan secara serentak dan saling 

membantu/sering sesama rumpung guru mata pelajaran, dilakukan apabila 

terjadi perubahan kurikulum, yang diawali dengan pelatihan atau workshop. 

d. Manajemen kelas secara efektif 

SMP Negeri 1 Kolaka dengan menggunakan pembelajaran berdeferensiasi 

sebagai pola penerapan merdeka belajar, betul-betul manajemen kelas secara 

efektif terlaksana dengan baik berikut hasil wawancara dengan guru 

PAI mengenai pengelolaan kelas : 
“Sebelum memulai suatu materi saya awali dengan free tes, terkadang 
dalam bentuk tes tertulis, tanya jawab langsung, pemaparan argument 
atau paktek, dari hasi free tes itulah yang menjadi dasar saya dalam 
memanage kelas secara efektif agar semua siswa terpenuhi 
kebutuhannya.”29 

 Dari hasil wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kolaka guru PAI telah 

memanajemen kelas secara efektif dan ini merupakan salah satu proses dalam 

penerapan pembelajaran berdeferensiasi sebagai pola penerapan merdeka 

belajar, diawal semester diadakan asesmen kognitif dan non kognitif , sebelum 

memulai suatu materi peserta didik terlebih dahulu diidentifikasi kemampuan 

awalnya, setelah teridendifikasi kemampuan peserta didik dikelompokkan, lalu 

ditentukan metode yang digunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran 

dan evaluasi. Contohnya dalam pembelajaran aspek Al-Quran, dikelompokkan 

yang mampu megidentifikasi tajwid, yang mampu membaca lancar tapi tidak 

sesuai tajwid, yang tidak lancar membaca Al-Qur’an dan yang tidak tau 

membaca sama sekali. Dengan melakukan pengelompokan berdasarkan 

                                                           
29Hasil Wawancara dengan Murhaeni, S.Ag. Guru PAI SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 

01  April 2024.  
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kemampuan dasar peserta didik akan memudahkan memilih metode yang tepat 

memenuhi kebutuhan peserta didik. 

Hasil wawancara dengan peserta didik mengenai pengguanaan metode 

dalam pembelajaran PAI: 
“Pada saat belajar PAI metode yang digunakan selalu berbeda disetiap 
pembahasan, dan metode yang digunakan mampu menciptakan prosedur 
dan rutinitas yang menarik , menyenangkan sehingga kami tidak jenuh 
dalam belajar dan apabila peserta didik memberi respon yang kurang baik 
maka guru kami mengubah strategi pembelajaran.”30 

Pengambilan suatu metode sangat besar pengaruhnya dalam 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Suatu metode mungkin cocok 

untuk suatu materi tapi terhadap materi lain tidak cocok, dan apabila guru sudah 

menggunakan suatu metode namun peserta didik tidak merasa nyaman dalam 

artian responnya kurang, maka guru harus mengubah strategi pembelajarannya, 

seperti itulah yang digunakan guru PAI di SMP Negeri 1 Kolaka berdasarkan 

pemaparan hasil wawancara di atas sehingga pembelajaran berdeferensiasi 

terlaksana sesuai harapan. 

e. Penilaian yang berkelanjutan 

Hasil wawancara dengan siswa tentang penilaian PAI di SMP Negeri 1 

Kolaka menunjukkan bahwa 80% siswa mengatakan selalu dan 20% 

mengatakan sering melakukan penilaian.:  
“Guru PAI kami melakukan penilaian setiap akhir materi pembahasan, 
model penilaian yang dilakukan biasa dengan tes tertulis (ulangan Harian), 
praktek, persentasi suatu materi, terkadang juga dengan unjuk kerja atau 
demastrasi, kemudian apabila ada diantara kami peserta didik yang tidak 
mencapai KKM maka dilakukan remedial dan bagi siswa yang sudah 
mencapai KKM diberikan pengayaan sebagai menguatan.”31 

Penilaian merupakan proses akhir dalam suatu pembelajaran dan itu 

                                                           
30Hasil Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 02  April 2024. 
31Hasil Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 02  April 2024. 
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pulalah yang menjadi penentu keberhasilan pembelajaran. Dalam penerapan 

pembelajaran berdeferensiasi sebagai pola penerapan merdeka belajar penilaian 

itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Artinya bagaimana guru 

menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang 

telah dilakukan, untuk dapat menentukan peserta didik mana yang masih 

ketinggalan, atau sebaliknya, peserta didik mana yang sudah lebih dulu 

mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Peserta didik yang masih ketinggalan 

di beri remedial terhadap materi yang belum tutas dan peserta didik yang sudah 

mencapai tujuan pembelajaran di beri pengayaan untuk menguatkan 

pemahamannya terhadap materi. 

C. Perencanaan proses internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

melalui Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka 

Proses internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam melalui kurikulum 

belajar mandiri di SMP Negeri 1. Kolaka tahap perencanaan melakukan analisis 

Capaian Pembelajaran (CP) untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur 

tujuan pembelajaran, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik, dan 

mengembangkan modul ajar. Pembelajaran disesuaikan dengan tahap 

pencapaian siswa dan karakteristik mereka. Keterpaduan pembelajaran adalah 

sistem yang dirancang agar nilai-nilai pendidikan Islam benar-benar masuk ke 

dalam otak siswa dan menjadi prinsip hidup. Perencanaan harus dilakukan 

bukan hanya antara langkah-langkah proses belajar mengajar, tetapi juga antara 

langkah-langkah yang satu dengan langkah berikutnya, dan guru harus 

bertindak sesuai dengan rencana. Untuk memastikan bahwa semua potensi 

siswa dikembangkan secara optimal, proses pendidikan harus dilakukan secara 

terencana dan rasional. Kata-kata terencan menunjukkan betapa pentingnya 

perencanaan pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru pendidikan agama 

Islam di SMP 1 Negeri Kolaka dalam menyusun Perencanaan Proses 

pembelajaran, guru menjadikan Modul ajar, buku teks pelajaran, Vidio 

pembelajaran serta bentuk lainnya sebagai rujukan dalam pembuatan proses 

pembelajaran merupakan pedoman guru ketika mengajar berlangsung. hasil 

wawancara dengan guru PAI. 

 “iya saya selaku guru Pendidikan Agama Islam disini dalam 
menyampaikan materi harus menyesuaikan dengan apa yang 
direncanakan dalam Modul ajar yang telah ditetapkan atau direncanakan 
sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan saat ini, dan saat ini 
kurikulum Pendidikan Agama Islam telah menerapkan kurikulum Merdeka 
Belajar sejak kurikulum tersebut diberlakukan, pada tahap Proses ini 
diantaranya dalam Modul ajar, buku teks pelajaran, Vidio pembelajaran 
yang pada prinsipnya disusun dengan mengacu pada tercapainya penanam 
nilai-nilai pendidikan Islam yaitu tiga aspek nilai, nilai akidah, ibadah dan 
akhlak.’’32 

 

Internalisasi nilai dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 

VII SMP Negeri 1 Kolaka dicapai melalui implementasi rencana yang telah dibuat 

dalam modul ajar, buku teks pelajaran, dan video pembelajaran. Keberhasilan 

seorang guru PAI bergantung pada perencanaan pembelajarannya. Hal ini 

didasarkan pada gagasan bahwa proses pembelajaran akan lebih berkonsentrasi 

pada materi penting dan pengembangan keterampilan siswa. Jadi, belajar dapat 

menjadi lebih mendalam, signifikan, dan tidak terburu-buru. Tidak adanya 

program peminatan memungkinkan siswa untuk memilih sendiri apa yang 

mereka minati, bakat, dan apresiasi.  

Guru PAI di SMP Negeri 1 Kolaka akan mempunyai sebuah acuan 

pembelajaran sesuai dengan kemampuan dirinya dan peserta didik yang akan 

menjadi subjek dan objek dalam pembelajarannya di kelas maupun di luar kelas 

                                                           
32 Hasil Wawancara dengan Murhaeni, S.Ag. Guru PAI SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 01  
April 2024. 
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semakin baik dan terperinci. Perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru, 

maka akan semakin membantu dan mudah pula bagi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. dalam penjelasannya wawancara guru PAI. 

“Saya melakukan hal-hal berikut saat membuat perencanaan pembelajaran 
untuk setiap pokok bahasan: 1) Menjelaskan atau menentukan kompetensi 
dasar; 2) Memilih bahan ajar; 3) Merencanakan kegiatan pembelajaran; 4) 
Menentukan media dan alat pembelajaran; dan 5) Membuat evaluasi. 
Karena nilai-nilai pendidikan Islam diinternalisasi dengan cara yang 
berbeda, seperti praktik ibadah, nasihat, dan akhlak. Karena itu, masing-
masing nilai yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak dapat diajarkan 
dengan cara yang berbeda."33 
 
Jadi, SMP Negeri 1 Kolaka telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar 

sejak kurikulum tersebut ada. Kemudian sekolah mengembangkan dalam bentuk 

Modul. Kemudian guru PAI harus memahami kurikulum tersebut karena 

kurikulum merupakan pedoman pelaksanaan pendidikan dalam mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan, pada kurikulum Merdeka Belajar juga ada 

penilaian ini artinya penanaman nilai pendidikan Islam bisa mengacu pada 

aturan di penilain. 

Dalam membuat perencanaan pembelajaran guru-guru mendapat 

kejelasan dari MGMP masing-masing tentang bagaimana seharusnya format 

perencanaan pembelajaran tersebut, CP(Pencapain Pembelajaran) dan TP(tujun 

Pembelajaran) yang dirumuskan dalam ATP(alur tujuan pemebelajaran) dari 

PAI itu sendiri. Format ATP yang disusun berdasarkan data yang peneliti 

peroleh meliputi: satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, CP, TP, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber 

belajar. Berikut ini ATP kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran PAI di 

Kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka diantaranya adalah: Satuan Pendidikan, Mata 

                                                           
33 Hasil Wawancara dengan Murhaeni, S.Ag. Guru PAI SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 01  
April 2024. 
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Pelajaran, Kelas, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Materi Pelajaran, Kegiatan 

Pembelajaran, Penilaian, Alokasi Waktu, Sumber Belajar. 

Adapun format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun oleh 

guru PAI tersebut secara umum meliputi: Tujuan pembelajaran, Kompetensi 

awal, Profil pelajar Pancasila, Sarana dan prasarana, Kegiatan pembelajaran, 

Asesmen. Format RPP Kurikulum Merdeka Belajar mencakup Tujuan 

Pembelajaran, Indikator Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Penilaian 

Pembelajaran. 

Untuk memperkuat hasil wawancara peneliti kemudian pada waktu dan 

kesempatan yang lain melakukan wawancara kepada informan kepala sekolah 

terkait dengan internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka. Terkait perencanaan 

pembelajaran kepala sekolah menyatakan: 

‘’memang disini kami memprioritaskan internalisasi nilai baik itu nilai 
karakter secara umum maupun nilai karakter religius, karakter religius 
terfokus pada nilai nilai pendidikan Islam yaitu akhlak akidah dan ibadah. 
dan penanaman nilai itu terintegrasi dengan semua pelajaran termasuk 
pelajaran PAI. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran guru pendidikan 
agama Islam lainya membuat perencanaan perangkat pembelajaran 
terlebih dahulu. Capaian pembelajaran (CP) adalah kompetensi 
pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, Capaian 
pembelajaran diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat 
operasional dan konkret. Perumusan tujuan pembelajaran meliputi 
kompetensi dan lingkup materi, Tujuan-tujuan pembelajaran tersebut 
kemudian diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran sebagai rangkaian 
tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan 
pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Karena perlu adanya 
perencanaan yang matang agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat 
berjalan efektif dan efisien dan semuanya saya cek di awal semester disini 
semua guru diawal semester perecanaan pembelajaran harus sudah jadi 
saya cek satu persatu"34 

 

                                                           
34 Hasil Wawancara dengan Dakir Torang, S.Pd., M.Si. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kolaka pada  
Tanggal 01  April 2024. 
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Perencanaan adalah proses awal dalam pembelajaran untuk penentuan 

tujuan atau sasaran yang hendak dicapai sehingga menghasilkan pembelajaran 

yang seefesien dan seefektif mungkin. Perencanaan pada dasarnya menentukan 

kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Karena dengan adanya 

perencanaan proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Pada perencanaan internalisasi nilai Agama Islam pada Kurikulum 

Merdeka Belajar pada umumnya sama dengan perencanaan- perencanan 

pembelajaran yang lain, hanya saja bedanya pada perencanaan ini lebih 

menekankan pada tiga aspek ibadah, akhlak dan akidah yang memprioritaskan 

hasil perubahan sikap dan menjadi tindakan sehari-hari. Pada umumnya 

keberhasilan pembelajaran mengacu pada nilai akademik, tapi dalam proses 

internalisasi ini keberhasilan mengacu pada perubahan. perilaku, sikap, 

tindakan dalam kehidupan sehari-hari siswa baik di lingkungan SMP Negeri 1 

Kolaka maupun dilingkungan luar sekolah. 

Jadi, Sebelum melaksanakan pembelajara  guru Pendidikan Agama Islam di 

Kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih 

dahulu supaya pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya 

perencanaan pembelajaran, dapat menjadi acuan dan dasar pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas sehingga proses pembelajaran dan internalisasi 

nilai agama Islam dapat berjalan secara sistematis. 

Berdasarkan pengamatan terkait perencanaan proses internalisasi nilai 

agama Islam dalam Melalui Kurikulum Merdeka Belajar, guru pendidikan agama 

Islam di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka, pertama merencanakan Capaian 

pembelajaran (CP) adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta 

didik pada setiap fase, Capaian pembelajaran diuraikan menjadi tujuan-tujuan 

pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Perumusan tujuan 

pembelajaran meliputi kompetensi dan lingkup materi, Tujuan-tujuan 
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pembelajaran tersebut kemudian diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran 

sebagai rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut 

urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase 

Uraian yang telah disampaikan di atas, dalam menginternalisasikan nilai-

nilai agama pada peserta didik di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka, guru PAI telah 

membuat perencanaan terlebih dahulu, antara lain pembuatan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (Modul), musyawarah antar guru PAI, dan sosialisasi 

tentang pembinaan keagamaan peserta didik kepada wali murid. Perencanaan-

perencanaan tersebut akan mempermudah guru PAI dalam I melaksanakan 

penginternalisasian nilai-nilai agama pada peserta didik, sebab mereka tinggal 

menjalankan apa yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang mereka buat. 

D. Hambatan dalam proses nilai-nilai pendidikan agama islam melaalui  

Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka. 

Kesuksesan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka juga akan 

membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan. Kebijakan yang 

diusulkan oleh Menteri Nadiem Makarim dianggap memiliki dampak 

transformatif terhadap sektor pendidikan. Dengan demikian, guru dan satuan 

pendidikan akan merasakan perubahan. Perubahan-perubahan saat ini pasti 

memiliki hambatan yang harus diatasi dengan baik. 

Kendala yang dirasakan guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Kolaka yaitu:  

a. Kemampuan guru yang masih rendah  

Berikut penjelasan yang diungkapkan oleh guru PAI: 
“Untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, guru harus inovatif dan kreatif 
dengan menggunakan berbagai media dan model pembelajaran yang 
menarik untuk mendorong keberhasilan pembelajaran dan 
menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Untuk membuat modul 
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ajar yang sesuai dengan situasi dan peserta didik, Anda harus kreatif. Salah 
satu kendala bagi guru untuk memulai pembelajaran merdeka dengan 
cepat adalah kurangnya pengalaman dengan kurikulum merdeka..”35 

Selanjudnya hal tersebut juga dijelaskan oleh kepala sekolah : 
“Kemampuan guru dalam memahami menjalankan proses pembelajaran 
haruslah kreatif dan inovatif. Sedangkan kondisi guru saat ini sangat 
minimnya kemampuan guru sehingga masih sangat perlu untuk dibina.”36 

b. Kurangnya pengalaman guru tentang Kurikulum Merdeka.  

Berikut penjelasan yang diungkapkan oleh guru PAI: 
“Salah satu tantangan bagi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
adalah kurangnya pengalaman individual guru. Guru masih perlu banyak 
belajar tentang Kurikulum Merdeka, terutama tentang membuat perangkat 
belajar yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Untuk memahami 
Kurikulum Merdeka, guru harus beradaptasi dan mengikuti pelatihan. 
Namun, mereka masih menerima sedikit atau tidak ada instruksi.”37 

Selanjudnya hal tersebut juga dijelaskan oleh kepala sekolah : 
“Kemampuan guru dalam memahami tentang kurikulum merdeka yang 
masih kurang sehingga hal tersebut menjadi penghambat pelaksanaan 
kutikulum merdeka.”38 

c. Media pembelajaran kurang memadai 

Berikut penjelasan yang diungkapkan oleh guru PAI: 
“Media dalam pembelajarn yang berupa akses internet untuk mendukung 
berlangsungnya pembelajaran yang belum merata memang menjadi salah 
satu kendala penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka. Terkadang 
sumber belajar juga guru dan siswa mengadopsi dari internet untuk 
memperluas materi. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP 
Negeri 1 Kolaka, akses internet masih belum terjangkau untuk seluruh 
kelas. Tetapi pihak sekolah sedang mengupayakan untuk akses internet 
yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar 
tersebut.”39 
Selanjudnya hal tersebut juga dijelaskan oleh kepala sekolah : 

                                                           
35Hasil Wawancara dengan Murhaeni, S.Ag. Guru PAI SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 

01  April 2024.  
36Hasil Wawancara dengan Dakir Torang, S.Pd., M.Si. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Kolaka pada  Tanggal 01  April 2024. 
37Hasil Wawancara dengan Murhaeni, S.Ag. Guru PAI SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 

01  April 2024. 
38Hasil Wawancara dengan Dakir Torang, S.Pd., M.Si. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Kolaka pada  Tanggal 01  April 2024.  
39Hasil Wawancara dengan Murhaeni, S.Ag. Guru PAI SMP Negeri 1 Kolaka pada  Tanggal 

01  April 2024. 
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“Media pembelajaran di SMP Negeri 1 Kolaka sedang dalam proses 
pemerataan penggunaan internet untuk mendukung terlaksananya 
penerapan kurikulum merdeka di kelas VII.”40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40Hasil Wawancara dengan Dakir Torang, S.Pd., M.Si. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Kolaka pada  Tanggal 01  April 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat  

ditarik kesimpulan berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui kurikulum merdeka 

belajar yang diterapkan di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka  

Konsep pembelajaran di SMP Negeri 1 Kolaka merupakan konsep terkenal 

yang mendorong siswa untuk berinovasi, mengembangkan diri sesuai 

kebutuhan, dan menciptakan suatu produk dari pengalamannya sendiri. Hal ini 

juga mendorong guru untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai 

dengan kepribadian siswa, namun tidak terbatas pada standar akademik dan 

pendidikan saja. Konsep pembelajaran menjadi penting karena dapat 

memanfaatkan potensi, kreativitas, dan memotivasi guru untuk terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Namun, tidak boleh terbatas 

pada standar akademik dan kemampuan siswa saja. Aspek etika, agama, dan 

budaya juga harus dipertimbangkan. 

Konsep pembelajaran yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pada bulan Desember 2019 merupakan kebijakan baru untuk 

mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia dan mendorong sistem 

pendidikan yang komprehensif. Perubahan ini sangat penting karena menjawab 

tantangan yang dihadapi sektor pendidikan dan bertujuan untuk meningkatkan 

kreativitas dan kreativitas anak di masa depan. Konsep pembelajaran 

dipengaruhi oleh produk politik Kementerian Pendidikan yang merupakan 

contoh baik bagaimana menerapkan konsep tersebut. Namun pelaksanaan 
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konsep pembelajaran tidak sebatas pada program tertentu, melainkan pedoman 

bagi siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

Konsep belajar berakar pada konsep Pancasila, yaitu keyakinan bahwa 

setiap anak berhak untuk belajar dan berkembang. Konsep ini didasari oleh 

keyakinan bahwa anak-anak harus didorong untuk mengembangkan 

kreativitasnya dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. 

Kesimpulannya, konsep pembelajaran di SMP Negeri 1 Kolaka merupakan 

konsep terkenal yang mendorong siswa untuk berinovasi, mengembangkan 

bakatnya, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. 

Guru adalah pilar utama proses pembelajaran, dan mereka diharuskan untuk 

beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam pendidikan, baik sekarang 

maupun di masa mendatang. Pembelajaran adalah penerapan program yang 

sudah direncanakan dalam proses pendidikan di kelas. Kurikulum Merdeka, 

yang merupakan kurikulum baru, digunakan di SMP Negeri 1 Kolaka dan 

membutuhkan perubahan. Dalam pembelajaran, kolaborasi antara guru dan 

orang tua merasa optimis dan bekerja sama untuk mendorong siswa untuk 

semangat belajar. Selanjutnya, guru PAI menjelaskan bahwa dukungan orang 

tua—teman dan pendamping—membantu siswa belajar di rumah, 

menggantikan peran mereka di sekolah. Mereka merasa pembelajaran PAIBP 

adalah pelajaran yang menyenangkan, gurunya menyenangkan, materinya 

mudah dipahami, dan mereka merasa mereka dapat belajar lebih dalam. 

Pembelajaran dilakukan secara berbeda. Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan membaca doa bersama-sama, serta tadarus Al-Qur'an dan Asmaul 

Husna. Guru melakukan diferensiasi pembelajaran secara berdiferensiasi, 

artinya mereka harus mengetahui karakteristik masing-masing siswa agar 

pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik mereka. Untuk melakukan 
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ini, mereka membuat apersepsi yang menyampaikan materi, tujuan, dan teknik 

penilaian, serta memeriksa kerapian dan kehadiran siswa. 

2. Perencanaan proses internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam melalui 

Kurikulum Merdeka Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka 

Proses internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam melalui kurikulum 

belajar mandiri di SMP Negeri 1. Kolaka tahap perencanaan melakukan analisis 

Capaian Pembelajaran (CP) untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur 

tujuan pembelajaran, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik, dan 

mengembangkan modul ajar. Pembelajaran disesuaikan dengan tahap 

pencapaian siswa dan karakteristik mereka. Keterpaduan pembelajaran adalah 

sistem yang dirancang agar nilai-nilai pendidikan Islam benar-benar masuk ke 

dalam otak siswa dan menjadi prinsip hidup. Perencanaan harus dilakukan 

bukan hanya antara langkah-langkah proses belajar mengajar, tetapi juga antara 

langkah-langkah yang satu dengan langkah berikutnya, dan guru harus 

bertindak sesuai dengan rencana. Untuk memastikan bahwa semua potensi 

siswa dikembangkan secara optimal, proses pendidikan harus dilakukan secara 

terencana dan rasional. Kata-kata yang menarik 

Perencanaan adalah proses awal dalam pembelajaran untuk menentukan 

tujuan dan sasaran pembelajaran yang ingin dicapai. Proses ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa pembelajaran dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien 

mungkin. Perencanaan pada dasarnya menentukan apa yang akan dilakukan di 

masa mendatang. karena dengan perencanaan, pembelajaran akan berjalan 

seperti yang diharapkan. Perencanaan internalisasi nilai Islam pada Kurikulum 

Merdeka Belajar hampir sama dengan perencanaan pembelajaran yang lain; 

namun, perencanaan ini lebih menekankan pada tiga aspek agama: ibadah, 

akhlak, dan akidah, dan memprioritaskan hasil dari perubahan sikap dan 

tindakan sehari-hari. Pada umumnya keberhasilan pembelajaran mengacu pada 

nilai akademik, tapi dalam proses internalisasi ini keberhasilan mengacu pada 



105 
 

 

perubahan. perilaku, sikap, tindakan dalam kehidupan sehari-hari siswa baik di 

lingkungan SMP Negeri 1 Kolaka maupun dilingkungan luar sekolah. 

Guru PAI di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka telah membuat sejumlah 

persiapan untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama pada peserta didik 

mereka. Persiapan ini termasuk pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(Modul), musyawarah antar guru PAI, dan sosialisasi pembinaan keagamaan 

peserta didik kepada wali murid. Semua persiapan ini dimaksudkan untuk 

membantu guru PAI dalam melaksanakan penginternalisasian nilai-nilai agama 

pada peserta didik mereka karena mereka tinggal di lingkungan yang sesuai. 

3. Hambatan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Melalui Kurikulum Merdeka 

Belajar di kelas VII SMP Negeri 1 Kolaka 

Keberhasilan guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka akan turut 

membantu pemerintah untuk menjawab permasalahan pendidikan yang terjadi. 

Kebijakan dicanangkan oleh Menteri Nadiem Makarim menjadi kebijakan 

transformatif dalam dunia pendidikan. Perubahan yang dirasakan oleh guru dan 

satuan pendidikan adalah kendala yang perlu diatasi dengan baik. Kemampuan 

guru yang masih rendah, kemampuan guru dan kepala sekolah harus memahami 

proses pembelajaran harus kreatif dan inovatif. Kemampuan guru dalam 

memahami merdeka merdeka masih kurang, dan media pembelajaran kurang 

memadai. Media pembelajaran berupa akses internet untuk mendukung 

berlangsungnya pembelajaran yang belum merata, dan media pembelajaran 

berupa akses internet untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar 

mengajar tersebut. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka peneliti 

berharap  dengan adanya penelitian ini mampu memberikan impilkasi mengenai 
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program  pendidikan yang efektif dan efisien, adapun implikasi dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan fokus pada pendidikan agama Islam, penelitian ini dapat membantu 

dalam pengembangan kurikulum belajar bebas. Penelitian ini dapat 

meningkatkan efektivitas dan relevansi kurikulum dalam menginternalisasi 

nilai-nilai agama. 

2. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

bagaimana nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dapat diterapkan dan 

diinternalisasi oleh siswa melalui pendekatan Kurikulum Merdeka Belajar. 

Hal ini akan membantu mengidentifikasi strategi dan metode yang efektif 

dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penerapan nilai-nilai 

agama dalam kehidupan siswa. 

3. penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi para guru dalam 

menyempurnakan pendekatan pembelajaran agama. Dengan memahami 

bagaimana Kurikulum Merdeka Belajar dapat mempengaruhi internalisasi 

nilai-nilai agama, guru dapat mengadopsi strategi yang lebih efektif untuk 

mendukung pembentukan karakter dan spiritualitas siswa. 

4. Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan 

agama di SMP Negeri 1 Kolaka dengan mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan dalam internalisasi nilai-nilai agama melalui Kurikulum Merdeka 

Belajar. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan program 

pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dalam mencapai tujuan 

pendidikan agama Islam. 
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Dokumentasi Proses Pembelajaran 

Podoman Wawancara Kepala Sekola 

Internalisasi nilai-nilai kurikulum merdeka belajar dalam pembelajran pendidikan agama 

islam di kelas VII Negeri 1 Kolaka 

Hari/Tanggal     : 

Tempat             : 

Waktu               : 

Informan          : 

1. Apa yang bapak ketahui tentang konsep merdeka belajar? 
2. Upaya apa yang dilakukan dalam melaksanana kurikulum merdeka? 

3. Apakah pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Kolaka sdah mengacu pada 

kurikulum merdeka? 

4. Strategi apa yang guru PAI lakukan pada pembelajaran PAI kurikulum merdeka? 

5. Apa Kendala  yang dirasakan guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Kolaka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

Podsoman Wawancara Guru 

Internalisasi nilai-nilai kurikulum merdeka belajar dalam pembelajran pendidikan agama 

islam di kelas VII Negeri 1 Kolaka 

Hari/Tanggal     : 

Tempat             : 

Waktu               : 

Informan          : 

1. Apa yang Ibu ketahui tentang konsep merdeka belajar? 

2. Bagaimana cara menyusun modul ajar? 

3. Bagaimana proses pembelajaran PAI dengan menggunakan kurikulum merdeka? 

4. Apa kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI? 

5. Apa Kendala  yang dirasakan guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Kolaka? 
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Podoman Wawancara Wakasek Kurikulum 

Internalisasi nilai-nilai kurikulum merdeka belajar dalam pembelajran pendidikan agama 

islam di kelas VII Negeri 1 Kolaka 

Hari/Tanggal     : 

Tempat             : 

Waktu               : 

Informan          : 

1. Upaya apa yang dilakukan dalam melaksanana kurikulum merdeka? 
2. Bagaimana pola penerapan merdeka belajar di SMP Negeri 1 Kolaka? 
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Podoman Wawancara Wakasek Kurikulum 

Internalisasi nilai-nilai kurikulum merdeka belajar dalam pembelajran pendidikan agama 

islam di kelas VII Negeri 1 Kolaka 

Hari/Tanggal     : 

Tempat             : 

Waktu               : 

Informan          : 

1. Upaya apa yang dilakukan dalam melaksanana kurikulum merdeka? 
2. Bagaimana pola penerapan merdeka belajar di SMP Negeri 1 Kolaka? 
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