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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

  Al ذ

 

Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‘ Apostrof terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

  ٌ  Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ᾿ Apostrof ء
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  ٌ  Ya Y Ye 

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

literasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا

 Kasrah i i ا ¸

 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama  

 fathah dan yā’ ai a dan i ى   ي 

 fathah dan wau au a dan u ى   و 

Contoh: 

 

كَيْفَ    : kaifa 

 haula : ھَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 fatḥah dan alif …آ   …  ˜ى 

atau yā’ 

ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ī    i dan garis di ىي

atas 

   ḍammah dan wau u̅  u dan garis di ىو 

atas 

Contoh:  

ا تَ مَ   : māta 

 ramā : رَمَى

: قِيْلَ   qīla  
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 yamūtu : يَمُو تُ 

4. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

رَوْضَةاُلْْطَْفاَل      : rauḍah al-aṭfāl 

لَةُ   :ألَْمَد  يْنَةُ الْفاَ ض   al-madīnah al-fāḍilah 

كْمَةُ   al-ḥikmah :  الح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (َّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.   

Contoh:  

 rabbanā :   رَبَّناَ

يْناَ  najjainā :  نجََّ

 al-haqq :  الَْحَق  

مَ   nu‘‘ima :  نُع  

 aduwwun‘ :  عَدُو  

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

kasrah ( َىي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

Contoh:  

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَل ي  
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 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :   عَرَب ي  

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-)  

Contoh:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ااَش مْسُ 

لْزَلَةُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفلَسَفَةُ 

 al-bilādu :  الَْبَلََدُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh:  

 ta’murun :  تأَمُرُوْنَ 

 al-naw‘u :  الَنَّوْعُ 

 syai‘un :  شَيْء  

رْتُ   umirtu :  أمُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dilakukan 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 
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akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

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

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

literasi secara utuh.  

Contoh:  

Fi Zilāl al-qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (  ّال ) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

يْنُ الّ     dinullāh د 

 billāh     ب اللَّّ  

Adapun tā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 hum fi rahmatillāh   هُمْ ف ىْ رَحْمَة الَّّ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenakan huruf kapital (all caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
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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 (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh:  

Wa mā Muhammadun illā rasul  

Innna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarakan  

Nasir al-Din al-Tusi  

Abu Nasr al-Farābi  

Al-Gazali  

Al-Munqiz min al-Dalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.   

Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al-  

      Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  

Nasr Hāmid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid,  

      Nasr Hamid Abu) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   = subhānahu wa ta’ālā  

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.   = ‘alaihi al-salām  

H   = Hijriah  

M   = Masehi  
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SM   = Sebelum Masehi  

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

w.   = Wafat tahun  

Qs…/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4  

HR   = Hadis Riwayat 

PAI  = Pendidikan Agama Islam 

SD   = Sekolah Dasar 

IKIP  = Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan 
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ABSTRAK 

 

Nama   : Fakhriyah Awalia Rustam  

NIM   : 8200221100 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

Judul   : Pembentukan Perilaku Keagamaan Peserta Didik di  

  SD Inpres Kampus IKIP Kota Makassar 

 

Penelitian ini membahas tentang pembentukan perilaku keagamaan peserta 

didik di SD Inpres Kampus IKIP Kota Makassar. Pokok masalah kemudian 

dirincikan ke dalam tiga rumusan masalah, yaitu: Bagaimana perilaku keagamaan 

peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP kota Makassar? Bagaimana pembentukan 

perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP Kota Makassar? Apa 

faktor-faktor pendukung, penghambat serta solusi pembentukan perilaku 

keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, pendekatan 

pedagogis, dan pendekatan psikologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah 

peserta didik, guru Pendidikan Agama Islam, wali kelas, Kepala Sekolah, Wakil 

kepala sekkolah. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data 

dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku keagamaan peserta didik di 

SD Inpres Kampus IKIP disiplin dalam menjalankan shalat, perserta didik giat 

bersedekah, peserta didik memiliki sopan santun terhadap pendidik, peserta didik 

saling tolong menolong serta berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Pendidik 

dalam membentuk perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP 

menggunakan pendekatan pengalaman, keteladanan serta pembiasaan kepada 

peserta didik sehingga proses pembentukan perilaku keagamaan peserta didik 

terarah dengan baik. Faktor pendukung perilaku keagamaan peserta didik di SD 

Inpres Kampus IKIP dilihat dari faktor eksternal adalah adanya kerja sama antara 

sesama guru dan faktor internal yaitu pihak sekolah mewajibkan peserta didik 

mengikuti seluruh program keagamaan, keteladanan pendidik dalam keseharian. 

Faktor penghambat perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP 

yakni dari segi pergaulan di luar sekolah yang membuat peserta didik merasa tidak 

nyaman atau malu mengekspresikan perilaku keagamaan, tradisi keluarga yang 
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berbeda. Solusinya, pihak sekolah selalu meminta dukungan dan motivasi dari 

orang tua, program keagamaan tetap terkontrol selama peserta didik berada di 

sekolah. 

Adapun yang menjadi implikasi dalam penelitian ini, maka diuraikan 

sebagai berikut: 1) Peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

terhadap pelajaran dan praktik keagamaan. Mereka diajarkan untuk tidak hanya 

menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk mengajukan pertanyaan. 2) Guru 

juga perlu berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk memastikan bahwa 

pendidikan keagamaan yang diberikan di sekolah sejalan dengan nilai-nilai yang 

diajarkan di rumah dan di tempat ibadah, 3) Sekolah dapat menciptakan lingkungan 

yang mendukung praktik keagamaan, seperti menyediakan fasilitas shalat, ruang 

untuk kegiatan keagamaan, dan mengadakan kegiatan yang mempromosikan nilai-

nilai keagamaan seperti ceramah, diskusi, atau perayaan hari-hari besar agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Pendidikan adalah suatu proses dengan metode-metode tertentu sehingga 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai. 

Pendidikan adalah seluruh tahapan pengembangan kemampuan dan perilaku 

manusia juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan.1 

Dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dijelaskan bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”.2 

Islam menjadikan pribadi Rasul sebagai teladan yang terus menerus bagi 

seluruh pendidik bagi generasi, tercantum dalam firman Allah QS al-Ahzab/33: 21. 

َ وَالْيَوْمَ الْْخَِرَ   لَقدَْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أسَْوَة  حَسَنةَ  لِمَنْ كَانَ يرَْجُوا اللَّه

ا َ كَثِير   وَذكََرَ اللَّه

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.3 

Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh dalam tafsirnya, ayat di atas 

memberikan penjelasan bahwa Rasulullah saw adalah panutan, contoh dari semua 

 

1 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Edisi Revisi, Cet XV; 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 10. 

2 Departemen Agama, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan 

(Jakarta: Dirjen Pendais, 2006), h. 8. 

3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba Internasional,    

2018), h. 418. 
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hal, perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu Allah swt. memerintahkan 

manusia untuk meneladani Nabi Muhammad saw dalam kesabaran, keteguhan, 

kepahlawanan, perjuangan dan kesabarannya dalam menanti  pertolongan Allah 

swt.4 

J.P.Chaplin dalam Dictionary of Psychology, mengatakan bahwaperilaku 

atau tingkah laku merupakan respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, 

jawaban atau balasan yang dilakukan oleh oraganisme dalam bentuk perbuatan atau 

aktivitas. Perilaku  dikaitkan  dengan agama memiliki arti sebuah pemahaman 

terhadap keyakinan yang dianut dan terlihat atau ditunjukkan dalam kehidupan 

sehari-hari.5 

Perilaku kegamaan merupakan integrasi komplek antar intelektualitas 

beragama, penghayatan terhadap agama serta tindak keagamaan (pengalaman) 

dalam diri seseorang.6 Keagamaan diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

manusia. Aktifitas keagamaan tidak hanya ketika seseorang melakukan perilaku 

ritual (beribadah). Namun juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh 

kekuatan batin.7 Perilaku keagamaan seseorang dapat dibentuk, baik di lingkungan 

keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Semakin tinggi pengalaman seseorang 

dalam beragama maka akan semakin tinggi pula unsur agama dalam dirinya 

sehingga sikap, tindakan, kelakuan, dan cara ia menghadapi hidup akan sesuai 

dengan ajaran-ajaran agama, dalam hal ini juga perilaku keagamaan peserta didik 

 

4 Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I,  

2010), h. 40. 

5 Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 116 

6 Djalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 185. 

7 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islami: Solusi Islam atas 

Problemproblem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 76. 
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di sekolah. Perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan, dan model atau teladan 

yang dapat ditiru8  

Berprilaku keagamaan dibiasakan sejak anak usia dini. Keluarga sangat 

berperan penting dalam membentuk perilaku keagamaan. Pada dasarnya, anak akan 

mulai patuh terhadap perintah agama dan giat menjalankan ibadah dimulai dari 

binaan orang tuanya. Berawal dari pembiasaan, kegiatan yang terbiasa dilakukan 

akan mendarah daging dan melekat dalam jiwa. Sehingga saat melakukan kebiasaan 

tersebut tidak lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Menurut pandangan 

Islam bahwa baik buruknya perilaku agama yang dipilih seseorang itu karena 

pendidikan orang tua/lingkungan.9 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

keagamaan adalah seluruh perbuatan, tindakan, tingkah laku maupun ucapan yang 

dilaksanakan seseorang sedangkan perbuatan, tindakan, tingkah laku serta ucapan 

tersebut berkaitan dengan agama, semuanya itu dilaksanakan dengan adanya 

keyakinan kepada Tuhan pada ajaran, kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang 

berkaitan dengan keyakinan.  

Pada dasarnya, kebutuhan manusia akan figur teladan bersumber dari 

kecenderungan meniru yang sudah menjadi karakter manusia. Peniruan berawal 

dari kondisi mental seseorang yang senantiasa merasa bahwa dirinya berada dalam 

perasaan yang sama dengan kelompok lain (empati), sehingga dalam peniruan ini 

peserta didik cenderung meniru pendidik. 

Oleh karena itu guru Pendidikan Agama Islam diharapkan memberikan 

perannya dalam mengajarkan, membimbing dan memberikan tauladan yang baik 

kepada peserta didik tentang berperilaku yang baik. Peran guru pendidikan agama 

 

8 Bimo Walgito, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h. 20 

9 Rusmin Tumanggor, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Kencana, 2014), h. 29. 
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Islam memiliki posisi sentral dalam membentuk perilaku keagamaan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, keteladanan adalah hal yang dapat ditiru atau 

dicontoh atau dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah uswah hasanah. Uswah 

hasanah sendiri memiliki arti suatu perbuatan baik seseorang yang ditiru atau diikuti 

orang lain.10  

Pembiasaan merupakan hal yang sangat penting karena seseorang akan 

berbuat dan berperilaku menurut kebiasaannya, tanpa pembiasaan hidup seseorang 

akan berjalan lambat karena harus memikirkan terlebih dahulu apa yang 

dilakukannya. Metode pembiasaan diterapkan pendidik untuk membiasakan 

dengan sifat-sifat terpuji dan baik sehingga aktifitas yang dilakukan terekam secara 

positif.11 

Keteladanan merupakan tindakan penanaman akhlak dengan menghargai 

ucapan, sikap dan perilaku sehingga dapat ditiru dengan orang lain. Keteladanan 

dalam proses pendidikan merupakan metode yang paling meyakinkan 

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk mental, spiritual, 

kepribadian dan perilaku seorang anak. Hal ini karena keteladanan dalam 

pendidikan merupakan contoh terbaik dalam pandangan anak yang akan meniru 

berbagai tindakan. Disadari ataupun tidak, keteladanan akan tercetak di dalam jiwa 

dan perasaan. 

Keteladanan guru merupakan tindakan penanaman akhlak yang dilakukan 

oleh seseorang yang memiliki profesi dengan menghargai ucapan, sikap dan 

perilaku sehingga dapat ditiru orang lain ang dilakukan oleh pengajar kepada 

peserta didik. Keteladanan guru adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang baik, 

yang patut ditiru oleh peserta didik yang dilakukan oleh seorang pendidik di dalam 

 

10 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 93. 

11 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 167. 



5 
 

 
 

tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata ataupun perbuatannya yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik, baik di sekolah maupun 

di lingkungan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keteladanan guru itu 

gabungan dari kata keteladanan dan guru. Keteladanan guru adalah hal-hal yang 

baik. Baik itu perbuatan, ucapan dan tingkah laku yang patut ditiru dan dicontoh 

oleh peserta didik. Keteladanan guru yang dimaksud di sini merulakan keteladanan 

yang baik sehingga dapat memengaruhi dalam menyiapkan dan membentuk aspek 

moral, spiritual dan sikap sosial peserta didik dari pemberian contoh yang diberikan 

oleh pendidik.  

Pendidik berperan aktif dalam memberikan cerminan pada peserta didik 

baik dengan nilai-nilai ibadah maupun nilai-nilai sosial yang diwujudkan dalam 

kegiatan sehari-hari di sekolah maupun dimasyarakat. Sebagai seorang yang 

menjadi model atau teladan, pendidik harus bisa menjaga diri dengan penuh 

amanah, arif dan bijaksana sehingga peserta didik lebih mudah dalam meneladani 

guru yang berkepribadian baik 

Pengamatan awal pada hari Jum’at tanggal 22 September 2022 yang peneliti 

lakukan di SD Inpres Kampus IKIP sudah menerapkan kegiatan keagamaan yakni 

rangkaian jum’at ibadah pada setiap hari jum’at seperti shalat dhuha berjamaah, 

melafalkan bersama-sama doa-doa harian dan surah-surah pendek. Kemudian ada 

juga gerakan uang koin untuk membiasakan peserta didik bersedekah, shalat dhuhur 

berjamaah, tetapi masih ada peserta didik yang kurang disiplin shalat dhuhur 

berjamaah sebelum pulang, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, masih ada 

juga peserta didik yang tidak mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru, 

beberapa peserta didik ada yang bersedekah ada yang tidak, dan peserta didik 

kurang dalam saling tolong sesame. Setelah pandemi Covid-19 selama 2 tahun, 

sekolah dialihkan ke daring, Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap 
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pembinaan dalam membentuk perilaku keagamaan peserta didik. Dengan demikian, 

mengenai masalah di atas maka menarik untuk diteliti.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah topik spesifik yang menjadi subjek dari sebuah 

penelitian ilmiah. Yang menjadi fokus penelitian adalah pembentukan perilaku 

keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP. 

2. Deskripsi Fokus 

 Deskripsi fokus penelitian akan bergantung pada subjek penelitian yang telah 

dipilih, sebagaimana berikut: 

a. Perilaku keagamaan peserta didik 

1) Disiplin dalam menjalankan shalat berjamaah 

Disiplin di sini lebih diartikan ketaatan pada peraturan, sehingga sebelum 

disiplin diterapkan perlu dibuat peraturan atau tatatertib yang benar-benar realistik 

menuju suatu titik, yaitu kualitas kedisiplinan. Keimanan dan ketaqwaan tidak lepas 

dari amaliyah sehari-hari dari sebuah implementasi rasa syukur sampai dengan 

pendidikan shalat yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan, shalat mencegah 

perbuatan keji dan munkar, meningkatkan disiplin hidup, membuka hati pada 

kebenaran dan masih banyak manfaatnya bagi kebutuhan rohani atapun jasmani. 

Upaya untuk menanamkan sikap disiplin dalam pendidikan shalat tidak terlepas 

dari motivasi seorang guru kepada siswanya, yaitu upaya seorang guru dalam 

memberikan bimbingan kepada siswa sejak dini untuk tekun, bergairah dan tertib 

melaksanakan shalat secara ikhlas terhadap Allah swt. dalam sepanjang hidupnya. 

Pada prinsipnya mengajarkan shalat terlebih dahulu dimulai dari orang tua dan guru 

untuk mengajarkan teori disertai dengan memberi contoh baik bacaan dan 

gerakannya. 
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b) Bersedekah 

Bersedekah adalah sebuah tindakan sosial yang memberikan manfaat besar, 

terutama ketika dilakukan oleh peserta didik. Ketika peserta didik terlibat dalam 

bersedekah, mereka tidak hanya memberikan bantuan materi atau waktu, tetapi juga 

membawa perubahan positif dalam perspektif dan sikap mereka terhadap dunia di 

sekitar mereka. Melalui pengalaman langsung dan pembiasaan akan memberikan 

bantuan kepada mereka, peserta didik belajar untuk merasakan dan memahami 

kondisi orang lain. Ini membantu mereka untuk menjadi lebih peka terhadap 

kesulitan dan kebutuhan orang lain di sekitar mereka. 

c) Sopan santun 

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana menerapkan sikap sopan santun 

terhadap perilaku peserta didik sekolah dasar. Ada dua jenis sopan santun: dalam 

berbahasa dan dalam berperilaku. Selain pendidikan di sekolah, peran orang tua 

dalam mendidik anak di rumah serta penanaman budaya 5S (Senyum, salam, sapa, 

sopan, dan santun) di sekolah juga sangat penting. Peserta didik juga harus mampu 

berbicara dengan sopan kepada teman sekelas, guru, dan orang lain akan lebih 

mudah mendapatkan teman dan merasakan dukungan dalam lingkungan sekolah. 

d) Saling tolong menolong (Ta‘awun)  

Praktik Ta'awun membantu membentuk karakter peserta didik dengan 

menguatkan nilai-nilai seperti kepedulian terhadap orang lain. Mereka belajar untuk 

menjadi individu yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan teman-teman 

mereka, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan. 

Dengan mendorong praktik Ta‘awun di antara siswa, sekolah tidak hanya 

membangun keterampilan sosial dan akademis mereka, tetapi juga mengajarkan 
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nilai-nilai penting yang dapat membentuk karakter mereka sebagai pemimpin masa 

depan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. 

e) Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dapat membantu peserta didik 

untuk mempersiapkan hati mereka secara spiritual dan mental. Ini dapat membuka 

pikiran mereka untuk menerima pelajaran dengan sikap yang lebih rendah hati, 

sabar, dan terbuka. Sebelum memulai pembelajaran, guru atau peserta didik dapat 

mengajak untuk berdoa bersama, memohon petunjuk dan berkat dalam proses 

belajar mengajar yang akan dijalani. Setelah pembelajaran selesai, berdoa bersama 

bisa menjadi momen untuk bersyukur atas ilmu yang diperoleh, memohon 

bimbingan untuk dapat mengaplikasikan dan memanfaatkan pengetahuan tersebut 

dengan bijaksana. 

b. Pembentukan perilaku keagamaan peserta didik 

1) Pendekatan pengalaman 

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang 

ajaran dan nilai-nilai agama tertentu kepada peserta didik. Mengajarkan peserta 

didik untuk melakukan refleksi dan kontemplasi pribadi terhadap nilai-nilai 

keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. pendekatan pengalaman 

pembentukan perilaku keagamaan dapat menjadi lebih holistik dan memungkinkan 

peserta didik untuk mengembangkan komitmen yang lebih dalam terhadap praktik 

keagamaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

2) Pendekatan keteladanan 

Pendekatan keteladanan dalam pembentukan perilaku keagamaan peserta 

didik menekankan pentingnya peran model dan contoh nyata dalam 
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menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Guru bertindak 

sebagai teladan yang memberikan contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai 

keagamaan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Penting bagi para pendidik agama 

untuk menunjukkan konsistensi antara kata dan perbuatan mereka dalam 

menjalankan nilai-nilai keagamaan. Selain memberikan contoh langsung, 

pendekatan ini juga mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi diri dan 

mengembangkan kesadaran spiritual mereka sendiri. Ini dapat meliputi praktik doa 

pribadi, meditasi, atau pembacaan dan studi yang mendalam tentang teks-teks suci 

dan ajaran agama mereka. 

3) Pendekatan pembiasaan  

Pendekatan pembiasaan dalam pembentukan perilaku keagamaan peserta 

didik berfokus pada membangun rutinitas dan kebiasaan yang mengarah pada 

pengamalan nilai-nilai keagamaan secara konsisten dan berkelanjutan. 

Membiasakan peserta didik untuk melaksanakan shalat, berdoa, bersedekah, sopan 

santun, dan saling tolong menolong. Hal ini membantu mereka untuk memahami 

dan menginternalisasi tata cara dan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan 

keagamaan tersebut.  

Berdasarkan deskripsi di atas terdapat matriks Fokus penelitian dan 

deskripsi fokus untuk memudahkan pembaca memahami poin-poin dari penelitian 

ini. 

Tabel 1.1 Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Pembentukan Perilaku 

Keagamaan Peserta Didik di 

1. Perilaku keagamaan:  

a. Disiplin dalam menjalankan 

shalat 
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SD Inpres Kampus IKIP Kota 

Makassar 

b. Bersedekah 

c. Sopan santun 

d. Saling tolong menolong 

(Ta‘awun) 

e. Berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran 

2. Pembentukan Perilaku Keagamaan: 

a. Pendekatan pengalaman 

b. Pendekatan keteladanan 

c. Pendekatan pembiasaan 

3. Faktor pendukung, penghambat, 

dan solusi perilaku keagamaan 

peserta didik di SD Inpres Kampus 

IKIP, diantaranya yaitu: 

a. Faktor Internal  

b. Faktor eksternal 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP 

kota Makassar? 

2. Bagaimana pembentukan perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres 

Kampus IKIP Kota Makassar? 

3. Bagaimana faktor-faktor pendukung, penghambat, solusi pembentukan 

perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisi teori-teori yang relavan dengan masalah penelitian. 

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan 

berdasarkan literatur yang tersedia. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun 

konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian12. 

1. Tesis oleh Zefri Fahmi yang berjudul “Peran Keteladanan Guru dalam 

Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Bukittinggi.13 Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Temuan penelitian adalah Peran keteladanan guru dalam pembentukkan 

karakter religius peserta didik baik itu peran sebagai murabbi, peran sebagai 

muallim dan peran sebagai muaddib di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Bukittinggi, dapat dilaksankan dengan baik karena sistim yang sudah 

dibentuk oleh madrasah. Terdapat persamaan dalam penelitian oleh Zefri 

Fahmi dengan penelitian ini yaitu mengkaji keteladanan guru. Sedangkan 

yang membedakan adalah peran keteladanan guru dan metode keteladanan 

guru PAI. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bukittinggi telah mempersiapkan 

satu program pendidikan yaitu pendidikan karakter religius peserta didik, 

hal ini dapat dilihat pada visi dan misi serta tujuan madrasah, tertuang dalam 

program-program yang ada pada buku kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) madrasah yang menyebutkan bahwa target dari madrasah adalah 

mengupayakan peserta didik yang berkarakter islami dan beramal saleh 

 

12 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 57. 

13 Zefri Fahmi, Peran Keteladanan Guru dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta 

Didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bukittinggi (Padang: Universitas Muhammadiah, 2022), 

h. i. 
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dengan melakukan kegiatan pembiasaan seperti shalat duha, berzikir, 

berdoa, membaca dan menghafal Al-Qur’an serta kegiatan shalat Zuhur 

berjamaah. Peran guru sebagai murabbi dalam pembentukkan karakter 

religius peserta didik telah dilaksanakan dengan baik, di mana guru selalu 

membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk selalu melakukan 

pembiasaan pagi seperti shalat Duha, berzikir, berdoa, membaca dan 

menghafal Al-Qur’an serta kegiatan shalat Zuhur berjamaah selama di 

madrasah. Peran guru sebagai muaddib dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik telah dilaksanakan oleh sebagian besar guru di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bukittinggi, dengan ikut serta pada kegiatan 

pembiasaan seperti shalat duha, berzikir, berdoa, membaca dan menghafal 

Al-Qur’an serta kegiatan pembiasaan shalat Zuhur berjamaah, terkhusus 

pada kegiatan ekstrakurikuler yang selalu berbenturan dengan waktu shalat 

maka guru selalu mendampingi peserta didik untuk melakukan shalat 

sebelum melanjutkan kegiatan. Guru juga berpenampilan, bertingkah laku 

serta berbicara dengan baik kepada peserta didik.  

2. Tesis oleh Miftahol Ansyori yang berjudul “Pembentukan Perilaku 

Keagamaan Melalui Budaya  Sekolah (Studi Multi Kasus Pada SD Plus 

Nurul Hikmah Pemekasan dan MI Sirojut Tholibin 1 Pemekasan)”.14 

Terdapat persamaan dalam penelitian oleh Miftahol Ansyori dengan 

penelitian ini yakni mengkaji pembentukan perilaku keagamaan di sekolah, 

namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini tidak mengkaji 

pembentukan perilaku keagamaan melalui budaya sekolah melainkan 

pembentukan perilaku keagamaan melalui metode keteladanan Guru PAI. 

 

14 Miftahol Ansyori “Pembentukan Perilaku Keagamaan melalui Budaya Sekolah (Studi 

Kasus pada SD Plus Nurul Hikmah Pemekasan dan MI Sirojut Tholibin 1 Pemekasan), 

(Pascasarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. xii. 
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Budaya sekolah di SD Plus Nurul Hikmah Pamekasan dan MI. Sirojut 

Tholibin I Pamekasan tergolong baik. Sebagai indikatornya, dapat dilihat 

dari dua dimensi yaitu dimensi fisik dan aktifitas berupa program kegiatan. 

Dari segi tampilan fisik kedua sekolah ini cukup baik dan memadai hanya 

perlu beberapa renovasi dan kebersihan khususnya di MI. Sirojut Tholibin 

I. Adapun dilihat dari segi aktifitas, budaya sekolah terbilang cukup positif 

dilihat dari program kegiatan yang berjalan dan budaya positif yang 

berkembang di dua sekolah tersebut. Beberapa program kegiatan yang 

berjalan di dua sekolah ini adalah program rapat bulanan guru, upacara 

bendera, do‘a bersama sebelum dan sesudah pelajaran, perayaan hari besar 

Islam (PHBI), haflatul imtihan dan pembiasaan shalat berjama‘ah. Budaya 

positif yang berkembang di dua sekolah tersebut adalah budaya disiplin, 

budaya sopan santun (5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun), budaya 

religius, budaya kejujuran, budaya bersih (hidup sehat), budaya baca dan 

budaya berprestasi. Perilaku keagamaan yang terbentuk di SD Plus Nurul 

Hikmah diantaranya adalah shalat berjemaah, ngaji al-Qur‘an yang baik, 

akhlak yang baik (5S), kejujuran, kedisiplinan, dan pola hidup bersih. 

Adapun perilaku keagamaan yang terbentuk melalui budaya sekolah di MI. 

Sirojut Tholibin I Pamekasan diantaranya adalah pembiasaan shalat 

berjemaah, ngaji al-Qur‘an yang baik, kesopanan dan ketaatan pada guru di 

dalam dan di luar sekolah. 

3. Tesis oleh Jumangin yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Agama 

Islam dengan Metode Keteladanan dan Metode Pembiasaan di MTs Negeri 

1 Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan 

karakter berbasis agama Islam dengan metode keteladanan adalah 

penanaman nilai-nilai shalat berjamaah yang dicontohkan oleh guru. Nilai-
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nilai karakter yang terdapat dalam shalat antara lain: kebersihan, 

kebersamaan, kedisiplinan, kejujuran, ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan. 

Pendidikan karakter berbasis agama Islam dengan metode pembiasaan di 

MTs Negeri 1 Lampung Timur yaitu: kegiatan rutin yang terdiri dari salim 

(senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), membaca do’a sebelum dan 

sesudah pembelajaran, shalat dhuha dan dzuhur berjama’ah, baca surat 

Yasin dan tahlil, dan kegiatan Jum’at bersih. Keberhasilan pendidikan 

karakter berbasis agama Islam dengan metode pembiasaan dan keteladanan 

dapat melahirkan karakter seperti: (1) meningkatkan prestasi akademik dan 

non akademik peserta didik, (2) meningkatkan keimanan (religius), (3) 

merubah sikap (akhlakul karimah), (4) meningkatkan kegemaran membaca 

dan (5) meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.15 Perbedaan nya 

penelitian yang akan dilaksanakan tidak meneliti metode pembiasaan. 

Persamaannya sama-sama meneliti metode keteladanan. 

4. Tesis oleh Ambarwati yang berjudul “Pengaruh Keteladanan Orangtua dan 

Keteladanan Guru terhadap Akhlak peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 

Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan: Koefisien regresi untuk 

variabel keteladanan orangtua 0,323 yang diuji keberartiannya dengan uji t, 

diperoleh thitung sebesar 12,303 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 maka menyatakan bahwa ada pengaruh pengaruh 

positif signifikan keteladanan orangtua terhadap akhlak siswa Madrasah 

Aliyah Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar 32,3% . Koefisien regresi 

untuk variabel keteladanan orangtua 0,131 yang diuji keberartiannya 

dengan uji t, diperoleh thitung sebesar 6,920 dengan signifikansi 0,000. 

Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka menyatakan bahwa ada 

 

15 Jumangin ”Pendidikan Karakter Berbasis Agama Islam dengan Metode Keteladanan dan 

Metode Pembiasaan di MTs Negeri 1 Lampung Timur (Pascasarjana, IAIN Metro, 2017), h. iv. 
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pengaruh pengaruh positif signifikan keteladanan guru terhadap akhlak 

siswa Madrasah Aliyah Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar 13,1%. 

Terdapat pengaruh secara simultan keteladanan orangtua dan keteladanan 

guru tehadap akhlak siswa Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Klaten 

Tahun 2022. Diperoleh Fhitung sebesar 92,299 dengan p value sebesar 

0,000. Karena p value 0,000 . variabel keteladanan orangtua dan keteladanan 

guru. sedangkan 63,1% dijelaskan oleh variasi lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini .16 Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

diteliti adalah tidak meneliti keteladanan orangtua. Namun terdapat 

persamaan yakni sama-sama meneliti keteladanan guru. 

5. Tesis oleh Eka Saputra Syahramadhansyah yang berjudul Pembentukan 

Karakter Religius melalui Program Boarding School di SMP Islam Terpadu 

Ash Shohwah Yanjung Radeb – Berau – Kalimantan Timur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa alasan pembentukan karakter religius di SMP Islam 

Terpadu Ash Shohwah melalui program Boarding School dilatarbelakangi 

keinginan agar anak didik terbiasa dengan nilai-nilai keimanan, tertanam 

nilai-nilai moral sejak dini, terbiasa beribadah dengan benar dan terbiasa 

untuk cinta kepada nabi dan cinta kepada Al Qur’an. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembentukan karakter religius 

ditemukan SMP Islam Terpadu Ash Shohwah melalui program Boarding 

school menggunakan metode mendidik dengan keteladanan, mendidik 

dengan pembiasaan dan mendidik dengan pengawasan.17 Terdapat 

 

16 Ambarwati, Pengaruh Keteladanan Orangtua dan Keteladanan Guru terhadap Akhlak 

Siswa Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Klaten (Pascasarjana: UIN Raden Mas Said Surakarta, 

2022), h, ii. 

17 Eka Saputra Syahramadhansyah, Pembentukan Karakter Religius melalui Program 

Boarding School di SMP Islam Terpadu Ash Shohwah Yanjung Radeb – Berau – Kalimantan Timur 

(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 1. 
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perbedaan yakni tidak meneliti program Boarding School melainkan 

melalui metode keteladanan guru PAI. Tetapi persamaannya yaitu sama-

sama meneliti karakter kegamaan/religius. 

6. Jurnal oleh Andi Baso Muammar Assaad yang berjudul “Pengaruh 

Keteladanan Guru terhadap Akhlak Peserta Didik Kelas IX MTs As’adiyah 

Puteri 1 Sengkang Kabupaten Wajo”.18 Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Keteladanan guru kelas IX MTs As’adiyah Puteri 1 Sengkang Kabupaten 

Wajo berada dalam kategoritinggi yaitu 59,56%. Guru terlebih dahulu 

membentuk kepribadian yang baik pada dirinya sendiri, kemudian 

menanamkan nilai-nilai. akhlakul karimah dengan mencontohkan kepada 

peserta didik bagaimana perkataan maupun perbuatan yang baik. Akhlak 

peserta didik kelas IX MTs As’adiyah Puteri 1 Sengkang Kabupaten Wajo 

berdasarkan hasil penilaian responden sebanyak 36 berada dalam kategori 

tinggi yaitu 58,78% karena gambaran akhlak yang diperlihatkan oleh 

peserta didik kelas IX sudah baik dan islami. Meskipun ada beberapa siswa 

yang kerap berbuat hal yang melenceng. Terdapat Pengaruh Keteladanan 

Guru terhadap Akhlak Peserta Didik Kelas IX MTs As’adiyah Puteri 1 

Sengkang Kabupten Wajo, hal ini dibuktikanberdasarkan Hasil Statistik 

Infrensial pengujian hipotesis dari hasil perhitungan diperoleh 

thitung=2,481> t0,05(34) = 1,6 untuk taraf signifikan 1%, karena thitung 

lebih besar dari ttable maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Dan Hasil Uji Korelasi diperoleh nilai dari r scuare = 153 yang 

artinya besar persentase pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak peserta 

didik adalah sebesar 68,9% sedangkan sisanya sebesar 31,1% dipengaruhi 

 

18 Andi Baso Muammar Assaad, Pengaruh Keteladanan Guru terhadap Akhlak Peserta 

Didik Kelas IX MTs As’adiyah Putri 1 Sengkang Kabupaten Wajo (Gowa: UIN Alauddin Makassar, 

2020), h. i. 
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oleh variabel lain. Terdapat perbedaan antara penelitian Andi Baso 

Muammar Assaad dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu 

pengaruh keteladanan, sementara yang akan di teliti adalah pembentukan 

perilaku keagamaan.  Persamaannya sama-sama mengkaji keteladanan 

guru. 

7. Jurnal oleh Fiha Najhifah Purba. T., dkk., dengan judul “Pembentukan 

Perilaku Keagamaan melalui Buaya Sekolah di SMPS Islam Terpadu Al-

Fauzi di Jalan Garu 2 Medan”.19 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) 

Peserta didik di SMPS Islam Terpadu Al-Fauzi Medan sudah memiliki 

perilaku keagamaan yang baik dengan terlaksananya kegiatan ibadah rutin 

di sekolah, guru-guru menjadi tauladan yang baik bagi peserta didik, 

menasehati, mengingatkan, mendisiplinkan, dan memotivasi. Guru harus 

memberikan perilaku yang baik terutama dalam perilaku beragama dengan 

mencontohkan bagaimana meningkatkan ibadah dan menjalankan kegiatan 

yang lainnya agar peserta didik memiliki perilaku agama yang baik. 2) 

Bentuk kegiatan keagamaan di SMPS Islam Terpadu Al Fauzi Medan yaitu, 

membaca al-qur’an di awal belajar, shalat dhuha berjamaah, shalat dzuhur 

berjamaah, melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam untuk 

meningkatkan wawasan peserta didik tentang sejarah, nilai, dan norma 

agama Islam yang berkembang di masa lalu, masa kini dan masa yang akan 

datang dan pesantren kilat setiap di bulan ramadhan. Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama mengkaji pembentukan 

perilaku keagamaan, namun terdapat pula perbedaan pada penelitian 

 

19 Fiha Najhifah Purba. T., dkk., “Pembentukan Perilaku Keagamaan melalui Buaya 

Sekolah di SMPS Islam Terpadu Al-Fauzi di Jalan Garu 2 Medan (Medan: Universitas Al-

Washliyah Medan, 2022), h. 1.  
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tersebut mengkaji perilaku keagamaan melalui budaya sekolah bukan 

melalui metode keteladanan Guru PAI. 

8. Jurnal oleh Erna Nurpitasari, dkk. yang berjudul “Upaya Guru dalam 

Meningkatkan Perilaku Keagamaan Santri Melalui Metode Ketedalanan 

(Studi Kasus di TPA Al Ikhlas di Desa Bringin Kec. Kauman Kab. 

Ponorongo)”. Adapun hasil penelitian Upaya guru dalam meningkatkan 

pengetahuan keagamaan, sikap santri, dan keterampilan beribadah santri 

TPA Al Ikhlas melalui metode keteladanan yaitu guru TPA Al Ikhlas 

memberikan contoh atau teladan kepada santri yang mana disertai dengan 

pemberian nasihat, baik dalam hal berperilaku dan bertutur kata yang baik. 

Baik dengan orang-orang yang ada disekitarnya seperti kepada gurunya 

sendiri, temantemannya, orangtua, dan orang-orang yang lebih tua dari 

mereka. Selain itu upaya guru TPA Al Ikhlas berupa memberikan 

bimbingan kepada santri dalam membaca Al Qur’an dan jilid serta 

mengajak santri untuk melaksanakan shalat Asar secara berjamaah sebagai 

salah satu motivasi supaya santri terbiasa shalat berjamaah di masjid. 

Kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan perilaku keagamaan 

santri Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) Al Ikhlas yaitu pengaruh 

lingkungan sosial yang kurang mendukung, kurang menjalin kerjasama 

antara guru dan orangtua dalam mengontrol perilaku kegamaan santri, 

adanya santri yang tidak mengikuti kegiatan Taman Pendidikan Al Qur’an 

(TPA), dan kondisi mengaji yang kurang kondusif.20 Perbedaannya 

penelitian tersebut yaitu upaya guru dalam meningkatkan perilaku 

keagamaan, dan penelitian tersebut dilaksanakan di TPA sedangkan 

 

20 Erna Nurpitasari, dkk., Upaya Guru dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Santri 

Melalui Metode Ketedalanan (Studi Kasus di TPA Al Ikhlas di Desa Bringin Kec. Kauman Kab. 

Ponorongo), (Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam, 2021), Vol. 4 no. 2, h. 200.  
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penelitian yang calon peneliti akan teliti yakni penelitian pembentukan 

perilaku keagamaan, penelitian ini juga dilaksanakan di Sekolah Dasar 

(SD). Persamaannya yaitu sama-sama meneliti perilaku keagamaan melalui 

metode keteladanan. 

9. Jurnal oleh Miftahul Jannah yang berjudul Metode dan Strategi 

Pembentukan Karakter Religius yang di Terapkan di SDTQ-T An Najah 

Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura. Berdasarkan temuan penelitian 

dalam uraian dan analisis dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

Metode dan Strategi Pembentukan Karakter Religius yang diterapkan Di 

SDTQ-T An Najah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura.yaitu: (1) 

Metode Keteladanan (al-Uswah al-Hasanah) Metode keteladanan yang 

ditunjukkan guru adalah dengan tindakan terpuji bagi peserta didik, 

sehingga anak didik mengikuti tindakan terpuji yang. dilakukan oleh guru 

seperti shalat berjamaah setiap hari mereka lakukan akrena adantya 

keteladanan yang para guru lakuakn terlebih dahulu dan keteladanan para 

guru juga terlihat dari sikap para guru dengan menampilkan al-akhlâq 

almahmûdah, yakni seluruh tindakan terpuji, seperti tawadhu’, sabar, ikhlas, 

jujur,tawakkal dan meninggalkan al-akhlâq al-madzmûmah, akhlak tercela. 

(2) Metode Pembiasaan (Ta'wîdiyyah) yang dilakukan guru terlihat dari 

berbagai peraturan yang ada dari anak didik bangun tidur sampai tidur lagi 

ada peraturan yang mengikat mereka tentunya juga diawasi oleh guru 

sehingga mereka terbiasa melakukan hal-hal religius, shalat tepat waktu, 

mengaji setelah shalat magrib dilanjutkan dengan ceramah agama sampai 

menjelang isya setelah itu shalat isya berjamaah anak-anak belajar pelajaran 

sekolah dan menghafal ALQuran itu dilakukan mereka setiap hari kecuali 

malam minggu mereka akan melakukan burdah atau habsyi bersama-sama. 
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(3) Metode Mau'izhah dan Nasehat dan juga metode Qashah (Kisah) juga 

dilakukan para guru setelah shalat berjamaah selama 5-7 menit para guru 

menjelaskan akhlak/karakter yang tercela serta memperingatkannya atau 

meningkatkan kebaikan dengan apa-apa yang melembutkan hati kadang 

para guru juga membarengi nasehat dengan metode kisah menceritakan 

perjuangan Rasulullah dan Para sahabat serta perjuangan Ulama-ulama 

muslim lainnya agar anak-anak mampu menelusuri/mengikuti jejak orang-

orang shaleh tersebut yang penuh hikmah dan inspirasi. Metode kisah 

mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran, dengan 

menuturkan secara kronologis, tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal, 

baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Metode kisah 

sangat dianjurkan dalam upaya pembinaan karakter peserta didik. (4) 

Metode Tsawâb (Hadiah) dan 'Iqâb (Hukuman) Metode hadiah dan 

hukuman adalah metode yang efektif sebagai alat untuk meningkatkan 

kesadaran dan kehati-hatian peserta didik, agar tetap dalam jalan-Nya.21 

Perbedaannya penelitian tersebut tidak meneliti metode keteladanan guru 

PAI. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti karakter kegamaan/religius. 

10. Tesis oleh Suci Aristanti. Program Studi PAI Pascasarjana, UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Yang berjudul “Strategi Pembentukan Karakter 

Religius melalui Kegiatan Keagamaan di SMPN 1 Jombang dan SMPN 2 

Jombang.”22 

 

21 Miftahul Jannah, Metode dan Strategi Pembentukan Karakter Religius yang di Terapkan 

di SDTQ-T An Najah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura (Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah, 2019), h. 99. 

22 Suci Aristanti, Strategi Pembentukan Karakter Religius melalui Kegiatan Keagamaan di 

SMPN 1 Jombang dan SMPN 2 Jombang (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 

1. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa nilai 

religius di SMP Negeri 1 Jombang dan SMP Negeri 2 Jombang 

diklasifikasikan menjadi nilai nurani antara lain: bertaqwa, santun, ramah, 

jujur, disiplin, menghargai waktu, tanggung jawab, ikhlas, rendah hati. 

Sedangkan nilai memberi antara lain: empati terhadap sesama, 

mengumpulkan sumbangan untuk membantu teman, menghargai pendapat 

orang lain, tolong menolong, komunikatif. Strategi pembentukan karakter 

religius melalui kegiatan keagamaan antara lain: keteladanan, penanaman 

kedisiplinan, pembiasaan, menciptakan suasana kondusif, integrasi dan 

internalisasi, dan sentuhan hati. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara Umum tujuan penelitian ini menitikberatkan pada Pembentukan 

Perilaku Keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP. Adapun secara 

khusus yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres 

Kampus IKIP 

2. Untuk mendeskripsikan pembentukan perilaku keagamaan peserta didik di 

SD Inpres Kampus IKIP. 

3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang pendukung, penghambat, dan solusi 

pembentukan keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 
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a. Kegunaan Teoretis 

1) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti yang berkaitan 

erat dengan perilaku keagamaan peserta didik.  

2) Dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian yang akan datang. 

b. Keguunaan Praktis  

1) Bagi peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman secara langsung 

dalam melakukan penelitian pembentukan perilaku peserta didik 

2) Bagi guru PAI di sekolah lebih meningkatkan sikap khususnya dalam 

memberikan keteladanan serta pembiasaan terhadap perilaku keagamaan 

peserta didik  

3) Bagi orang tua dan masyarakat, untuk memberikan pengetahuan kepada 

guru PAI untuk memberikan keteladanan serta pembiasaan terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Perilaku Keagamaan 

1. Pengertian Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan terdiri atas dua suku kata yaitu perilaku dan 

keagamaan. Kata perilaku berarti perbuatan, tindakan, dan sikap. Sedangkan 

menurut Peter Salim dan Yenny Salim perilaku adalah tanggapan atau reaksi 

individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Maka perilaku adalah segala 

perbuatan yang terjadi akibat adanya rangsangan baik yang timbul dari dalam (diri 

sendiri) maupun dari luar (lingkungan).23 

Keagamaan berasal dari kata “agama” yang mendapat awalan “ke” dan 

akhiran “an” sehingga membentuk kata baru yaitu “keagamaan”. Jadi keagamaan 

mempunyai arti yang berhubungan dengan agama yaitu dengan sebuah keimanan 

dan keyakinan24 

Mahfudz Shalahuddin mengartikan perilaku atau tingkah laku adalah 

kegiatan yang tidak hanya mencakup hal-hal motorik saja, seperti berbicara, 

berjalan, berlari-lari, berolah raga, bergerak dan lain-lain, akan tetapi juga 

membahas macam-macam fungsi seperti melihat, mendengar, mengingat, berfikir, 

fantasi, pengenalan kembali emosi-emosi dalam bentuk tangis atau senyum dan 

seterusnya.25  

 

23 Abdul Aziz, Pembentukan Perilaku Keagamaan Anak, Jurnal Pemikiran dan Ilmu 

KeIslaman, 1 (Maret, 2018), h. 201. 

24 Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h. 15. 

25 Shalahuddin Mahfudz. Pengantar Psikologi Umum (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), h. 54. 
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Perilaku menurut Hasan Langgulung adalah aktivitas yang dibuat oleh 

seseorang yang dapat dilihat dalam kenyataan sehari-hari.26 Sedangkan menurut 

Bimo Walgito, perilaku adalah aktivitas yang ada pada individu atau organisasi 

yang tidak timbul dengan sendirinya, melainkan akibat dari stimulus yang diterima 

oleh organisasi yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal. Namun 

demikian sebagian terbesar dari perilaku organisme itu sebagai respon terhadap 

stimulus eksternal. 

Dalam Islam, pendidikan moral berjalan dengan teratur dan berkelanjutan 

yaitu dimulai dari lingkungan keluarga dan sampai ke lingkungan sekolah 

kemudian berlanjut pada lingkungan masarakat. Penerapan dari ajaran agama 

mengenai nilai dan moral melalui pelaksanaan terhadap 5 rukun Islam. Setelah 

mengakui dan beruusaha melaksanakan 5 rukun Islam selanjutnya pembelajaran 

dilanju secara lebih mendalam dilakukan di rumah dan di sekolah bersama guru 

pendidikan agama Islam, pembelajaran tersebut dilakukan melalui keteladanan dan 

ketaatan terhadap ajaran agama Islam yang ada dalam Al-Qur’an dan sunnah.27  

Orang tua memiliki peran utama Pdalam menanamkan nilai-nilai dasar 

perilaku keagamaan kepada seorang anak. Penanaman dasar-dasar perilaku 

keagamaan ini tentunya dilakukan dengan pembiasaan serta keteladanan. Sebab, 

anak akan menuiru yang anak lihat dan melihat apa yang dilakukan orang 

dilingkungannya. 

Ahli pendidikan melihat adanya peran sentral orang tua sebagai pemberi 

dasar jiwa keagamaan pada anak. Pengenalan ajaran-ajaran agama kepada anak 

sejak usia dini akan berpengaruh dalam membetuk kesadaran dan pengalaman 

 

26 Hasan Langgulung, Teori-Teori Kesehatan Mental (Jakarta: Al-Husna, 1996), h. 21. 

27 Amos Neolaka dan Grace Amialia A. Neolaka, Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan 

Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup (Jakarta: Kencana, 2017), h. 429. 
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agama pada diri anak.28 Latihan dan pembiasaan yang diberikan orang tua kepada 

anak sejak dini akan terus membekas diingatan seorang anak dan hal itu tentu akan 

berpengaruh kepada kesadaran anak unuk melakukan apa yang baik dan buruk, 

yang boleh dan yang tidak boleh, apa yang ada dalam ajaran agama dan yang tidak 

ada.  

Untuk membentuk remaja menjadi pribadi yang dewasa, maka orang tua 

harus memperhatukan siklus perkembangan individu, yang pada masa itu remaja 

bisa mengalami perkembangan kearah yang baik dan memiliki fisik yang sehatt. 

Selain memperhatikan perkembangan fisik, perlu juga memperhatikan 

perkembangan agama, karena beriringan dengan perkembanga fisik dan psikis 

anak.29 

2. Bentuk-bentuk Perilaku Keagamaan 

Pendidikan dan pengajaran dalam sekolah itu harus diarahkan kepada 

pembinaan keyakinan beragama, sehingga akan berpedoman kepada ajaran islam.30 

Pembinaan perilaku beragama meliputi tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama 

peserta didik melalui aktivitas keagamaan disamping untuk mempertajam 

pemahaman, dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa.  

Adapun perilaku keagaaman yang dimaksudkan untuk dijadikan tauladan 

disini adalah perilaku keagamaan atau bentuk ibadah maghdah dan ghoiru 

maghdhah yang dirinci sebagai berikut: 

 

 

28 Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi (Cet. XIX; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 231. 

29 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Cet.IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 

123-124. 

30 Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama Islam Pembinaan Mental (Jakarta: Bulan Bintang, 

1985), h. 106. 
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a. Disiplin dalam menjalankan shalat.  

Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari bahasa latin discere yang 

memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina yang berarti 

pengajaran atau pelatihan.31 Disiplin bukan merupakan sikap mental yang dibawa 

sejak lahir, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman di lingkungan sekitar, 

khususnya pengalaman pendidikan, meskipun sifat-sifat kepribadian yang dibawa 

sejak lahir juga akan ikut menentukan. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya untuk 

menanamkan disiplin sedini mungkin terhadap siswa.  

Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-Qur‘an dan Hadits yang memerintahkan 

disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, QS al Nisa/4:59. 

 

سُوۡلَ وَاوُلِى الۡۡمَۡرِ مِنۡكُمۡ  َ وَاطَِيۡـعوُا الره ا اطَِيۡـعوُا اللَّه ـايَُّهَا الهذِيۡنَ اٰمَنوُٰۡۤ فاَِنۡ تنَاَزَعۡتمُۡ فىِۡ  يٰٰۤ

خِرِ  ِ وَالۡيَـوۡمِ الٰۡۡ سُوۡلِ انِۡ كُنۡـتمُۡ تؤُۡمِنوُۡنَ باِللّٰه ِ وَالره يۡر    ذٰ لِكَ خَ    شَىۡءٍ فرَُدُّوۡهُ اِلىَ اللَّه

احَۡسَنُ تاَۡوِيۡلً    ٥٩وه

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

kepada Allah (Al-Qur‘an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.32 

Menurut bahasa shalat artinya “Do’a”, sedang menurut istilah adalah 

“perbuatan yang diajarkan oleh syara’ dimulai denagn takbir dan diakhiri dengan 

memberi salam”.33 

Shalat adalah salah satu ibadah wajib bagi umat muslim dan shalat 

merupakan sebagai sarana komunikasi antara hamba dengan tuhannya sebagai 

 

31 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam 

Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 142. 

32 Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, h. 69. 

33  Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 107. 
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suatu bentuk ibadah, penuh kekhusuyakan dan keikhlasan di dalam perkataan dan 

perbuatan yang didahului dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam serta 

terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan syara’.34 

Shalat adalah ibadah yang paling utama untuk membuktikan keislaman 

seseorang, islam memandang shalat sebagai tiang agama dan inti sari isam terletak 

pada shalat, sebab dalam shalat tersimpul seluruh rukun agama. Oleh karena itu 

amalan shalat perlu ditanamkan dalam jiwa anak-anak oleh setiap orang tuanya.35 

Kewajiban shalat ditegaskan dalam firman Allah dalam QS al–

Ankabut/19:45. 
 

لٰوةَ تنَْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ اتُْلُ مَآ  لٰوةََۗ انَِّ الصَّ اوُْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاقَمِِ الصَّ

ُ يَعْلمَُ مَا تصَْنَعوُْنَ  ِ اكَْبرََُۗ وَاللّٰه  وَالْمُنْكَرَِۗ وَلذَِكْرُ اللّٰه

Terjemahnya:  

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur’an) 

dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar.   Dan Sesungguhnya mengingat   Allah   (shalat) 

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Selain itu shalat dalam ajaran Islam mempunyai kedudukan yang sangat 

penting, terlihat dari pernyataan-pernyataan yang terdapat  pada  Al- Qur‘an  dan  

Sunnah,  yang  antara  lain  sebagai berikut :  

1)  Shalat dinilai sebagai tiang agama (Sunnah Nabi)  

2) Shalat merupakan kewajiban yang pertama diturunkan kepada Nabi 

(melalui peristiwa Isra’ mi’raj)  

3) Shalat merupakan kewajiban universal, yang telah diwajibkan kepada nabi-

nabi sebelum nabi Muhammad.  

 

34 Moh. Rifa’i, Risalah: Tuntunan Shalat Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 2013), h. 

32. 

35 Zaenal Abidin, Fiqh Ibadah (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 35. 
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4) Shalat merupakan wasiat terakhir nabi Muhammad saw.36 

b. Bersedekah  

Sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar.37 Dalam pengertian 

para fuqaha, sedekah adalah suatu pemberian seorang muslim kepada seseorang 

secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu,  serta 

suatu pemberian yang bertujuan sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah 

SWT. dan pahala semata.38 Adapun menurut terminologi syari’at, pengertian dan 

hukum sedekah sama dengan infak. Akan tetapi sedekah mencakup arti yang lebih 

luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.39 

Diantara wujud sedekah antara lain adalah menyantuni fakir miskin dan 

yatim piatu, membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum seperti sarana 

ibadah, pendidikan, kesehatan, perpustakaan, irigasi, dan lain-lain yang tidak 

melanggar syariat.40  

Para ulama fiqh (hukum Islam) sepakat bahwa sedekah hukumnya sunnah. 

Artinya, sedekah boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Tetapi, Rasulullah 

saw. sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Apalagi sedekah merupakan 

bukti dari keimanan seseorang dan siapa saja bisa bersedekah mulai dari yang kaya 

sampai yang miskin. Mulai dari harta benda, sampai jasa dan segala tindakan baik. 

Karena itu, tentu sedekah sangat mudah dilaksanakan dan siapapun bisa 

bersedekah.41 

 

36 Zakiah Daradjat, dkk., Dasar-Dasar Agama Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 199. 

37 Ahmad Warso al-Munawir, Kamus Arab Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), h. 77. 

38 Taufik Abdullah, Ensiklopedia Islam, Jilid 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 

h.259. 

39 Al-Furqan Hasbi, 125 Masalah  Zakat (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h.19. 

40 Ahmad Gaus AF, Filantropi dalam Masyarakat Islam (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2008), h.21. 

41 Arif Masykur, Hidup berkah degan bersedekah (Yogyakarta: Kaktus, 2018), h.18. 
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Sedekah sangat penting dan istimewa. Aturan (hukum) untuk bersedekah ini 

memiliki dampak-dampak positif bagi hubungan sosial, seperti hubungan antara si 

kaya dan si miskin, hubungan tetangga, hubungan dengan sesama muslim terlebih 

manfaat yang paling penting adalah memperbaiki kualitas kepribadian seseorang 

yang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah kepribadiannya akan lebih 

baik. Dirinya akan disenangi orang lain, harta kekayaanya tidak akan pernah 

berkurang karena disedekahkan, malah akan semakin bertambah.42 Allah 

melipatgandakan harta orang yang bersedekah, dalam firman Allah swt. QS al-

Hadid/57:18. 

مُْ   فُ لََ ضَاعَ ا يُ نً سَ ا حَ رْضً وا اللَََّّ قَ  رَضُ قْ  اتِ وَأَ قَ دِ  صَّ مُ يَن وَالْ قِ دِ  مُصَّ نَّ الْ إِ
رِيٌ  رٌ كَ جْ مُْ أَ  وَلََ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik 
laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan 
bagi mereka pahala yang banyak. 

Menurut Abu Ahmad Abdul Fatah, manfaat dan kegunaan sedekah itu 

banyak sekali, baik bagi orang yang menerimanya maupun bagi orang yang 

memberikannya, manfaat sedekah antara lain:  

1) Mengajarkan anak agar peduli kepada sesama  

2) Dari segi psikologis, sedekah dapat melembutkan hati anak  

3) Melatih anak menjadi pemurah  

4) Mengajarkan anak untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan  

5) Meringankan beban penderitaan orang fakir dan miskin  

6) Memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada sesama manusia  

7) Menyambung dan mempererat tali silahturahmi dan persaudaraan  

 

42 Arif Masykur, Hidup berkah degan bersedekah (Yogyakarta: Kaktus, 2018), h.19. 
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8) Menambah keberkahan harta yang pemberi miliki  

9) Menghidupkan sifat dermawan dan menjauhkan sifat kikir  

10) Menambah bekal pahala untuk di akhirat. 

c. Sopan santun 

Perilaku sopan mencerminkan perilaku diri sendiri, karena sopan memiliki 

arti hormat, takzim dan tertib menurut adat. Maka dari itu wajib kita lakukan setiap 

bertemu orang lain sebagai wujud kita dalam menghargai orang lain. Orang yang 

tidak sopan biasanya dijauhi orang lain. Kita sesama manusia mempunyai 

keinginan untuk dihargai, itulah alasan mengapa kita harus senantiasa sopan 

terhadap orang lain.43 Dalam firman Allah Swt. QS. Al-Hujuraat/49:3. 

تِ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْقِلُونَ   إِنَّ ٱلَّذِينَ ينَُادُونكََ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰ

 

Terjemahannya: 

Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka 

itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. 

Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. 

 

Santun adalah sifat yang halus dan baik hati dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilakunya kesemua orang. Kesantunan bisa mengorbankan diri 

sendiri demi masyarakat atau orang lain. Demikian karena orang–orang itu sudah 

mempunyai aturan yang solid, yang setiap kita hanya kebagian untuk ikut saja. 

Itulah inti bersifat santun, yaitu perilaku interpersonal sesuai tata norma dan adat 

istiadat setempat.44 

Berikut beberapa contoh-contoh dari indikator karakter sopan santun 

diantaranya yaitu:  

 

 

43 Hasan Oetomo, Pedoman Dasar Pendidikan Budi Pekerti (Jakarta: Presatasi Pustakaraya, 

2012), h. 20. 

44 Mohamad Mustari,  Nilai Refleksi: Refleksi Untuk Pendidikan. (Jakarta: Rajawali, 2014),  

h. 129. 
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1) Menghormati orang yang lebih tua. 

2) Memberi salam saat bertemu dengan pendidik. 

3) Tidak berkata kotor dan kasar 

4) Tidak ribut ketika pendidik menjelaskan 

Terdapat beberapa cara untuk dapat mengajari anak menjadi lebih sopan 

santun terhadap orang lain, yaitu:  

1) Beri kesempatan pada anak untuk mengungkapkan masalahnya.  

2) Tidak memaksa anak meminta maaf.  

3) Tumbuhkan empati pada anak.  

4) Berikan dorongan.  

5) Kenalkan aneka cara meminta maaf.  

6) Beri toleransi waktu45 

d. Saling tolong menolong (Ta‘awun) 

Secara sederhana, menurut Bahasa, ta’awun adalah saling menolong. 

Menurut istilah, ta‘awun adalah sikap dan praktik membantu sesama. Suatu 

masyarakat akan nyaman dan sejahtera, jika dalam kehidupan masyarakatnya 

tertanam sikapp ta‘awun/tolong menolong dan salig membantu satu sama lain. 

Dalam firman Allah swt. QS. al-Ma‘idah/ 5: 2. 

َ شَدِيْدُ الْعِقَابِ   ََۗ انِه اللَّه ثمِْ وَالْعدُْوَانِِۖ وَاتهقوُا اللَّه  وَلَۡ تعََاوَنوُْا عَلَى الِْۡ

Terjemahannya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-harinya. Kebutuhan itu baik yang sifatnya material maupun 

non material. Orang kaya membantu yang miskin dalam hal materi dan harta, 

 

45 Damayanti, M. & Iskandar, Asuhan Keperawatan Jiwa (Bandung: Refika Aditama 2012), 

h. 104. 



32 
 

 
 

sementara orang miskin membantu yang kaya dalam hal tenaga dan jasa. Saling 

menolong bukan hanya dalam bidang materi, terapi dalam berbagai hal, diantaranya 

tenaga, ilmu, dan nasihat. 

Saling menolong hanya boleh dilakukan dalam kebaikan. Allah swt. 

melarang tolong menolong dalam kejahatan misalnya menolong tema berdusta pada 

orang tuanya, membantu teman menyontek ketika ulangan, membantu mencuri dan 

sebagainya.  

Sikap saling menolong bisa dibiasakan mulai dari hal-hal yang kecil. Di 

sekolah, ketika teman memerlukan bantuan harus kita tolong. Ketika teman kita 

memerlukan alat tulis maka kita harus membantunya. Jika ada teman yang sakit dan 

membuntuhkan kita harus membantunya. Menjadikan tolong menolong sebagai 

kebiasaan memang tidak mudah. Untuk membiasakan tolong menolong kita dapat 

memulai dari: 

1) Memulainya dari hal-hal kecil  

2) Memupuk rasa peduli terhadap orang lain atau lingkungan sekitar 

3) Belajar ikhlas dalam setiap perbuatan yang dilakukan 

4) Mengingat semua kebaikan (karunia) Allah swt. kepada kita (sebagai 

bentuk pertolongan Allah swt. kepada manusia) 

5) Berdoa kepada Allah swt. untuk membimbing diri kita menjadi 

seseorang yang gemar menolong. 

e. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

Doa berarti permohonan. Untuk tercapainya sesuatu yang diinginkan, kita 

harus berdoa disamping berikhtiar. Allah mencintai orang yang berdoa. Doa 

merupakan bentuk ibadah yang khas. Doa hanya kepada Allah secara langsung 

tanpa perantara. Doa merupakan bagian dari kehidupan orang-orang yang beriman. 

al-Qur’an maupun hadis sangat menganjurkan kita berdoa. Doa yang paling baik 
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adalah doa yang dilakukan dalam rangka memenuhi seruan serta terbinanya iman 

kepada Allah.46 

Doa merupakan buah dari pengalaman spiritual ilmiah dan menjadi satu 

kajian yang berkaitan dengan otentisitas wahyu dan tuhan. Doa merupakan seruan, 

permintaan, permohonan, pertolongan, dan ibadah kepada Allah swt supaya 

terhindar dari mara bahaya dan mendapatkan manfaat dari do’a yang dipanjatkan.47 

ُ لَكمُْْۚ وَاِ  ا اذِاَ قِيْلَ لَكمُْ تفََسهحُوْا فىِ الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللَّه ُ يٰٰٓايَُّهَا الهذِيْنَ اٰمَنُوْٰٓ ذاَ قِيْلَ انْشزُُوْا فَانْشزُُوْا يرَْفَعِ اللَّه

ُ بِمَا تعَْمَلوُْنَ خَبِيْر  الهذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكمُْْۙ وَالهذِيْنَ  اوُْتوُا الْعِلْمَ درََجٰتٍَۗ وَاللَّه  

Terjemahnnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) 

berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 

Dalam Islam, doa dipahami dalam tiga fungsi, yakni sebagai ungkapan 

syukur, sebagai ungkapan penyesalan, yaitu pengakuan atas penyimpangan dari 

ketentuan Tuhan, dan sebagai permohonan, yaitu harapan akan terpenuhinya 

kebutuhan dan dilengkapinya kekurangan dalam rangka mengabdi kepada Tuhan.48 

Dicatat oleh Rohmat Mulyana dalam bukunya yang berjudul 

Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, bahwa berdo’a di awal dan akhir jam 

pelajaran tujuanya adalah agar guru, peserta didik memperoleh ketenangan dan 

dibukakan oleh Allah swt. mata hatinya dan dilapangkan dadanya dalam memberi 

dan menerima ilmu pengetahuan.49 

 

46 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 

h. 137-138. 

47 Rifyal Ka’bah, Dzikir dan Doa dalam Al-Qur’an (Jakarta: Pramadina, 2001), h. 30. 

48 Dadang Ahmad Fajar, Epistemologi Doa meluruskan, memahami dan mengamalkan 

(Bandung: Nuansa Cendekia, 2011), h. 40. 

49 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 218. 
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B. Pembentukan Perilaku Keagamaan 

Pembentukan artinya proses, cara atau perbuatan membentuk. Dalam hal ini 

bertujuan untuk membentuk sesuatu menjadi suatu bentuk tertentu, yang berkaitan 

dengan membimbing, mengarahkan, menuntun, mendidik watak, pikiran, dan 

kepribadian seseorang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian besar perilaku 

manusia yaitu perilaku yang dibentuk, dapat dikendalikan dan dipelajari sebagai 

upaya dari proses belajar yang disebut dengan perilaku non-refleksif.  Kemudian 

ada juga perilaku yang terjadi secara spontan atau perilaku dengan sendirinya tanpa 

melalui syaraf otak sebagai pusat kesadaran atau disebut dengan perilaku refleksif 

(spontan). Pembentukan adalah usaha yang telah terwujud sebagai hasil tindakan. 

Karakter merupakan ciri atau karakteristik dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan bawaan dari kecil atau yang diterima dari lingkungannya.50 

Perilaku seseorang berkembang berdasarkan potensi yang dibawa sejak 

lahir dan hasil hubungan atau interaksi dengan lingkungannya. Perilaku yang kuat 

biasanya dibentuk oleh penanaman nilai yang menekankan tentang baik dan buruk. 

Nilai ini dibangun melalui penghayatan dan pengalaman, menumbuhkan rasa ingin 

tahu dan bukan menyibukkan diri dengan pengetahuan.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa memang 

dalam proses pembentukan perilaku seseorang khususnya anak harus dilakukan 

dngan memberikan penanaman nilai tentang hal yang baik dan buruk sehingga dari 

penanaman tersebut peserta didik mampu menghayati dan mengetahui sesuatu yang 

baik ataupun yang kurang baik berdasarkan dari pengalamannya. Dalam 

pembentukan perilaku ini juga diharapkan, peserta didik memiliki sikap dan 

perilaku yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. 

 

50 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: bumi aksara, 2006) h. 1 
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Dalam pembentukan perilaku keagamaan, ada beberapa pendekatan yang 

bisa dilakukan, seperti pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, dan 

pendekatan keteladanan. 

1. Pendekatan pengalaman 

Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman keagamaan peserta 

didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan.51 Memberikan pengalaman 

kepada peserta didik akan memudahkan mereka untuk memahami dan menyerap 

tentang nilai-nilai keagamaan yang diajarkan kepadanya. Dengan memberikan 

pengalaman keagamaan kepada peserta didik, maka peserta didik akan memiliki 

pengalaman dan kesan tersendiri mengenai nilai-nilai keagamaan yang diajarkan 

kepadanya, baik pengalaman tersebut ia peroleh secara individu maupun secara 

berkelompok. Ramayulis dalam bukunya Metodologi Pendidikan Agama Islam 

mengemukakan bahwa: Adanya nilai-nilai yang diyakini, dihayati, dirasakan, 

berdasarkan pengalaman, nantinya akan menimbulkan adanya kecenderungan, 

masa senang, dan masa suka terhadap agama akhirnya tercipta tingkah laku 

keagamaan itu sendiri didorong oleh suatu sikap keagamaan yang ada pada diri 

seseorang.52 Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa penanaman 

nilai-nilai keagamaan yang dilakukan dengan pemberian pengalaman akan 

memberikan kecenderungan-kecenderungan kepada diri peserta didik dan akan 

tertanam lebih kuat di dalam ingatannya, sehingga mereka lebih mudah untuk 

mengerti dan memahami. Adapun beberapa metode yang dapat dilakukan oleh 

pendidik untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik yaitu dengan metode 

eksperimen, latihan, sosio drama dan bermain peran, serta pemberian tugas. 

 

51 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 123-124. 

52 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 156. 
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Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa untuk memberikan pengalaman 

keagamaan kepada peserta didik juga bisa menggunakan metode yang lain. 

2. Pendekatan Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis 

tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi.53 

Pembiasaan ialah sebuah cara yang bisa dilakukan untuk melatih kebiasaan 

anakanak dalam berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama 

Islam.54 

Dalam metode pengajaran pendidikan agama Islam, pembiasaan merupakan 

suatu cara yang dilakukan untuk membiasakan peserta didik berpikir, bersikap, dan 

bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.55 Kemudian, inti dari 

pembiasaan ini adalah berupa kegiatan pengulangan yang akan semakin nyata 

manfaatnya apabila didasarkan kepada pengalaman peserta didik.56 

Contoh pembiasaan yang perlu dilakukan oleh pendidik dalam membentuk 

perilaku keagamaan peserta didik dengan memberikan contoh yang baik, selalu 

mengajak peserta didik untuk melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya dengan 

mengajak mereka untuk selalu mengikuti kegiatan shalat berjamaah, membantu 

teman yang kesusahan, rajin bersedekah, membiasakan mereka untuk menghormati 

sesamanya dan orang yang lebih tua dari mereka. 

Jika hal-hal kecil itu dibiasakan, maka bukan tidak mungkin untuk peserta 

didik bisa memahami dan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu secara terusmenerus, 

meski tidak diingatkan lagi. Sebab, kegiatan yang sudah dilakukan secara berulang 

 

53 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 125. 

54 Halid Hanafi, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), h. 198 

55 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), h. 110. 

56 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoretis-Filosofis & Aplikatif-Normatif (Cet. 

II; Jakarta: Amzah, 2016), h. 143. 
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akan lebih mudah untuk diingat dan disimpan dalam memori peserta didik. Adapun 

untuk melatih kebiasaan-kebiasaan tersebut, ada beberapa metode yang bisa 

dipertimbangkan untuk dipilih dan digunakan oleh seorang pendidik, seperti 

metode latihan, resitasi, demonstrasi, dan percobaan. Menanamkan kebiasaan yang 

baik pada anak-anak merupakan hal yang sangat penting. Namun, untuk melatih 

kebiasaan tersebut, dibutuhkan waktu yang panjang, latihan yang sering, dan juga 

kesabaran yang ekstra agar peserta didik terbiasa untuk melakukannya dengan baik. 

3. Pendekatan Keteladanan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan mengenai makna kata 

“keteladanan” yaitu kata dasar dari “teladan” artinya perbuatan yang pantas 

menjadi contoh atau ditiru.57 Secara etimologi setiap kata bahasa arab yang 

terbentuk dari ketiga huruf tersebut memiliki persamaan yaitu perbaikan. Ibn 

Zakaria mendefinisikan bahwa “uswah” berarti “qudwah” artinya ikutan, mengikuti 

dan yang diikitu. Dengan demikian keteladanan adalah perbuatan atau hal yang 

dapat dicontoh oleh seseorang dari orang lain.58 

Orang tua dan pendidik yang biasa memberikan keteladanan mengenai 

prilaku baik, maka biasanya akan ditiru oleh anaknya dan muridnya dalam 

mengembangkan pola prilaku mereka. Imam Al- Ghazali mengibaratkan bahwa 

orang tua itu seperti cermin bagi anak-anaknya. Artinya bahwa prilaku orang tua 

itu biasanya ditiru oleh anak-anaknya karena dalam diri anak kecenderungan suka 

meniru.59 

Disini pendidik sebagai teladan bagi peserta didiknya dalam lingkungan 

sekolah disamping orang tua di rumah. pendidik hendaknya menjaga dengan baik 

 

57 Imam Taufik, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: Ganeca Exact, 2010), h. 1039. 

58 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Jakarta Pers, 

2002), h. 117. 

59 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf Jalan Menuju Revolusi Spiritual (Yogyakarta: Kreasi 

Wacana, 2001), h. 112. 
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perbuatan maupun ucapan sehingga naluri peserta didik yang suka meniru dan 

mencontoh dengan sendirinya akan turut mengerjakan apa yang disandarkan baik 

itu orang maupun pendidik.60 

Adapun jenis-jenis metode keteladanan perspektif Al Qur’an, yang di dalam 

Al Qur’an disebut dengan uswatun khasanah. Yang mempunyai arti mencontoh, 

meniru dan mengikuti perilaku Rasulullah dan para sahabatnya. Diantaranya yaitu: 

a. Keteladanan berbuat jujur dan tidak suka berbohong. Kejujuran merupakan 

sumber kebenaran yang memberikan kedudukan mulia di masyarakat dan dapat 

diteladani oleh peserta didik dimana saja, tetapi sebaliknya apabila pendidik 

sering berbuat tidak jujur maka pendidik menjadi sumber utama dalam 

menghancurkan masa depan peserta didik. Kejujuran dalam berbicara harus 

selalu dijaga saat menghibur atau sedang menceritakan kisah tertentu kepada 

anak. 

b. Keteladanan dalam beribadah. Pendidik harus menunjukkan konsistensi dalam 

praktik ibadah mereka. Ini mencakup menjalankan shalat, membiasakan anak 

berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Pendidik bisa terlibat dalam kegiatan 

keagamaan di sekolah. Ini menunjukkan komitmen mereka pada praktik agama 

dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa. Sebagaimana dalam 

firman Allah QS Luqman/31: 17, yang berbunyi: 

لٰوةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عنَِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلٰى مَآٰ اصََابكَََۗ انِه ذٰلِكَ   يٰبنُيَه اقَمِِ الصه

 مِنْ عَزْمِ الْۡمُُوْرِ 

Terjemahnya: 

Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang 

makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara 

 

60 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 87. 
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yang penting.61 

Disamping itu Ibnu Katsir menjelaskan tentang perintah mendirikan shalat yang 

diibrahkan dalam Luqman mendidik anaknya sekaligus Luqman menganjurkan 

kepada anaknya untuk selalu bersikap sabar dalam melaksanakan perintah Alah 

swt.62 

c. Keteladanan dalam tawadhu. Bahwa bersikap rendah hati pada orang lain adalah 

memiliki rasa hormat kepada orang lain dengan ikhlas. Seperti halnya 

memberlakukan orang lain dengan rasa hormat, menghargai pembicaraan orang 

lain, menjaga perasaan orang lain, tidak merendahkan orang lain dihadapan 

banyak orang dan bisa menempatkan dengan baik perilakunya pada setiap orang. 

Sebagaimana yang Rasulullah pratikkan dalam kehidupan seharihari semasa 

Rasulullah masih hidup. Rasulullah tidak memiliki sifat pemarah kepada orang-

orang yang menghina, namun beliau tetap menghormatinya dan tidak marah. 

Tidak lupa memberi salam dahulu pada saat bertemu dengan para sahabat. 

Akhlak yang ada pada diri Rasulullah tersebut merupakan suri tauladan bagi 

umat muslim.63 Salah satu contoh nyatanya seorang pendidik dapat mengajarkan 

sikap tawadhu pada diri anak didik, seperti pendidik mengajarkan anak untuk 

selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan siapapun, mengajarkan anak 

untuk bersalaman kepada orang yang lebih tua baik itu orangtua maupun 

pendidik. Namun sebelum seorang pendidik mengajarkan pada anak didiknya, 

alangkah baiknya pendidik lebih dahulu mengerjakannya. Oleh karena itu, 

seorang pendidik harus bisa mempengaruhi anak didiknya untuk meniru hal-hal 

 

61 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba Internasional,    

2018). 

62 Abil fida Isma‟il bin katsir Addamasyqiy, Tafsir Al-Qur‟anul Adhim Ibnu Katsir, 

(Singapura: kutanahazu pinag, tt), h. 446 

63 Taklimudin dan Febri Saputra, Metode Keteladanan Pendidikan Islam dalam Perspektif Al 

Qur’an, Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, 1 (2018), h. 16. 
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yang baik pada diri seorang pendidik, baik itu dari perkataan, perbuatan, tingkah 

lakunya. 

d. Keteladanan disiplin dalam menjalankan tugas. Keteladanan disiplin 

menjalankan tugas tidak hanya dilakukan dalam proses pembelajaran, tetapi 

bagaimana pendidik merancang proses pembelajaran yang di dalamnya memuat 

pembinaan karakter, sehingga dapat menghasilkan peserta didik berakhlak 

mulia. Misalnya hadir sebelum jam masuk kelas, proses pembelajaran berjalan 

sesuai alokasi waktu dan menjalankan shalat tepat waktu. 

e. Keteladanan bersikap mandiri dan bekerja keras. Mandiri dan kerja keras 

merupakan dua sikap yang saling berkaitan. Dimana mandiri berarti tidak mudah 

bergantung dengan orang lain sedangkan kerja keras berarti selalu berusaha 

apabila mengalami kegagalan. Melalui penanaman sikap bekerja keras, otomatis 

secara perlahan sikap mandiri anak akan tumbuh dengan sendirinya. 

 Adapun kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan metode 

keteladanan, sebagai berikut: 

a. Kelebihan metode keteladanan 

1) Akan memudahkan peserta didik dalam menerapkan ilmu yang 

dipelajarinya di sekolah 

2) Akan memudahkan pendidik dalam mengevaluasi hasil belajarnya 

3) Bila keteladanan dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat baik 

maka akan tercipta situasi yang baik 

4) Tercipta hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik 

5) Secara tidak langsung pendidik menerapkan ilmu yang di ajarkannya 

6) Mendorong  pendidik untuk selalu berbuat baik karena akan dicontoh oleh 

peserta didik 

 



41 
 

 
 

b. Kekurangan metode keteladanan 

1) Jika figur yang mereka contoh tidak baik, maka mereka cenderung untuk 

mengikuti yang tidak baik 

2) Jika teori tanpa praktek akan menimbulkan verbalisme.64 

C. Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Pendidik adalah sosok yang menjadi teladan, baik dari segi pengetahuan 

maupun kepribadian bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus 

berhati-hati dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Tutur kata dan tingkah laku 

yang tidak tepat pada tempatnya akan berakibat buruk pada tumbuh kembang 

peserta didik. Karena mereka dapat meniru tutur kata dan tingkah laku pendidik 

tanpa memperhitungkan benar atau salah.65 

Pendidik dikenal dengan al-mu’alim dalam bahasa Arab, yang bertugas 

memberikan ilmu. Namun, pada dinamika selanjutnya definisi pendidik 

berkembang secara luas. Pendidik disebut pendidik profesional karena pendidik itu 

telah menjadi peran pengganti orang tua di sekolah untuk mendidik anak.66 

Salah satu unsur penting dari proses kependidikan adalah pendidik. Di 

pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya 

mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Hal ini 

disebabkan pendidikan merupakan cultural transition yang bersifat dinamis ke arah 

suatu perubahan secara kontiniu, sebagai sarana vital bagi membangun kebudayaan 

dan peradaban umat manusia. Dalam hal ini, pendidik bertanggung jawab 

 

64 Armei Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: CIputat Pers, 

2002), h.123. 

65 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya Secara Terpadu 

Dilingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi & Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), h. 134. 

66 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi Dan 

Kompetensi Guru (Yogyakarta: Ar – ruzz Media, 2014), h. 23. 
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memenuhi kebutuhan peserta didik, baik spiritual, intelektual, moral, estetika 

maupun kebutuhan pisik peserta didik.67 

Pendidik dalam Islam menurut Ahmad Tafsir seperti yang dikutip oleh Toto 

Suharto menyatakan bahwa, “pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Mereka harus dapat 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik kognitif, afektif 

maupun potensi psikomotor. Potensi-potensi ini sedemikian rupa dikembangkan 

secara seimbang sampai mencapai tingkat yang optimal berdasarkan ajaran 

Islam”.68 

Menurut Samsul Nizar, “pendidik dalam perspektif Islam ialah orang yang 

bertanggungjawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik 

agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas 

kemanusiaannya (baik sebagai khalifah fi al-ardh maupun ‘abd) sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam.69 

Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan peserta 

didik, untuk itulah pendidik dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha 

membimbing dan menerima peserta didik agar dimasa mendatang menjadi orang 

yang berguna bagi nusa dan bangsa.70 

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru (pendidik) 

adalah orang dewasa yang bekerja dalam bidang pendidikan, yang memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik anak didiknya terhadap perkembangan seluruh 

potensi anak didik menuju kedewasaan sehingga tergambarlah tingkah lakunya 

 

67 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 41. 

68 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 114. 

69 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 42. 

70 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers: 2014) 

h. 12. 
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dalam kehidupan sehari-hari sehingga memiliki kemampuan dalam menghadapi 

kehidupan dunia dan memiliki bekal untuk akhiratnya kelak. 

Di Indonesia pendidik disebut juga guru yaitu “orang yang digurui dan 

ditiru”. Menurut Hadari Nawawi guru adalah orang-orang yang kerjanya mengajar 

atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Lebih khususnya diartikan 

orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang ikut 

bertanggung jawab dalam membentuk dan membimbing anak-anak mencapai 

kedewasaan. masing-masing, baik kedewasaan jasmani maupun rohani.5 Menurut 

Ametembun yang dikutip oleh Akmal Hawi menjelaskan bahwa, guru adalah semua 

orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik 

secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.71 

Dari pengertian ini guru dalam melaksanakan pendidikan baik di 

lingkungan formal maupun non formal dituntut untuk mendidik dan mengajar. 

Karena keduanya mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan ideal pendidikan. Mengajar lebih cenderung mendidik anak 

didik menjadi orang yang pandai tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi jiwa dan 

watak anak didik tidak dibangun dan dibina, sehingga di sini mendidiklah yang 

berperan untuk membentuk jiwa dan watak anak didik dengan kata lain mendidik 

adalah kegiatan transfer of values, memindahkan sejumlah nilai kepada anak didik72 

Makna guru atau pendidik pada prinsipnya tidak hanya mereka yang 

mempunyai kualifikasi keguruan secara formal yang diperoleh dari bangku sekolah 

perguruan tinggi, melainkan yang terpenting adalah mereka yang mempunyai 

kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai dalam aspek 

kognitif afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif menjadikan peserta didik cerdas 

 

71 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 9 

72 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 9. 
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intelektualnya, aspek afektif menjadikan peserta didik mempunyai sikap dan 

perilaku yang sopan, dan aspek psikomotorik menjadikan peserta didik terampil 

dalam melaksanakan aktivitas secara efektif dan efisien, serta tepat guna.73 

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas bahwa pendidik sebagai yang 

ditiru dan digugu. Pendidik adalah salah satu yang dapat memberikan respon positif 

bagi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Guru/pendidik adalah orang 

memiliki tugas untuk mendidik dan membimbing peserta didik dengan ilmu yang 

baik. Pendidik selain sebagai pendidik dan pembimbing juga memiliki tanggung 

jawab atas perkembangan peserta didik. Oleh karena itu sebagai guru di samping 

mengajarkan ilmu akademik pendidik juga mencontohkan teladan yang baik agar 

dapat menjadi panutan dan .dapat membantu membangun pembentukan karakter 

bagi peserta didik. 

Pengertian pendidikan agama Islam menurut Muhaimin adalah upaya 

mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi 

pandangan dan sikap hidup seseorang. Dari aktifitas mendidikan agama Islam itu 

bertujuan untuk membantu seseorang atau sekelompok anak didik dalam 

menanamkan dan atau menumbuh kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya 

untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya.74 

Tujuan Pendidikan Agama Islam menurut Harun Nasution adalah untuk 

membentuk manusia takwa, yaitu manusia yang patuh kepada Allah dalam 

menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni 

pembinaan akhlakul karimah, meski mata pelajaran agama tidak diganti dengan 

pelajaran akhlak dan etika.75 Tujuan pendidikan agama Islam haruslah sesuai 

 

73 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: Rasail Media Group, 2007), h.3. 

74 Mahmudi, “Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, 

dan Materi”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 92. 

75 Mahmudi, “Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, 

dan Materi”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 92. 
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dengan nilai-nilai ajaran pendidikan agama Islam, yait untuk menjadikan manusia 

memenuhi tugas kekhalifahannya sebagaimana tujuan diciptakannya manusia.76 

Sedangkan pengertian guru pendidikan agama Islam adalah pendidikan 

profesional yang memiliki tugas memberi pemahaman materi agama Islam kepada 

peserta didik dan masyarakat.77 Dalam Islam, tugas seorang pendidik dipandang 

sebagai sesuatu yang sangat mulia, khususnya guru Pendidikan Agama Islam yang 

dipercaya oleh masyarakat mampu mendidik anak didiknya agar menjadi orang 

yang berkepribadian mulia. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, 

maka tugas dan tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam lebih berat. Lebih 

berat lagi mengemban tanggung jawab moral. Sebab tanggung jawab guru 

Pendidikan Agama Islam tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga di luar 

sekolah. Hal ini menuntut guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah laku serta 

perbuatan anak didiknya, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menurut 

Ahmad D Marimba yang dikutip oleh Samsul Nizar mengatakan bahwa, tugas 

pendidik dalam pendidikan Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan 

atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi 

berlangsungnya proses kependidikan, menambah dan mengembangkan 

pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta 

senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan atau kekurangannya.78 

2. Kriteria-kriteria Keteladanan Guru 

Metode keteladanan sebagai metode yang digunakan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan melalui pemberian contoh keteladanan yang baik dan patut untuk ditiru 

untuk anak didik supaya mereka dapat berkembang baik fisik, mental, dan memiliki 

 

76 Ade Imelda Frimayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. II, 2017, h. 240. 

77 M. Saekan Muchith, “Guru Pai yang Profesional”, Jurnal Quality, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 

225. 

78 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 44. 
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perilaku dan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Keteladanan tidak bisa 

lepas dalam dunia pendidikan, karena memberikan kontribusi yang sangat besar 

baik itu dalam pendidikan ibadah, agama, akhlak, dan lain-lain. Sungguh tercela 

bagi seorang pendidik mengajarkan hal kebaikan kepada anak didiknya, sedangkan 

dia sendiri tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini 

beberapa kriteria-kriteria keteladanan pendidik antara lain: 

a) Bersikap adil terhadap semua anak didik 

Seorang pendidik harus mampu memperlakukan anak didik tanpa membedakan 

satu sama lain, karena anak didik dapat mengetahui dengan cepat terhadap 

perlakuan yang tidak adil. Dengan begitu seorang pendidik harus terbiasa untuk 

memperhatikan semua anak didiknya, tidak boleh ada rasa pilih kasih, seperti 

pendidik lebih memberikan perhatian kepada anak yang lebih pandai. Hal demikian 

merupakan sikap yang tidak adil terhadap anak didik lainnya. Sikap pendidik 

tersebut dapat menimbulkan kecemburuan dan kesedihan antar anak didik. 

b) Bersikap sabar 

Sikap sabar penting untuk selalu ditamankan pada diri seorang pendidik, 

karena profesi pendidik dalam mendidik anak tidak dapat ditunjukan dan tidak 

dapat dilihat hasilnya secara langsung di dalam memberikan uswah. Akan tetapi 

hasil guru dalam memberikan didikan dapat dilihat di kemudian. Seorang pendidik 

juga harus sabar dalam menghadapi watak yang berbedabeda dari setiap anak 

didiknya, maka tentu saja setiap anak pasti mempunyai kemauan yang berbeda pula. 

Oleh karena itu, sikap sabar sangat penting dan harus selalu ditanamkan pada diri 

seorang pendidik dalam mendidik, mengajar dan membimbing anak. 

c) Bersifat kasih sayang 

Sebagai seorang pendidik sifat terpenting yang harus dimiliki oleh pendidik 

adalah kasih sayang terhadap anak didiknya. Ketika anak didik merasa 
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diperlakukan dengan kasih sayang oleh gurunya, maka mereka akan merasa tenang, 

percaya diri dan tenteram bersanding dengan gurunya. Untuk itu seorang pendidik 

harus menghindarikan diri dari menggunakan kekerasan, kekejaman dalam 

memperhalus tingkah laku anak didik. 

d) Sikap berwibawa 

Sebagai seorang pendidik harus memiliki sikap kewibawaan, maksudnya 

adalah apa yang dituturkan oleh pendidik baik itu berupa perintah, larangan maupun 

nasihat yang diberikan kepada anak didik dilaksanakan dan dipatuhi, dengan begitu 

semua anak didik memiliki rasa hormat dan segan kepada pendidik. Sikap 

kewibawaan yang dimiliki pendidik bukan semata-mata untuk ditakuti oleh anak 

didik namun untuk menjaga kehormatan seorang pendidik. 

e) Menjauhkan diri dari perbuatan tercela 

Hal yang sangat penting untuk dijaga oleh seorang pendidik adalah perilaku 

dan perbuatannya, mengingat bahwa pendidik adalah orang yang digugu dan ditiru, 

maksudnya pendidik itu sebagai panutan dan teladan bagi anak didiknya, maka 

seorang pendidik harus senantiasa menjadi teladan yang baik. 

f) Memiliki pengetahuan dan keterampilan 

Sebagai seorang pendidik harus membekali diri dengan berbagai ilmu 

pengetahuan disertai keterampilan keguruan. Pengetahuan, sikap, keterampilan 

keguruan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang akan diberikan kepada anak 

didik, sehingga mampu membawa perubahan pada perilaku anak didik. 

g) Mendidik dan membimbing 

Sebagai seorang pendidik tidak hanya menjadi pendidik namun sekaligus 

pembimbing. Sebagai seorang pendidik pendidik harus berlaku membimbing, 

maksudnya menuntun sesuai dengan ajaran yang baik dan mengarahkan 

perkembangan anak didik, termasuk dalam memecahkan permasalahan atau 
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kesulitan yang dihadapi oleh anak didik.79 

D. Faktor - faktor yang Pendukung, Penghambat dan Solusi Pembentukan 

Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagaman merupakan bagian dari keagamaan seseorang, maka 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan pun tidak lepas dari faktor 

keagamaan. Perilaku keagamaan terbentuk dan dipengaruhi oleh dua faktor, dimana 

kedua faktor ini bisa menciptakan kepribadian dan perilaku keagamaan seseorang. 

Kedua faktor tersebut adalah faktor intern dan faktor ekstren. 

1. Faktor Intern 

Faktor dalam diri seseorang yang berpengaruh dalam pembentukan perilaku 

keagamaan antara lain: 

a) Faktor hereditas 

Jiwa keagamaan yang dimiliki seseorang bukan secara langsung merupakan 

sifat bawaan secara turun temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur 

kejiwaan lainnya yang meliputi kognitif, afektif, dan konatif.  

b) Tingkat usia 

Hubungan antara tingkatan usia dengan perkembangan jiwa keagamaan 

seseorang tidak dapat dipungkiri begitu saja. Berbagai penelitian psikologi agama 

menunjukkan adanya hubungan antara usia dengan keagamaan seseorang. Hal ini 

dapat dilihat jelas melalui adanya bermacam-macam cara pembagian umur 

pertumbuhan keagamaan seseorang berdasarkan tingkat usianya yang dibuat oleh 

para ahli jiwa di dalam buku psikologi agama. 

c) Kepribadian  

Kepribadian bisa menunjukkan identitas seseorang dengan sedikit 

banyaknya menampilkan ciri khas dari individu lain ketika adanya interaksi. 

 

79 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), h. 95-97. 
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Dengan adanya perbedaan kepribadian antara individu lain dengan individu lainnya 

dinilai memiliki pengaruh perkembangan aspek-aspek kejiwaan dalam membentuk 

keagamaan seseorang. 

d) Kondisi kejiwaan 

Berbagai pendekatan psikologi kepribadian mengatakan bahwasanya 

kondisi kejiwaan seseorang mempunyai kaitan yang erat dengan kepribadian. 

2. Faktor eksternal 

a) Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi seorang anak. 

Kehidupan keluarga juga menjadi fase awal dari proses pembentukan jiwa 

keagamaannya, karena keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam 

meletakkan dasar perkembangan jiwa keagamaan. Pengaruh kedua orang tua 

terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam pandangan islam telah 

disadari sejak lama. Oleh karena itu kedua orangtua mempunyai tanggung jawab 

terhadap perkembangan anak. 

b) Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan lingkungan pembelajaran yang diatur sesuai dengan 

kurikulum. Sehingga dengan sistem tersebut anak akan memperoleh pengetahuaan 

yang bertingkat secara terus menerus. Dalam pengetahuan agama dalam sekolah,  

anak diajarkan tentang Al-Qur’an hadits, fiqih sejarah Islam, aqidah dan akhlak 

yang semuanya terangkut dalam pendidikan agama Islam.80 Sekolah merupakan 

suatu lembaga resmi yang di dalamnya terdapat pendidikan formal dengan program 

yang sistematik dengan melaksanakan bimbingan pengajaran dan latihan kepada 

muridnya, agar mereka bisa berkembang dengan optimal sesuai dengan potensi 

mereka, secara keseluruhan baik menyangkut tentang psikis (intelektual dan 

 

80 Fakhriza, Fakhriza, Perilaku Keagamaan Anak, Jurnal pembentukan Perilaku Keagaman 

(Portal Jejak Pendidikan 2017), h. 2-3. 
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emosional), fisik, sosial maupun moral spiritual. Lembaga pendidikan dan lembaga 

agama sebagai suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap 

dikarenakan keduanya meletakan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri 

individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah Antara satu yang boleh 

dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat 

keagamaan serta ajaran-ajaranya.81 

 Dengan demikian, sekolah merupakan lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kepribadian peserta didik dalam memperoleh pengetahuan yang 

diatur sesuai dengan tujuan kurikulum yang ingin dicapai. bimbingan pengajaran 

dan latihan kepada peserta didiknya, agar mereka bisa berkembang dengan optimal 

sesuai dengan potensi mereka, secara keseluruhan baik menyangkut tentang psikis, 

fisik, sosial maupun moral spiritual. 

c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan 

berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan anak.82 Masyarakat 

merupakan tempat yang paling sering menjadi tempat untuk bersosialisasi oleh 

seorang anak setelah keluarga dan lingkungan sekolah. Bermasyarakat memiliki 

suatu tatanan yang terkondisi atau menyesuaikan sikap dan tingkah laku seseorang. 

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa lingkungan masyarakat 

terkadang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa keagamaan serta 

perilaku keagamaan seseorang. 

  

 

81 Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Yogyakarta: Universitas Gaja Madah, 1978), h 5. 

82 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 83-85. 
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E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan, kemudian selanjutnya akan 

dianalisis secara kritis. 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELTIAN 

 

A. Etika Penelitian 

Menurut Sazali dalam Ahmad Fauzi, dkk, adalah sudut pandang atau 

ketentuan baik, buruk, benar atau salah dalam kegiatan penelitian, maka dilakukan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Beneficence (kemurahan hati) 

Benefience atau kemurahan hati adalah upaya peneliti untuk menjalankan 

kewajiban moral melindungi informan penelitian dengan cara hal yang baik 

dan tidak membahayakan orang lain. 

2. Autonomy (hak sepenuhnya) 

Prinsip ini mengungkapkan hak partissipan secara hakiki untuk memohon 

agar peneliti menyampaikan kebenaran. Pada penelitian ini peneliti 

memberikan penjelasan dan uraian kepada informan meliputi maksud dan 

tujuan peneliti dimana penjelasan yang peneliti sampaikan tidak ada 

kebohongan atau maksud dan tujuan yang jahat. Kuisioner yang dibagikan 

oleh peneliti disertai dengan lembar persetujuan (informed consent) dan 

tanda tangan untuk meminta kesediaan dan dalam melakukan pengisian 

kuisioner tidak ada pemaksaan yang dilakukan.83 

3. Anonymity (tanpa nama) 

Peneliti menjalankan kewajiban moral dalam suatu penelitian dengan cara 

menjaga privacy informan atau participant penelitian dengan cara 

memohon agar participant atau informan tidak mencantumkan nama pada 

lembar alat ukur pengumpulan data penelitian guna menjaga kerahasiaan 

 

83 Fauzy, Ahmad., Metode Penelitian (Banyumas: Pena Persada, 2022), h. 138. 
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informan atau partisipan 

4. Confidentiality (Menjaga rahasia) 

Setiap informan memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan 

termasuk haknya agar keputusannya dijaga keberhasilannya. Peneliti 

hendaknya menjaga kerahasiaan informan menuliskan komitmen 

confidentiality  pada lembar informed consent. Peneliti berkewajiban untuk 

melindungi informasi dan merahasiakan identitas informan dengan 

menuliskan identitas apapun pada laporan hasil dan publikasi hasil 

penelitian. 

5. Justice (Keadilan)  

Artinya bahwa seorang peneliti harus bersikap adil pada semua individu 

yang menjadi subjek penelitiannya, serta tidak memihak pada informan atau 

participant tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah persamaan perlakuan, 

memperhatikan kebutuhan individu, memberikan kesan adil bagi setiap 

individu, usaha individu untuk bekerjasama, kontribusi individu dalam 

penelitian dan kepatutan.84 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian mendalam yang menggunakan teknik pengumpulan data dari informan 

penelitian dalam setting-setting alamiah. Penelitian menafsirkan fenomena dalam 

pengertian yang dipahami informan. Para penelitian kualitatif memabangun 

gambaran yang kompleks dan holistik tentang masalah yang ditetliti dengan 

deskripsi yang detail dari perspektif informan.85 

 

84 Fauzy, Ahmad., Metode Penelitian (Banyumas: Pena Persada, 2022), h. 138. 

85 Masganti, Metode Penelitian Pendidikan Islam (Medan: IAIN PRESS, 2012) h. 158. 
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2. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di tingkatan 

Sekolah Dasar (SD). Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres Kampus IKIP Kota 

Makassar guna memperoleh data atau informasi. Peneliti mengambil lokasi tersebut 

karena peneliti tidak menemukan penelitian yang serupa yang dilakukan di sekolah 

tersebut. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan berarti cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang 

digunakan dalam memahami sesuatu.86 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sebagai berikut: 

1. Pendekatan fenomenologis, yaitu studi tentang pengetahuan yang berasal 

dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan 

mengalaminya secara sadar.87 Fenomenologi bermakna metode pemikiran 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan 

pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak 

berdasarkan apriori/prasangka dan tidak dogmatis. Penelitian 

fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialamidalam kesadaran individu, 

yang disebut sebagai intensionalitas. Intensionalitas, menggambarkan 

hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan obyek yang 

menjadi perhatianpada proses itu. 

2. Pendekatan pedagogis  

Pedagodis adalah praktek cara seseorang mengajar dan ilmu pengetahuan 

mengenai prinsip dan metode-metode membimbing dan mengawasi 

 

86 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet, IX; Jakarta: Rajagfindo Persada, 2004), h. 

28. 

87 Stephen W Littlejohn, Theoriesof Human Communication, 7th ed. (USA: Thomson 

Learning Academic Resource Center, 2002), h. 184. 
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pelajaran dan dengan satu perkataan yang disebut juga pendidikan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan pedagogis karena salah satu 

tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan metode keteladanan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam membentuk perilaku keagamaan peserta 

didik di SD Inpres Kampus IKIP. 

3. Pendekatan psikologis 

Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat 

keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama. Dalam pendekatan ini, yang 

menarik bagi peneliti adalah keadaan jiwa manusia dalam hubungannya 

dengan agama. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. 

Misalnya apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan baik tertulis maupun lisan. Sumber data dalam 

penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder.88 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan yang erat 

kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu guru PAI, Wali kelas dan 

peserta didik kelas 4, 5, 6 yang berkaitan dengan keteladanan pendidik 

dalam membentuk perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres 

Kampus IKIP. 

2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung dari 

informan yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, 

dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan 

 

88 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PT. Pustaka baru), h. 32. 



56 
 

 
 

penelitian.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengungkapkan atau menjaring informasi dari informan sesuai lingkup penelian. 

Dalam hal ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

1.  Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pendataan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada subjek penelitian.89 Observasi dalam hal ini yang 

dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipan dan non partisipan, yaitu peneliti 

terlibat langsung dan tidak terlibat langsung dengan aktivitas yakni shalat 

berjamaah. Dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat aktivitas seperti perilaku sopan santun peserta didik, bersedekah, saling 

tolong menolong. Adapun yang ingin didapatkan melalui observasi ini adalah 

mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang diterapkan di sekolah sebagai upaya 

dalam pembentukan perilaku keagamaan peserta didik, serta faktor pendukung dan 

penghambat, kemudian bagaimana perilaku keagamaan peserta didik yang ada di 

SD Inpres Kampus IKIP dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.  Dalam hal ini, 

peneliti mengamati perilaku peserta didik ketika berintraksi dengan guru, peserta 

didik dan teman sebayanya. Kemudian perilaku pesert didik dalam berintraksi 

dengan lingkungan sekolah, seperti sopan santun, suka menolong, disiplin, 

kebersihan, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan observasi peneliti 

mengumpulkan data tentang hasil dari pembentukan perilaku keagamaan siswa 

selama proses kegiatan berlangsung. Subjek yang diteliti yaitu pendidik dan peserta 

didik kelas 4, 5, dan 6. Objeknya adalah perilaku keagamaan. Observasi yang di 

lakukan peneliti adalah observasi partisipasi yaitu metode pengumpulan data yang 

 

89 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 31. 
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melibatkan pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok dalam situasi 

atau konteks tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana orang 

berinteraksi, berperilaku, dan berpartisipasi dalam suatu aktivitas atau lingkungan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali 

data secara lisan. Hal ini harus dilakukan secara mendalam agar mendapatkan data 

yang valid dan detail.90 Peneliti menggunakan wawancara mendalam kepada kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam dan peserta didik. 

Tujuan dari wawancara mendalam adalah untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih dalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi informan tentang topik 

tertentu.91 Pengumpulan data atau informasi dari informan secara langsung. Melalui 

wawancara peneliti mengumpulkan data terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SD 

Inpres Kampus IKIP sebagai usaha dalam pembentukan perilaku keagamaan 

peserta didik. 

3. Format Dokumentasi 

Sumber dokumentasi dapat berasal dari manusia non human resources 

melaui wawancara dan observasi. Ada pula sumber dokumentasi yang berasal dari 

bukan manusia non human resources berupa gambar, tulisan, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.92  

Teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi 

yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.93 

Peneliti mengumpulkan data-data yang telah ada seperti dokumen-dokumen serta 

 

90 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 33. 

91 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 81. 

92 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metedologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 146. 

93 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 85. 
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dokumentasi berupa foto pada saat penelitian berlangsung. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, Peneliti itu sendirilah yang menjadi instrumen 

utamanya yang kemudian akan ada pengembangan dari instrumen penelitiannya 

setelah fokus penelitian sudah jelas. Hal ini diharapkan agar dapat melengkapi data, 

dan data yang diperoleh saat observasi memiliki pembanding.94 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi, 

pedoman wawancara dan dokumentasi. 

1. Pedoman observasi, yaitu berupa lembaran berisi petunjuk dan gambaran 

mengenai pembentukan perilaku keagamaan peserta didik.  

2. Pedoman wawancara, yaitu berupa lembaran berisi pedoman pertanyaan 

seputar pembentukan perilaku keagamaan peserta didik.  

3. Format dokumentasi, yaitu berupa alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa gambar atau dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Tabel  3.1  Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

No. Pertanyaan 

penelitian 

Aspek yang 

diteliti 

Indikator Teknik Sumber 

Data 

1. Bagaimana 

perilaku 

keagamaan 

peserta didik di 

SD Inpres 

Kampus IKIP? 

Perilaku 

Keagamaan 

Peserta didik 

f. Disiplin 

dalam 

menjalankan 

shalat 

g. Bersedekah 

h. Sopan santun 

Wawancara 

Observasi 

 

Pendidik 

Peserta 

Didik 

 

94 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. III (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 103. 
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i. Saling tolong 

menolong 

(Ta’awun) 

j. Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

pembelajaran 

 

2. Bagaimana 

pembentukan 

perilaku 

keagamaan 

peserta didik di 

SD Inpres 

Kampus IKIP 

Kota Makassar? 

 

Pembentukan 

Perilaku 

Keagamaan 

d. Pendekatan 

pengalaman 

e. Pendekatan 

keteladanan 

f. Pendekatan 

pembiasaan 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Kepala 

sekolah 

Pendidik 

3. Apa faktor-

faktor 

pendukung, 

penghambat dan 

solusi 

pembentukan 

perilaku 

keagamaan 

peserta didik di 

- Faktor 

pendukung 

- Faktor 

penghambat 

 

- Faktor dalam 

diri sendiri 

- Faktor 

lingkungan 

- Solusi   

 

Wawancara 

Observasi 

Pendidik 
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SD Inpres 

Kampus IKIP? 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

Miles dan Huberman: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan dengan memilih data 

yang utama, fokus pada data-data yang penting, kemudian mencari tema dan 

polanya.95 Menurut Miles dan Huberman, reduksi kata merupakan bentuk analisis 

yang fokus untuk menajamkan, menggolongkan, memberi arahan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi data sampai bisa ditarik kesimpulan dan 

diverifikasi. 96 

Mereduksi data berarti peneliti memilah data yang ditemukan ketika berada 

di lapangan untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan dan dapat 

dijadikan sebagai data temuan yang peneliti sajikan untuk dianalisis sebelum 

menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Sehingga, pada proses ini peneliti 

memilah data yang didapatkan saat mengumpulkan data di lokasi penelitian, 

kemudian mengambil poin-poin penting yang sesuai dengan penelitian untuk 

menarik kesimpulan. 

2. Penyajian Data  

Setelah data yang ditemukan pada reduksi data, selanjutnya peneliti harus 

menyajikan data tersebut. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik, diagram, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka peneliti memperoleh 

data yang tersturktur, terorganisasi, dan berpola, sehingga hal tersebut 

 

95 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 134. 

96 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: Jejak 

Publisher, 2018), h. 103. 
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memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan memberikan tindakan 

berikutnya terhadap hasil temuan.97 

Dalam hal ini, dapat disajikan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami 

seperti membuat catatan mengenai poin-poin utama dari data yang diperoleh 

sehingga lebih mudah untuk memberikan tindakan lanjutan sebelum menarik 

kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pada proses penelitian di lapangan, terkadang kesimpulan dibuat oleh 

peneliti berdasarkan penemuan literatur dan terkadang juga berdasarkan dari data 

hasil pengamatan di lapangan, wawancara dengan narasumber, dan pengamatan 

terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan.98 Kesimpulan pada penelitian 

kualitatif memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sejak 

awal, namun bisa juga tidak menjawab karena masalah yang ada pada penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang jika peneliti telah berada 

di lapangan.99 Menarik kesimpulan adalah langkah akhir dan paling penting dalam 

menganalisis data kualitatif. 

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan data yang didapatkan 

saat melakukan pengamatan di lapangan. Selain itu, peneliti dapat menarik 

kesimpulan dari jawaban mengenai rumusan masalah yang telah ditentukan 

sebelumnya. Meskipun hasil bacaan dan jawaban dari rumusan masalah tersebut 

dapat berubah seiring dengan pengamatan yang dilakukan berada di lapangan. 

Sehingga kesimpulan yang diambil harus diuji kebenarannya agar hasil yang 

didapatkan bisa sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan 

 

97 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 137. 

98 Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 45. 

99 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 142. 
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H. Pengujian Keabsahan Data 

Adapun langkah untuk menguji keabsahan data yang diperoleh selama 

melaksanakan penelitian di SD Inpres Kampus IKIP adalah dengan triangulasi. 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sember, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.100 

1. Triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumber.  

2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.  

3. Triangulasi waktu, yaitu menguji kredibilitas data dengan melakukan 

pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu 

dan situasi yang berbeda. 

 

100 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 191. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perilaku Keagamaan Peserta Didik SD Inpres Kampus IKIP 

Perilaku keagamaan adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam hal 

beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt., dengan penuh keyakinan. 

Adapun contoh dari perilaku keagamaan yang menjadi objek utama peneliti 

adalah menghormati dan menjaga sopan santun kepada orang tua dan guru, 

menghormati dan saling menghargai antar teman sebaya, mengucapkan salam ketika 

memasuki ruang kelas, mengikuti shalat dzuhur berjemaah sebelum pulang sekolah, 

berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran, berperilaku jujur dan 

menepati janji, taat dan hormat kepada orang tua dan guru, serta toleransi dan 

menghargai perbedaan. 

1. Disiplin dalam Menjalankan Shalat Berjama’ah 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Hasriati, selaku kepala sekolah 

mengenai disiplin dalam menjalankan beliau mengatakan: 

Peserta didik tidak pernah tidak mengikuti shalat berjamaah karena sudah 

diwajibkan tetapi di antara mereka masih ada yang suka terlambat mengikuti 

shalat berjama’ah terutama shalat dhuha berjamaah. Tetapi kami rutin 

melaksanakannya agar peserta didik akan terbiasa nantinya dan alhamdulilah 

dalam hal mengikuti program-program kegamaan yang ada di sekolah mereka 

sangat antusias. 101 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sarina, selaku guru Pendidikan 

agama Islam, beliau mengatakan: 

 

 

101 Hj. Hasriati, Kepala Sekolah SD Inpres Kampus IKIP, Wawancara di sekolah tanggal 21 

November 2023  
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Saya sering mendapat peserta didik yang terlambat mengikuti shalat dhuha 

berjamaah kegiatan ini dinamakan jum’at Ibadah. Lalu, shalat dzuhur berjama’ah 

biasanya peserta didik kumpul di Mushalla jam 12.00 WITA secara bersesi, 

untuk shalat dzuhur, ketika saya jalan ke kelas-kelas memanggil peserta didik 

shalat tetapi saya ma sih sering dapati peserta didik masih main di kelas dan ada 

juga yang lolos ke kantin sehingga mereka terlambat. 102 

 

Adapun yang disampaikan oleh peserta didik kelas IV Ainun Zahira sebagai 

berikut: 

 
Saya rutin melaksanakan shalat berjamaah di sekolah, shalat dhuha dan shalat 
dhuhur. Biasanya kalau saya masuk siang pulang sore saya shalat ashar 
berjamaah di mushalla sekolah. Melakukan shalat berjamaah di sekolah memberi 
saya rasa ketenangan dan kedamaian. Ini juga membantu memperkuat keyakinan 
saya dan memberi energi positif untuk menjalani hari.103 
 

Berdasarkan observasi pada hari selasa, 21 November 2023 pendidik 

membiasakan melaksanakan shalat berjama’ah dan tepat waktu, jadi terdapat beberapa 

peserta didik yang melaksanakan shalat berjamaah yang tepat waktu dan ada juga yang 

tidak tepat waktu atau terlambat sesi pertama. Melaksanakan shalat berjamaah dengan 

terlambat atau tidak tepat waktu, dirasakan oleh salah satu peserta didik sesuai dengan 

hasil wawancara oleh salah satu peserta didik dari kelas V Muh Akram mengatakan 

bahwa: 

 

Saya sudah tidak pernah lagi terlambat tetapi pengalaman saya dulu pernah 

terlambat karena keasikan main dengan teman-teman di kelas, sehingga saya 

terlambat apalagi saat tempat wudhu antri104 

 

Berdasarkan observasi hari selasa, 21 November 2023, beberapa peserta didik 

terlambat karena ketika berada di tepat wudhu itu lumayan antri saat mereka 

 

102 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 21 November 2023. 

103 Ainun Zahira, Peserta didik kelas IV, Wawancara di sekolah tanggal 21 November 2023. 

104 Muh Akram, Peserta didik kelas V, Wawancara di sekolah tanggal 21 November 2023. 
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mengambil air wudhu tapi sebagian besar sudah berada di mushalla tepat waktu dan di 

sekolah tersebut ada 2 sesi jadi mereka masih bisa ikut disesi kedua. 

Hal lain disampaikan oleh salah satu peserta didik kelas V Muh. Akram tentang 

kendala yang dialami saat mengikuti shalat berjamaah. 

 
Kendala yang saya hadapi yaitu rasa malas dan lelah setelah pelajaran. Tetapi 
guru saya selalu mengingatkan pentingnya shalat berjamaah dan pahala yang 
lebih besar sehingga saya meyadari pentingnya shalat berjamaah105 
 

Adapun keterangan yang disampaikan guru Pendidikan Agama Islam Ibu 

Sarina, tentang peran penting guru menjaga disiplin peserta didik dalam menjalankan 

shalat berjamaah di sekolah: 

 

Ya, tentu saja. Guru memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan 

pengawasan terhadap proses shalat berjamaah. Kami sering memberikan 

pengingat dan bimbingan kepada peserta didik tentang pentingnya disiplin dan 

tata tertib selama beribadah. Kehadiran kami juga memberikan mereka rasa aman 

dan mendukung dalam menjalankan ibadah dengan baik. Kami juga ikut serta 

dalam shalat berjamaah dengan peserta didik106 

 

Berdasarkan hasil observasi pada hari selasa, 21 November 2023 wali kelas 

mengarahkan peserta didik shalat terlebih dahulu. Guru memiliki peran penting dalam 

memberikan arahan dan pengawasan terhadap proses shalat berjamaah. Guru agama 

jam 12.00 WITA. sudah jalan mengarahkan peserta didik tiap kelas ke mushalla untuk 

melaksanakan shalat. Dapat disimpulkan bahwa shalat berjamaah terlaksana tepat pada 

waktunya dan pendidik selalu meningkatkan kedispilinan peserta didik dalam hal 

beribadah.  Sehingga peserta didik memiliki kesadaran apabila telah tiba waktu shalat 

 

105 Muh. Akram, Peserta didik kelas V, Wawancara di sekolah tanggal 21 November 2023. 

106 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 21 November 2023. 
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maka segera bergegas untuk melaksanakan shalat berjamaah agar tidak ada yang 

terlambat. 

Pendidik memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan shalat 

berjamaah dan memberikan koreksi jika diperlukan. Ini penting untuk memastikan 

bahwa peserta didik memahami dan menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan 

ajaran agama mereka. Melalui pengawasan yang cermat dan koreksi yang tepat, 

pendidik dapat membantu peserta didik meningkatkan kualitas ibadah mereka.107 

2. Bersedekah 

Jum’at sedekah merupakan salah satu program pembentukan perilaku 

keagamaan peserta didik yang dilaksanakan setiap hari jum’at di SD Inpres Kampus 

IKIP. Hal ini diugkapkan oleh salah satu wali kelas SD Inpres Kampus IKIP ibu 

Hamidah bahwa: 

Sedekah jum’at dilaksanakan saat selesai jum’at Ibadah. Jadi ketika peserta didik 

selesai dan kembali ke kelas, di kelas masing-masing terdapat celengan gerakan 

uang koin jadi peserta didik bersedekah di kelas masing-masing kemudian di 

berikan kepada ibu guru PAI sebagai penanggung jawab program ini.108 

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Sarina selaku penanggung jawab dan guru 

PAI: 

Pada program ini biasanya setelah Jum’at Ibadah dan dilaksanakan di dalam 

kelas masing-masing yang sudah saya sediakan celengan gerakan uang koin yang 

akan dikumpulkan ke saya selaku guru PAI penanggung jawab dari program 

keagamaan109 

Hal lain disampaikan oleh ibu Sarina tentang memotivasi peserta didik terlibat 

dalam kegiata atau program bersedekah, 

 

107 Marzano, R. J., What Works in Schools: Translating Research into Action. ASCD. 2003, h. 

59. 

108 Hamidah, Wakil Kepala Sekolah, Wawancara di sekolah tanggal 24 November 2023. 

109 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 24 November 2023. 



67 
 

 
 

Kami biasanya memotivasi peserta didik dengan mengingatkan pentingnya 

membantu sesama. Kami memberikan keyakinan kepada pesrta didik bahwa 

dengan cara kita memberikan sedikit dari apa yang kita miliki, kita dapat 

membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Selain itu, melihat 

dampak positif dari bersedekah.110 

Berdasarkan observasi hari jum’at, 24 November 2023 bahwa bersedekah 

dilaksanakan pada hari jum’at setelah kegiatan jum’at ibadah, guru Pendidikan Agama 

Islam mengarahkan peserta didik untuk bersedekah. Berikut pendapat salah satu 

peserta didik kelas VI Muh. Fudail tentang bersedekah: 

Iya saya selalu terlibat dalam semua program sekolah salah satunya bersedekah 

karena bersedekah adalah tindakan yang sangat penting dan bermakna. Ini adalah 

cara bagi kita untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan dan 

memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung dari kita.111 

Dilanjutkan oleh peserta didik kelas V Ditia: 

Ya, saya pernah melakukan sedekah. Saya di biasakan guru ku di sekolah 

sehingga waktu itu ketika saya berjalan pulang dari sekolah saya melihat 

pengemis saya merasa ingin bersedekah kepadanya.112 

Hal lain ditanyakan kepada peserta didik kelas IV Nur Rezkyanti: 

Saya biasanya mengajak teman-teman saya bersedekah bersama-sama di 

celengan setiap hari jum’at dan mengingatkan pentingnya sedekah karena tidak 

banyak teman yang ingat bersedekah. saya merasa bahagia dan puas karena bisa 

mengiingatkan teman dan membantu orang lain.113 

Adapun yang disampaikan oleh guru Pendidikan Agama Islam Ibu Sarina 

mengenai pentingnya mengembangkan perilaku bersedekah peserta didik: 

 

Perilaku bersedekah penting bagi peserta didik karena mengajarkan mereka 

untuk menjadi individu yang peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat 

di sekitar mereka. Ini membantu membentuk karakter mereka dan membawa 

mereka lebih dekat dengan nilai-nilai sosial yang kuat. Selain itu, melalui praktek 

 

110 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 24 November 2023. 

111 Muh Fudail, Peserta Didik Kelas VI, Wawancara di sekolah tanggal 24 November 2023. 

112 Ditia, Peserta didik kelas V, Wawancara di sekolah tanggal 24 November 2023. 

113 Nur Rezkyanti, Peserta didik kelas V, Wawancara di sekolah tanggal 24 November 2023. 
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bersedekah, peserta didik juga belajar untuk menghargai apa yang mereka miliki 

dan untuk memahami pentingnya berbagi kepada orang lain.114 

 

Kemudian adapun yang disampaikan Guru Pendidikan Agama Islam Ibu 

Rahmatillah, mengenai ia mendorong peserta didik terlibat dalam bersedekah: 

 

Saya aktif mendukung inisiatif peserta didik untuk terlibat dalam praktek 

bersedekah di sekolah. Kami memiliki program ini untuk membantu mereka 

mengembangkan sikap bersedekah. Selain itu, saya juga sering diskusi dan 

ceramah tentang pentingnya bersedekah dan memberikan contoh nyata tentang 

bagaimana tindakan kecil pun dapat membuat perbedaan besar bagi orang lain. 

Saya melihat bahwa perilaku bersedekah dapat memiliki dampak positif yang 

signifikan pada peserta didik. Mereka menjadi lebih peduli terhadap lingkungan 

sekitar mereka, lebih empati terhadap orang lain, dan lebih termotivasi untuk 

melakukan perubahan positif dalam masyarakat. Selain itu, praktek bersedekah 

juga membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan batin mereka.115 

 

Dari wawancara dengan guru tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 

perilaku ini penting karena membantu membentuk karakter peserta didik, membawa 

mereka lebih dekat dengan nilai-nilai sosial, dan memperkuat ikatan dalam masyarakat. 

Melalui praktek bersedekah, peserta didik belajar untuk menjadi individu yang peduli, 

empatik, dan bertanggung jawab. Praktek bersedekah tidak hanya memberikan manfaat 

bagi orang yang menerima bantuan, tetapi juga membentuk karakter dan meningkatkan 

kesejahteraan mental dan emosional bagi peserta didik yang terlibat. Hal ini 

menunjukkan pentingnya pendidikan dan promosi nilai-nilai sosial yang mengajarkan 

empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial kepada generasi muda. Sesuai dengan 

teori Sedekah sangat penting dan istimewa. Aturan (hukum) untuk bersedekah ini 

memiliki dampak-dampak positif bagi hubungan sosial, seperti hubungan antara si 

 

114 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 24 November 2023. 

115 Rahmatillah, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 24 November 

2023. 
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kaya dan si miskin, hubungan tetangga, hubungan dengan sesama muslim terlebih 

manfaat yang paling penting adalah memperbaiki kualitas kepribadian seseorang yang 

rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah kepribadiannya akan lebih baik. Dirinya 

akan disenangi orang lain, harta kekayaanya tidak akan pernah berkurang karena 

disedekahkan, malah akan semakin bertambah.116 

3. Sopan santun 

Pihak sekolah menerapkan “Sekolah Kawasan Santri”, dimana seluruh peserta 

didik berada dalam Kawasan santri di sekolah yakni menghormati yang lebih tua/, 

ketika bertemu guru mengucapkan salam, bertutur kata yang baik, tidak berkata kotor 

dan kasar serta tidak ribut ketika guru menjelaskan, sesuai yang disampaikan dalam 

hasil wawancara Kepala Sekolah SD Inpres Kampus IKIP sebagai berikut: 

 

Di sekolah kami menerapkan sekolah Kawasan santri jadi peserta didik berada 

dalam lingkungan santri yang artinya peserta didik harus memiliki perilaku yang 

baik, peserta didik diwajibkan Ketika bertemu dengan guru mengucapkan salam, 

harus bisa menghormati yang lebih tua, tidak berbicara kotor atau kasar tapi 

bertutur kata yang baik.117 

 

Berikut hasil wawancara peserta didik kelas VI Aisyah Putri tentang perilaku 

sopan santun: 

 

Saya selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, saya juga berbicara 

dengan suara yang tenang seperti yang di ajarkan ibu guruku 5S, Senyum, Salam, 

Sapa, Sopan dan Santun118 

 

 

116 Arif Masykur, Hidup berkah degan bersedekah (Yogyakarta: Kaktus, 2018), h.19. 

117 Hj. Hasriati, Kepala Sekolah SD Inpres Kampus IKIP, Wawancara di sekolah tanggal 27 

November 2023. 

118 Aisyah Putri, Peserta didik kelas VI, Wawancara di sekolah tanggal 27 November 2023. 
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Berdasarkan observasi pada hari senin, 27 November 2023 bahwa 5S selalu 

diterapkan oleh seluruh guru di SD Inpres Kampus IKIP. Guru memainkan peran 

penting dalam mengajarkan 5S dengan memberikan contoh yang baik setiap hari. 

Mereka memulai dengan senyum, sapa, salam, serta mengajarkan cara berinteraksi 

secara sopan dan santun. Seperti yang dikemukakan salah satu wali kelas Ibu Hamidah 

selaku Wakil Kepala Sekolah.: 

 

5S bukan hanya tentang aturan formal tetapi juga bagian dari pendidikan karakter 

yang membentuk peserta didik untuk menjadi individu yang peduli dan sopan 

santun dalam berinteraksi.119 

Pertanyaan lain yang dijawab oleh peserta didik kelas VI Aisyah Putri tentang 

tantangan yang di alami dalam menerapkan perilaku sopan santun di sekolah. 

Ya, tentu saja… Kadang, saya merasa kesal tetapi saya mencoba untuk tetap 

tenang dan tidak membiarkan emosi saya menguasai hati saya. Saya juga 

berusaha untuk tidak terpengaruh oleh teman-teman yang tidak selalu bersikap 

sopan dan tetap menjadi contoh yang baik.120 

Adapun hasil wawancara peserta didik kelas V Naurah Zalfa tentang perilaku 

sopan santun di sekolah: 

Ketika guru menjelaskan saya tidak berbicara atau ribut di kelas. Kecuali saat 

guru kasih kesempatan bertanya kalau ada yang tidak dimengerti. Seperti itu saya 

menghormati guruku di sekolah 

Hal lain juga disampaikan oleh peserta didik kelas V Navisha Asnur tentang 

perilaku sopan santun di sekolah: 

Pada saat guru-guru sedang berbicara di depan kelas atau di sekitar sekolah saya 

tidak lewat di depannya karena ibu guru selalu mengajarkan kalau ada guru yang 

sedang diskusi agar peserta didik tidak lewat-lewat didepannya121 

 

119 Hamidah, Wakil Kepala Sekolah, Wawancara di sekolah tanggal 27 November 2023. 

120 Aisyah Putri, Peserta didik kelas VI, Wawancara di sekolah tanggal 27 November 2023. 

121 Navisha Asnur, Peserta didik kelas V, Wawancara di sekolah tanggal 27 November 2023. 
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Dari hasil wawancara di atas, peserta didik beberapa memiliki sopan santun 

yang baik, tetapi berdasarkan yang peneliti amati masih ada peserta didik yang 

memiliki sopan santun yang kurang. Sesuai yang disampaikan guru Pendidikan Agama 

Islam Ibu Rahmatillah, bahwa: 

 

Iya, sebagian dari mereka masih terlihat kurang sopan santun, masih ada peserta 

didik yang saling mengganggu serta berkata kasar tetapi saya berusaha menjadi 

contoh yang baik dalam perilaku sopan santun di kelas dan di lingkungan sekolah 

secara keseluruhan dan saya ingin mengajak peserta didik untuk menghargai 

pentingnya perilaku sopan santun di sekolah dan mengimplementasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sopan santun tidak hanya mencerminkan 

siapa kita sebagai individu, tetapi juga memengaruhi lingkungan belajar dan 

suasana sekolah secara keseluruhan. Dengan bersikap sopan santun, kita 

membantu menciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan produktif bagi 

semua orang.122 

Dalam wawancara di atas, pendidik menekankan pentingnya perilaku sopan 

santun di sekolah dan berbagi tentang bagaimana mereka menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan kesadaran mereka akan nilai-nilai sopan 

santun dan komitmen mereka untuk mempraktikkannya dalam interaksi sehari-hari di 

lingkungan sekolah. 

4. Saling tolong menolong (Ta‘awun) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam di SD 

Inpres Kampus IKIP Ibu Rahmatillah: 

 

Saling tolong menolong peserta didik dikatakan cukup baik bisa dilihat dari 

peserta didik yang meminjamkan pulpen kepada teman yang lupa membawa 

pulpen, ketika ada yang tidak membawa buku cetak temannya mengajaknya 

untuk menggunakan buku cetak bersama-sama123 

 

122 Rahmatillah, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 27 November 

2023. 

123 Rahmatillah, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 28 November 

2023. 
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Hal lain disampaikan oleh Muh. Daniel peserta didik kelas VI SD Inpres 

Kampus IKIP, bahwa: 

 

Ketika ada teman ku yang tidak membawa bekal atau uang jajan saya berbagi 

kepada teman atau saya mengajaknya ke kantin belanja bersama. Setiap istirahat 

guru ku selalu mengajak untuk berbagi kepada teman yang tidak membawa 

bekal/uang jajan124 

Hasil observasi pada hari selasa, 28 November 2023 menunjukkan bahwasanya 

pengembangan nilai moral di dalam kelas dengan berlatih tolong menolong dengan 

sesama temannya. Pendidik memberikan penjelasan kepada peserta didik agar peserta 

didik memiliki perilaku tolong-menolong terhadap sesama. Selain itu pendidik 

memberi cerita mengenai tolong-menolong dengan orang yang membutuhkan 

pertolongan 

Pertanyaan yang sama dijawab oleh peserta didik kelas IV Dzaki al Fatih 

sebagai berikut: 

 

Ya, tentu! Salah satu contoh yang saya ingat adalah saat kami di kelas belajar 

pelajaran matematika. Awalnya, beberapa dari teman merasa agak kewalahan 

dengan materi yang cukup sulit. Namun, saya dan beberapa teman sekelas yang 

lebih menguasai materi itu kemudian menjelaskan konsep-konsep yang sulit dan 

memberikan contoh soal untuk latihan. Hasilnya, kami semua jadi lebih percaya 

diri dalam menghadapi ujian dan tugas terkait.125 

Berdasarkan observasi pada hari selasa, 28 November 2023 bahwa setiap waktu 

istirahat pendidik selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk berbagi kepada 

teman yang tidak membawa bekal ataupun uang jajan. Setiap pemelajaran juga peserta 

 

 

124 Muh. Daniel, Peserta didik kelas VI, Wawancara di sekolah tanggal 28 November 2023. 

125 Muh. Dzaki Al Fatih, Peserta didik kelas IV, Wawancara di sekolah tanggal 28 November 

2023. 
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didik saling menolong ketika ada temannya kesusahan seperti meminjamkan pulpen, 

buku cetak dan membantu teman yang sulit mengerti pelajaran. Peserta didik di SD 

Inpres Kampus IKIP peneliti lihat mereka senang menolong temannya. Tolong 

menolong salah satu bagian dari akhlak terpuji sehingga setiap pendidik menginginkan 

peserta didik yang memiliki kepedulian dengan temannya yang mengalami kesulitan. 

Hal ini dikemukakan ibu Sarina dampak dari tolong menolong di bawah ini. 

Secara keseluruhan, kami melihat peningkatan dalam kerjasama dan solidaritas 

di antara peserta didik. Mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami 

pentingnya bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga 

menguatkan ikat.126Dari wawancara di atas bahwa melalui tolong-menolong, 

peserta didik belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun hubungan 

yang positif dengan teman-teman mereka. Ini membantu dalam pengembangan 

keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan an sosial di antara mereka. 

5. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepala sekolah ibu Hj. Hasriati, 

beliau mengatakan: 

 

Di Sekolah kita membiasakan peserta didik untuk membaca do’a sebelum dan 

sesudah pembelajaran agar dapat memberikan ketenangan dan harapan, 

terutama ketika menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran127 

Dari hasil observasi pada hari rabu, 29 November 2023 menunjukkan bahwa 

SD Inpres Kampus IKIP membiasakan seluruh peserta didik untuk berdoa sebelum dan 

sesudah pembelajaran. Do’a sebelum jam pelajaran mulai dilakukan oleh peserta didik 

secara bersamaan oleh seluruh peserta didik dan dilanjutkan surah pendek, sedangkan 

 

126 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 29 November 2023. 

127 Hj. Hasriati, Kepala Sekola SD Inpres Kampus IKIP, Wawancara di sekolah tanggal 29 

November 2023. 
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ketika pulang peserta didik membaca do’a pada masing-masing kelas dengan 

didampingi oleh pendidik. 

Dilanjutkan dengan guru PAI Ibu Sarina, beliau menyampaikan: 

Peserta didik dibiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran karena dapat 

menjadi alat penting dalam membantu peserta didik menghadapi proses 

pembelajaran dengan sikap yang lebih positif, fokus, dan rendah hati. Ini dapat 

membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengalaman belajar 

secara keseluruhan.128 

Dari hasil wawancara bahwa setiap kegiatan keagamaan peserta didik selalu 

didampingi oleh pendidik. Pendidik juga selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

Inilah yang dinamakan pendidik sebagai contoh yang akan ditiru oleh peserta didik 

yang menjadi kebiasaan dan akan menjadi pengalaman peserta didik sehingga peserta 

didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya di sekolah namun 

di lingkungan masyarakat. 

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan pernyataan peserta didik kelas VI M. 

Qiflain Paturusi yang mengatakan bahwa  

Ya, saya biasanya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Sebelum pelajaran, 

saya berdoa agar diberi kemudahan dalam memahami pelajaran dan agar dapat 

berkonsentrasi dengan baik. Setelah pelajaran, saya juga berdoa agar ilmu yang 

saya dapatkan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 129 

Pertanyaan yang sama dijawab oleh peserta didik kelas VI Khanza Shaquilla, sebagai 

berikut: 

Saya selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar karena di sekolah kami 

dianjurkan untuk berdoa bersama sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi, 

lingkungan tersebut sangat mendukung kebiasaan berdoa ini.130 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembentukan perilaku keagamaannya 

sudah baik meskipun masih ada yang kurang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi 

 

128 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 29 November 2023. 

129 M. Qiflain Paturusi, Peserta didik kelas VI, Wawancara di sekolah tanggal 29 November 2023. 

130 Khanza Shaquilla, Peserta didik kelas VI, Wawancara di sekolah tanggal 29 November 2023. 
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pendidik selalu memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang perilaku 

keagamaan seperti pentingnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu 

pekerjaan. Ketika di kelas sebelum dan setelah pembelajaran berlangsung, sudah 

terlihat bahwa pendidik dan peserta didik sudah melakukan berdoa secara bersama-

sama. Selain itu peserta didik juga selalu membiasakan dengan berperilaku yang baik 

dan sudah terlihat memiliki perilaku keagamaan yang baik 

Adapun kendala yang dihadapi guru wali kelas V Ibu Darsiah, bahwa: 

Kendala yang dihadapi saat proses peserta didik berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran yakni Anak-anak belum bisa fokus semua untuk berdoa banyak 

yang ngobrol dan bermain. Cara mengatasinya yaitu sebagai wali kelas saya 

harus mengingatkan tentang disiplin, menegur peserta didik apabila terjadi 

kesalahan tingkah laku dalam menghadapi sebuah hal kecil maupun hal besar 

yang dapat merugikan dirinya sendiri.131 

Dari hasil wawancara guru dan peserta didik di atas dapat disimpulkan bahwa 

SD Inpres Kampus IKIP membiasakan seluruh peserta didik untuk berdoa sebelum dan 

sesudah pembelajaran secara bersama-sama. Proses berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran ini dilakukan setiap hari selalu didamingi oleh masing-masing wali kelas 

dan guru bidang studi. Meskipun menghadapi kendala di dalam kelas tetapi hal tersebut 

dapat diatasi oleh pendidik. 

B. Pembentukan Perilaku Keagamaan Peserta Didik SD Inpres Kampus IKIP 

Perilaku peserta didik di sekolah tidak terlepas dari peran pendidik, karena apa 

yang dilakukan peserta didik akan kembali kepada apa yang dilihat dari pendidik. 

Bukankah peserta didik adalah cerminan pendidik, anak adalah cerminan orangtuanya, 

rakyat adalah cerminan pemimpinnya. Sehingga ada interaksi timbal balik antara 

pendidik dan peserta didik. Sehingga pada akhirnya, hasil belajar peserta didik akan 

 

131 Darsiah, Guru Kelas V, Wawancara di sekolah tanggal 29 November 2023. 
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menentukan apakah setelah peserta didik mengikuti pembelajaran akan berubah kearah 

yang lebih baik atau sebaliknya, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap 

peserta didik. Sehingga dalam pendidikan Islam banyak metode yang bisa diterapkan 

dan digunakan dalam pembentukan perilaku keagamaan peserta didik. Diantaranya 

metode pembentukan perilaku keagamaan peserta didik yang digunakan oleh guru SD 

Inpres Kampus IKIP adalah metode keteladanan dan pembiasaaan. 

Pendidik harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik 

dapat membentuk perilaku keagamaan peserta didik. Semua pendidik harus mampu 

mencontohkan yang baik kepada peserta didiknya setiap hari, karena peserta didik suka 

meniru dari perlakuan, perkataan dan sikap pendidiknya. Metode pembiasaan juga 

perlu diterapkan oleh guru maupun sekolah dalam proses membentuk perilaku 

keagamaan peserta didik, bila seorang anak terbiasa dengan sifat-sifat terpuji maka hal 

itu akan selalu tertanam dan diingat oleh peserta didik untuk diimplementasikan sehari-

hari. 

1. Pendekatan Pengalaman 

Pembentukan perilaku keagamaan melalui pendekatan pengalaman adalah 

metode yang menekanpan pada partisipasi aktif dari individu dalam kegiatan dan 

pengalaman religius untuk membangun dan memperkuat keyakinan serta perilaku 

keagamaan mereka. Adapun hasil wawancara dari Kepala Sekolah: 

Menurut saya, pendekatan ini sangat penting karena memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk tidak hanya memahami konsep-konsep keagamaan 
secara intelektual, tetapi juga mengalami dan menginternalisasi nilai-nilai 
tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, dengan mengikuti 
kegiatan ibadah secara aktif, peserta didik dapat merasakan makna spiritual dari 
praktik tersebut dan menjadikannya sebagai bagian yang berarti dari kehidupan 
mereka.132 

 

132 Hj. Hasriati, Kepala Sekolah SD Inpres Kampus IKIP, Wawancara di sekolah tanggal 30 

November 2023. 
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Adapun hal lain yang di sampaikan oleh ibu Sarina yakni: 

Praktik keagamaan secara teratur membantu dalam pembentukan periaku peserta 
didik karena mereka belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan kewajiban keagamaan mereka. Misalnya, dalam Islam, peserta 
didik belajar untuk melaksanakan shalat lima waktu dengan penuh kesungguhan, 
yang membantu mereka mengembangkan kedisiplinan dan ketekunan dalam 
menjalankan kewajiban mereka sebagai umat Muslim.133 

Adapun contoh menerapkan pendekatan pengalaman yang diberikan ibu 

Rahmatilla, selaku guru Pendidikan Agama Islam dalam hasil wawancara berikut: 

Tentu, misalnya dalam pelajaran agama Islam, saya sering mengorganisir 
simulasi shalat jamaah di dalam kelas. Peserta didik tidak hanya belajar tentang 
tata cara shalat dari buku, tetapi mereka juga secara langsung terlibat dalam 
melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini membantu mereka tidak hanya 
memahami teknis dari shalat, tetapi juga merasakan kebersamaan dan makna 
spiritual dari shalat jamaah.134 

Kemudian Ibu Sarina, menjelaskan tentang mengevaluasi efektifitas 

pendekatan pengalaman, sebagai berikut 

Saya mengukur efektivitasnya dengan melihat bagaimana peserta didik 
merespons dan mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-
hari mereka. Saya juga melihat perkembangan mereka dalam menjalankan 
praktik-praktik keagamaan secara lebih konsisten dan bermakna. Misalnya, jika 
saya melihat peserta didik secara sukarela mengikuti kegiatan sosial dalam 
konteks keagamaan atau jika mereka berbicara tentang bagaimana praktik 
keagamaan membantu mereka mengatasi tantangan dalam hidup, saya merasa 
pendekatan ini memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter dan 
nilai-nilai moral mereka.135 

Adapun hal lain yang disampaikan Ibu Rahmatillah, sebagai berikut: 

Harapan saya adalah bahwa melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya 
memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga dapat menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari dengan penuh pengertian dan rasa tanggung jawab. Saya 
berharap mereka dapat menjadi individu yang lebih sadar nilai-nilai keagamaan, 
serta mampu mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai situasi 
kehidupan mereka.136 

 

133 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 30 November 2023. 

134 Rahmatillah, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 30 November 

2023. 

135 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 30 November 2023. 

136 Rahmatillah, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 30 November 

2023. 
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2. Pendekatan Keteladanan 

Keteladanan merupakan perilaku yang terpuji dan disenangi semua orang, 

karena hal itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Menjalankan 

keteladanan merupakan keharusan yang dilakukan oleh para pendidik dalam 

memotivasi para peserta didik untuk lebih giat lagi belajar agar tercapai tujuan yang 

diinginkan. Keteladanan harus dimiliki oleh seseorang yang berbeda di lingkungan 

pendidikan, diantaranya kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Keteladanan dipandang 

sebagai bentuk perilaku yang menjadi contoh bagi peserta didik.  

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Sarina, sebagai guru Pendidikan Agama 

Islam bahwa: 

 
Keteladanan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, jika kita 
menginginkan peserta didik memiliki perilaku yang baik, maka kita sebagai 
pendidik harus terlebih dahulu memberikan teladan atau contoh seperti datang 
tepat waktu di sekolah, masuk dan keluar kelas sesuai jadwal, seorang pendidik 
juga tentu harus memiliki sopan santun, berpakaian dengan rapi dan melakukan 
kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan berharap mampu membentuk manusia 
yang berperilaku baik sementara kepribadian kita masih kurang. Jadi, ketika 
ingin menerapkan keteladanan itu dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil sehingga 
peserta didik pun bisa mencontohkan di dalam kehidupannya sehari-hari.137 
 

Hal serupa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah berkenaan dengan 

keteladanan, yaitu: 

 
Keteladanan yang dimiliki oleh guru itu harus lahir dari diri sendiri terlebih  
dahulu, karena dari pendidiklah peserta didik banyak belajar dan mencontoh 
tentang bersikap dan berprilaku karena seorang pendidik akan selalu menjadi 
contoh bagi peserta didiknya, baik dikelas, di sekolah, dan diluar lingkungan 
sekolah pun seorang pendidik akan menjadi pusat perhatian bagi peserta didik.138 

 

137 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 30 November 2023. 

138 Hj. Hasriati, Kepala Sekolah SD Inpres Kampus IKIP, Wawancara di sekolah tanggal 30 

November 2023. 
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Dari hasil wawancara, yang memberikan informasi, menunjukkan bahwa 

adanya kesinambungan, bahwa guru harus terlebih dahulu membentuk kepribadian diri 

yang mulia, karena menurut pandangan peserta didik bahwa segala perbuatan yang 

dilakukan oleh pendidik adalah baik, maka peserta didik menjadikan guru sebagai 

contoh atau teladan yang harus ditiru, peserta didik meneladani segala sikap, tindakan, 

dan perilaku pendidik, baik dalam bentuk sifat, perkataan dan perbuatannya.  

Pendidik memberikan teladan kepada peserta didik dengan memberikan 

ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang baik yang bisa dijadikan contoh, ada 

menunjukkan perubahan karakter peserta didik. Orang yang meniru atau mencontoh 

berusaha mengikuti apa yang dijadikannya contoh. pendidik yang biasa memberikan 

keteladanan mengenai prilaku baik, maka biasanya akan ditiru oleh anaknya dan 

muridnya dalam mengembangkan pola prilaku mereka. Imam Al- Ghazali 

mengibaratkan bahwa orang tua itu seperti cermin bagi anak-anaknya. Artinya bahwa 

prilaku orang tua itu biasanya ditiru oleh anak-anaknya karena dalam diri anak 

kecenderungan suka meniru.139 

3. Pendekatan Pembiasaan 

Pendekatan pembiasaan di SD Inpres Kampus IKIP yang menjadi program 

kegiatan pembentukan perilaku keagamaan peserta didik ada beberapa kegiatan atau 

program yang diterapkan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai bentuk aktivitas 

keagamaan. Sebagaimana yang diungkapkan pihak kepala sekolah ibu Hj. Hasriati, 

dalam wawancara beliau mengatakan bahwa: 

 
SD Inpres Kampus IKIP melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan terbagi 
atas tiga program. Yang pertama program harian, kedua program mingguan dan 

 

139 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf Jalan Menuju Revolusi Spiritual (Yogyakarta: Kreasi 

Wacana, 2001), h. 112. 
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yang ketiga program tahunan. Program harian terdiri dari shalat dhuhur dan 
ashar berjmaah, program mingguan terdiri dari Jum’at Ibadah, Gerakan Koin 
(Bersedekah) serta Tahfidz Qur’an. Dan program Tahunan seperti peringatan 
hari besar Islam, pesantren ramadhan140 

Adapun program pembiasaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP agar 

terbentuk perilaku keagamaan ini dibagi 3, yakni: 

1. Program Harian 

Program harian pembiasaan perilaku keagamaan di sekolah dapat mencakup 

berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan 

spiritualitas di kalangan peserta didik. Berikut adalah beberapa komponen yang dapat 

termasuk dalam program tersebut: 

Tabel 4.1 Daftar program harian 

No Jenis Pembiasaan Sasaran 

1. Shalat dzuhur berjamaah Peserta didik dan pendidik 

2. Shalat Ashar berjamaah Peserta didik dan pendidik 

Data pada tabel di atas sesuai dengan hasil wawancara guru Pendidikan Agama 

Islam Ibu Rahmatillah,  

 
Program harian terdiri dari 2 jenis pembiasaan yaitu shalat dzuhur berjamaah dan 
shalat ashar berjamaah, program ini wajib dilaksanakan selama masih berada di 
lingkungan sekolah, peserta didik dibiasakan melaksanakan shalat berjamaah di 
mushollah. Dengan adanya program harian, peserta didik diajak untuk 
menjadikan shalat berjamaah sebagai bagian rutin kehidupan mereka. 
Konsistensi dalam melaksanakan shalat berjamaah di sekolah membantu mereka 
membentuk kebiasaan yang terstruktur dan teratur dalam beribadah dikehidupan 
sehari-harinya. 141 
 

 

140 Hj. Hasriati, Kepala Sekolah SD Inpres Kampus IKIP, Wawancara di sekolah tanggal 2 

Desember 2023. 

141 Rahmatillah, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 4 Desember 

2023. 
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Berdasarkan wawancara, secara keseluruhan program harian pembiasaan shalat 

berjamaah di sekolah bukan hanya menciptakan kebiasaan baik, tetapi peneliti juga 

melihat pembentukan perilaku yang kuat dan konsisten dalam menjalankan shalat. Ini 

adalah langkah awal yang penting dalam mempersiapkan mereka untuk menjadi 

individu yang lebih sadar nilai, bertanggung jawab, dan memiliki kedewasaan spiritual 

dalam menjalani kehidupan mereka di masyarakat luas. 

Adapun wawancara dari guru Pendidikan Agama Islam Ibu Sarina, menjelaskan 

tentang dampak shalat berjamaah; 

 
Melalui setiap gerakan dan bacaan dalam shalat, peserta didik memperdalam 
pemahaman mereka tentang nilai-nilai spiritual seperti ketaatan, kesabaran, 
syukur, dan pengendalian diri. Ini membentuk dasar moral yang kuat dalam 
kehidupan mereka.142 
 

Berdasarkan pengamatan peneliti melihat setiap tahapan dalam shalat 

mengajarkan peserta didik untuk mematuhi aturan dan tata cara ibadah yang telah 

ditetapkan. Mereka belajar untuk melaksanakan gerakan dan bacaan dengan tepat 

sesuai dengan tuntunan agama mereka. Ketaatan ini membantu mereka memahami 

pentingnya mengikuti perintah Tuhan dan disiplin dalam menjalankan ibadah. 

2. Program Mingguan 

Program mingguan keagamaan di sekolah dapat dirancang untuk memberikan 

pembiasaan yang konsisten dan mendalam dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan 

serta meningkatkan pemahaman peserta didik tentang agama. Berikut ini adalah 

wawancara Ibu Sarina, mengenai contoh program mingguan yang dapat 

diimplementasikan: 

 

 

142 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 4 Desember 2023. 
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Terdapat beberapa jenis pembiasaan dalam program mingguan yakni yang 
pertama adalah Jum’at Ibadah dimana jum’at ibadah ini memiliki beberapa 
rangkaian ibadah seperti shalat dhuha berjamaah, melafalkan surah-surah 
pendek, asmaul husna, dan doa-doa harian serta kultum, kegiatan ini melibatkan 
seluruh peserta didik secara bergantian setiap pekan. Yang kedua, Gerakan koin 
atau biasa dikenal dengan sedekah jum’at, yang ketiga adalah Tahfidz Qur’an 
yang dilaksanakan 2 hari dalam sepekan.143 
 

Tabel 4.2 Daftar Program Mingguan 

No Jenis Pembiasaan Sasaran Keterangan 

1 Jum’at ibadah Pendidik dan 

peserta didik 

Jum’at ibadah adalah 

kegiatan yang berisi 

shalat dhuha 

berjamaah, asmaul 

husna, hafalan surah 

pendek, dan doa-doa 

harian dilaksanakan 

dari pukul 07.15 – 

08.00 WITA. 

2. Sedekah Jum’at 

(Gerakan Koin) 

Pendidik dan 

peserta didik 

Dilaksanakan dalam 

rangka kegiatan 

keagamaan 

3. Tahfidz Qur’an Peserta Didik Dilaksanakan 2 hari 

dalam 1 pekan 

Berdasarkan hasil wawancara, di SD Inpres Kampus IKIP memiliki tiga 

program mingguan secara rutin dilaksanakan yakni yang pertama, jum’at ibadah yang 

dilaksanakan hari jum’at diikuti dengan peserta didik dan pendidik. Yang kedua, 

 

143 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 6 Desember 2023. 
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sedekah jum’at dan terakhir program tahfidz qur’an dilaksanakan 2 hari dalam 1 

minggu.  

Adapun hasil wawancara dari Ibu Sarina, tentang pembiasaan program 

mingguan terhadap pembentukan perilaku keagamaan peserta didik sebagai berikut: 

 
Ya, pembiasaan program mingguan keagamaan di sekolah dapat membantu 
membentuk perilaku keagamaan peserta didik. Dengan adanya program 
mingguan yang terstruktur dan konsisten, peserta didik secara berulang-ulang 
diperkenalkan dan terlibat dalam nilai-nilai keagamaan seperti toleransi, kasih 
sayang, integritas, dan empati. Ini membantu memperkuat pemahaman mereka 
tentang apa yang diyakini dan dijunjung tinggi dalam ajaran agama mereka.144 
 

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa melalui kegiatan ini, peserta 

didik tidak hanya belajar tentang ajaran agama secara teoritis, tetapi juga 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rutin terlibat dalam kegiatan 

yang mendalamkan pemahaman keagamaan, mereka dapat menginternalisasi nilai-

nilai tersebut sebagai bagian dari identitas dan perilaku mereka sehari-hari. 

3. Program Tahunan 

Program tahunan keagamaan di sekolah dapat dirancang untuk memperkuat 

nilai-nilai keagamaan dan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang agama. 

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang bisa dimasukkan dalam program tahunan 

yang dijelaskan oleh ibu Rahmatillah: 

 
Program tahunan yakni peringatan hari besar Islam, pesantren Ramadhan dan 
lomba keagamaan (PAI). Setiap hari-hari besar keagamaan di sekolah terdapat 
beberapa peringatan seperti peringatan maulid Nabi, isra’ miraj. Dalam 
peringatan tersebut semua peserta didik diwajibkan untuk mengikutinya. 
Adapun maksud dari peringatan hari-hari besar keagamaan tersebut yaitu untuk 
menumbuhkan perilaku religius dari peserta didik145 

 

 

144 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 6 Desember 2023. 

145 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 7 Desember 2023. 
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Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan program tahunan sebagai 
berikut: 

 
Tabel 4.3 Program Tahunan 

No Jenis Kegiatan 

1 Peringatan hari besar Islam 

2 Pesantren Ramadhan 

3 Lomba keagamaan (PAI) 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu, 7 Desember 

2023 di SD Inpres Kampus IKIP menunjukkan bahwa pembentukan perilaku 

keagamaan peserta didik salah satunya dilakukan melalui peringatan hari-hari besar 

keagamaan. Di SD Inpres Kampus IKIP ini terdapat peringatan hari-hari besar 

keagamaan yang dilakukan seperti perayaan maulid Nabi, isra’ mi’raj, pesantren kilat 

dan perayaan hari raya idul adha. Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti melihat 

bahwa pada perayaan maulid Nabi semua peserta didik mengikuti perayaan tersebut 

dengan senang dan sangat bersemangat. 

Adapun hasil wawancara dari Ibu Sarina, mengenai jenis lomba yang diadakan 

di sekolah 

 
Lomba yang dilaksanakan di SD Inpres Kampus IKIP setiap tahunnya seperti 
contoh lomba adzan, hafalan surah-surah pendek dan cerdas cermat. Pembiasaan 
ini dapat membantu membentuk perilaku keagamaan peserta didik 146 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di atas, maka dapat simpulkan 

bahwa di SD Inpres Kampus IKIP terdapat peringatan hari-hari besar keagamaan, dan 

semua peserta didik diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dari perayaan hari-

hari besar tersebut diharapkan untuk dapat membentuk perilaku religius dari seorang 

peserta didik. Selain program di atas, agar perilaku keagamaan bisa terwujud maka 

 

146 Sarina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara di sekolah tanggal 7 Desember 2023. 
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perlu juga nilai-nilai religius yang harus ditanamkan untuk membentuk perilaku peserta 

didik. Pembentukan perilaku keagamaan harus dimulai dari hal yang terkecil terlebih 

dahulu yaitu diri sendiri kemudian ditanamkan pada lingkungan keluarga dan akhirnya 

menyebar ke masyarakat luas. Dalam metode pengajaran pendidikan agama Islam, 

pembiasaan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk membiasakan peserta didik 

berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.147 

C. Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi Pembentukan Perilaku Keagamaan 

Peserta Didik  

1. Faktor Pendukung 

Berdasarkan dari hasil pengamatan, wawancara serta dokumentasi, faktor 

pendukung pembentukan perilaku keagamaan di SD Inpres Kampus IKIP adalah 

lingkungan sekolah dengan program atau kegiatan yang diterapkan sekolah, 

kepemimpinan kepala sekolah, serta partisipasi seluruh guru. 

Hal ini disampaikan oleh kepala madrasah Ibu Hj. Hasriati, dalam wawancara 

yang menyatakan bahwa: 

 

Menurut saya, yang mendukung terbentuknya perilaku keagamaan peserta didik 
adalah seluruh kegiatan atau program yang telah diterapkan sekolah yang 
menjadi kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Selain itu, guru-
guru juga ikut serta terhadap aktivitas peserta didik di lingkungan sekolah.148 

Hal lain juga di sampaikan oleh Ibu Hamidah selaku wakil kepala sekolah, yang 

mengatakan:  

 
Faktor pendukung lainnya juga berasal dari keteladanan seorang guru. Dimana 
guru harus memberikan contoh yang baik sebagaimana namanya guru itu harus 

 

147 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 

h. 110. 

148 Hj. Hasriati, Kepala Sekolah SD Inpres Kampus IKIP, Wawancara di sekolah tanggal 8 

Desember 2023. 
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di percaya dan ditiru baik itu dari segi moral, tingkah laku, dan bagaimana cara 
mengahadapi peserta didik. Ada juga cara kita bapak/ibu guru membina secara 
khusus, jika peserta didik yang terlihat nakal dibina secara khusus, karena disini 
itu tidak mempunyai guru BK. Tetapi yang membina mereka secara khsusus ialah 
wali kelas masing-masing. Lalu kalau sudah perilaku peserta didik di luar kendali 
atau di luar batas konteks, maka upaya kami sebagai penanggung jawab di 
sekolah semuanya ikut turun menindak lanjuti atau melibatkan seluruh pihak 
yang ada di sekolah. Guru-guru yang ada di sekolah memantau secara koneksitas, 
kontiniu, tidak dilepas begitu saja baik itu di dalam pelaksanan ibadahnya, 
selama di itu berada di lingkungan sekolah, baik dalam praktek-praktek, di dalam 
pelaksanan ibadah terutama waktu kita melaksanakan ibadah secara berjamaah, 
kita giring, dan kita kerahkan peserta didik.149 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa tenaga pendidik 

atau guru di sekolah mempunyai tanggung jawab mengajar mereka juga berperan aktif 

dalam mengawasi dan ikut serta dalam berbagai program yang ada di sekolah. Dari 

beberapa pendapat di atas, dan dikung oleh data observasi di lapangan menunjukkan 

bahwa kerja sama antara semua guru yang ada di SD Inpres Kampus IKIP menjadi 

salah satu faktor pendukung terbentuknya perilaku keagamaan peserta didik. 

Untuk membuktikan hasil wawancara peneliti yang di dapatkan dari informan, 

maka peneliti melakukan observasi (pengamatan), ketika sesi wawancara selesai 

dengan salah satu pendidik, peneliti melihat kepala madrasah dan peserta didik sedang 

berbicara. Kemudian ketika peneliti datang untuk observasi pada pagi hari yang terlihat 

kepala sekolah dan guru sudah berada di ruangan. Kedisiplinan kepala sekolah dan 

guru merupakan modelling yang patut untuk ditiru oleh peserta didik. Dengan 

demikian, kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor pendukung 

pembentukan perilaku peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP. 

2. Faktor Penghambat 

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat, dari observasi dan 

wawancara yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa yang menjadi 

 

149 Hamidah, Wakil Kepala Sekolah, Wawancara di sekolah tanggal 8 Desember 2023. 
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faktor penghambat dalam pembentukan perilaku keagamaan peserta didik yakni dari 

segi pergaulan di luar sekolah. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh kepala 

sekolah, guru pendidikan agama Islam dan waka keagamaan. Menurut hasil wawancara 

dengan kepala sekolah kendala/penghambat yang dihadapi adalah: 

Hal ini disampaikan kepala sekolah Ibu Hj. Hasriati, bahwa: 

 
Lingkungan sekolah atau sosial di sekitar peserta didik mungkin tidak selalu 
mendukung atau memprioritaskan praktik keagamaan. Hal ini dapat menciptakan 
tekanan sosial yang membuat mereka merasa malu atau tidak nyaman untuk 
mengekspresikan atau mengamalkan nilai-nilai keagamaan. 150 

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah 

Ibu Hamidah, berikut ini hasil wawancaranya: 

 
Menurut saya kendala yang kami lihat dalam pembentukan perilaku peserta didik 
ini adalah pertama, karena mereka datang dari berbagai daerah dan berbagai 
sekolah mereka membawa tradisi yang berbeda walaupun notabene agamanya 
sama. Yang kedua, terakhir pergaulan diluar sekolah yang membawa 
pengaruhnya ketika di sekolah seperti ngantukan. Dan adanya pengaruh budaya 
maupun perilaku baik dari luar maupun dalam.151 
 

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan 

pembentukan perilaku keagamaan peserta didik SD Inpres Kampus IKIP adalah karena 

tingkat perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat sehingga bisa 

mempengaruhi dan menguasai pikiran anak-anak baik perasaan maupun perilakunya, 

sedangkan yang terakhir yaitu pergaulan di luar sekolah ketika di masyarakat ini juga 

bisa mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik yang mana dampaknya akan 

 

150 Hj. Hasriati, Kepala Sekolah SD Inpres Kampus IKIP, Wawancara di sekolah tanggal 9 

Desember 2023. 

151 Hamidah, Wakil Kepala Sekokah, Wawancara di sekolah tanggal 10 Desember 2023. 
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terbawa ke sekolah seperti terjadi kejenuhan sehingga peserta didik mengantuk di 

kelas, dan sebagainya. 

3. Solusi Pembentukan Perilaku Keagamaan Peserta Didik 

Solusi terhadap pembentukan perilaku keagamaan peserta didik merupakan 

faktor penting dalam membangun perilaku yang baik. Adapun solusinya adalah sebagai 

berikut: 

1. Dukungan dan motivasi dari orang tua, dukungan dan motivasi tidak hanya 

diberikan oleh pihak sekolah saja, melainkan juga dari orang tua. Ketika di 

rumah orang tua masing-masing harus membina dan mengajarkan hal-hal yang 

baik, sebab di sekolah hanya beberapa jam saja dalam membentuk perilaku 

peserta didik, sedangkan waktu di rumah lebih panjang. 

Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sangat penting. Dengan 

berbicara dan mendengarkan dengan penuh perhatian, orang tua dapat 

memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi anak-anak mereka. Hal ini 

memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan individu anak. 

2. Rutinitas kegiatan keagamaan yang terkontrol di lingkungan SD Inpres Kampus 

IKIP menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk karakter dan perilaku 

peserta didik. Dalam lingkungan sekolah tersebut, kegiatan keagamaan tidak 

hanya menjadi ritual formal, tetapi juga menjadi bagian integral dari keseharian 

yang membantu mengarahkan perilaku peserta didik secara positif. 

Salah satu contoh pembiasaan yang terkontrol adalah kebiasaan mengucapkan 

salam dan salim ketika bertemu dengan guru dan siapa pun di lingkungan 

sekolah. Tindakan sederhana ini tidak hanya mencerminkan sopan santun yang 
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diajarkan dalam ajaran agama, tetapi juga memperkuat nilai-nilai persaudaraan 

dan penghargaan terhadap sesama. 

Dengan melakukan tindakan tersebut secara rutin, peserta didik belajar untuk 

menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam perilaku sehari-hari mereka. 

Mereka tidak hanya belajar untuk menghormati orang lain, tetapi juga 

membangun hubungan yang baik dan harmonis di antara sesama anggota 

komunitas sekolah. 

Lebih dari sekadar tindakan formal, rutinitas kegiatan keagamaan seperti ini 

membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter 

dan moral peserta didik. Mereka belajar untuk menjadi individu yang 

bertanggung jawab, peduli, dan menghargai perbedaan. 

3. Top-down approach dalam kegiatan keagamaan di sekolah merupakan strategi 

yang melibatkan inisiatif dari pimpinan atas, dalam hal ini kepala sekolah, 

untuk menginstruksikan dan memimpin implementasi beberapa kegiatan yang 

bertujuan positif. Dalam konteks ini, kepala sekolah bersama para pendidik 

memainkan peran kunci dalam memberikan teladan kepada peserta didik 

melalui pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan baik di dalam kelas maupun 

di lingkungan sekolah. 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk membentuk 

budaya sekolah yang inklusif dan menginspirasi, termasuk dalam hal kegiatan 

keagamaan. Melalui instruksi dan dukungan dari kepala sekolah, para pendidik 

di sekolah tersebut diarahkan untuk memberikan contoh yang baik kepada 

peserta didik. 
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Salah satu contoh implementasi dari top-down approach dalam kegiatan 

keagamaan adalah dengan mengadakan kegiatan seperti ceramah, kajian, atau 

perayaan keagamaan yang diinisiasi oleh kepala sekolah dan diikuti oleh 

seluruh komponen sekolah. Dengan adanya instruksi dan dukungan dari 

pimpinan atas, kegiatan-kegiatan tersebut menjadi bagian dari budaya sekolah 

yang dijunjung tinggi dan diikuti oleh semua pihak. 

Selain itu, kepala sekolah serta para pendidik juga memberikan teladan melalui 

tindakan sehari-hari mereka. Misalnya, dengan menjaga sikap yang santun, 

menghormati sesama, dan mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap 

interaksi di lingkungan sekolah. Hal ini memberikan contoh langsung kepada 

peserta didik tentang bagaimana menerapkan ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dengan adanya pendekatan top-down dalam kegiatan keagamaan di sekolah, 

peserta didik tidak hanya mendapatkan pengajaran formal, tetapi juga terlibat 

secara langsung dalam budaya sekolah yang mempromosikan nilai-nilai 

keagamaan dan moral. Hal ini membantu membentuk karakter yang kuat dan 

moralitas yang tinggi pada generasi muda, serta menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif dan inspiratif bagi pertumbuhan mereka secara holistik. 

4. Kebersamaan dalam diri masing-masing pendidik dalam membentuk perilaku 

keagamaan peserta didik. Kebersamaan dalam sekolah sangat diperlukan 

sehingga antara pendidik satu dengan guru yang lain ada kerjasama dalam 

menerapkan upaya pembentukan perilaku peserta didik tidak pandang bulu. 

Wujud dari kerjasama tersebut dengan adanya program kegiatan pembentukan 

perilaku peserta didik yang dibuat oleh para pendidik, di samping itu 
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komunikasi antara pendidik dan civitas sekolah juga sangat diperlukan, 

sehingga tidak ada salah persepsi.  

Kebersamaan di antara para pendidik dalam membentuk perilaku keagamaan 

peserta didik merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar 

yang mendukung dan menginspirasi. Dalam konteks ini, kolaborasi antar guru 

tidak hanya dilihat sebagai kerja tim, tetapi juga sebagai bentuk komitmen 

bersama untuk membentuk karakter dan moralitas peserta didik. 

Kebersamaan dalam sekolah sangat penting karena menciptakan sinergi di 

antara para pendidik, memastikan bahwa upaya pembentukan perilaku 

keagamaan dilakukan secara konsisten dan holistik. Para guru saling 

mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam merancang dan 

melaksanakan program-program pembentukan karakter yang bertujuan positif. 

5. Hal yang paling penting dalam pembentukan perilaku peserta didik adalah 

kesadaran peserta didik itu sendiri. Kesadaran ini merupakan dorongan internal 

yang tumbuh dari dalam diri peserta didik untuk selalu melakukan perbuatan 

yang terpuji dalam kehidupannya sehari-hari. Di SD Inpres Kampus IKIP, 

kesadaran ini menjadi faktor yang sangat penting dalam terlaksananya 

pembentukan perilaku keagamaan peserta didik. 

Kesadaran diri peserta didik mengarah pada kesadaran akan nilai-nilai 

keagamaan, seperti kejujuran, kesantunan, kepedulian, dan kerja keras. Ketika 

peserta didik memiliki kesadaran ini, mereka akan secara alami terdorong untuk 

mengamalkan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan mereka, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 
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Pentingnya kesadaran diri peserta didik terletak pada fakta bahwa perilaku yang 

baik dan terpuji tidak hanya dipengaruhi oleh aturan atau tindakan dari luar, 

tetapi juga oleh keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki peserta didik sendiri. 

Dengan memiliki kesadaran yang kuat terhadap nilai-nilai keagamaan, peserta 

didik akan mampu menjaga perilaku mereka secara konsisten, bahkan ketika 

tidak ada pengawasan langsung dari guru atau orang tua. 

Di SD Inpres Kampus IKIP, kesadaran diri peserta didik menjadi pondasi utama 

dalam pembentukan perilaku keagamaan. Para pendidik dan staf sekolah dapat 

membimbing dan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, namun 

pada akhirnya, keputusan untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama 

bergantung pada kesadaran dan keputusan pribadi masing-masing peserta didik. 

Oleh karena itu, pendekatan dalam pembentukan perilaku keagamaan di 

sekolah ini tidak hanya terfokus pada pemberian instruksi atau pengawasan, 

tetapi juga pada pembangunan kesadaran diri peserta didik. Dengan 

memperkuat kesadaran akan nilai-nilai keagamaan, SD Inpres Kampus IKIP 

membantu peserta didik menjadi individu yang bertanggung jawab, bermoral, 

dan memiliki komitmen yang kuat terhadap praktik-praktik keagamaan dalam 

kehidupan mereka. 

Adapun pemaparan di atas telah didukung oleh Ahmad Tafsir, menurutnya 

bahwa penanaman iman yang paling efektif ialah penanaman iman yang dilakukan 

orang tua di rumah. Karena itu pula, selain pendidik agama perlu bekerja sama dengan 

orang tua peserta didik, juga diperlukan adanya kerjasama yang harmonis antara guru 

agama dan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain serta dengan seluruh aparat 

sekolah tempat ia mengajar. Selain model penciptaan suasana religius di sekolah dan 
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ini sangat di pengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan 

beserta penerapan nilai-nilai yang mendasarinya. Yakni Model Struktural yaitu 

penciptaan suasana religius yang disemangati oleh adanya peraturanperaturan, baik 

dari dunia luar atas kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga pendidikan, Model 

ini bersifat “top down”, yakni kegiatan keagamaan yang dibuat atas prakarsa atau 

instruksi dari pimpinan atas.152 

Pendapat Ahmad Tafsir di atas mengenai penanaman iman yang paling efektif 

dilakukan oleh orang tua di rumah memiliki beberapa aspek yang patut 

dipertimbangkan. Dia menyoroti pentingnya peran orang tua dalam membentuk 

landasan iman sejak dini, yang merupakan hal yang sangat relevan dalam konteks 

pendidikan agama. Selain itu, Ahmad Tafsir juga menekankan pentingnya kerjasama 

yang harmonis antara berbagai pihak di sekolah, termasuk guru agama, kepala sekolah, 

guru lainnya, dan seluruh staf sekolah. Hal ini mencerminkan pengertian akan 

pentingnya dukungan kolektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang 

mendukung perkembangan spiritual dan religius siswa. Pendapat Ahmad Tafsir secara 

keseluruhan menunjukkan kesadaran mendalam akan kompleksitas dan pentingnya 

pendidikan agama dalam konteks pendidikan formal. Namun, dalam prakteknya, 

pendekatan ini juga harus diimbangi dengan responsif terhadap kebutuhan dan konteks 

lokal agar benar-benar efektif dalam mencapai tujuan pendidikan agama yang 

diinginkan. 

 

 

152 Tafsir, Ahmad. Metodologi Pengajaran Agama Islam. PT. Remaja Rosda Karya. Ilmu 

Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). h. 136. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah peneliti uraikan dalam tesis ini tentang 

Pembentukan Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SD Inpres Kampus IKIP Kota 

Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus IKIP, peserta didik 

disiplin dalam menjalankan shalat, perserta didik bersedekah, peserta didik 

sopan santun terhadap pendidik, peserta didik saling tolong menolong serta 

berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.  

2. Pendidik dalam membentuk perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres 

Kampus IKIP menggunakan pendekatan pengalaman, keteladanan serta 

pembiasaan kepada peserta didik sehingga proses pembentukan perilaku 

keagamaan peserta didik terarah dengan baik. 

3. Faktor pendukung perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus 

IKIP dilihat dari faktor eksternal adalah adanya kerja sama antara sesama 

guru dan faktor internal yaitu pihak sekolah mewajibkan peserta didik 

mengikuti seluruh program keagamaan, keteladanan pendidik dalam 

keseharian.  

Faktor penghambat perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Kampus 

IKIP yakni dari segi pergaulan di luar sekolah yang membuat peserta didik  

merasa tidak nyaman atau malu mengekspresikan perilaku keagamaan, 

tradisi keluarga yang berbeda. 
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Solusinya, pihak sekolah selalu meminta dukungan dan motivasi dari orang 

tua, program keagamaan tetap terkontrol selama peserta didik berada di 

sekolah. 

B. Implikasi 

Adapun yang menjadi implikasi dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap 

pelajaran dan praktik keagamaan. Mereka diajarkan untuk tidak hanya menerima 

informasi secara pasif, tetapi juga untuk mengajukan pertanyaan. 

2. Bagi Guru 

Guru juga perlu berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk 

memastikan bahwa pendidikan keagamaan yang diberikan di sekolah sejalan dengan 

nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan di tempat ibadah. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keagamaan, 

seperti menyediakan fasilitas shalat, ruang untuk kegiatan keagamaan, dan 

mengadakan kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai keagamaan seperti ceramah, 

diskusi, atau perayaan hari-hari besar agama. 
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Program Tahfidz Qur’an 

Peserta didik sedang melaksanakan tahfidz Qur’an 
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Program Jum’at Ibadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Kultum oleh perwakilan peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

Shalat dhuha berjamaah 
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Shalat Berjamaah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shalat Dhuhur Berjamaah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shalat Ashar berjamaah 
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Peserta didik berdoa Sebelum dan Sesudah Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik salam dengan guru sebelum masuk kelas 
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Lomba Keagamaan 

Lomba adzan dan hafalan surah pendek 
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Kegiatan wawancara dengan Wali kelas dan Guru PAI 
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Kegiatan wawancara bersama Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Peserta didik kelas 5 & 6      Peserta didik Kelas 4  



110 
 

110 
 

Kawasan Santri SD Inpres Kampus IKIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD Inpres Kampus IKIP menerapkan Kawasan sekolah santri  
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INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA 

SEKOLAH DAN GURU SD INPRES KAMPUS IKIP 

PEMBENTUKAN PERILAKU KEAGAMAAN PESERTA DIDIK DI SD 

INPRES KAMPUS IKIP KOTA MAKASSAR 

1. Apakah ada peserta didik yang terlambat ikut shalat berjamaah? 

2. Apakah ada peran penting dari guru dalam menjaga disiplin shalat berjamaah 

peserta didik? 

3. Kapan dilaksanakannya program bersedekah? 

4. Bagaimana ibu memotivasi peserta didik terlibat kegiatan bersedekah? 

5. Menurut ibu bagaimana peran penting guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengembangkan perilaku bersedekah peserta didik? 

6. Apakah di sekolah ini memiliki Kawasan santri, dan seperti apa program 

tersebut? 

7. Apakah masih ada peserta didik yang berkata kasar? 

8. Bagaimana perilaku saling tolong menolong peserta didik di sekolah? 

9. Bagaimana Ibu melihat dampak dari tolong menolong antar peserta didik? 

10. Apakah di sekolah ini melaksanakan berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran? 

11. Apakah ibu mengalami kendala saat peserta didik berdoa kemudian seperti apa 

ibu mengatasinya? 

12. Apa saja program tahunan yang dilaksanakan di sekolah? 

13. Apa saja program mingguan yang dilaksanakan di sekolah? 

14. Apa saja program harian yang dilaksanakan di sekolah? 

15. Seperti apa jenis lomba yang dilaksanakan di sekolah yang dapat 

mempengaruhi perilaku keagamaan peserta didik? 
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16. Apakah dampak dari shalat berjamaah bagi perilaku keagamaan peserta didik? 

17. Apa faktor pendukung yang mempengaruhi perilaku keagamaan peserta didik? 

18. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi perilaku keagamaan peserta didik? 
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INSTRUMEN WAWANCARA PESERTA DIDIK SD INPRES KAMPUS IKIP 

PEMBENTUKAN PERILAKU KEAGAMAAN PESERTA DIDIK DI SD 

INPRES KAMPUS IKIP KOTA MAKASSAR 

1. Apakah kamu pernah terlambat shalat berjamaah? 

2. Apakah ada kendala yang kamu hadapi saat mengikuti shalat berjamaah? 

3. Apakah kamu selalu terlibat dalam kegiatan bersedekah? 

4. Bagaimana kamu menerapkan perilaku sopan santun di sekolah? 

5. Apakah kamu pernah mengalami tantangan dalam menerapkan sopan santun di 

sekolah? 

6. Bagaimana contoh perilaku tolong menolong kamu di sekolah? 

7. Bagaimana perasaan kamu ketika menolong seseorang yang kesulitan? 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

PEMBENTUKAN PERILAKU KEAGAMAAN PESERTA DIDIK 

 

NO. ASPEK PENILAIAN YA TIDAK KADANG-KADANG 

1. Pendidik membiasakan shalat 

berjamaah 

   

2. Pendidik mengarahkan peserta didik 

shalat berjamaah   

   

3. Pendidik membiasakan bersedekah 

jum’at 

   

4. Pendidik terlibat dalam semua program 

keagamaan 

   

5. Sekolah memiliki Kawasan Santri    

6. Pendidik menerapkan 5S (senyum, 

salam, sapa, sopan dan santun) 

   

7. Pendidik membiasakan sopan santun    

8.  Pendidik menjelaskan pentingnya sopan 

santun 

   

9. Pendidik selalu mengingatkan peserta 

didik tolong menolong dengan sesama 

   

10. Pendidik membiasakan peserta didik 

berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran 

   

11.  Pendidik mendampingi peserta didik 

berdoa 

   

12. Pendidik selalu memberikan 

pengalaman keagamaan kepada peserta 

didik 

   

13. Pendidik memberikan teladan kepada 

peserta didik 

   

14. Pendidik melaksanakan program 

pembiasaan keagamaan 

   

15.  Pendidik melaksanakan kegiatan 

keagamaan secara rutin 
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LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

PEMBENTUKAN PERILAKU KEAGAMAAN PESERTA DIDIK 

 

NO. ASPEK PENILAIAN YA TIDAK KADANG-KADANG 

1. Peserta didik melaksanakan shalat 

berjamaah 

   

2. Peserta didik melaksanakan shalat 

berjamaah tepat waktu   

   

3. Peserta didik terlibat bersedekah    

4. Peserta didik mengucapkan salam 

ketika bertemu dengan guru 

   

5. Peserta didik tidak berkata kasar    

6. Peserta didik tidak berbicaara ketika 

pendidik berbicara 

   

7. Peserta didik suka berbagi dengan 

teman 

   

8.  Peserta didik menolong teman yang 

kesulitan 

   

9. Peserta didik berdoa sebelum belajar    

10. Peserta didik berdoa sesudah belajar    

11.  Peserta didik mengikuti jum’at ibadah    

12. Peserta didik mengikuti tahfidz Qur’an    
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