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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masihng-masihng Nomor: 158 Tahun 1987 

dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Ja ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ
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 ain ‘ apostrok terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

diberi tanda. 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 transliteratur sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath ah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 d ammah U U ا ُ

Vocal rangkap arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakad 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huru, yaitu: 
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 fatḥah ــيَ

dan yā’ 

Ai a

 dan i 

 fatḥah ــوَُ 

dan wau 

Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : كَي فَُ

لَُ  haula : هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf dan 

Harokat 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ىَُ| ....ا ...َ  fath ah dan alif atau ya ’ A  a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ’ I  i dan garis di atas ـــِـي

و  d amah dan wau U  u dan garis di atas ــ ـ

Contoh: 

 ma ta : مَاتَُ

  rama : رَمَي

 qī la : قيِ لَُ

تُ  و   yamu tu : يمَ 

4. Ta’ Marbutah 

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

hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta ’ marbu t ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata 

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

maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

ةَضْوَر ُْ  raud ah al-at fa l : ِْ اَفْطالَر 

دَمْوَر فوَْر ِةَْنْيلَ  al-madī nah al-fa d ilah :  ِةَْفْطضلَ

كَنْوَر  al-h ikmah :  ِةَْملَ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d (ـ ّـ  dalam transliterasi ini dilambangkan (ــ

dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

نَّمْط ُْ   : rabbana  

يَمْط   najjaina : اْنَّ

 al-h aqq : ِةَْمْلرَ

عرْ  nu”ima : امَِّلَ

ٌْيةَرَ  : ‘aduwwun 

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

kasrah ( ّــــى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī . Contoh: 

فلَلرَ ٌْ  : ‘Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ٌْىْنبلَلرَ  : ‘Arabī   (bukan Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandung 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
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langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ِةَْمْنَلرَ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : ِةَْلْةَلْةوَْر

 al-falsafah : ِةَْفْفَلْفوَْر

 al-bila du : ِةَْلَلَبْلَر

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’muru na : َنْوَْىَةَأرْ 

 ’al-nau : ِةَْمنَْلرَ

ٌْءَيرَ  : syai’un 

ىَمرَ  umirtu : ِوَلَ

8. Penulis kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

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

kalimat yang sudahh lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh:  
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Fī  z ila l al-Qur’a n  

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. fafẓ al-Jalālah (الله)  

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

  billa h نلَطالَر   dī nulla h ِلَر

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz  

aljala lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

َْعرَ ةَنْولَر ْلَءرَ  ُْ  hum fī  rah matillah ِلَر 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

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

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

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

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

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

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

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 
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Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l  

Inna awwala baitin wud i‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan  

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī h al-Qur’a n  

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz  min al-D ala l 

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-Walī d Muh ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: 

Ibnu Rusyd, Abu  al-Walī d Muh ammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d 

Muh ammad Ibnu), Nas r H a mid Abu  Zaī d, ditulis menjadi: Abu  Zaī d, Nas r 

H a mid (bukan: Zaī d, Nas r H amī d Abu ) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibekukan adalah: 

swt.   = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw.   = s allalla hu ‘alaihi wa sallam  

a.s.   = ‘alaihi al-sala m  

H   = Hijrah 

M   = Masehi  

SM   = Sebelum Masehi  

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

w.   = Wafat tahun  

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

HR    = Hadis Riwayat 
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    ABSTRAK 

Nama : Andi Tenri Abeng 

NIM : 80200222114 

Judul :Pengembangan Self Control Melalui Budaya Religius        

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba. 

 

Di tengah tantangan globalisasi yang mengancam nilai-nilai moral, 
penelitian ini mengungkap bagaimana penerapan budaya religius dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat menjadi 
fondasi bagi pengembangan self control yang kuat pada peserta didik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan budaya 
religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 
mengembangkan self control  peserta didik, mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mendukung efektivitas budaya religius dalam mengembangkan Self 
control  peserta didik, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses 
integrasi budaya religius  dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti, serta menganalisis implikasi dari penerapan budaya religius 
melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti terhadap 
pengembangan self control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Sumber data penelitian meliputi 1 Kepala Sekolah, 5 guru 
Pendidikan Agama Islam, 1 guru Bimbingan Konseling, dan 2 peserta didik 
dari kelas X dan XI, sehingga total informan yang terlibat dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 8 orang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik 
pengolahan dan analisis data melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya religius 
dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 
9 Bulukumba berpengaruh positif terhadap pengembangan self control 
peserta didik. Implementasinya melalui doa bersama, literasi Al-Qur’an, dan 
shalat sunnah berjamaah, yang memperkuat nilai spiritual, kedisiplinan dan 
karakter. Dari aspek kognitif, peserta didik lebih memahami dan 
mengamalkan nilai-nilai agama. Dari sisi afektif, mereka mengalami 
peningkatan kesadaran moral serta kemampuan pengendalian emosi. 
Sementara itu, secara psikomotik, membangun kebiasaan positif. Efektivitas 
budaya religius dalam mengembangkan self control dipengaruhi oleh faktor 
internal, seperti kesiapan mental dan motivasi peserta didik. Sedangkan 
faktor eksternal, seperti dukungan guru dan kebijakan sekolah. Selain itu, 



xvii 
 

tantangan dalam mengintegrasikan budaya religius meliputi kesiapan guru 
sebagai teladan, pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta 
dampak negatif teknologi dan media sosial terhadap self control peserta 
didik. Penerapan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti berimplikasi bagi lingkungan sekolah yang kondusif 
dan harmonis, meningkatkan disiplin peserta didik, serta membentuk 
generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki 
kesadaran religius dan kemampuan mengendalikan diri. 

 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Memberikan panduan kepada 

guru dan pihak sekolah untuk lebih efektif mengintegrasikan budaya religius 
ke dalam proses pembelajaran. Dengan budaya religius yang kuat, 
pengembangan karakter dan pengendalian diri peserta didik dapat 
meningkat, sehingga mendukung keberhasilan pembelajaran. 2) 
Pengembangan self-control melalui budaya religius dalam pembelajan PAI 
dan Budi Pekerti membantu menciptakan peserta didik yang mampu 
mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan mereka. Hal ini penting untuk 
membentuk generasi muda yang bermoral, beretika, dan mampu menghadapi 
tantangan zaman, termasuk pengaruh digitalisasi dan lingkungan negatif.      
3) Penelitian ini memberikan wawasan kepada orang tua tentang pentingnya 
budaya religius sebagai alat untuk mendukung pendidikan karakter di rumah, 
sehingga dapat melengkapi upaya pembentukan self-control yang dilakukan 
di sekolah. 4) Penerapan budaya religius tidak hanya berdampak pada 
individu peserta didik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai religius dalam 
kehidupan masyarakat, yang berkontribusi pada pembentukan masyarakat 
yang lebih harmonis dan berkarakter. 
 
Kata Kunci: Self Control, Budaya Religius, Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti, dan SMA Negeri 9 Bulukumba. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal seharusnya mampu 

mengarahkan peserta didik ke arah hal-hal yang baik sesuai dengan norma-

norma  sosial.1 Dalam konteks pendidikan Islam, kebiasaan edukatif Islami 

seperti menghormati orang lain, sikap saling tolong-menolong, dan rasa 

persaudaraan perlu diajarkan sejak dini untuk mencetak generasi yang 

mampu mengontrol diri dan berkarakter. Pendidikan di Indonesia memiliki 

peran yang sangat penting dalam pengembangan karakter peserta didik, yang 

tidak hanya mencakup pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan moral 

dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama. Salah satu aspek 

penting dalam pendidikan karakter adalah pengembangan self control  atau 

pengendalian diri, yang merupakan kemampuan individu untuk 

mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan mereka sesuai dengan norma 

dan nilai yang berlaku.  

Pengendalian diri adalah kunci dalam menghadapi tantangan hidup, 

menjaga hubungan sosial yang sehat, dan mencapai kesuksesan pribadi dan 

akademik. Jadi kapasitas untuk mengenali emosi sendiri atau emosi orang 

lain dikenal sebagai self control  (kontrol diri) sebagai keterampilan yang 

dapat dipelajari dan digunakan oleh siapa pun, dimana saja dan dalam situasi 

apa pun. Kemarahan, ketakutan, kegembiraan, dan kesedihan, memiliki 

keterampilan manajemen emosi yang efektif dan memungkinkan untuk 

                                                        

1Tutuk Ningsih, Pendidikan Karakter Teori & Praktik,(Purwekerto: Rumah  Kreatif 
Wadas Kelir, 2021), h. 103. 



2 
 

 

mengendalikan perasaan, menghibur diri sendiri ketika marah, melepaskan 

kekhawatiran, dan mampu mengenali emosi sendiri dan juga orang lain 

adalah dasar dari pemahaman cerdas orang lain. Perilaku berlebihan atau 

tidak pantas pada orang adalah proses yang juga dapat dikaitkan dengan 

kurangnya kontrol diri, jadi pada hakikatnya self control adalah kemampuan 

individu untuk mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan mereka sesuai 

dengan norma dan nilai yang berlaku. Ini adalah kunci dalam menjaga 

hubungan sosial yang sehat dan mencapai tujuan pribadi. 

 Kemampuan untuk mengendalikan perilaku seseorang cenderung 

menarik perhatian, keinginan untuk memodifikasi perilaku seseorang untuk 

menyenangkan orang lain, kemampuan untuk selalu membentuk hubungan 

dengan orang lain dan menjaga perasaan seseorang tetap dekat adalah 

contoh pengendalian diri.2 Ini juga mengacu pada kemampuan untuk 

mengendalikan dan mengelola faktor perilaku sesuai dengan situasi dan 

kondisi untuk menampilkan diri dalam bersosialisasi. Agar seseorang 

memiliki hubungan sosial dan menjaga sesuatu agar berjalan lancar di antara 

mereka, mereka harus melakukan kontrol diri sehingga mereka dapat 

bersenang-senang dan mencegah untuk mengganggu orang lain. Seseorang 

dengan kontrol diri yang buruk sering menyakiti perasaan orang lain.  

Dalam konteks pendidikan di sekolah menengah atas (SMA), mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berperan signifikan 

dalam membentuk karakter peserta didik, termasuk pengembangan self 

control. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bertujuan untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai religius dan moral sebagai landasan bagi 

                                                        

2Nita Luthfia, Hubungan Kontrol Diri dengan Motivasi Berprestasi Siswa SMAN 
1Sutojayan, (Malang: UIN Malang  2007), h. 30. 



3 
 

 

peserta didik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peserta didik didorong 

dengan penerapan ilmu yang bersifat religiusitas dan moralitas dalam sikap 

atau tingkah laku di kehidupan sehari-hari.  

Menurut Glack dan stark dalam Fridayanti, religiusitas merupakan 

fenomena yang berkembang pada individu manusia, artinya individu dapat 

memiliki tingkat religiusitas yang tinggi (berkembang dengan baik) tetapi 

juga bisa memiliki tingkat religiusitas yang rendah (tidak berkembang 

dengan baik).3 Religiusitas juga merupakan fenomena sosial psikologis yang 

terjadi pada diri manusia yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

yang ada di luar dirinya maupun yang ada di dalam dirinya.  

Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri individu itu sendiri 

sementara faktor eksternal karena adanya dorongan, pendidikan atau 

lingkungan sekitarnya. Hal ini terlihat dari adanya perubahan tingkat 

religiusitas pada seseorang, dalam penelitian Bengtson yang mengatakan 

bahwa religiusitas seseorang yang awalnya cenderung sejalan dengan orang 

tua setelah berinteraksi dengan lingkungan luar maka semakin bertambah 

pengetahuannya, sehingga diikuti perubahan perilaku termasuk dalam 

perilaku beragama yang semakin baik. Namun, tingkat religiusitas seseorang 

juga dapat menjadi menurun setelah berinteraksi dengan lingkungan luar 

yang kurang mendukung4. Maka dalam pengembangan Self control  terhadap 

                                                        

3Fridayanti, F, Religiusitas, Spiritualitas Dalam Kajian Psikologi dan Urgensi 
Perumusan Religiusitas Islam, (Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi, Volume 2 No. 2, 2015), h. 
199-208. 

4Vern L. Bengston, Families and Faith: How Religion is Passed Down across 
Generations, (Pers Universitas Oxford, 2013), h. 2. 
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peserta didik juga harus didukung dengan berbagai aktivitas dan 

pengembangan diri secara positif.5 

Untuk meningkatkan kreativitas atau pengembangan peserta didik 

secara positif, pendidikan dapat membantu dengan mengarahkan, 

membimbing, dan memelihara peserta didik agar mampu mengakselerasikan 

diri dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Terdapat 

beberapa manfaat dalam pembelajaran pendidikan pendidikan Islam dalam 

kaitannya dengan pengembangan self control  pada peserta didik adalah (1) 

Untuk membantu peserta didik memperoleh informasi dalam satu bidang, 

termasuk pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan terutama pemikiran 

ilmiah dan perilaku. (2) Mengajarkan peserta didik untuk mendekati suatu 

bidang studi dengan pola pikir yang seimbang, teliti, sabar, dan menuntut 

ilmu. (3) Membantu keberhasilan tujuan pembelajaran dengan efektif dan 

efisien. (4) Memberikan suasana belajar baru yang aman, komunikatif agar 

dapat meningkatkan semangat peserta didik.6 

 Agar proses pembelajaran menjadi efektif seperti dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, diperlukan strategi pembelajaran agar 

peserta didik dapat memahami atau menguasai pembelajaran sehingga suatu 

pembelajaran dapat berhasil. Sebagai konsekuensi dari hasil belajar yang 

dapat dilihat dan diukur, tujuan pembelajaran adalah gambaran yang 

kemudian harus ditawarkan peserta didik dalam bentuk pernyataan. 

Perumusan tujuan pembelajaran juga harus jelas agar dapat menjadi tolak 

ukur dari tahapan pembelajaran agar peserta didik diharapkan dapat 

                                                        

5Syilvina Sari, Yusri, Azrul Said, Kontrol Diri Siswa dalam Belajar dan Persepsi Siswa 
terhadap Upaya Guru BK untuk Meningkatkan Kontrol Diri. (Universita Negeri Padang: Jurnal 
Penelitian Guru Indonesia, Vol. 2 No. 1, 2018), h. 36.   

6Amin, Alfauzan, Metode dan Model Pembelajaran Agama Islam, (Tanah Patah 
Bengkulu: IAIN Bengkulu Pres, 2015), h. 33. 
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mencapai proses belajar itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, ketika 

perilaku peserta didik tidak selaras dengan tujuan pembelajaran, maka 

tujuan pembelajaran belum terpenuhi. 

Semua perilaku dicakup oleh tujuan pembelajaran, termasuk 

pengetahuan, keterampilan, maupun norma. Mengembangkan tujuan 

pembelajaran harus mematuhi prosedur yang ditetapkan dan didasarkan 

pada persyaratan kompetensi lulusan, kompetensi inti, keterampilan dasar, 

dan indikator yang termasuk dalam RPP. Tujuan dan fungsi pembelajaran 

sangat penting dalam dunia pendidikan, karena menjadi landasan bagi 

kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.7 Oleh karena itu, menjadi 

tanggung jawab seorang pendidik untuk mengembangkan self-control pada 

peserta didik melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti. Self control  merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri dari 

dorongan, emosi, dan perilaku negatif, yang sangat penting dalam 

membentuk karakter dan moral peserta didik. Dalam konteks Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti, budaya religius dapat menjadi media yang 

efektif untuk mengembangkan self-control. Melalui pembelajaran yang 

terintegrasi dengan nilai-nilai agama, peserta didik diajarkan untuk 

menghormati norma-norma sosial dan moral, serta diajarkan untuk 

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Praktik-praktik keagamaan seperti shalat, puasa, dan zikir dapat 

membantu individu dalam mengembangkan self control atau kontrol diri. 

Shalat, misalnya, melibatkan rutinitas dan disiplin yang konsisten, sementara 

puasa memerlukan kemampuan menahan diri dari berbagai dorongan. 

                                                        

7Ningrum, T. Y., & Kurniawati, D. Penerapan Model Pembelajaran Inovatif dalam 
Meningkatkan Kreativitas Siswa di SMK Negeri 2 Surabaya, (Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran Vol. 9 No.4, 2022), h. 89. 
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Kegiatan zikir juga dapat membantu menguatkan kontrol diri dengan 

memperkuat ketenangan dan fokus spiritual. Semua ini berkontribusi pada 

pengembangan kemampuan self control yang lebih baik.8 Dengan demikian, 

budaya religius yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti tidak hanya membantu peserta didik dalam 

memahami dan menghayati ajaran agama, tetapi juga berkontribusi pada 

pembentukan karakter yang kuat dan mampu mengendalikan diri. Hal ini 

penting untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia dan 

memiliki ketahanan moral yang tinggi di tengah tantangan zaman. 

 Dengan demikian, salah satu kemampuan yang perlu dimiliki anak-

anak adalah pengendalian diri. Perilaku peserta didik lebih terkoordinasi ke 

arah yang baik dan konstruktif ketika mereka memiliki kontrol diri. Secara 

alami, ini harus diajarkan dan dipraktekkan melalui pose realistis. Jadi dalam 

istilah Latin "religio" atau agama, yang berasal dari kata kerja "religure," yang 

berarti ikatan, adalah tempat agama dan religiusitas muncul. Oleh karena itu, 

agama pada dasarnya dipandu oleh aturan dan kewajiban yang harus diikuti 

dan dipenuhi oleh pemeluknya. Tujuannya adalah untuk menyatukan 

individu atau sekelompok orang, baik itu hubungannya dengan Tuhan, 

manusia dan alam sekitar. Religiusitas adalah sikap batin (personal) setiap 

manusia dihadapan Tuhan, dan menjadi misteri bagi yang lain, yang 

mencakup totalitas dalam pribadi manusia9. Hal ini tidak bisa dilihat 

langsung, tapi bisa dilihat dari bagaimana implementasi perilaku religiusitas 

itu sendiri. 

                                                        

8Setiawan, I. M., & Harahap, S,Pengaruh Praktik Keagamaan terhadap Pengembangan 
Self-Control Siswa di Madrasah Aliyah, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No.1, 2022), h.123. 

9Dister, N.S. Pengalaman dan Motivasi Beragama (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 79. 
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Pengembangan self control  pada peserta didik dapat dilakukan 

melalui berbagai aktivitas dan pengembangan diri yang positif. Salah satu 

cara adalah dengan memberikan pendidikan yang mengarahkan, 

membimbing, dan memelihara peserta didik sehingga mereka dapat 

mengakselerasikan diri dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang 

ada. Jadi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berperan penting dalam mengembangkan self control pada peserta didik 

melalui internalisasi nilai-nilai religius yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan penulis, bahwa semua orang bisa 

menyadari akan pentingnya pembelajaran disekolah. Maka ini yang menjadi 

dorongan seseorang ataupun peserta didik disekolah dalam bertingkah laku 

dan ini sangat erat kaitannya terhadap pengendalian diri seseorang dalam 

bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi self control  untuk 

peserta didik adalah kemampuan untuk mengendalikan diri yang 

mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku negatif seperti 

bolos sekolah dan perilaku yang agresif. Self control berfungsi sebagai 

mekanisme pengatur yang membantu peserta didik membuat keputusan 

yang lebih baik.10 Kapasitas peserta didik untuk bergaul dengan 

lingkungannya akan meningkat jika memiliki self control  yang kuat. Agar 

meningkatkan interaksi interpersonal. Self control  memainkan fungsi penting 

sebagai jenis upaya partisipasi kepada peserta didik untuk menghormati 

norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan tidak melanggar nilai-nilai 

agama. Pelanggaran di kalangan remaja sering terjadi dan menunjukkan 

pentingnya bimbingan serta penekanan pada pengendalian diri dan ini 

                                                        

10Sari, I. P., & Pratiwi, S, Self-Control sebagai Prediktor Kesehatan Mental Siswa: Studi 
Kasus di Sekolah Menengah Atas di Jakarta. (Jurnal Psikologi Pendidikan, Vol. 9 No. 3, 2021),h. 
78. 
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adalah suatu kemampuan untuk mengendalikan emosi, keinginan, dan 

tindakan diri sendiri untuk mencapai tujuan jangka panjang. Remaja yang 

memiliki self control cenderung membuat keputusan yang lebih baik, 

mengelola emosi dengan lebih efektif, dan memiliki hubungan yang lebih 

baik.11  

Self control dapat dikembangkan melalui bimbingan konseling, 

pembinaan karakter, pengajaran langsung tentang teknik Self control, 

keteladanan dari guru dan orang tua, serta sistem penghargaan dan sanksi 

yang tepat. Hal ini membantu remaja membangun sikap positif, mengurangi 

pelanggaran, dan meraih keberhasilan dalam akademik maupun karier. 

Sebagai pendidik, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, memiliki 

tanggung jawab utama dalam membimbing serta membentuk perkembangan 

intelektual dan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Islam.  

Menurut Zuhairini dalam buku Filsafat Pendidikan Islam oleh Al-

Ghazali menegaskan bahwa guru harus menjadi panutan moral bagi murid-

muridnya.12 Hal terpenting yang dapat dilakukan guru untuk mendukung 

keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik adalah membantu 

mereka menjadi sadar akan sikap dan tindakan negatif mereka dengan 

membiarkan akal berperan dalam memahami dan merangkul kebenaran 

agama, termasuk mencoba memahami relevansi dan tujuan ajaran agama.13 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berperan penting dalam 

menanamkan nilai-nilai religius untuk membantu peserta didik 

                                                        

11Rachmawati, T., & Mulyadi, Self Control dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan 
Mental pada Remaja, (Jurnal Psikologi Kesehatan, Vol.10 No.2, 2021), h. 110. 

12Zuhairini, dkk, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 170. 

13Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: 
Rinneka Cipta, 1996), h. 76-77. 
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mengembangkan self control. Namun, berdasarkan observasi awal, peneliti 

menemukan beberapa permasalahan seperti perilaku tidak disiplin, 

kurangnya kontrol emosi, penggunaan media digital secara tidak terkendali, 

dan minimnya penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Lilik Nur Kholidah 

(2018), menunjukkan bahwa budaya religius yang diintegrasikan ke dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan self control melalui pendekatan behavior 

control, cognitive control, dan decisional control. Hal ini dicapai melalui 

kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, pembiasaan membaca Al-

Qur'an, dan diskusi kelompok dalam pembelajaran agama. Namun, dalam 

konteks di SMA Negeri 9 Bulukumba, belum ada kajian spesifik mengenai 

bagaimana budaya religius diterapkan dan sejauh mana pengaruhnya 

terhadap pengembangan self-control peserta didik. 

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk 

mengeksplorasi bagaimana budaya religius yang diterapkan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah dapat 

mempengaruhi pengembangan self control  peserta didik. Sehingga peneliti 

merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan tesis  

yang berjudul Pengembangan Self control  Melalui Budaya Religius dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 

Bulukumba”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Penelitian ini berjudul “Pengembangan Self control  Melalui Budaya 

Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA Negeri 9 Bulukumba”. Untuk memperjelas judul penelitian ini, maka 
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diperlukan fokus penelitian agar para pembaca tidak keliru dalam 

memahaminya. 

Adapun fokus dan deskripsi fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

1 Pengembangan Self 

control  melalui budaya 

religius dalam 

Pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti 

di SMA Negeri 9 

Bulukumba 

a. Mengeksplorasi penerapan Budaya 

Religius dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti serta 

pengaruhnya terhadap pengembangan self 

control peserta didik. 

b. Penelitian ini difokuskan untuk 

mengidentifikasi elemen-elemen kunci 

yang mempengaruhi keberhasilan dan 

kegagalan pengintegrasian budaya religius 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti terhadap 

pengembangan self control peserta didik.  

c. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi 

hambatan yang muncul dalam usaha 

mengintegrasikan budaya religius ke 

dalam pembelajaran, serta bagaimana 

tantangan ini dapat diatasi untuk 

mendukung pengembangan self control  

yang lebih efektif pada peserta didik. 

d. Penelitian ini berupaya memahami 

hubungan antara penerapan budaya 

religius dalam lingkungan pendidikan dan 

pengaruhnya terhadap aspek self control 

peserta didik. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan dan fokus kajian 

diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mengembangkan self control 

peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba ? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas budaya religius dalam 

mendukung pengembangan self control  peserta didik di SMA Negeri 9 

Bulukumba ?  

3. Apa saja hambatan dalam mengintegrasikan budaya religius dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk 

mengembangkan self control  peserta didik di SMA Negeri 9 

Bulukumba? 

4. Bagaimana implikasi penerapan budaya religius dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap pengembangan self 

control  peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba ? 

D. Kajian Pustaka 

Secara umum peneliti terdahulu merupakan salah satu usaha yang 

calon peneliti lakukan untuk menemukan data dan tulisan yang saling 

berkaitan dengan judul proposal tesis yang diajukan sebagai bahan 

perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas. 

Berdasarkan penelusuran peneliti  terkait penelitian terdahulu 

ditemukan beberapa penelitian yang mendukung seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Lilik Nur Kholidah dengan judul tesis “Upaya Guru Agama 

Islam dalam Meningkatkan Self control  Peserta didik Melalui Budaya Religius 
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di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu Tulungagung”, 

penelitian ini diterbitkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 

2018.14 Penelitian Lilik Nur Kholidah bertujuan mengetahui upaya guru PAI 

dalam meningkatkan self-control peserta didik melalui aspek behavior 

control, cognitive control, dan decisional control. Dengan pendekatan 

kualitatif studi kasus, penelitian ini menggunakan logika abstraktif dari 

khusus ke umum dan melibatkan data primer serta sekunder.  

Hasilnya menunjukkan bahwa dalam aspek behavior control, 

pemberian buku kendali dan sanksi pelanggaran melalui pemanggilan orang 

tua membantu peserta didik mengendalikan perilaku dan mencegah 

kesalahan berulang. Dalam aspek cognitive control, stimulus melalui 

pembelajaran di kelas dan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, 

membaca Al-Qur'an, peringatan hari besar Islam, Pondok Romadhon, infaq, 

dan santunan anak yatim membantu pengembangan kontrol kognitif peserta 

didik. Pada aspek decisional control, metode pembelajaran seperti diskusi 

kelompok, kegiatan keputrian, tugas individu mini riset, serta kegiatan yang 

dirancang dan dilaksanakan secara mandiri oleh peserta didik mengaktifkan 

keterampilan pengambilan keputusan mereka. 

Kemudian dalam tesis Saniah yang berjudul “Upaya Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Meningkatkan Self control  Peserta didik (Studi  di SMK 

Yayasan Pendidikan Teknologi dan SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin”, 

penelitian ini diterbitkan oleh UIN Antasari Banjarmasin 2020.15 Penelitian 

                                                        

14Lilik Nur Kholidah, Upaya Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Self control 
Siswa Melalu Budaya Religius di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu 
Tulungagung, (Tesis: UIN Satu Tulungagung, 2018), h. 130. 

15Saniah, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Self control Siswa 
(Studi  di SMK Yayasan Pendidikan Teknologi dan SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin), (Tesis: 
UIN Antasar Banjarmasin, 2020, h. 9 
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ini bertujuan mengetahui self-control peserta didik di SMK Yayasan 

Pendidikan Teknologi dan SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin, upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkannya, serta faktor penunjang 

dan penghambatnya. Subjek penelitian adalah seluruh guru Pendidikan 

Agama Islam di kedua sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif yang menyajikan 

data lapangan secara naratif dan tabel. Hasilnya berupa informasi tertulis dan 

lisan dari guru PAI, guru BK, pengurus yayasan, pegawai tata usaha, kepala 

sekolah, dan wakil kepala sekolah bidang kepeserta didikan. Hasil penelitian 

menunjukkan self-control peserta didik di SMK Yayasan Pendidikan 

Teknologi (YPT) dan SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin umumnya baik, 

namun masih ada pelanggaran tata tertib seperti membolos, tidak 

memperhatikan pelajaran, malas mengerjakan PR, berisik, kurang 

menghormati guru, berpakaian tidak wajar, bergaul bebas, menyalahgunakan 

HP, sulit disiplin shalat berjemaah, dan penyalahgunaan narkoba. Self-control 

yang kurang ini lebih menonjol di SMK YPT. 

Upaya guru PAI untuk meningkatkan self-control mencakup 

pembiasaan baik, kegiatan keagamaan seperti shalat berjemaah, keteladanan, 

penegakan peraturan, dan sanksi. Pendekatan lebih intensif di SMK 

Muhammadiyah 2 Banjarmasin, sementara SMK YPT lebih ketat dalam 

peraturan dan sanksi. Penunjang upaya guru PAI meliputi semangat guru dan 

dukungan sekolah, dengan hambatan berupa dukungan keluarga yang 

kurang, pengaruh media online, dan lingkungan yang tidak mendukung. Di 

SMK Muhammadiyah 2, Banjarmasin perhatian orangtua kurang karena 

mempercayakan anak kepada sekolah, sedangkan di SMK YPT, lingkungan 

sekitar rentan mempengaruhi perilaku peserta didik. 
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Selain dari penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Mohd. 

Najmi Adlani Siregar, “Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Meningkatkan Self control  Peserta Didik Di Sma Negeri 4 Binjai 

Kecamatan Binjai Timur” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pembelajaran guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan self-control peserta didik di SMA Negeri 4 

Binjai, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode 

kualitatif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi, dan studi dokumen, serta divalidasi dengan uji kredibilitas, 

dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi seperti pembelajaran ekspositori, inkuiri, berbasis masalah, dan 

kooperatif, serta pendekatan individual, pembiasaan positif, 

pengorganisasian program terstruktur, dan pembentukan tanggung jawab 

bersama efektif meningkatkan self-control peserta didik. Dukungan sekolah 

dan komitmen guru menjadi faktor pendukung utama, sementara kurangnya 

dukungan orang tua dan pengaruh lingkungan luar menjadi penghambat.16 

Penelitian tersebut juga ditemukan dalam tesis Setiya Ningsih yang 

berjudul “Hubungan antara Religiusitas dan Self control  dengan Prestasi 

Belajar Peserta didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMP Negeri 21 Samarinda”. Tesis, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji 

Muhammad Idris Samarinda 2021 karena menunjukkan bahwa baik strategi 

pembelajaran yang efektif maupun faktor religiusitas me   miliki peran 

penting dalam meningkatkan self-control dan prestasi belajar peserta didik, 

                                                        

16Mohd. Najmi Adlani Siregar, Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam 
Dalam Meningkatkan Self control Peserta Didik Di SMA Negeri 4 Binjai Kecamatan Binjai 
Timur, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h. 11.  
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memperkuat gagasan bahwa pendekatan yang komprehensif dan didukung 

oleh lingkungan yang kondusif dapat menghasilkan hasil belajar yang 

optimal.17 Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana 

religiusitas, pengendalian diri, dan prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 21 

Samarinda. Dengan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui kuisioner dan dokumentasi, penelitian ini 

melibatkan 834 peserta didik sebagai populasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peserta didik SMP Negeri 21 Samarinda memiliki tingkat religiusitas 

dan pengendalian diri yang sangat baik, masing-masing dengan nilai rata-rata 

μ = 57 dan μ = 58,77. Prestasi belajar peserta didik juga dinilai baik dengan 

nilai rata-rata μ = 88,73. Analisis korelasi product moment mengungkapkan 

bahwa ada hubungan yang kuat antara religiusitas dengan prestasi belajar (r 

= 0,678), dan pengendalian diri dengan prestasi belajar (r = 0,779). Hasil uji 

statistik menunjukkan bahwa kedua hubungan ini signifikan secara statistik, 

dengan thitung lebih besar daripada ttabel. Selain itu, korelasi ganda 

menunjukkan bahwa religiusitas dan pengendalian diri secara bersama-sama 

memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan prestasi belajar 

(r = 0,940). Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

religiusitas dan pengendalian diri merupakan faktor penting yang 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 21 

Samarinda. 

                                                        

17Setiya Ningsih, Hubungan Antara Raligiusitas dan Self control Dengan Prestasi 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 
21 Samarinda (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 2021), 
h. xi. 
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kemudian penelitian yang dilakukan oleh Novi Hardaning Tiyas 

dengan judul penelitian Multicultural and Religious Values in Senior High 

School SMA 1 Tegaldlimo Banyuwangi, Islamic Education Departemen, Post 

Graduate; UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021 karena Hubungan antara 

kedua penelitian ini terletak pada penggunaan nilai-nilai religius sebagai alat 

untuk membentuk karakter peserta didik, baik dalam konteks pencapaian 

akademik maupun interaksi sosial. Keduanya menunjukkan bahwa 

pendidikan agama dan penerapan nilai-nilai religius di sekolah memiliki 

peran penting dalam membangun karakter peserta didik yang positif, baik 

dalam prestasi akademik maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jadi 

semua warga sekolah menerapkan nilai-nilai pendidikan multikultural di 

sekolah untuk menciptakan rasa toleransi dan menghormati budaya, agama, 

etnis, dan ekonomi peserta didik. Alangkah baiknya jika nilai-nilai pendidikan 

multikultural dapat diterapkan melalui budaya religius di sekolah agar kita 

dapat mengetahui pembiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah di 

SMA Negeri 1 Tegaldlimo Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan. Hasil dari 

penelitian ini adalah: 1) Membangun saling percaya di antara peserta didik 

melalui budaya religius, yaitu melalui budaya pembiasaan belajar di dalam 

kelas dan pembelajaran langsung di sekolah. 2) Mempertahankan saling 

pengertian di antara peserta didik melalui budaya religius, seperti kegiatan 

amal yang dapat menumbuhkan sikap kerjasama dan saling pengertian 

karena mereka ingin membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. 3) 

Menjunjung sikap saling menghormati di antara peserta didik melalui 

kegiatan berkumpul di rumah teman atau guru saat merayakan hari raya dan 
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budaya menerapkan Sapa, Salim, Salam, Senyum, Sopan (5S) untuk 

menjunjung sikap kerjasama antara peserta didik di SMA Negeri ini.18 

Kemudian penelitian yang diuraikan oleh peneliti diatas mengenai 

pengaruh religiusitas dan pengendalian diri terhadap prestasi belajar peserta 

didik telah menjadi topik yang menarik dan relevan dalam dunia pendidikan. 

Selaras dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Rika Komala 

dan Akmal Rizki Gunawan, dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Meningkatkan Self control  Peserta didik di SMA Negeri 3 Bekasi” 

yang diterbitkan oleh jurnal Turats; jurnal pendidikan Islam pada tahun 2022 

Vol. 15, No. 1.19 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan self control  peserta didik di 

SMA Negeri 3 Bekasi. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini 

mencoba mengeksplorasi sejauh mana seorang guru dapat mengembangkan 

self control  peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara kepada Guru Pendidikan Agama Islam dan studi 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru dalam 

meningkatkan self control  peserta didik adalah dengan melakukan uswah 

hasanah, melakukan pembiasaan, menerapkan kebijakan pengawasan dan 

pendampingan bersama serta meningkatkan kedisiplinan.   

Selain dari pada itu, juga diungkap dalam penelitian Ibnu Hidayatullah 

dengan judul tesis “Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Membina 

Self control  Peserta didik (Study Kasus di SMA Swasta Daarul Qur’an 

                                                        

18Novi Hardaning Tiyas , Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 
Self control Siswa di SMA Negeri 3 Bekasi, (jurnal Turats; Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15, No. 
1 Tahun, 2022),h. 90. 

19Rika Komala dan Akmal Rizki Gunawan, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 
dalam Meningkatkan Self control Siswa di SMA Negeri 3 Bekasi,(Jurnal Turats; Jurnal 
Pendidikan Islam Vol. 15, No. 1, 2022), h. 10. 
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Bandung)”, penelitian ini diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

2022.20 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membina pengendalian 

diri (self-control) peserta didik di SMA Daarul Qur’an Bandung. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan mengumpulkan data 

melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis 

melalui pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan PAI di SMA Daarul Qur’an 

Bandung adalah untuk mengembangkan cinta beribadah, akhlak mulia, dan 

wawasan keislaman peserta didik. Kurikulum PAI berdasarkan 

Permendikbud No.16 Tahun 2014 dan ditambah dengan pelajaran praktis 

jika diperlukan. Program ekstrakurikuler seperti pramuka dan muhadhoroh 

wajib diikuti, sementara kegiatan seperti panahan, silat, dan futsal adalah 

pilihan. Kepengasuhan juga memainkan peran penting dalam membina self-

control peserta didik melalui kegiatan keagamaan dan budaya religius. 

Pelaksanaan evaluasi PAI mencakup penilaian program, proses, dan hasil 

pembelajaran. Direkomendasikan agar kepala sekolah, guru, dan pembina 

asrama meningkatkan peran mereka dalam membina self-control peserta 

didik. 

Sedangkan menurut Muzakki Jamaalul Insan, Bambang Sumardjoko, 

Muh Nur  Rochim Maksum, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Mengembangkan Self control  Peserta didik di SMK Bina Patria 1 Sukoharjo 

dan SMK Muhammadiyah Sukoharjo Tahun Pelajaran 2021/2022”, yang 

diterbitkan oleh jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.5 No. 11, November 

                                                        

20Ibnu Hidayatullah, Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Membina Self 
control Siswa (Study Kasus di SMA Swasta Daarul Qur’an Bandung 2022), (Tesis: UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung, 2022), h. Ix. 
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2022.21  Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam mengembangkan self control   peserta didik dan menganalisis 

faktor pendukung dan penghambat upaya guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengembangkan self control   peserta didik di SMK Bina Patria 

Sukoharjo dan SMK Muhammadiyah Sukoharjo. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan yang menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa persamaan upaya guru 

Pendidikan Agama Islam di dua sekolah antara lain pelaksanaan dan 

pengawasan tata tertib, pelaksanaan apel pagi, sholat berjamaah, dan 

pemberian hukuman dika peserta didik melanggar. Kemudian terdapat faktor 

pendukung seperti motivasi guru, dorongan orang tua, pergaulan yang baik 

dan kesadaran dari pribadi peserta didik. Selain itu, yang menjadi faktor 

penghambat antara lain cara berfikir dan bersikap peserta didik yang belum 

matang dan pergaulan yang buruk dengan peserta didik lain.  

Penelitian selanjutnya juga relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Novita Fitri Amin dengan Judul Penelitian Keberadaan Pengendalian Diri 

Pada Peserta didik Selama Kegiatan Pembelajaran Bahasa dalam Konteks 

Pendidikan Agama Islam pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi peran pengendalian diri dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa dalam lingkup Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka yang berfokus pada karya 

ilmiah yang membahas topik tersebut. Sumber data meliputi literatur ilmiah 

seperti buku referensi dan artikel jurnal yang diterbitkan. Analisis isi 

                                                        

21Muzakki Jamaalul Insan, dkk, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Mengembangkan Self control Siswa di SMK Bina Patria 1 Sukoharjo dan SMK Muhammadiyah 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2021/2022, (Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 5 No.11, 2022), h. 4685. 



20 
 

 

digunakan sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengendalian diri memegang peranan penting dalam pembentukan 

karakter, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pencapaian tujuan 

pendidikan Islam. Integrasi pengendalian diri dalam konteks pendidikan 

Islam tidak hanya berkontribusi pada prestasi akademik tetapi juga pada pen 

gembangan karakter Islam yang tangguh dan berkelanjutan.22 

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khabbib 

dalam tesisnya “Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Self control  

Management Pada Peserta didik Melalui Budaya Religius di MA Muttaqin 

Bandungerjo Mranggen Demak 2023”23. Penelelitian Ahmad Kabbib 

menggunakan pendekatan kualitatif, desain yang digunakan adalah jenis 

penelitian lapangan (Field research). Fokus penelitian ini adalah peran guru 

Agama Islam dalam meningkatkan Self control  Management. Tehnik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Uji keabsahan data menggunakan triannggulasi dan teknik analisis data 

menggunakan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru PAI dalam 

meningkatkan manajemen self-control peserta didik melalui budaya religius 

meliputi pemberian nasihat, motivasi, pujian, dan pemahaman tentang 

pentingnya pengendalian diri terhadap pengaruh negatif. Ini dilakukan 

melalui pembelajaran di kelas, pembiasaan di lingkungan sekolah, dan 

                                                        

22Novita Fitri Amin, Keberadaan Pengendalian Diri pada Siswa Selama Kegiatan 
Pembelajaran Bahasa dalam Konteks Pendidikan Agama Islam, (Maharot; Journal Of Islamic 
Education Jilid 6 Nomor 2 Tahun 2022), h. 80. 

23Ahmad Khabbib, Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Self control Management 
Pada Siswa Melalui Budaya Religius di MA Roudlotul Muttaqin Bandunrejo Mranggen Demak 
Tahun Ajaran 2023,(Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h. 57. 
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kegiatan religius seperti sholat berjamaah dan membaca Asmaul Husna. 

Kemampuan self-control peserta didik berada dalam kondisi baik, ditandai 

dengan komunikasi yang baik, rasa hormat, dan kesadaran diri. Faktor 

pendukung dalam upaya ini melibatkan dukungan penuh dari kepala sekolah, 

guru, peserta didik, dan staf sekolah, sementara hambatan utamanya adalah 

kurangnya dukungan anggaran, pengaruh negatif lingkungan, kurangnya 

kerja sama antara guru dan orang tua, serta ketidaktegasan terhadap peserta 

didik yang melanggar aturan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Cahyaningrum, 

Joko Sarjono, Muin Abdullah, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Meningkatkan Self control  Pada Peserta didik SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta”. Jurnal Raudah; Jurnal tarbiyah Islamiyah, Volume 8, No. 2, tahun 

2023.24 Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Cahyaningrum, Joko 

Sarjono, dan Muin Abdullah bertujuan untuk mengungkap upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan self-control peserta didik di 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, sementara analisis data melibatkan reduksi, penyajian, dan 

verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru dapat dilihat dari 

tiga aspek pengendalian diri: kontrol kognitif melalui pembelajaran aktif, 

kontrol perilaku melalui kegiatan keagamaan yang membentuk karakter 

peserta didik, dan kontrol keputusan melalui nilai-nilai agama yang 

membimbing peserta didik dalam self-control. Faktor penghambat 

                                                        

24Rahmawati Cahyaningrum, dkk, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Meningkatkan Self control Pada Siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, ( Jurnal Raudah; 
Jurnal tarbiyah Islamiyah, Volume 8, No. 2, 2023), h. 750. 
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peningkatan self-control peserta didik meliputi sifat bawaan dari rumah, 

perilaku dari lingkungan keluarga dan pertemanan, serta faktor ekonomi. 

Kemudian dalam penelitian Rukmiyati, Moh. Danur, dan Fajriah, 

Penelitian ini membahas peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

mengembangkan self-control (kontrol diri) peserta didik kelas VIII di SMPI 

At-Tablighiyah, Pamekasan Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk memahami 

bagaimana guru PAI membantu peserta didik mengatur dan mengarahkan 

perilaku mereka agar sesuai dengan norma etika dan moral, serta menangkal 

perilaku impulsif yang tidak diinginkan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan guru PAI, 

peserta didik, dan kepala sekolah sebagai informan kunci. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa guru PAI berperan melalui berbagai upaya seperti 

pengaturan tempat duduk model diskusi, pendidikan dengan nilai 

keteladanan, komunikasi aktif, pemberian motivasi dan apresiasi, serta 

pembinaan dengan sikap disiplin. Selain itu, kerja sama dengan kepala 

sekolah, termasuk pemberian layanan parenting class dan kegiatan talk-

show, juga penting untuk mengatasi pengaruh negatif dari gaya pengasuhan 

yang kurang tepat dan penggunaan media massa. Semua upaya ini bertujuan 

untuk menumbuhkan self-control yang baik pada peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari.25 

Dalam penelitian Muftihatuz Zahra, Ety Kurniyati, Bunyanul Arifin 

dalam penelitiannya yang berjudul The Efforts Of Islamic Religious Education 

Teachers In Improving Student Self control  Through Religious Culture In SDIT 

                                                        

25Rukmiyati, Moh. Danur, Fajar,  Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Menceritakan Pengendalian Diri Siswa Kelas VIII SMPI At-Tablighiyah Desa Ponjanan Timur 
Kecamatan Batumarmar, (Pamekasan,  Jurnal  Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, 
Vol. 2 Nomor 4 Tahun 2023), hal. 66. 
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Friends Tangerang City pada Tahun 2023. Budaya religius yang diterapkan di 

sekolah merupakan upaya yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

pengendalian diri peserta didik. Self control  merupakan sisi positif yang 

harus dimiliki oleh setiap individu, di mana self control  adalah penentu 

perilaku yang mencerminkan dirinya kepada orang lain. Self control  dapat 

meningkat melalui adanya kebiasaan, pengalaman, dan budaya lingkungan 

baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga, sarana terpenting dalam 

meningkatkan self control  peserta didik ada di lembaga sekolah yang 

didukung oleh banyaknya kegiatan keagamaan. Studi ini bertujuan untuk: (1) 

untuk menggambarkan dan menjelaskan upaya guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan diri kontrol mahapeserta didik di SDIT Friends melalui 

penanaman nilai-nilai agama, (2) Untuk menjelaskan dan menjelaskan faktor 

penghambat dan solusi dalam pengembangan mahapeserta didik 

pengendalian diri di SDIT Friends melalui penanaman nilai-nilai agama. 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, 

pengumpulan data  penelitian ini dengan observasi, wawancara mendalam 

dan teknik dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi, prosedur 

keterbukaan data terkait upaya guru dalam meningkatkan self control  

peserta didik melalui budaya religius. Untuk analisis data, peneliti 

mengumpulkan data kemudian mengurangi data, menyajikan data dan 

kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya 

guru pendidikan agama Islam untuk mengembangkan self control  peserta 

didik di SDIT Friends Kota Tangerang dilaksanakan di proses pembelajaran 

PAI dan dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Dalam proses pembelajaran 

PAI guru asosiasi materi dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan self control  peserta didik seperti sikap tanggung jawab, jujur, sopan 
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santun dan menghormati orang lain. Sedangkan dalam kegiatan di luar 

pembelajaran PAI upaya guru dalam membentuk self control  dalam remaja 

dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan seperti doa jemaat Dzuhur yang 

harus diikuti, mengadakan dialog interaktif tentang masalah remaja dan 

membimbing peserta didik untuk bersama kejutan/amal diharapkan dapat 

tertanam dalam diri peserta didik yang mengendalikan diri dalam kehidupan 

sehari-hari.26 

Penelitian selanjutnya juga Muslimatur Rodiyah, Suhermanto, Agus 

Fawait dengan judul penelitian yang dilakukan The Importance Of Islamic 

Religious Education In BuildingThe Character Of Primary School Children pada 

Tahun 2023. Penelitian ini membahas berbagai strategi dan pendekatan yang 

dapat diterapkan dalam mengintegrasikan pendidikan agama dan moral 

Islam di lingkungan sekolah. Peran guru sebagai teladan dan fasilitator dalam 

membantu anak-anak memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dan 

moral menjadi fokus utama penelitian ini. Selain itu, pentingnya peran orang 

tua dan kerjasama mereka dalam mendukung pendidikan karakter religius di 

rumah dan di sekolah juga dibahas secara mendalam. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode penelitian studi 

pustaka (Library Research) dan termasuk penelitian kualitatif. Dengan 

menerapkan pendidikan agama dan moral Islam yang efektif, diharapkan 

anak-anak sekolah dasar dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki 

karakter religius yang kuat. Mereka akan mampu menghadapi situasi dan 

dilema moral dengan integritas dan kebijaksanaan. Dengan demikian, artikel 

ini menekankan bahwa pendidikan agama dan moral Islam di sekolah dasar 

                                                        

26Muftihatuz Zahra dkk, The Efforts Of Islamic Religious Education Teachers In 
Improving Student Self control Through Religious Culture In SDIT Friends Tangerang City, 
(Amca Press Vol. 2 No. 1, 2023), h. 382. 
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memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang religius, 

berakhlak mulia, dan siap menjadi pilar bangsa yang memberikan kontribusi 

positif bagi masyarakat dan dunia.27 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah, Romelah, dan Dina 

Mardiana dengan judul The Role Of Islamic Education Teachers in Developing 

Student’s Self control  in Malang  High Schools Tahun 2024, Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan lebih mendalam peran guru pendidikan 

agama Islam sebagai pembimbing dalam membangun self-control peserta 

didik agar mampu mengatur, mengarahkan dan juga meninggalkan segala 

bentuk karakter dan perilaku negatif melalui pengajaran dan juga pelatihan 

sekolah yang semakin berkembang menuju hal positif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan 

melibatkan kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam dan juga 6 peserta 

didik SMAN 4 Malang sebagai informan. Pengumpulan data dilakukan melalui 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan teknik analisis data 

menggunakan teknik dari Miles, Huberman dan Saldana dengan langka-

langka seperti, kondensasi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan peran guru pendidikan agama Islam dalam 

membangun self-control peserta didik berperan menjadi pembimbing 

melalaui pengajaran dan pelatihan terprogram dan tidak terprogram. 

Statement akhir dari hasil penelitian :pengajaran dan juga pelatihan yang 

                                                        

27Muslimatur Rodiyah, dkk, The Importance Of Islamic Religious Education In 
BuildingThe Character Of Primary School Children , (Jurnal UNUJA: Proceding Of; International 
Conference on Education, Society and Humanity Vol. 1 No. 1, 2023), h. 1572. 
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dilakukan memberikan peningkatan self-control signifikan seperti pada 

aspek kontrol perilaku, kontrol kognitif dan kontrol keputusan.28 

Penelitian selanjutnya yang juga relevan dengan penelitian ini adalah 

The Effecct of Self control  on Aggressive Behavior of Male Students in Five Class 

at Islamic Elementary School of Salafiyah, Cirebon City oleh Dwi Anita Alfiani, 

Shelly Rahmawati Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pengendalian diri pada peserta didik laki-laki kelas lima di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Salafiyah Kota Cirebon, mendeskripsikan perilaku 

agresif peserta didik laki-laki kelas lima di MI Salafiyah Kota Cirebon, serta 

menentukan pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku agresif peserta 

didik laki-laki kelas lima di MI Salafiyah Kota Cirebon. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. 

Penelitian ini mengambil seluruh peserta didik laki-laki kelas lima di MI 

Salafiyah Kota Cirebon, berjumlah 40 peserta didik. Teknik analisis data yang 

digunakan meliputi uji normalitas, uji regresi linier sederhana, uji non-

parametrik, dan uji hipotesis. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

pengendalian diri peserta didik laki-laki kelas lima di MI Salafiyah Kota 

Cirebon menggunakan kuesioner memperoleh persentase sebesar 67,7% dan 

termasuk dalam kategori kuat. Perilaku agresif peserta didik laki-laki kelas 

lima di MI Salafiyah Kota Cirebon menggunakan kuesioner memperoleh 

persentase sebesar 26,8% dan termasuk dalam kategori kurang kuat. Hasil 

penelitian ini, berdasarkan hasil uji non-parametrik, nilai Asymp.Sig <0,05, 

hasil uji Wilcoxon memiliki Sig sebesar 0,00. thitung > ttabel, yaitu 4,295 > 

                                                        

28Nurhikmah, Romelah, dan Dina Mardiana, The Role Of Islamic Education Teachers in 
Developing Student’s Self control in Malang  High Schools, (Jurnal Penelitian Pendidikan dan 
Pembelajaran Vol. 11 No. 2, 2024), h. 177. 
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0,163. Ini berarti Ho ditolak, dan Ha diterima, sehingga terdapat pengaruh 

pengendalian diri terhadap perilaku agresif peserta didik laki-laki kelas lima 

di MI Salafiyah Kota Cirebon.29 

Berdasarkan hasil analisis peneliti, penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian ini yang berjudul Pengembangan Self control  Melalui Budaya 

Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA Negeri 9 Bulukumba karena sama-sama fokus pada pengembangan self-

control melalui budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks penelitian, yaitu di 

SMA Negeri 9 Bulukumba. Kemudian terdapat keunikan dalam penelitian ini 

adalah eksplorasi mendalam tentang hambatan dan solusi serta dampak 

dalam penerapan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti terhadap pengembangan self control peserta didik, di 

sekolah tersebut juga berkontribusi pada literatur dengan memberikan 

wawasan tambahan tentang integrasi budaya religius dalam pendidikan, 

serta relevan dengan isu-isu pendidikan karakter saat ini yang menawarkan 

panduan praktis bagi setiap pendidik. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

                                                        

29Dwi Anita Alfiani, Shelly Rahmawati The Effecct of Self control on Aggressive 
Behavior of Male Students in Five Class at Islamic Elementary School of Salafiyah, Cirebon City 
(Jurnal Syekh Nurjati International Conference on Elementary Education (SICEE) Vol. 1, 
2023), h. 65. 
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a. Untuk menganalisis penerapan budaya religius dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap pengembangan 

Self control  peserta didik  di SMA Negeri 9 Bulukumba. 

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

budaya religius dalam mengembangkan Self control  Peserta didik di 

SMA Negeri 9 Bulukumba. 

c. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses 

integrasi budaya religius  dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba. 

d. Untuk menganalisis implikasi dari penerapan budaya religius melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti di SMA 

Negeri 9 Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

a) Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Pendidikan 

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu pendidikan, khususnya dalam memahami peran budaya religius dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta bagaimana hal 

ini berhubungan dengan pengembangan self control  di kalangan peserta 

didik. 

b) Pemahaman tentang Integrasi Nilai dalam Pendidikan 

Penelitian ini juga akan memperkaya literatur tentang integrasi nilai-

nilai religius dalam pendidikan, memberikan wawasan yang lebih dalam 

tentang metode dan strategi efektif yang dapat digunakan untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai ini pada peserta didik. 
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b. Secara praktis 

a) Panduan Bagi Guru dan Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi guru dan 

sekolah dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti yang lebih efektif dalam mengembangkan self control  peserta 

didik. Ini termasuk strategi untuk mengintegrasikan budaya religius secara 

lebih mendalam ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. 

b) Pengembangan Kebijakan Pendidikan 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam 

merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih mendukung pengembangan 

karakter peserta didik melalui pendekatan budaya religius. 

c) Dukungan bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi orang tua 

tentang pentingnya self control  dan bagaimana mereka dapat mendukung 

pembelajaran yang diterima anak-anak mereka di sekolah, terutama dalam 

hal internalisasi nilai-nilai religius dan moral. 

c. Manfaat Sosial 

a) Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter 

Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas 

pendidikan karakter di sekolah-sekolah Indonesia, dengan menekankan 

pentingnya self control  sebagai salah satu aspek penting dalam membentuk 

kepribadian yang bermoral dan beretika. 

b) Penguatan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Masyarakat 

 Dengan mempromosikan integrasi budaya religius dalam pendidikan, 

penelitian ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai religius dalam 
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kehidupan sehari-hari masyarakat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi 

pada pembangunan karakter bangsa yang lebih baik. 
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 BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Implementasi Budaya Religius terhadap Pengembangan Self Control  

Budaya religius merupakan salah satu aspek fundamental dalam 

membentuk karakter peserta didik. Di lingkungan pendidikan, budaya 

religius tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran agama, tetapi 

juga sebagai pedoman dalam membentuk moral dan etika peserta didik. 

Implementasi budaya religius di sekolah bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga 

dapat berpengaruh terhadap self control peserta didik dalam bersikap, 

berperilaku, dan membentuk pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. 

1. Defenisi dan Konsep Budaya Religius 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), yang mengacu 

pada segala sesuatu terkait pemikiran dan kecerdasan manusia. Dalam 

bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari bahasa Latin 

colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Indonesia, 

culture diadaptasi menjadi "kultur" atau "kebudayaan."1 Religi berasal dari 

kata Latin religio, dalam bahasa Inggris disebut religion, dan dalam bahasa 

Arab dikenal sebagai al-diin atau agama.2 Religiusitas merujuk pada 

keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta ajaran dan kewajiban yang 

berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Religius biasa diartikan dengan kata 

                                                        

1https://id.wikipedia.org/wiki/Portal%3ABudaya?utm_source=chatgpt.com   

2Dadang K Ahmad. Sosiologi Agama, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2002), h. 13.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Portal%3ABudaya?utm_source=chatgpt.com


32 

 

agama atau bersifat religi.3 Agama menurut Frazer, seperti dikutip Nuruddin, 

merupakan sistem kepercayaan yang senantiasa mengalami perubahan dan 

perkembangan sesuai dengan tingkat kognisi seseorang.4 Sementara menurut 

Clifford Geertz, sebagaimana dikutip Roibin, agama bukan hanya masalah 

spirit, melainkan telah terjadi hubungan intens antara agama sebagai sumber 

nilai dan agama sebagai sumber kognitif. Pertama, agama merupakan pola 

bagi tindakan manusia. Dalam hal ini agama menjadi pedoman yang 

mengarahkan tindakan manusia. Kedua, agama merupakan pola dari 

tindakan manusia (pattern of behaviour). Dalam hal ini agama dianggap 

sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman manusia yang tidak jarang 

telah melembaga menjadi kekuatan mistis.5 

Dengan demikian, budaya religius adalah hasil dari internalisasi nilai-

nilai agama yang mencakup aspek kognitif, pengalaman, dan tindakan 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini membimbing manusia 

untuk bertindak sesuai dengan nilai dan ajaran agama yang telah menjadi 

bagian dari sistem keyakinannya. Sedangkan nilai yang terkandung dalam 

sumber ajaran Islam, nilai yang fundamental adalah nilai tauhid. Ismail Raji 

Al-Faruqi memformulasikan bahwa kerangka Islam berarti memuat teori-

teori, metode, prinsip dan tujuan yang tunduk kepada esensi Islam, yaitu 

tauhid.6 Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam 

harus mengacu kepada nilai fundamental tersebut. Nilai tersebut 

                                                        
3Fatimah, Implementasi Budaya Religius dalam Membina Akhlak Siswa di MI 

Ramatullah Kota Jambi, (Jurnal Pendidikan Guru Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2021), h. 6.  

4Nuruddin, dkk., Agama Tradisional; Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin 
danTengger, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 126. 

5Roibin, Relasi Agama & Budaya Masyarakat Kontemporer, (Malang: UIN Maliki Press 
2009), h.75. 

6Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan, 
Washington (DC : International Institute of Islamic Thoungt 1982), h.34-36. 
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memberikan arah dan tujuan dalam proses pendidikan serta memberikan 

motivasi dalam aktivitas pendidikan. Konsepsi tujuan pendidikan yang 

mendasarkan kepada nilai tauhid menurut Al-Nahlawi disebut Andaf Al-

Rabbani dalam JS. Brubacher, yaitu tujuan yang bersifat ketuhanan dan 

seharusnya menjadi dasar dalam kerangka berpikir, bertindak dan 

pandangan hidup dalam semua sistem serta aktivitas pendidikan.7 

Budaya religius yang merupakan bagian dari budaya sekolah sangat 

menekankan peran nilai. Bahkan nilai merupakan pondasi dalam 

mewujudkan budaya religius. Tanpa adanya nilai yang kokoh, maka tidak 

akan terbentuk budaya religius. Istilah nilai keberagamaan (religius) 

merupakan hal yang tidak mudah untuk diberikan batasan secara pasti. 

karena nilai-nilai yang terkandung dalam agama merupakan sebuah realitas 

yang abstrak. Nilai merupakan suatu tipe kepercayaan yang berada pada 

suatu lingkup sistem kepercayaan dimana seseorang bertindak untuk 

menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang dianggap pantas 

atau tidak pantas. Ini berarti pemaknaan atau pemberian arti terhadap suatu 

objek. Sedangkan keberagamaan merupakan suatu sikap atau kesadaran yang 

muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang 

terhadap suatu agama. 

Religius menurut Islam adalah melaksanakan ajaran agama secara 

menyeluruh. Allah berfiman dalam QS Al-Baqarah ayat 208 dan Q.S An-Nisa’ 

ayat 58 sebagai berikut : 

 

                                                        

7JS. Brubacher, Modern Philoshophy of Education, (New Delhi: Tata Mc.Grave Hill 
Publishing, 2017), h.96. 
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Terjemahannya: 

 Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah 
ayat 208)8 
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Terjemahannya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hokum diantara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah lagi maha mendengar lagi 
maha melihat. (QS An-Nisa ayat 58)9 

Kaaffah dapat diartikan (keseluruhan) ayat tersebut memerintahkan 

kepada umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan, 

keseluruhan dapat diartikan sebagai religius yang berarati keberagaman. 

Budaya religius adalah bersikap dan bertindak yang bernilai tauhid, ibadah 

dan akhlak karimah, akhlak tidak hanya terhubung antara manusia dengan 

Tuhan tetapi juga hamba dengan sesama hambanya. Dalam tataran nilai, 

budaya religius berupa semangat berkorban, semangat persaudaraan, 

semangat saling menolong dan tradisi mulia lainnya. Sedangkan dalam 

tataran perilaku, budaya religius berupa tradisi shalat berjamaah, gemar 

                                                        

8Q.s Al-Baqarah ayat 208, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/208. 

9Q.S An-Nisa ayat 58, https://quran.nu.or.id/an-nisa'/58. 
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bersedekah, rajin belajar dan perilaku mulia lainnya.10 Dengan demikian, 

budaya religius sekolah pada hakikatnya adalah terwujudnya nilai-nilai 

ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang 

diikuti oleh seluruh warga sekolah. Dengan menjadikan agama sebagai tradisi 

dalam sekolah, maka secara sadar maupun tidak ketika warga sekolah 

mengikuti tradisi yang telah tertanam tersebut, sebenarnya warga sekolah 

sudah melakukan ajaran agama. 

 Menurut Alberd Bandura dalam teori belajar sosial menjelaskan 

bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang 

berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan.11 

Dalam konteks ini, pembentukan lingkungan religius di SMA Negeri 9 

Bulukumba yang dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan menjadi landasan 

utama dalam membentuk karakter peserta didik, dengan guru Pendidikan 

Agama Islam memainkan peran penting dalam mengembangkan self control 

melalui budaya religius. Interaksi antara nilai-nilai agama, perilaku peserta 

didik, dan lingkungan sekolah menciptakan proses belajar yang 

komprehensif. Kegiatan-kegiatan dalam kerangka mengembangkan budaya 

religius yang masuk kedalam kategori pengembangan Pendidikan Agama 

Islam. Hal ini setidaknya karena dua alasan, pertama karena kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan keagamaan yang menumbuhkan nilai-nilai 

religius yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Kedua, kegiatan tersebut meskipun melibatkan banyak pihak, baik guru 

                                                        

10Asman Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah : Upaya Mengembangkan 
PAI dari Teori ke Aksi, (Malang: UIN Maliki Press, 2009), h. 69. 

11Ariesta, Freddy W, Implementasi Teori Belajar Sosial Dalam Pandangan Albert 
Bandura dan Lev Vygotsky, Binus University, Juli 8 2021, 
https://pgsd.binus.ac.id/2021/07/08/implementasi-teori-belajar-sosial-dalam-pandangan-
albert-bandura-dan-lev-vygotsky/  

https://pgsd.binus.ac.id/2021/07/08/implementasi-teori-belajar-sosial-dalam-pandangan-albert-bandura-dan-lev-vygotsky/
https://pgsd.binus.ac.id/2021/07/08/implementasi-teori-belajar-sosial-dalam-pandangan-albert-bandura-dan-lev-vygotsky/
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maupun tenaga kependidikan, namun ujung tombak pelaksanaannya adalah 

guru Pendidikan Agama Islam, sehingga nilai dan semangat pengembangan 

Pendidikan Agama Islam tidak dapat dilepaskan. 

 Pengembangan konsep religius yang tidak terjebak pada persoalan 

ritual semata menjadikan ranah implementasinya mencakup ke dalam 

seluruh aspek kehidupan. Gambaran sederhananya dapat dilihat dari 

kegiatan pada hari Jumat yang dilakukan para peserta didik disekolah. Dari 

keempat kegiatan hari Jumat, ada satu kegiatan yang sangat dekat dengan 

aspek religius karena adanya kegiatan yang bersifat ritual dengan pembacaan 

Al-Qur'an dan berdoa bersama. Namun, sesungguhnya aspek religius tidak 

hanya dapat ditemukan pada wilayah ritual saja. Nilai-nilai religius juga dapat 

ditemukan pada seluruh aspek kehidupan yang membawa kepada 

kemaslahatan. Sehingga tiga bentuk Jumat lainnya dari sisi substansi 

memiliki nilai religius dan dapat dimasukkan sebagai kegiatan religius. 

Kemudian terdapat kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam 

mengembangkan  self control melalui budaya religius dengan kegiatan 

Literasi Al-Qur’an, membaca do’a sebelum belajar, melaksanakan sholat 

dhuha, dan  Rohis (Rohani Islam) adalah organisasi atau kegiatan 

ekstrakulikuler disekolah yang berfokus pada pengembangan spiritual dan 

pemahaman agama islam bagi para peserta didik. 

Dalam konteks pengembangan self control, adalah kemampuan 

seseorang untuk mengatur emosi, keinginan, dan perilaku agar sesuai dengan 

nilai-nilai yang dianut, dalam hal ini, nilai-nilai Islam. Melalui berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Rohis, seperti literasi Al-Qur’an, ceramah,, 

diskusi tentang akhlak, dan kegiatan sosial berbasis keagamaan, peserta didik 

diajak untuk memahami pentingnya pengendalian diri sebagai bagian dari 
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menjalankan ajaran agama. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 

juga dapat mendukung pengembangan self control melalui budaya religius 

yang dibangun. Misalnya, nilai-nilai seperti ikhlas, sabar, syukur, berbuat 

kebaikan dan menghormati orang lain yang diajarkan dalam Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti dapat diperkuat melalui berbagai kegiatan, 

sehingga   tidak hanya memahami konsep-konsep ini secara teoritis, tetapi 

juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Selain itu, Rohis memberikan 

ruang bagi peserta didik untuk berlatih menerapkan ajaran agama dalam 

situasi yang nyata dan kontekstual. Hal ini memperkuat internalisasi nilai-

nilai Islam, yang pada akhirnya membantu peserta didik mengembangkan self 

control yang kuat. Dengan demikian, integrasi antara pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas dan aktivitas Rohis dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter peserta didik 

secara holistik, termasuk dalam aspek pengendalian diri yang berlandaskan 

ajaran agama. 

2. Komponen Budaya Religius 

Menurut Gay dan Kate Ludeman terdapat beberapa nilai religius yang 

tampak pada diri seseorang dalam melakasanakan agamanya, yaitu:12 

a. Kejujuran 

Kejujuran dalam berkorelasi dengan orang lain akan memberikan 

kemudahan. Sebaliknya ketidakjujuran kepada teman, orang tua, 

pemerintah, dan masyarakat, dapat membuat seseorang mengalami 

kesusahan yang berlarut-larut. Dan rahasia sukses menurutnya adalah 

dengan selalu berkata jujur. Kejujuran dalam surat QS Al-Anfal ayat 58: 

      

                                                        

12Gay, L.R, Educational research: Competencies for analysis and application, 
(Columbus OH: Bell & Howell Company, 1976), h. 289. 
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Terjemahannya:  

Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya)  
pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu 
kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang yang berkhianat. (Q.S Al-Anfal; 58)13 

Ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam 

hubungan antar kelompok, terutama dalam konteks perjanjian atau 

kesepakatan. Islam menekankan bahwa meskipun ada kekhawatiran akan 

pengkhianatan dari pihak lain, respon yang harus diambil adalah dengan cara 

yang jujur dan tidak menipu, yaitu dengan secara terbuka membatalkan 

perjanjian tersebut jika memang ada indikasi pengkhianatan. Ini 

menunjukkan komitmen Islam terhadap keadilan dan integritas dalam semua 

bentuk interaksi sosial dan politik. 

b. Bersikap Adil 

Skill religius lainnya adalah bersikap adil kepada semua pihak, 

dalam kondisi apapun. Islam memerintahkan kepada setiap manusia dan 

peserta didik untuk bersikap adil dan menegakkan keadilan pada setiap 

tindakan dan kelakuan yang dilakukan seperti dalam QS. an-Nisaa (4): 58 
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Terjemahannya:  

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya 

                                                        

13https://quran.nu.or.id/al-anfal/58. 
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kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. 
(Qs. an-Nisaa : 58)14 

c. Bermanfaat Bagi Orang Lain 

Nilai pribadi yang bermanfaat merupakan salah satu komponen 

religius. Setiap Muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi 

orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain akan kembali untuk 

kebaikan diri kita sendiri seperti Allah SWT berfirman: 
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Terjemahannya :   

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri 
dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, 
dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, 
(Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka 
kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-
musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan 
sehabishabisnya apa saja yang mereka kuasai. (QS. Al Isra 17:7)15 

 

d. Rendah Hati 

Rendah hati merupakan sikap religius di mana seseorang memiliki 

kelebihan, bakat atau kemampuannya dan tidak menonjolkannya di 

hadapan orang lain. Rendah hati berbeda dengan jika rendah diri adalah 

seseorang yang menganggap bahwa dirinya tidak memiliki kelebihan 

apapun dan selalu merasa ada yang kurang dalam dirinya. Rendah hati atau 

tawadhu adalah jika seseorang memiliki kemampuan untuk mendengarkan 

pendapat orang lain, tidak menonjolkan kemampuan dirinya dan dia tidak 

merasa dirinya yang paling benar. 

e. Disiplin Tinggi 

                                                        

14https://quran.nu.or.id/an-nisa'/69. 

15https://quran.nu.or.id/al-isra'/7. 
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Kepemilikan religius yang tinggi berarti mempunyai tingkat 

kedisiplinan yang tinggi. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya 

mempunyai ukuran waktu yang jelas. Ia akan menyelesaikan pekerjaannya 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ia mampu mengatur waktu 

bekerjanya dengan tidak mangabaikan sikap-sikap religius lainnya. 

Deskripsi di atas merupakan beberapa unsur sikap religius seseorang 

secara universal, ada pula yang memberikan keterangan secara khusus 

tentang nilai-nilai agama Islam memuat aturan-aturan Allah yang antara lain 

meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, 

hubungan manusia dengan manusia dan hubungan mansia dengan alam 

semesta. Saat ini, usaha penanaman budaya religius terutama di sekolah 

umum diharapkan mampu mengatasi tantangan berbagai tantangan, baik 

tantangan internal dan eksternal. Secara internal, pendidikan dihadapkan 

pada keberagamaan peserta didik, baik sisi keyakinan dalam suatu agama. 

Lebih dari itu, setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda. 

3. Budaya Religius dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

Mc Daniel dan Burnett mendefinisikan religiusitas sebagai 

kepercayaan pada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsi-

prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan.16 Mc Daniel dan Burnett 

menyarankan bahwa religiusitas dapat diukur dari segi dimensi kognitif dan 

perilaku. Dimensi kognitif juga dikenal sebagai spiritualisme mengacu pada 

tingkat dimana seseorang memegang keyakinan agama dalam hal pentingnya 

agama, kepercayaan pada Tuhan, pentingnya nilai-nilai spiritual dan 

pentingnya religiusitas. Dimensi perilaku dikenal sebagai pengabdian 

                                                        
16McDaniel, S. W., & Burnett, J. J. Consumer religiosity and retail store evaluative 

criteria. (Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 18 No. 2, 1990), h. 101- 
112.   
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diartikan sebagai perilaku terbuka terhadap organisasi keagamaan dan dapat 

diukur dalam hal kehadiran tempat keagaamaan, persepuluhan/pemberian 

uang, dan keterlibatan kegiatan. Allport memandang motivasi religius dalam 

hal religius instriksik menggunakan agamanya, sementara orang yang secara 

intrinsic bermotivasi menjalani agamanya.17 

Magill menyebutkan bahwa religiusitas pribadi memberikan landasan 

dasar untuk memahami sifat perilaku etis seseorang.18 Weaver and Agle  

menegaskan bahwa religiusitas diketahui memiliki pengaruh pada sikap dan 

perilaku manusia.19 Perilaku ini dipengaruhi oleh identitas diri agama, yang 

terbentuk sebagai akibat dari internalisasi peran harapan yang ditawarkan 

oleh agama. Ini menunjukkan potensi pengaruh religiusitas pada perilaku 

seseorang dan akibatnya apa yang dianggap benar atau salah dalam 

perspektif itu. Dalam mencoba menghubungkan religiusitas dengan etika, 

Hegarty dan Sims melakukan percobaan dengan menggunakan sampel 

peserta didik untuk menguji pengaruh faktor-faktor pribadi pada perilaku 

etis dan menemukan agama tidak signifikan.20 

Sekolah memiliki budaya sendiri yang dibentuk dan dipengaruhi oleh 

nilai- nilai, persepsi, kebiasaan, kurikulum, kebijakan pendidikan dan 

perilaku orang yang ada didalamnya. Sekolah mempunyai kekhasan utama 

(core business) yang dijalankan yaitu melalui aktivitas pembelajaran. Budaya 

sekolah yang dilakukan melalui pembelajaran dikelas menjadi kebiasaan dan 

                                                        

17Allport, G. W., & Ross, J. M, Personal Religious Orientation and Prejudice. (Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 5 No. 4, 1967), h 432-443.  

18Magill, G, Theology in business ethics: Appealing to the religious imagination, 
(Journal of Business Ethics, Vol 11 No. 2, 1992), h. 129–135  

19Weaver, G. R., & Agle, B. R. Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A 
Symbolic Interactionist Perspective, (Academy of Management Review. Vol. 27 No. 1 2002), h. 
77- 97  

20Hegarty, W. Harvey; SIMS, Henry P. Filsafat organisasi, kebijakan, dan tujuan yang 
terkait dengan perilaku keputusan yang tidak etis: Eksperimen laboratorium. (Jurnal Psikologi 
Terapan, 1979), h. 331  
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kewajiban yang harus ditekuni bagi setiap orang berdasarkan visi dan misi 

yang diterapkan secara berulang-ulang dan akhirnya menjadi kebiasaan. 

Dalam hal ini, sekolah membentuk budaya religius yang dapat diartikan 

sebagai cara berpikir dan cara bertindak warga sekolah yang didasarkan 

pada nilai religiusitas itu sendiri. Religius menurut islam adalah 

melaksanakan ajaran agama secara menyeluruh. 

Penguatan nilai religius dalam pendidikan khususnya dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sangat penting dalam 

membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga 

memiliki akhlak dan kepribadian yang baik. Dengan penguatan nilai religius 

yang tepat yang diberikan oleh guru PAI, peserta didik dapat memiliki 

pondasi moral yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Pelaksanaan 

budaya religius dalam lingkup pembelajaran memiliki landasan secara 

normative atau konstitusional dan sangat mempengaruhi image sekolah itu 

sendiri. Dalam hal ini, implementasi budaya religius dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam menjadi aspek penting dalam proses pendidikan 

yang bertujuan membentuk karakter dan moral peserta didik. Budaya 

religius di sekolah tidak hanya sebatas materi pelajaran, tetapi juga 

mencakup perilaku, sikap, dan kebiasaan sehari-hari yang diintegrasikan 

dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

berlandaskan pada praktik budaya religius akan menciptakan lingkungan 

pendidikan yang mampu membentuk peserta didik yang religius, berakhlak 

mulia, dan memiliki karakter yang kuat. Budaya religius dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam memiliki hubungan yang erat dan didukung melalui 

kegiatan keagamaan, penguatan nilai religius dan pembiasaan perilaku 

religius. Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membentuk karakter 
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peserta didik agar mampu menghadapi berbagai tantangan dengan sikap 

yang lebih tenang, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. 

Terdapat poin penting yang dapat diterapkan guru didalam kelas sebagai 

berikut:21  

a. Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui 

aktivitas sebagai berikut: 

1) Berdoa Bersama Sebelum dan Sesudah Pelajaran 

Kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dikelas adalah 

kebiasaan yang terbentuk sejak dulu, karena doa bersama sebelum dan 

sesudah belajar bukan hanya merupakan tradisi, tetapi juga bagian penting 

dari pembelajaran yang memperkuat budaya religius di kelas. Aktivitas ini 

membantu peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai Islami, 

memperkuat disiplin, dan membangun kesadaran spiritual yang akan 

berdampak positif pada pembentukan karakter mereka. Dengan dukungan 

dari penelitian, terbukti bahwa praktik ini memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang religius dan kondusif.22 

2) Literasi Al-Qur’an 

Literasi Al-Qur'an adalah kemampuan individu dalam membaca, 

memahami, dan mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-

hari. Menurut Aang Ridwan, literasi Al-Qur'an mencakup tiga kemampuan 

utama, diantaranya adalah (1) Kemampuan membaca, menulis, dan 

                                                        
21Kristiya Septian Putra, Implementasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya 

Religius (Religious Culture) di Sekolah, (Jurnal Pendidikan Vol. 3 No.2, 2015), h. 26.  

22Suherman, B. Pengaruh Budaya Religius di Sekolah terhadap Pembentukan Karakter 
Siswa. (Jurnal Pendidikan Karakter, Vol 12 No. 1, 2020), h. 55. 



44 

 

menghafal Al-Qur'an, (2) Kemampuan memahami makna dan tafsir Al-

Qur'an, (3) Kemampuan menyebarkan pesan Al-Qur'an.23 

Kegiatan Literasi Al-Qur’an yang melibatkan pembacaan Al-Qur’an 

secara rutin  merupakan bentuk ibadah yang diyakini dapat mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 

aktivitas ini juga berperan dalam membentuk sikap dan perilaku positif. 

Dengan Tadaruz, peserta didik dapat mengembangkan self control menjadi 

lebih tenang, menjaga lisan, dan istiqomah dalam ibadah. Selain itu, 

kebiasaan ini dapat menumbuhkan sikap positif yang berpengaruh pada 

prestasi belajar dan membantu membentengi diri dari pengaruh budaya 

negatif.24 

Literasi Al-Qur'an memiliki peran penting dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, terutama dalam peningkatan self 

control peserta didik. Berikut adalah penjelasan terkait pentingnya tadarus 

Al-Qur'an dalam konteks ini: (1) Penguatan Nilai Spritual. Tadarus Al-Qur'an 

memberikan pengalaman spiritual yang mendalam kepada peserta didik, 

sehingga mereka lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai agama. (2) 

Melatih Disiplin dan Konsistensi. Tadarus membutuhkan kedisiplinan waktu 

dan kesungguhan dalam belajar membaca serta memahami Al-Qur'an, 

Kebiasaan ini secara tidak langsung melatih peserta didik untuk memiliki 

sikap konsisten dalam menjalankan kewajiban mereka, termasuk dalam 

mengontrol perilaku sehari-hari.(3) Mengurangi Perilaku Impulsif, Proses 

tadarus yang melibatkan konsentrasi dan penghayatan terhadap ayat-ayat Al-

                                                        

23Aang Ridwan, Gua Hira Dan Pesan Literasi Al-Quran, (Dosen Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi (FDK) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022). h. 1. 

24Dyah Ayu Puji Lestari dkk, Membangun Karakter Religious Siswa Sekolah Dasar 
Melalui Pembiasaan Tadarus Al-Qur’an, (Jurnal Keilmuan dan Kependidikan Dasar Vol. 15 No. 
01, 2023), h. 78. 
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Qur'an membantu peserta didik mengendalikan impuls negatif, seperti 

kemarahan, ketidaksabaran, dan perilaku tidak terkontrol lainnya, Bacaan Al-

Qur'an yang menenangkan jiwa juga berfungsi sebagai terapi psikologis yang 

efektif dalam membangun ketenangan batin 

Dalam konteks pengembangan self control, budaya religius ini 

berfungsi sebagai landasan yang kokoh bagi peserta didik untuk 

mengendalikan diri. Self control adalah kemampuan yang sangat penting 

dalam menjalankan ajaran agama, di mana peserta didik diajarkan untuk 

menahan diri dari perilaku negatif dan memilih untuk berbuat baik sesuai 

dengan nilai-nilai yang telah diinternalisasi. Dengan adanya budaya religius 

yang kuat, peserta didik lebih mudah mengembangkan self control karena 

mereka terbiasa berada dalam lingkungan yang mendukung dan mendorong 

mereka untuk terus berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengembangan self control melalui budaya religius 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah proses 

yang sinergis, di mana pembelajaran agama tidak hanya menanamkan 

pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan untuk 

mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari 

b. Penguatan Nilai Religius 

Penguatan nilai religius dalam pembelajaran berperang sangat penting 

dalam mengembangkan karakter dan pengendalian diri peserta didik. 

Beberapa konsep penguatan nilai religius sebagai berikut: 

1) Diskusi tentang Akhlak dan Nilai-Nilai Islami 

Diskusi tentang akhlak dan nilai-nilai Islami dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah salah satu metode penting 
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dalam menanamkan budaya religius pada peserta didik di sekolah. Kegiatan 

ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada 

pengembangan karakter peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Diskusi 

tentang akhlak dan nilai-nilai Islami dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, 

amanah, dan tanggung jawab, meningkatkan pemahaman etis peserta didik, 

melatih kemampuan berpikir kritis, serta membangun kesadaran sosial. 

Kegiatan ini dilakukan dengan memilih topik yang relevan dengan kehidupan 

peserta didik, menggunakan pendekatan kontekstual, mendorong partisipasi 

aktif, dan mengacu pada sumber-sumber Islami. Melalui diskusi ini, peserta 

didik tidak hanya terbantu dalam membentuk karakter yang berakhlak mulia 

dan mengembangkan self control yang baik, juga dapat memperkuat budaya 

religius di lingkungan sekolah, sehingga menciptakan suasana yang 

mendukung pengembangan spiritual dan moral peserta didik.25 

Budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

memainkan peran penting dalam mendukung proses internalisasi nilai-nilai 

agama ke dalam kehidupan peserta didik. Kristiya Septian Putra  dalam 

Imron Fauzi dkk, dengan adanya budaya religius, berarti pembudayaan nilai-

nilai agama islam dalam kehidupan disekolah dan dimasyarakat, yang 

bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama islam yang diperoleh dari 

hasil pembelajaran disekolah, agar menjadi bagian yang menyatu dalam 

perilaku peseta didik sehari-hari.26 

 

                                                        

25Nurhidayah, S., & Rahmat, H, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar, (Jurnal Pendidikan 
Karakter, Vol. 10 No.1, 2020), h 20. 

26Imron Fauzi, Diana Novita Sari, Muhammad Junaidi, Pengembangan Budaya 
Religius pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Jurnal Pendidikan Islam Vol. 
17 No. 1 Februari 2024), h. 57.  
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2) Penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 

Dalam Islam sangat dianjurkan memberikan sapaan pada  orang lain 

dengan mengucapkan salam. Ucapan salam di samping  sebagai doa bagi 

orang lain juga sebagai bentuk persaudaraan antar  sesama manusia. Secara 

sosiologis sapaan dan salam dapat  meningkatkan interaksi antar sesama, dan 

berdampak pada rasa   penghormatan sehingga antara sesama saling dihargai 

dan dihormati.  Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun  dalam  perspektif  

budaya  menunjukan bahwa komunitas atau masyarakat umum memiliki 

kedamaian,  santun, saling tenggang rasa, toleran dan rasa hormat. Biasa 

disingkat  dengan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun). Sedangkan  

unsur dari santun dan toleran antar peserta didik dengan saling 

menghormati  antara  yang  muda dengan  yang  lebih tua, menghormati 

perbedaan  pemahaman agama, bahkan saling menghormati antar agama 

yang berbeda. 

 Sejalan dengan budaya santun dan toleran merujuk pada  konsep 

ukhuwah dan tawadlu’ dalam Islam. Konsep ukhuwah (persaudaraan) 

memiliki  landasan  normatif  yang  kuat,  banyak  ayat  Al-Quran  yang 

berbicara tentang hal ini, disebutkan dalam Surat al-Hujarat ayat 13: 
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Terjemahannya: 

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang  laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.  Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah   ialah orang  yang  
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paling  taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat:13)27 

Sesuai dalam kitab Tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini 

menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan 

dalam bangsa dan suku untuk tujuan saling mengenal dan tidak untuk saling 

merendahkan. Kehormatan di sisi Allah tidak ditentukan oleh suku atau 

bangsa, melainkan oleh ketakwaan. Pada Lafaz "lita'arafu" berasal dari kata 

"ta'aruf" yang berarti saling mengenal. Dalam berbagai kitab tafsir, dijelaskan 

bahwa maksud dari "lita'arafu" adalah agar manusia saling mengenal, 

berinteraksi, dan berhubungan dengan baik satu sama lain meskipun mereka 

berasal dari berbagai bangsa dan suku yang berbeda. Allah menciptakan 

perbedaan dalam bangsa dan suku bukan untuk saling memusuhi atau 

merasa superior satu sama lain, tetapi untuk memperkaya hubungan sosial, 

budaya, dan pemahaman di antara manusia.. 

3) Sholat Dzuhur  Sholat Sunnah Dhuha berjamaah 

Shalat dhuhur berjama’ah memiliki implikasi pada spiritualitas dan 

mentalitas bagi seorang yang akan dan sedang belajar. Dalam Islam seorang 

yang akan menuntut ilmu dianjurkan untuk melakukan pensucian diri baik 

secara fisik maupun ruhani. Berdasarkan para ilmuan muslim seperti, Al-Ghazali, 

Imam Syafi‟i, Syaikh Waqi‟, menuturkan bahwa kunci sukses mencari ilmu 

adalah dengan mensucikan hati dan mendekatkan diri pada Allah SWT. 

Sholat dhuha merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai aktivitas 

pembuka diawal hari, peserta didik diajarkan untuk memprioritaskan ibadah 

dalam jadwal hari mereka. Hal ini tidak hanya memberikan pondasi spiritual 

yang kuat bagi peserta didik sebelum memulai pelajaran, tetapi juga melatih 

                                                        

27https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13.  
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mereka utuk menyusun prioritas dengan baik, menempatkan kewajiban 

beribadah sebagai hal yang utama. Pembiasaan ini mendorong peserta didik 

untuk mengelola waktu dengan lebih teratur, dimana mereka belajar 

memulai hari dengan kegiatan yang bernilai tinggi dan terstruktur, sehingga 

membentuk karakter disiplin dalam kehidupan mereka, baik disekolah 

maupun diluar sekolah. Pembiasaaan sholat dhuha membantu peserta didik 

belajar mengendalikan diri dari rasa malas dan menghindari kecendrungan 

untuk menunda pekerjaan, melalui pelaksanaan sholat dhuha  yang teratur, 

peserta didik dilatih untuk disiplin dalam bertindak dan bersikap, sehingga 

mereka lebih mampu memanfaatkan waktu dengan baik dan menyelesaikan 

tugas-tugas secara tepat waktu.28 

c. Pembiasaan Budaya Religius  

Pembiasaan perilaku religius merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam membentuk kepribadian 

peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia. Pembiasaan ini berfokus 

pada upaya menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari rutinitas yang melekat pada 

peserta didik. Pembiasaan perilaku religius merujuk pada proses 

pembentukan pola perilaku berdasarkan ajaran agama melalui tindakan yang 

dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang. Tujuannya adalah agar 

perilaku tersebut menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan 

individu, sehingga tercermin dalam sikap, tindakan, dan interaksi sosial 

sehari-hari. 

                                                        

28Mohammad Bilutfikal Khofi, Pembiasaan Sholat Dhuha dalam Membangun Karakter 
Disiplin Peserta didik, (Jurnal Manejemen Pendidikan Islam, Vol. 1 No.2 November 2024), h. 
76. 
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Budaya religius dalam Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu 

menerapkan prinsip-prinsip keberagamaan, oleh karena itu, pembiasaan 

perilaku religius yang dilakukan secara konsisten di sekolah memiliki 

dampak besar dalam membentuk karakter peserta didik sebagai berikut:29 

1) Belajar Hidup dalam Perbedaan 

Perilaku keberagamaan anak dalam keluarga kepada anaknya 

sangatlah dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan dan nilai budaya, 

selama beberapa waktu akan terbentuk perilaku budaya, rutinitas, tradisi, 

bahasa kebudayaan, identitas etnik, nasionalitas dan ras. Perilaku ini akan 

terbawa oleh anak di sekolah. Semua peserta didik memiliki perbedaan latar 

belakang, asal serta pola didik keluarga. Keragaman nilai ini menjadi inti dari 

pendidikan multikultural. Pendidikan Agama Islam dipandang masih 

konvensional dengan penekanan pada how to know, how todo, and  how to 

be. Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural perlu penambahan 

how to live and work together. 

Melalui Pendidikan Agama Islam, persaudaraan iman dan 

persaudaraan kebangsaan tidak menjadi persoalan. Pendidikan Agama Islam 

menjadikan seorang Muslim menjadi nasionalis dengan paham kebangsaan 

dalam kerangka kemanusiaan yang universal. Saat peserta didik beragama 

Islam melaksanakan ajaran agamanya, maka ia memiliki nilai-nilai baik yang 

akan menguntungkan bangsanya. Hal ini karena Pendidikan Agama Islam 

menekankan pentingnya etika, kepedulian sosial, dan tanggung jawab 

terhadap negara, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Dengan 

demikian, pengajaran agama tidak hanya memperkuat identitas religius 

                                                        

29Asror, M, Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Mengembangkan 
Sikap Toleransi Santri Di Pondok Pesantren. (MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 
Vol. 1 No. 2, 2019), h. 42-53.  
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tetapi juga membangun kesadaran dan kontribusi positif terhadap 

masyarakat dan negara. 

2) Menjunjung Sikap saling Menghargai 

Menghormati serta menghargai sesama merupakan nilai universal. 

Pendidikan Agama Islam memiliki peran budaya religius dalam 

menumbuhkembangkan kesadaran akan kedamaian antar penganut agama. 

Pendidikan Agama Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter 

toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sebagai negara dengan 

keragaman agama yang tinggi, Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai 

sarana untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di 

kalangan peserta didik.30 

3) Memelihara saling Pengertian 

Saling pengertian berarti saling memahami. Memahami memiliki 

konsekuensi bahwa nilai-nilai agama lain dan muslim dapat saling berbeda. 

Memahami akan saling melengkapi dan memberi kontribusi terhadap 

korelasi yang dinamis dalam hidup. Memelihara saling pengertian antar 

peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki peran 

krusial dalam pengembangan self-control atau pengendalian diri. Saling 

pengertian antar peserta didik menciptakan lingkungan belajar yang 

harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan dipahami. Hal ini 

mendorong peserta diidk untuk lebih mampu mengendalikan emosi dan 

perilaku mereka, karena mereka merasa aman dan didukung oleh teman-

teman sekelas. 

                                                        
30Hani Hiqmatunnisa and Ashif Az Zafi, Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam 

Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning, (Jipis Vol. 29 No. 
1, 2020), h.  29. 
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Dalam konteks pembelajaran pendiidkan agama Islam, guru berperan 

sebagai fasilitator yang menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada 

peserta didik. Melalui pendekatan yang empatik dan komunikatif, guru dapat 

membantu peserta didik memahami pentingnya saling pengertian dan 

toleransi. Sebagai contoh, penelitian oleh Ahmad Khabib (2023) 

menunjukkan bahwa guru PAI di MA Roudlotul Muttaqin menggunakan 

budaya religius seperti shalat berjamaah dan membaca asmaul husnah untuk 

meningkatkan self-control peserta didik melalui pembiasaan positif.31 

4) Membangun saling Percaya 

Kepercayaan menjadi faktor yang penting dalam sebuah hubungan. 

Kecurigaan yang berlebihan terhadap suatu kelompok lain akan membuat 

kehati-hatian dalam melakukan kontak, transaksi, hubungan dan komunikasi 

dengan peserta didik lain, hal ini justru memperkuat intensitas kecurigaan 

danmempengaruhi ketegangan dan konflik. Pendidikan Agama Islam dalam 

budaya religius memiliki fungsi untuk menanamkan rasa saling percaya antar 

umat agama. Budaya religius dalam Islam diperintahkan melalaui surah Al-

Baqarah ayat 208; 
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Terjemahannya :   

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara 
keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, 
ia musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah ayat 208)32 

                                                        
31Ahmad Khabib, Peran Guru PAI dalam Meningkatkan Self control Management pada 

Siswa Melalui Budaya Religius di MA Roudlotul Muttaqin Bandungrejo Mranggen Demak Tahun 
Ajaran 2023, (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), h. 37. 

32https://quran.nu.or.id/al-baqarah/208. 
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Ayat tersebut memerintahkan kepada umat manusia untuk 

melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan. Keselu ruhan dalam hal 

keberagamaan. Budaya menurut Islam adalah bersikap dan bertindak yang 

bernilai keimanan, ibadah dan akhlak karimah.33 

4. Pengertian Self control  

 Self (diri) sebelum membahas lebih jauh mengenai self control, 

tentunya akan lebih terperinci lagi apabila telah dipahami apa itu self atau 

yang disebut dengan diri terlebih dahulu. Beberapa buku yang membahas 

mengenai ilmu jiwa yang dimana dalam setiap buku yang membahas 

mengenai hal tersebut manafsirkan hal yang berbeda sesuai dengan pokok 

bahasan yang menjadi obyek pembahasan dalam buku tersebut. 

 Di dalam buku yang berjudul Psikologi Islam menyebutkan bahwa self 

mendefinisikan bahwa “diri” mempunyai banyak sekali pemaknaan yaitu, 

jiwa, kemudian dorongan hati yang kuat untuk berbuat baik, sesuatu yang 

mendorong untuk melakukan perbuatan yang buruk.34 Dapat di tarik 

kesimpulan bahwa diri (self) memiliki dua kecenderungan yakni hal baik dan 

buruk, kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa manusia itu tidak 

selamanya baik atau buruk. Jadi tidak dibenarkan jika tindakan seseorang 

manusia itu berbuat baik kepada orang lain lalu dianggap sebagai seorang 

dewa (pendewaan). Setiap manusia itu memiliki yang namanya kekurangan 

dan kelebihan, kebaikan dan juga keburukan. Kemudian di dalam buku yang 

berjudul theories of personality dalam terjemahannya disebutkan bahwa 

konsep diri meliputi banyak aspek dan pengalaman seseorang. 

                                                        
33Rahman, A. Pendidikan agama islam dan pendidikan islam-tinjauan epistemology,, 

(Jurnal Eksis, Vol. 1, No. 1, 1976), h. 45-56. 

34Rafy Sapuri, Psikologi Islam, Tuntutan Jiwa Manusia Modern, (Rajawali Press, 
Jakarta 2009), h. 43. 
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 Dalam pandangan Zakiyah Drajat, bahwa orang yang sehat mentalnya 

akan dapat menunda sementara akan pemuasan kebutuhanya itu ia dapat 

mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang dapat menyebabkan 

kerugian bagi dirinya. Dalam pengertian yang lebih umum pengendalian diri 

lebih menekankan pada pilihan tindakan yang akan memberikan manfaat dan 

keuntungan yang lebih luas, tidak melakukan perbuatan yang akan 

merugikan dirinya sendiri dimasa sekarang atau yang akan datang dengan 

cara menunda kepuasan sesaat.35 Berikut diuraikan definisi self control 

menurut beberapa ahli; 

a. Menurut Ghufron dalam teori Berk, Self control merupakan 

kemampuan individu untuk menghambat atau mencegah suatu 

impuls agar tidak muncul dalam bentuk tingkah laku yang 

melanggar atau bertentangan dengan standar moral.36 Menurut 

Calhoun dan Acocella kontrol diri adalah peraturan proses–proses 

fisik, psikologis,  dan perilaku seseorang dengan kata lain 

serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri.37 

b. Menurut Ghufron kontrol diri merupakan suatu aktivitas dalam 

mengendalikan tingkah lakunya, sedangkan pengendalian tingkah 

laku itu mengandung yang namanya makna melakukan 

pertimbangan terlebih dahulu sebelum ia memutuskan sebuah 

tindakan. Control diri juga dimaknai dengan sebuah kemampuan 

untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan 

                                                        

35Zakiyah Drajat, Kesehatan Mental, (Jakarta: CV Mas Agung, 1989), h. 158. 

36Singgih D. Gunarsa, Dari Anak sampai Usia Lanjut, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), h. 
251. 

37M.Nur Ghufron & Rini Risnawita S, Teori – Teori Psikologi, (Jogjakarta: AR-RUZZ 
Media, 2012, h. 22. 
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bentuk sebuah tindakan yang dapat membawa seseorang kearah 

konsekuensi positif atau negative.38 

c. Menurut Kartini Kartono dalam teori Hurlock, mengemukakan tiga 

kriteria emosi yang dilakukan individu untuk mengarahkan kearah 

yang lebih baik, sebagai berikut:  

1) Dapat melakukan control diri yang bisa diterima secara sosial.        

2) Dapat memahami seberapa banyak control yang dibutuhkan 

untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

3) Dapat menilai situasi secara kritis sebelum merespon dan 

menemukan cara beraksi terhadap situasi tersebut. 

d. Menurut Bandura dalam teori belajar sosial menjelaskan bahwa 

perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang 

berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh 

lingkungan.39 

 Berdasarkan dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa self control adalah kemampuan individu untuk mengatur, 

membimbing, menyusun dan mengarahkan diri agar dapat membawa 

individu kearah yang lebih positif. 

5. Self Control dalam Perspektif Islam 

 Pengendalian diri atau kontrol diri (Mujahadah an-Nafs) adalah 

menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga 

orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, 

pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum, atau puasa. Puasa adalah 

                                                        

38Kartini Kartono dan Dali Gulo, Psikologi, (Bandung), h. 441. 
39Albert Bandura, Social Learning Theory, (Prentice Hall: The University of Michigan, 

1977), h. 9.  
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salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis 

Rasulullah SAW. yang artinya: 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw, bersabda: 
“Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, 
tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya 
ketika marah.” (HR. Bukhari dan Muslim).40  

Jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar 

dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. 

Perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri (Mujahadah an-

Nafs): 

1) Bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman 

yang tidak suka terhadap kamu. 

2) Memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat “aniaya” kepada 

kita. 

3) Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan 

terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungannya. 

4) Menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak 

membalas kedengkian mereka kepada kita. 

Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWt. kepada kita, 

dan tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu 

bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengonsumsi 

makanan dan minuman hal, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

                                                        
40(HR. Bukhari: 6114, HR. Muslim: 2609) 
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6. Aspek- Aspek Self Control 

Aspek-aspek Self Control terdiri dari kontrol perilaku (behavior control), 

kontrol kognitif (cognitive control), dan kontrol dalam mengambil keputusan 

(decesional control).41 

1) Kontrol perilaku (behavior control) merupakan kesiapan 

tersedianya suatu respons yang secara langsung dapat digunakan 

untuk mengambil suatu tindakan guna menghindari situasi yang 

tidak menyenangkan dan mengurangi dampak dari situasi 

tersebut. Artinya bahwa individu dengan kontrol perilaku yang 

baik akan mampu menghadapi suatu keadaan dengan 

menggunakan respon yang baik sehingga akan mampu 

menghindari situasi yang merugikannya. Kemampuan mengontrol 

perilaku ini dibagi menjadi dua komponen yaitu kemampuan 

mengatur pelaksanaan (regulated administration) dan kemampuan 

memodifikasi stimulus (s timulus modiafibility).42 

a) Kemampuan mengatur pelaksanaan (regulated administration) 

Merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk 

menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan. 

Dalam hal ini individu mampu menentukan apakah yang 

mengendalikan situasi atau keadaan tersebut adalah dirinya 

sendiri dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya, 

atau individu akan menggunakan sumber-sumber dari luar di ri 

bila ternyata individu tidak mampu mengendalikan keadaan 

yang ada. 

                                                        

41Ghufron dan Rusnawita,  Teori-teori Psikologi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 
6. 

42Ghufron & Risnawita, Teori-Teori Psikologi, h. 29.  
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b) Kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus modiafibility) 

Merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan 

kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. 

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatur 

stimulus, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, 

menempatkan tenggang waktu di antara rangkaian stimulus 

yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum 

waktunya berakhir, serta membatasi intensitas stimulus. 

2) Kontrol kognitif (cognitive control) merupakan kemampuan 

individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan. 

Individu dengan kontrol kognitif yang baik akan mampu 

mengontrol informasi dengan cara menafsirkan, menilai, atau 

menghubungkan suatu kejadian dalam kerangka pikiran. Tindakan 

tersebut dilakukan guna melakukan proses adaptasi psikologis 

atau mengurangi tekanan-tekanan psikologis. Kontrol kognitif 

terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu: 

a) Memperoleh informasi (information gain) 

Individu dapat memperoleh informasi berdasarkan kejadian 

atau pengalaman yang dialaminya. Individu dapat 

menggunakan informasi yang dia dapatkan untuk memahami 

berbagai keadaan, sehingga individu mampu mengantisipasi 

suatu keadaan yang tidak menyenangkan dengan berbagai 

macam pertimbangan. 
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b) Melakukan penilaian 

Individu berusaha menilai serta menafsirkan keadaan atau 

peristiwa dengan cara memperhatikan segi positif secara 

subyektif. 

3) Control dalam pengambilan keputusan (decesional control) 

merupakan kemampuan individu untuk menetapkan suatu 

tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujui. 

Dalam hal ini kontrol dalam pengambilan keputusan memiliki 

fungsi dalam menentukan pilihan dalam berbagai kemungkinan 

tindakan yang akan diambil oleh individu. 

 Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

terbagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu bagaimana seseorang dapat 

mengontrol perilaku, mengontrol kognitif, serta bagaimana seseorang 

mengambil keputusan. Aspek – aspek tersebut merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kontrol diri pada penelitian ini. 

7. Ciri-Ciri Self Control 

 Banyak orang mencampuradukkan sikap mengontrol diri dengan 

sikap kaku, keras, tegang atau terhambat. Sikap ini tentunya sangat berbeda, 

karena orang yang bisa mengontrol dirinya, sangat mampu untuk bersikap 

fleksibel pula. Sementara yang kaku dan terhambat, bisa saja tampil 

terkontrol, tetapi mudah patah, dan bahkan bisa meledak, lepas kontrol. 

Orang yang terkontrol biasanya akan tampil terpercaya di pergaulan dan 

pekerjaan, berintegritas dan yang paling penting, mempunyai daya adaptasi 

terhadap perubahan. 

 Menurut Hurlock, ada dua kriteria yang menentukan apakah kontrol 

emosi dapat diterima secara sosial atau tidak kontrol emosi dapat diterima 
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bila reaksi masyarakat terhadap pengendalian emosi adalah positif. Namun 

reaksi positif saja tidaklah cukup karenanya perlu diperhatikan kriteria lain, 

yaitu efek yang muncul setelah mengontrol emosi terhadap kondisi fisik dan 

praktis, kontrol emosi seharusnya tidak membahayakan fisik, dan psikis 

individu. Artinya dengan mengontrol emosi kondisi fisik dan psikis individu 

harus membaik. Dari sinilah ia memaparkan tiga kriteria emosi yang masuk 

sebagai berikut:43 

1) Dapat melakukan kontrol diri yang bisa di terima secara sosial. 

2) Dapat memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk 

memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat. 

3) Dapat menilai situasi secara kritis sebelum meresponnya dan 

memutuskan cara beraksi terhadap situasi tersebut. 

Berikut adalah contoh sikap dan perilaku peserta didik yang memiliki 

self control yang baik: 

a) Dalam Keluarga 

(1) Hidup sederhana dan tidak suka pamer harta kekayaan dan 

kelebihannya. 

(2) Tidak mengganggu ketentraman anggota lain. 

(3) Tunduk dan taat terhadap peraturan serta perintah kedua orang 

tua. 

b) Dalam Masyarakat 

(1) Mencari sahabat atau teman sebanyak-banyaknya dan membenci 

permusuhan. 

                                                        

43Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan, 
(Jakarta: Erlangga ed.5, 2011), h. 122. 
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(2) Saling menghormati dan menghargai orang lain. 

(3) Mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan 

pribadi. 

(4) Mengikuti atau berpartisipasi segala kegiatan yang ada 

dilingkungan masyarakat. 

c) Dalam Lingkungan Sekolah dan Kampus 

(1) Patuh dan taat pada peraturan disekolah dikampus 

(2) Menghormati dan menghargai teman, guru, dosen, dan karyawan. 

(3) Berani menolak setiap ajakan atau paksaan dalam setiap tindakan 

negatif. 

 Kemampuan mengontrol diri sebagaimana diuraikan di atas pada 

hakikatnya berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Salah satu tugas 

perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang 

diharapkan oleh kelompok darinya dan kemudian mau membentuk 

perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa harus dibimbing, 

diawasi, didorong dan diancam seperti hukuman seperti yang dialami waktu 

anak-anak. 

8. Manfaat Self Control 

 Menurut Christoper dan Albert sebagaimana dikutip oleh 

Nurfaujiyanti dalam skripsinya mengembangkan manfaat teori self control, 

yang meliputi hal-hal di bawah ini:44 

1) Pengendalian setiap individu berbeda, dimana mereka yakin dapat 

menjalani kehidupannya.  

                                                        

44Nurfaujiyanti, Hubungan Pengendalian Diri (Self-control ) dengan Agresivitas Anak 
Jalanan (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010),h. 27-28. 
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2) Pengendalian diri atau self-control seseorang tergantung pada 

interaksi antara individu tersebut dan lingkungannya. Dan juga 

tergantung faktor disposisi dalam diri dan karakteristik lingkungan.  

3) Faktor penting dalam pengendalian diri adalah keyakinan bahwa kita 

dapat mempengaruhi hasil atau aktual, memilih alternatif yang ada, 

membuat konsekuensi dan mematuhinya.  

4) Dalam beberapa situasi, kemampuan self-control yang kuat sangat 

diperlukan supaya kita dapat bertahan, beradaptasi dan mampu dalam 

menghadapi perubahan dan kurang keberuntungan. 

Self control menjadi faktor pendukung mencapai kesuksesan dan 

menghambat kegagalan. Oleh karena itu, individu memerlukan tingkat sel 

control yang berbeda untuk menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Self Control  

Dalam upaya membentuk karakter peserta didik yang berintegritas 

dan memiliki self control yang baik, pengembangan budaya religius melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah menjadi salah satu 

pendekatan yang sangat penting. Budaya religius tidak hanya mengajarkan 

peserta didik untuk memahami ajaran-ajaran agama secara teoritis, tetapi 

juga mendorong mereka untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui Pendidikan Agama Islam, peserta didik 

diharapkan mampu mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri, 

mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika Islam, serta 

mengatasi berbagai godaan yang bertentangan dengan ajaran agama. 

Pengembangan self control ini sangat relevan dalam membentuk generasi 

yang tangguh dan berakhlak mulia di tengah berbagai tantangan zaman. 
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Namun, pengembangan self control melalui budaya religius dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak terlepas dari 

berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat proses 

tersebut. Faktor-faktor ini mencakup elemen-elemen yang ada di dalam 

lingkungan sekolah, peran pendidik, dukungan dari orang tua, hingga 

pengaruh lingkungan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk 

mengidentifikasi dan memahami secara mendalam faktor-faktor tersebut 

agar upaya pengembangan self control peserta didik melalui Pendidikan 

Agama Islam dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan; 

1. Kurikulum yang mendukung 

Kurikulum yang terstruktur dengan baik dan integratif terhadap nilai-

nilai agama memainkan peran krusial dalam pembentukan self control pada 

peserta didik. Dengan kurikulum yang dirancang secara cermat, setiap materi 

pelajaran dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat 

diintegrasikan dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat, sehingga peserta 

didik tidak hanya menerima pengetahuan agama secara teoretis, tetapi juga 

diajak untuk menghayati dan menerapkan ajaran-ajaran tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, pembelajaran tentang akhlak mulia, seperti 

kesabaran, kejujuran, dan kedisiplinan, dapat dikaitkan langsung dengan 

praktik self control dalam berbagai situasi. 

Selain itu, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada 

pengalaman langsung atau experiential learning juga penting dalam 

membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai yang mendukung 

pengendalian diri. Dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan 

praktis seperti simulasi kasus, diskusi kelompok tentang dilema moral, atau 

proyek-proyek yang menuntut tanggung jawab dan kedisiplinan, peserta 
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didik dapat merasakan secara langsung bagaimana nilai-nilai agama relevan 

dan berdaya guna dalam mengatur perilaku dan emosi mereka. Pendekatan 

ini tidak hanya memperdalam pemahaman peserta didik terhadap ajaran 

agama, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk menerapkan self 

control dalam berbagai aspek kehidupan.45 

2. Lingkungan sekolah yang religius 

Lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung penerapan nilai-

nilai agama memiliki peran vital dalam membentuk self control peserta didik. 

Ketika sekolah secara konsisten menyelenggarakan kegiatan keagamaan 

seperti shalat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar Islam, peserta 

didik mendapatkan kesempatan yang berharga untuk mengamalkan ajaran 

agama secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan ini 

tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi juga merupakan media untuk 

memperkuat kesadaran spiritual dan moral peserta didik. Misalnya, melalui 

shalat berjamaah, peserta didik dilatih untuk disiplin, menjaga kebersihan, 

dan menghargai waktu semua ini merupakan aspek penting dari self control.  

Partisipasi dalam pengajian atau ceramah agama memberikan peserta 

didik pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep etika dan 

moral dalam Islam, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. 

Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk 

mengendalikan diri dalam berbagai situasi, termasuk dalam menghadapi 

tekanan sosial atau godaan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai 

agama. Peringatan hari besar Islam juga berfungsi sebagai momen refleksi 

bagi peserta didik, di mana mereka diingatkan akan pentingnya nilai-nilai 

                                                        

45Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2005), h. 45. 
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seperti kesabaran,  pengorbanan, dan kesederhanaan dalam kehidupan. 

Keseluruhan lingkungan yang mendukung ini secara kolektif membentuk 

karakter peserta didik yang kuat, dengan self control yang kokoh sebagai 

salah satu fondasinya.46 

3. Dukungan dari guru 

Guru yang memiliki kompotensi dalam Pendidikan Agama Islam dan 

mampu memberikan teladan dalam self control yang berperan penting dalam 

mempengaruhi peserta didik. Guru juga dapat memotivasi peserta didik 

melalui metode pembelajaran yang menekankan pentingnya pengendalian 

diri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan pengendalian 

diri dalam setiap aspek pembelajaran dan interaksi sehari-hari, guru dapat 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik untuk 

mengembangkan disiplin diri. Selain itu, melalui pendekatan pembelajaran 

yang interaktif dan relevan dengan kehidupan nyata, guru dapat memotivasi 

peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai pengendalian diri dalam berbagai 

situasi kehidupan, sehingga membentuk karakter yang kuat dan berakhlak 

mulia. 

C. Hambatan dalam Mengintegrasikan Budaya Religius 

Dalam proses pengintegrasian budaya religius untuk mengembangkan 

self control pada peserta didik, terdapat berbagai hambatan yang dapat 

mengganggu efektivitas pembelajaran. Hambatan-hambatan ini bisa berasal 

dari hambatan internal, yakni yang berkaitan langsung dengan kondisi dan 

                                                        

46Muhaimin, Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Pendekatan Teoretis dan Praktis, 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada  2005), h. 80.  
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lingkungan sekolah, serta hambatan eksternal yang berhubungan dengan 

latar belakang keluarga, pengaruh sosial, dan teknologi.  

1. Hambatan 

Pengembangan self control  pada peserta didik sangat penting untuk 

mencapai tujuan akademis dan sosial. Namun, terdapat berbagai hambatan 

yang dapat mengganggu proses ini. Hambatan-hambatan ini dapat berasal 

dari hambatan Internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasan lebih 

mendalam mengenai hambatan-hambatan berikut: 

a. Hambatan Internal (Sekolah) 

1) Kompotensi guru 

Guru memiliki peran sentral dalam mengajarkan dan menanamkan 

nilai-nilai religius kepada peserta didik. Namun, tidak semua guru memiliki 

pemahaman yang mendalam atau keterampilan yang cukup untuk 

mengintegrasikan nilai- nilai religius secara efektif dalam pembelajaran. 

Kurangnya pelatihan atau pengembangan profesional terkait metode 

pengajaran berbasis nilai- nilai agama dapat menyebabkan proses 

pembelajaran menjadi kurang optimal. Guru yang tidak memiliki keteladanan 

atau tidak mampu memberikan contoh nyata dalam self control juga dapat 

mengurangi efektivitas pengajaran.47 

2) Ketersediaan sumber daya 

Sekolah yang tidak memiliki cukup sumber daya, baik dalam bentuk 

materi ajar yang relevan maupun fasilitas yang mendukung, akan mengalami 

kesulitan dalam menerapkan budaya religius. Misalnya, kurangnya buku teks, 

materi multimedia, atau ruang yang kondusif untuk kegiatan keagamaan 

                                                        

47Purwanto, Kompetensi Guru dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pendidikan, 
(Jakarta: Penerbit Gramedia, 2022), h. 98. 
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dapat menjadi hambatan signifikan. Selain itu, keterbatasan waktu dalam 

jadwal sekolah yang terlalu padat juga dapat menghambat penyelenggaraan 

kegiatan yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai religius.48 

3) Kondisi lingkungan sosial yang kurang mendukung 

Lingkungan sosial diluar sekolah yang kurang mendukung penerapan 

nilai-nilai religius, seperti pergaulan bebas atau terpengaruh oleh budaya pop 

yang negatif, bisa menjadi hambatan besar dalam pengembangan self control. 

Pengaruh dari lingkungan sosial ini dapat melemahkan prinsip-prinsip 

pengendalian diri yang telah dibangun, karena peserta didik mungkin merasa 

terisolasi atau berbeda jika mencoba mempertahankan nilai-nilai religius 

mereka. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk bekerja sama 

dalam memberikan dukungan yang konsisten dan membangun jaringan 

sosial yang positif, di mana nilai-nilai religius dapat dipraktikkan dan 

dihargai, sehingga membantu peserta didik untuk tetap teguh dalam 

pengendalian diri mereka meskipun berada di lingkungan yang kurang 

mendukung. 

b. Hambatan Eksternal  

Lingkungan peserta didik memegang peranan penting dalam 

mendukung proses pembelajaran dan pengembangan potensi mereka. 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai hambatan eksternal 

yang berasal dari lingkungan sekitar peserta didik, baik itu dari keluarga, 

masyarakat, maupun pengaruh teknologi dan media. Hambatan-hambatan ini 

dapat memengaruhi motivasi, konsentrasi, dan prestasi belajar peserta didik. 

                                                        

48Hasan, M, Manajemen Sumber Daya Pendidikan di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2023), h. 120. 
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Oleh karena itu, terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat 

pengembangan self control peserta didik sebagai berikut: 

1) Latar belakang keluarga 

Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk karakter anak. 

Jika keluarga tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai 

religius yang diajarkan di sekolah, peserta didik dapat mengalami konflik 

nilai yang menyulitkan mereka dalam mengembangkan self control. Misalnya, 

keluarga yang tidak menjalankan praktik keagamaan atau yang memiliki 

nilai-nilai yang berbeda dengan yang diajarkan di sekolah dapat membuat 

peserta didik kebingungan dan kesulitan dalam menerapkan self control yang 

didasarkan pada ajaran agama.49 

2) Pengaruh sosial 

Di luar lingkungan keluarga dan sekolah, peserta didik sering kali 

dipengaruhi oleh teman sebaya dan lingkungan sosialnya. Tekanan dari 

teman untuk mengikuti perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai 

religius, seperti pergaulan bebas atau perilaku konsumtif, dapat menjadi 

tantangan besar dalam pengembangan self control. Peserta didik mungkin 

merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial mereka, 

bahkan jika itu berarti mengorbankan nilai-nilai yang telah mereka pelajari.50 

3) Pengaruh Teknologi dan Media 

Teknologi khususnya media sosial, memiliki dampak besar pada 

perilaku dan pandangan hidup peserta didik. Konten yang tersebar luas di 

                                                        

49Widyastuti, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga, (Jakarta: Penerbit Erlangga . 
2022), 95. 

50Putra, R, Pengaruh Teman Sebaya terhadap Perilaku Remaja,  (Bandung: Pustaka 
Setia, 2022), h. 78.   
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media sosial sering kali mempromosikan gaya hidup atau pandangan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai religius, seperti hedonisme, kekerasan, atau 

ketidakpatuhan terhadap otoritas. Peserta didik yang terpapar secara terus-

menerus pada konten semacam ini bisa kehilangan arah dan kesulitan dalam 

menerapkan self control. Selain itu, penggunaan gadget yang tidak terkontrol 

juga dapat mengurangi waktu dan perhatian peserta didik dari kegiatan yang 

mendukung pengembangan diri mereka.51  

Hambatan yang berasal dari lingkungan internal sekolah maupun 

eksternal dari lingkungan sosial dan keluarga, harus ditangani dengan 

strategi yang tepat. Mengatasi hambatan ini memerlukan kerjasama antara 

pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung pengintegrasian budaya religius yang efektif, sehingga self 

control dapat berkembang dengan baik pada setiap peserta didik. 

2. Solusi 

a. Pendekatan Personal 

Pendekatan personal adalah metode yang melibatkan interaksi 

langsung antara guru dan peserta didik untuk membahas secara mendalam 

mengenai nilai-nilai religius dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Diskusi individu ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami dan 

internalisasi nilai-nilai religius serta pentingnya self control dalam konteks 

Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru 

pendidikan agama Islam yaitu:52 

                                                        

51Zainuddin, M, Teknologi dan Pendidikan Karakter di Era Digital, (Bandung: Pustaka 
Reka Cipta, 2022), h. 180.   

52Sundari, S, Pendekatan Personal dalam Konseling Pendidikan, (Jurnal Konseling dan 
Pendidikan, Vol. 5 No. 2 2017), h. 118  
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b. Dialog Terbuka 

Melakukan percakapan dengan peserta didik tentang tantangan yang 

mereka hadapi dalam mengendalikan diri dan bagaimana nilai-nilai religius 

dapat menjadi panduan. 

c. Pendekatan Empatik 

Mendengarkan masalah dan kekhawatiran peserta didik dengan 

penuh perhatian, serta memberikan bimbingan yang sesuai dengan 

kebutuhan individu mereka. 

d. Konseling dan Bimbingan 

Memberikan bimbingan pribadi untuk membantu peserta didik 

mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam mengaplikasikan nilai-nilai 

religius. 

e. Kolaborasi dengan Orang Tua 

Kolaborasi dengan orang tua merupakan strategi penting dalam 

mendukung pengembangan self-control peserta didik. Orang tua memiliki 

peran yang signifikan dalam proses pembelajaran anak, terutama dalam 

penerapan nilai-nilai religius di rumah. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membangun komuniaksi rutin dengan orang tua peserta didik. Mengadakan 

pertemuan rutin dengan orang tua sangat penting untuk menjalin hubungan 

yang sinergis antara sekolah dan keluarga dalam mendukung perkembangan 

peserta didik, terutama dalam aspek pengembangan self-control. Pertemuan 

rutin ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dua arah di mana guru dapat 

berbagi informasi tentang kemajuan akademik dan perilaku peserta didik di 

sekolah, sementara orang tua dapat memberikan wawasan mengenai 

perilaku anak di rumah. Melalui diskusi ini, orang tua dan guru dapat bekerja 
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sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan self-

control peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah. Komunikasi rutin 

membantu memastikan bahwa orang tua terlibat secara aktif dalam proses 

pendidikan anak dan mampu mengadopsi strategi yang konsisten untuk 

membimbing anak-anak mereka dalam menerapkan self-control.53 

3. Dampak Hambatan terhadap Pengembangan Self control  

Hambatan dalam pengintegrasian budaya religius memiliki dampak 

signifikan terhadap pengembangan self control pada peserta didik. Ketika 

guru tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menerapkan nilai-nilai 

religius secara efektif, peserta didik akan kesulitan untuk memahami dan 

menginternalisasi konsep-konsep penting yang berkaitan dengan 

pengendalian diri. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang mendukung 

pembelajaran juga dapat menghambat proses ini, karena peserta didik 

mungkin tidak mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan 

mendalam. Kurangnya dukungan kebijakan dari sekolah memperburuk 

situasi, karena tanpa kebijakan yang kuat dan konsisten, upaya integrasi 

budaya religius tidak akan memiliki landasan yang kokoh dan dapat 

diterapkan secara berkelanjutan. 

Selain itu, hambatan eksternal seperti pengaruh keluarga, teman 

sebaya, dan media sosial juga berdampak negatif pada pengembangan 

karakter peserta didik. Latar belakang keluarga yang kurang mendukung, 

misalnya, dapat menyebabkan peserta didik tidak mendapatkan penguatan 

nilai-nilai religius di rumah, sehingga sulit bagi mereka untuk 

mempertahankan self control yang telah dipelajari di sekolah. Pengaruh 

                                                        

53Rahayu, S, Pengaruh Kolaborasi Orang Tua terhadap Penerapan Nilai-Nilai 
Religiositas pada Anak, (Jurnal Pendidikan Keluarga Vol. 12 No. 2 2021), h. 84-92.  
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negatif dari teman sebaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai religius, serta 

konten media sosial yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip 

pengendalian diri, dapat memperlemah upaya peserta didik dalam 

membentuk karakter yang disiplin dan berakhlak mulia. Hambatan-

hambatan ini dapat menyebabkan peserta didik menjadi lebih rentan 

terhadap perilaku impulsif, kurang disiplin, dan kurang mampu untuk 

menahan diri dalam menghadapi godaan atau tekanan sosial.54 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual sebagai rujukan epistemologis dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan tentang aspek Pengembangan Self control melalui 

budaya religius pada mata pelajaran Pendidikan Agam Islam dan Budi Pekerti 

yang dikaji dengan pendekatan kualitatif deskriptif guna menganalisa 

bagaimana proses pembentukan Self control  pada peserta didik SMA Negeri 

9 Bulukumba melalui pendekatan konsep budaya religus. kerangka 

konseptual dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

54Suyadi, Selvi, Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Sekolah: Studi Kasus 
di Sekolah Menengah Atas. (Malang: Universitas Negeri Malang Press 2022), h. 243, 
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Pengembangan Self control Melalui Budaya Religius 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba 

Implementasi 
Budaya Religius  

Faktor yang 
mempengaruhi 

pengembangan self 
control peserta didik 

Hambatan dalam 
mengintegrasikan 

budaya religius 

1. Hambatan internal  
a. Kompotensi guru 
b. Ketersediaan 

sumber daya 
c. Kondisi lingkungan 

sosial yang kurang 
mendukug 

2. Hambatan 
ekstrenal 

a. Latar belakang 
keluarga 

b. Pengaruh sosial 
c. Pengaruh teknologi 

dan media 

1. Kegiatan 

keagamaan 

2. Penguatan nilai 

religius 

3. Pembiasaan 

perilaku 

Religius 

1. Kurikulum yang 

mendukung 

2. Lingkungan sekolah 

yang religius 

3. Dukungan dari guru 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis studi yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif atau qualitative research 

merupakan studi yang dapat diterapkan untuk mengkaji aspek-aspek 

kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku individu, peran organisasi, aktivitas 

gerakan sosial, serta hubungan kekerabatan.1 Tujuan dari penelitian lapangan 

adalah untuk memahami latar belakang, kondisi terakhir, dan dinamika 

interaksi lingkungan yang terjadi dalam suatu entitas sosial, seperti individu, 

kelompok, lembaga, atau komunitas.2 

2. Lokasi Penelitian 

Tempat yang diambil untuk pelaksanaan penelitian adalah SMA Negeri 

9 Bulukumba yang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, 

Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih SMA Negeri 9 Bulukumba 

sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan hasil observasi awal, peneliti 

menemukan fakta menarik bahwa SMA Negeri 9 Bulukumba memiliki budaya 

religius yang sudah terbangun, sehingga menjadi tempat yang relevan untuk 

mengkaji pengaruh budaya religius terhadap pengembangan self-control 

peserta didik. Kemudian SMA Negeri 9 Bulukumba dianggap memiliki potensi 

besar untuk menjadi model pengembangan budaya religius yang mendukung 

                                                        

1Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 
(Solo: Cakra Books 2014), h. 4. 

2Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar  2001), h. 8. 
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pengendalian diri peserta didik, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi signifikan baik bagi sekolah tersebut maupun 

institusi pendidikan lain. Atas dasar itulah peneliti merasa perlu dan tertarik 

untuk meneliti juga menggali fakta-fakta terkait pengaruh budaya religius 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap 

pengembangan self control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian Kualitatif berlansung dalam lingkungan yang nyata secara 

alamiah yang mengimplikasikan bahwa titik tolak atau pendekatan 

metodologis penelitian kualitatif adalah naturalistik. Menurut yusuf dalam 

Saprin, Lingkungan ilmiah seperti, keadaan atau latar belakang alami, 

lingkungan pendidikan, dan social budaya merupakan sumber data penelitian 

yang melibatkan peneliti sebagai instrument kunci untuk mengungkap 

makna melalui analisis data yang menggunakan penalaran induktif.3 

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini menggunakan 

pendekatan fenomenologi dengan metode deskriptif. Pendekatan 

fenomenologi dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk 

memahami dan menggambarkan pengalaman sehari-hari seseorang secara 

mendalam.4 Menurut pandangan Whitney, metode deskriptif merupakan 

usaha untuk menggali fakta-fakta dengan interpretasi yang akurat. 

Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi isu-isu dalam masyarakat, norma-

norma yang ada dalam masyarakat, dan situasi-situasi khusus, termasuk 

                                                        
3Dr. Saprin M.Pd dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, (Rajawali Pers: PT Raja 

Grafindo Persada, Depok 2023), h. 51.   
4Abdul Nasir dkk, Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif, (Universitas 

Pahlawan: Jurnal Of Social Science Research, Vol. 3 No.5, 2023), h. 3.  
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interaksi, aktivitas, sikap, pandangan, serta proses-proses yang tengah 

berlangsung, beserta dampak-dampak dari fenomena tertentu.5 

Penelitian ini akan mengungkap berbagai fenomena yang terjadi di 

SMA Negeri 9 Bulukumba yang terkait dengan pengembangan self control 

melalui budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti. Penelitian ini dimulai dengan mendekati kepala sekolah, guru 

Pendidikan Agama Islam, guru Bimbingan Konseling dan peserta didik serta 

mengumpulkan informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh 

kepala sekolah, guru, dan peserta didik, dalam mengembangkan self control  

disekolah tersebut. Sehingga peneliti akan melaksanakan penelitian sejak 

bulan September - November. 

C. Sumber Data 

Pemahaman mengenai sumber data penelitian merupakan elemen 

yang sangat vital bagi peneliti, karena akurasi dalam seleksi dan penentuan 

jenis sumber data akan memengaruhi akurasi, kedalaman, dan validitas 

informasi yang diperoleh.6 Sumber Data dalam penelitian ini memuat sumber 

data yang bersifat umum dan fleksibel, sehingga memungkinkan terjadinya 

penyusuaian dengan keadaan dilapangan. Walaupun sumber data bersifat 

umum dan fleksibel yang dapat berubah, tetapi perlu direncanakan sebagai 

pedoman yang menuntun peneliti memasuki kancah atau lapangan 

penelitian.7  

                                                        

5Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988), h. 63-64.  

6Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 
(Surakarta, 2014), h. 108.  

7Dr. Saprin M.Pd dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, h. 52.  
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Sumber informasi dalam penelitian merujuk pada subjek di mana data 

dapat diambil.8 Sumber data yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti dari sumber utamanya. Peneliti mengambil data primer dari 

pimpinan sekolah, guru PAI, Guru Bimbingan Konseling dan peserta didik. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber tidak 

langsung, umumnya dalam bentuk dokumen dan arsip resmi. Data ini bersifat 

pelengkap dan penguat dari data primer. Data ini diambil oleh peneliti dari 

dokumen, arsip, literatur buku, dan sumber alternatif lain yang berkaitan 

dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan strategi untuk mengambil dan 

menghimpun informasi yang terkait dengan suatu studi. Peneliti 

memanfaatkan beberapa pendekatan guna mendapatkan data tersebut. 

Beberapa pendekatan tersebut meliputi:  

1. Observasi  

Observasi, yang juga dikenal sebagai pengamatan, merupakan salah 

satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian, di mana 

peneliti atau rekannya mencatat data sesuai dengan apa yang mereka lihat 

selama studi. Proses ini melibatkan peneliti secara langsung mengamati 

                                                        

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta 1996), h. 67.  
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peristiwa, situasi, atau perilaku partisipan di lingkungan yang diteliti. Metode 

ini dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam 

kegiatan yang sedang diamati, atau secara non-partisipatif, di mana peneliti 

hanya menjadi pengamat pasif. Selain mengandalkan indera seperti melihat 

dan mendengarkan, observasi juga sering kali mencakup pengamatan 

terhadap suasana, konteks sosial, serta respons emosional. Catatan yang 

dihasilkan dari observasi biasanya bersifat subjektif, tergantung pada 

interpretasi peneliti terhadap apa yang mereka saksikan, sehingga penting 

bagi peneliti untuk menjaga objektivitas dan meminimalkan bias dalam 

proses ini.9 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup: 

a. Observasi langsung 

Observasi langsung ini mengacu pada pengamatan dan pencatatan 

yang dilakukan pada objek di tempat di mana peristiwa sedang berlangsung, 

sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diselidiki. Metode 

observasi diterapkan dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian, 

yaitu aktivitas belajar mengajar yang terkait dengan pengembangan self 

control melalui budaya religius dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, 

untuk memperoleh data yang dapat diamati secara langsung, seperti 

gambaran umum dan situasi peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba, serta 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pendidik, dan para peserta didik. 

Observasi awal telah peneliti lakukan sejak bulan April tahun 2024 dan 

berlanjut dengan observasi langsung berikutnya selama kurang lebih 1 bulan. 

b. Observasi tidak langsung 

Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak 

pada saat berlangsungnya sebuah peristiwa yang akan diselidiki, misalnya 

                                                        
9W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo 2010), h. 116.  
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peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, dan rangkaian foto.10 

Observasi tidak langsung dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rangkaian kegiatan yang terkait dengan masalah maupun 

kegiatan yang diteliti di SMA Negeri 9 Bulukumba 

2. Wawancara   

Wawancara merupakan metode menghimpun informasi melalui 

penyampaian sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan jawaban 

lisan pula.11 Wawancara dapat diartikan sebagai pendekatan pengumpulan 

data melalui dialog berbentuk tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis, 

berdasarkan pada tujuan penelitian.12 Sedangkan M. Nazir menggambarkan 

wawancara sebagai proses perolehan informasi untuk maksud penelitian 

dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden, 

diarahkan oleh panduan wawancara.13 Metode wawancara digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dan informasi tentang langkah-langkah yang 

diambil oleh tenaga pendidik dalam menghadapi tantangan pendidikan 

dewasa ini, pelaksanaan strategi, serta evaluasi dari strategi tersebut. 

Sebelumnya, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 

Narasumber yang paling signifikan dalam penelitian ini adalah Kepala 

Sekolah, diikuti oleh guru-guru dan peserta didik di SMA Negeri 9 

Bulukumba. 

 

                                                        
10Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan 2, (Bandung: CV 

Pustaka Setia 1998), h. 129.  

11Ibid, h. 135.  

12Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2, (Yogyakarta: ANDI 2001), h. 193  

13Moh. Nazir, Metode Penelitian,  (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988), h. 234.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merujuk pada kumpulan informasi verbal atau catatan 

mengenai peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berwujud teks, 

gambar, atau karya monumental individu. Metode ini digunakan oleh peneliti 

untuk mendapatkan berbagai data, termasuk gambaran umum visi misi, dan 

tujuan sekolah, struktur organisasi, informasi guru dan jumlah peserta didik, 

aturan sekolah, serta program atau kegiatan terkait pengembangan self 

control pada peserta didik disekolah. Dokumen-dokumen lain yang relevan 

dengan penelitian ini juga dimanfaatkan. 

E. Instrumen Penelitian 

Agar memperoleh data yang diperlukan, metode pengumpulan data 

perlu dilengkapi dengan instrument penelitian, karena instrument penelitian 

itulah yang menghasilkan data. Ibarat kolam yang diketahui berisi banyak 

ikan dengan cara melakukan pengamatan, tetapi ikan itu hanya dapat 

ditangkap dengan menggunakan alat berupa jaring, jala, pancing, atau pukat, 

dan alat itupun disesuaikan dengan keadaan ikan yang akan ditangkap.14 

Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, 

yang kemudian peneliti menggunakan alat-alat bantu dalam mengumpulkan 

data seperti tape recorder, camera, buku catatan, list dokumentasi, lembar 

obersevasi dan pedoman wawancara. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu 

metode yang digunakan dalam menganalisis, menggambarkan, dan 

                                                        
14Dr. Saprin M.Pd dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, h. 41   
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meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan 

berupa hasil obsevasi dan dokumentasi atau pengamatan mengenai masalah 

yang diteliti yang terjadi di lapangan. Pengolahan data dapat dilakukan 

setelah data yang diperlukan terkumpul. Pengolahan data merupakan bagian 

yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data 

maka data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu 

dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, 

dilakukan manipulasi serta diperas sedemikianrupa sehingga data tersebut 

mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji 

hipotesis atau pertanyaan penelitian. 

Adapun tahap analisis data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisis dan melakukan 

pemilihan data pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, 

sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

2. Penyajian Data (Mendisplay Data ) 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 

mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.15 

 

                                                        
15Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. XII; Bandung: CV Alfabeta 2016), h. 

92.  
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3. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusing Drawing) 

Setelah keseluruhan tahapan telah dilalui maka penarikan kesimpulan 

awal dapat dilakukan. Sejak awal kelapangan dan juga dalam proses 

pengumpulan data, peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna 

dari data yang diperoleh. 

G. Uji Keabsahan Data 

Data kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan metode 

bervariasi, dan dimaknai secara beragam menurut perpektif yang bersifat 

personalistik, sehingga data tersebut perlu diuji kebsahannya agar 

mempunyai makna untuk pemecahan masalah. Seperti dengan menggunakan 

teknik triangulasi dan memberchek yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini. 

4. Trigulasi 

Uji keabsahan data merupakan cara yang digunakan untuk melakukan 

pengujian terhadap data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam uji 

keabsahan data adalah metode triangulasi, yaitu menggali kebenaran 

informasi tertentu melalui berbagai sumber dan metode perolehan data. 

Metode triangulasi terbagi menjadi dua yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah proses membandingkan dan memverifikasi 

informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda, seperti 

wawancara dengan beberapa individu, dokumen tertulis, observasi lapangan, 

dan data dari arsip. Dengan memeriksa data dari berbagai sudut pandang, 

peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan dalam informasi 
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yang dikumpulkan. Tujuan utama dari triangulasi sumber adalah untuk 

mengurangi bias yang mungkin muncul dari satu sumber data dan untuk 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang 

fenomena yang diteliti. Dengan mengkonfirmasi temuan melalui berbagai 

sumber, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. 

Triangulasi sumber membantu peneliti mengidentifikasi inkonsistensi 

atau variasi dalam data, yang pada gilirannya dapat mengarahkan peneliti 

untuk menggali lebih dalam dan memahami konteks atau dinamika yang 

mungkin tidak terlihat dari satu sumber saja. Hal ini juga memungkinkan 

peneliti untuk memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan dan validasi 

yang lebih kuat terhadap temuan penelitian. Dengan triangulasi sumber, hasil 

penelitian menjadi lebih valid dan reliabel karena didukung oleh berbagai 

bukti dari sumber yang berbeda, mengurangi kemungkinan kesalahan atau 

bias yang dapat mempengaruhi interpretasi data.16 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan dalam penelitian 

untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dengan menggabungkan 

beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian 

kualitatif, triangulasi ini sering digunakan untuk memastikan bahwa hasil 

penelitian lebih akurat dan komprehensif, karena data dikumpulkan dari 

berbagai sudut pandang. Misalnya, peneliti bisa menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi sebagai teknik triangulasi. Dengan 

menggabungkan hasil dari berbagai teknik ini, peneliti dapat 

membandingkan dan mengkontraskan informasi yang diperoleh, sehingga 

                                                        
16Sugiyono.  Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta 

2022), h. 65  
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dapat meminimalkan bias dan memperoleh gambaran yang lebih lengkap 

tentang fenomena yang diteliti. 

Triangulasi teknik membantu dalam mengidentifikasi inkonsistensi 

dan menyelaraskan perbedaan yang mungkin muncul dari berbagai sumber 

data. Penggunaan triangulasi teknik ini penting untuk meningkatkan 

kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian, terutama dalam 

konteks penelitian yang melibatkan fenomena sosial yang kompleks.17 

 

                                                        

17Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya 
2021), h. 80.  
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Sumber Data : Arsip Dokumen SMA Negeri 9 Bulukumba 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 Profil Sekolah 1.

SMA Negeri 9 Bulukumba yang berlokasi di Kelurahan Dannuang, 

Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. SMA Negeri 9 Bulukumba 

berdiri pada tanggal 17 Juni 2003, dengan nomor pokok Sekolah Nasional 

(NPSN) 40313956 yang sekarang dipimpin oleh bapak Sahabuddin S,Pd., 

M.Pd. SMA Negeri 9 Bulukumba cukup unggul dan mampu bersaing dengan 

sekolah lain setingkatnya yang ada dikabupaten bulukumba. Sekolah ini 

terakreditasi A (Sangat Baik) dan memiliki beberapa lulusan yang 

berprestasi melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN) ataupun Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) dari tahun ketahun hingga saat ini.  

Tabel 4.1 

Nama Sekolah SMA Negeri 9 Bulukumba 

Alamat Jln. Poros Bira 

Kelurahan Kelurahan Dannuang 

Kecamatan Kecamatan ujung Loe 

Kabupaten/ Kota Bulukumba 

Status Sekolah Negeri 

Status Kepemilikan Pemerintah Pusat 

NPSN 40313956 

SK Pendirian Sekolah 34/VI/2003 

Tanggal SK Pendirian 2003-06-17 

Kurikulum  Kurikulum Merdeka 
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 Visi, Misi dan Tujuan 2.

a. Visi 

Terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi berdasarkan iman 

dan taqwa serta berakhlak mulia. 

b. Misi 

1) Mewujudkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

2) Mewujudkan efektivitas pembelajaran dan bimbingan sehingga 

setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. 

3) Mewujudkan peningkatan prestai akademik dan non akademik 

4) Mewujudkan peningkatan disiplin dan tata krama sekolah 

5) Mewujudkan rasa kekeluargaan antar sesama warga sekolah 

6) Mewujudkan suasana lingkungan sekolah yang sehat, nyaman dan 

lestari. 

 Keadaan Guru PAI di SMA Negeri 9 Bulukumba 3.

Dalam konteks pengembangan self control melalui budaya religius 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 

9 Bulukumba, keadaan guru PAI memegang peranan yang sangat penting. 

Guru PAI di sekolah ini tidak hanya dituntut memiliki kualifikasi akademik 

yang memadai, tetapi juga kemampuan untuk menginternalisasikan nilai-

nilai religius dalam proses belajar mengajar. Pengalaman mengajar yang 

bervariasi, mulai dari beberapa tahun hingga puluhan tahun, memberikan 

kontribusi besar terhadap kualitas pengajaran. Guru PAI tidak hanya 

berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam 

penerapan nilai-nilai religius dan etika. 
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Adapun keadaan Guru PAI dan Budi Pekerti SMA Negeri 9 Bulukumba 

sebanyak 5 orang dengan rincian 2 orang ASN, 2 orang PPPK dan 1 orang 

tenaga honorer. Sebagaimana tabel dibawah: 

 

Tabel 4.2 
 

NO NAMA GURU KELAS STATUS 

1 Dra. Sitti Narmiati, M.Pd.I XII PNS 

2 Paisal, S.Pd.I XI PPPK 

3 Hasfiani, S.Pd.i XI PPPK 

4 Murni, S.Ag, M.Pd.I X PNS 

5 M. Fajrul Iman, S.Ag X Honorer 

 Sumber Data : Arsip Dokumen SMA Negeri 9 Bulukumba 
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Tabel 4.3 
 

Struktur Organisasi Sekolah 
 

 

   

  

KEPALA SEKOLAH 

Sahabuddin, S.Pd., M.Si 

KOMITE SEKOLAH 

Andi Palilingi, Sh 

WAKASEK BID. KURIKULUM 

Abdul Qadri, S.Pd., M.Pd 

WAKASEK BID. SARPRAS 
 Iswan Andi Pangki,Ss 

WAKASEK KESISWAAN 

Maskur, S.Pd 

WAKASEK HUMAS 

Baharuddin, S.Pd 

BENDAHARA BOSP 

Muh. Shabri Bahar, S.Pd 

KOORDINATOR BK 

Syamsul Bahri, S.Pd., M.Pd 

KEPALA LAB. IPA 

Rahmawati Razak, S.Pd 

KEPALA 
PERPUSTAKAAN Rosnaimah Said, S.Pd 

KASUBAG. TATA USAHA 

 

KOORD. LAB. KOMPUTER 

Sulkasmah AS, S.Kom 

GURU BK 
LABORAN KIMIA

  
LABORAN FISIKA LABORAN BIOLOGI 

WALI KELAS 

KELAS XII KELAS XI KELAS X 

Sumber Data : Arsip Dokumen SMA 9 Bulukumba  
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  Keadaan Peserta Didik 4.

SMA Negeri 9 Bulukumba memiliki 942 peserta didik yang tersebar di 

kelas 10 hingga 12 dengan latar belakang sosial yang beragam. Untuk 

mendukung proses belajar, sekolah ini menyediakan 29 ruang kelas, 

memastikan pembelajaran berlangsung efektif. Meskipun jumlah peserta 

didiknya besar, kualitas pendidikan tetap terjaga, dibuktikan dengan berbagai 

prestasi yang diraih dalam berbagai kompetisi.   

Prestasi peserta didik tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga 

olahraga, seni, dan ekstrakurikuler lainnya. Setiap tahun, mereka aktif 

berpartisipasi dalam kompetisi tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, 

menjadikan sekolah ini dikenal sebagai institusi berprestasi. Di bidang 

keagamaan, sekolah memiliki program unggulan Tahfidz dan Literasi Al-

Qur’an. Program Tahfidz sudah berjalan selama tiga bulan di semester ganjil 

tahun 2024 bagi peserta didik yang ingin mendalami hafalan Al-Qur’an, 

dengan jadwal dan kelas khusus di luar kegiatan belajar reguler. Sementara 

itu, program Literasi Al-Qur’an dilakukan sebelum pembelajaran di kelas. 

Program ini tidak hanya menambah wawasan keagamaan, tetapi juga 

memperkuat kontrol diri peserta didik. 

Tabel 4.4 

Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkatan 

Tingkat Pendidikan L P Total 

Tingkat 10 135 193 328 

Tingkat 11 126 167 293 

Tingkat 12 129 192 321 

Total 390 552 942 

Sumber Data : Arsip Dokumen SMA Negeri 9 Bulukumba 
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 Sarana dan Prasarana 5.

 Adapun keadaan fasilitas sarana dan prasarana di SMA Negeri 9 

Bulukumba terdiri dari pembagian ruangan administrasi, ruangan belajar, 

ruangan penunjang pendidikan, serta ruangan penunjang lainnya yang 

dirancang untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal. Ruangan 

administrasi mencakup kantor kepala sekolah, ruang tata usaha, dan ruang 

guru. Ruangan belajar meliputi kelas-kelas yang dilengkapi dengan meja, 

kursi, papan tulis, dan fasilitas teknologi pendukung seperti proyektor. 

Sementara itu, ruangan penunjang pendidikan terdiri dari laboratorium IPA, 

laboratorium komputer, perpustakaan, dan ruang multimedia. Ruangan 

penunjang lainnya mencakup masjid, aula serbaguna, kantin sekolah, serta 

lapangan olahraga yang digunakan untuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler 

dan keagamaan. Semua fasilitas ini secara keseluruhan berfungsi untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung 

pengembangan karakter peserta didik. 
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 Tabel 4.5  

Sarana dan Prasarana SMA Negeri 9 Bulukumba 

 

 

 

No Jenis sarana dan prasarana Jumlah  Kondisi saat ini 
Sangat 
layak 

Cukup 
layak 

Tidak 
layak 

 

 

a. Ruangan Administrasi 

a. Ruangan Kepala sekolah 

b. Ruangan Guru 

c. Ruangan Pelayanan 

Administrasi 

d. Ruangan Tata Usaha 

e. Ruang kelas belajar  

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

29 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

  

 
b. Penunjang Pendidikan 

a. Ruangan Perpustakaan 

b. Ruangan Pramuka,  

c. Koperasi 

d.  UKS 

e. Ruangan Ibadah 

 

 

1 

1 

4 

1 

1 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

  

 
c. Penunjang  Lainnya 

a. Ruangan Bersama (Aula) 

b. Ruangan Toilet 

c. Ruangan Gedung 

 

 

1 

10 

1 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

Sumber Data : Arsip Dokumen SMA Negeri 9 Bulukumba 
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B. Hasil Penelitian 

 Penerapan Budaya Religius dalam Pembelajaran Pendidikan 1.

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba 

Budaya religius dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti memiliki 

peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. 

Implementasi budaya religius di lingkungan sekolah bukan sekadar rutinitas 

keagamaan, tetapi juga menjadi bagian integral dalam membangun kesadaran 

moral, disiplin diri, serta pengendalian diri dalam berbagai aspek kehidupan. 

Penelitian ini berfokus pada implementasi budaya religius dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 

Bulukumba dengan menelaah tiga dimensi utama, yaitu kontrol perilaku, 

kontrol kognitif, dan kontrol dalam mengambil keputusan.  

Kontrol perilaku mencerminkan bagaimana budaya religius mampu 

membentuk pola tindakan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di 

dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kontrol kognitif berkaitan dengan 

bagaimana pemahaman dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dapat 

memengaruhi cara berpikir dan pola refleksi peserta didik terhadap berbagai 

situasi. Sementara itu, kontrol dalam mengambil keputusan menyoroti 

bagaimana prinsip-prinsip religius dijadikan pedoman dalam menentukan 

sikap dan tindakan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan 

kehidupan. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 

lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi budaya religius dalam 

membentuk karakter dan self control peserta didik di SMA Negeri 9 

Bulukumba dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. 
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a. Perencanaan Kegiatan Keagamaan dalam Pembelajaran PAI dan 

Budi Pekerti 

Perencanaan dalam kegiatan keagamaan memiliki peran strategis 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti, 

khususnya dalam mengembangkan self control peserta didik. Kegiatan 

keagamaan yang dirancang dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

pembelajaran ritual keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk 

membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai bagaimana perencanaan dalam kegiatan 

keagamaan berkontribusi dalam mengembangkan self control peserta didik, 

sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi sekolah dalam meningkatkan 

efektivitas pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. 

Berdasarkan penelitian yang ditemukan dilapangan mengenai 

perencanaan kegiatan keagamaan yang dirancang untuk mengembangkan self 

control peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba. Dalam hal ini Guru PAI 1 oleh ibu N 

menjelaskan dalam wawancaranya: 

 
Menurut saya sebagai guru PAI hal yang paling pertama diperhatiakan 
dan disiapkan itu bagaimana meneggunakan pendekatan yang cocok 
untuk peserta didik. Nah disinini lebih efektif guru menggunakan 
pendekatan persuasif, karena tidak mudah juga bagi guru khususnya 
saya pribadi menangani peserta didik kalau ada yang tidak disiplin 
atau tidak mendengar setiap teguran yang diberikan. Nah setelah 
rapat internal dengan para guru dan kepala sekolah mengenai rencana 
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program yang bakal dijalankan dalam pembelajaran dikelas, baru kami 
memulai menerapkan dalam pembelajaran dikelas.1 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa 

perencanaan kegiatan keagamaan yang dirancang untuk mengembangkan self 

control peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba melibatkan berbagai strategi yang 

telah dipertimbangkan secara matang oleh tenaga pendidik. 

Salah satu poin utama yang muncul dari wawancara dengan Guru PAI 

1, Ibu N, adalah bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran 

menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam perencanaan kegiatan 

keagamaan. Menurutnya, pendekatan persuasif lebih efektif dalam 

membimbing dan membentuk kontrol diri peserta didik, terutama ketika 

menghadapi peserta didik yang kurang disiplin atau kurang responsif 

terhadap teguran. Pendekatan ini berfokus pada upaya membangun 

kesadaran dan motivasi internal peserta didik untuk mengikuti nilai-nilai 

keagamaan tanpa adanya paksaan, sehingga peserta didik dapat lebih 

memahami dan menginternalisasi pentingnya pengendalian diri dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, sebelum penerapan kegiatan keagamaan dalam 

pembelajaran, guru dan pihak sekolah terlebih dahulu melakukan rapat 

internal untuk membahas perencanaan program. Rapat ini menjadi langkah 

penting dalam menyusun strategi pelaksanaan kegiatan keagamaan agar 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Setelah 

perencanaan matang, barulah kegiatan keagamaan tersebut diintegrasikan ke 

dalam proses pembelajaran di kelas. 

                                                        

1N, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 
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Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

kegiatan keagamaan di SMA Negeri 9 Bulukumba dilakukan secara sistematis 

dengan mempertimbangkan pendekatan yang paling efektif dalam 

membentuk self control peserta didik. Pendekatan persuasif yang digunakan 

oleh guru menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kegiatan 

keagamaan sangat bergantung pada metode yang digunakan dalam 

membimbing peserta didik. Dengan adanya perencanaan yang matang dan 

pendekatan yang tepat, pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dapat lebih 

optimal dalam membentuk karakter dan pengendalian diri siswa. 

Selaras dengan hal diatas, terkait dengan strategi guru dalam 

perencanaan kegiatan keagamaan untuk mengembangkan self control peserta 

didik di SMA Negeri 9 Bulukumba, sebagaimana yang dikatakan guru PAI 2 

oleh Bapak F dalam wawancaranya yang menyatakan: 

Terkait dengan perencanaan kegiatan keagamaan yang akan 
diterapkan kepada para peserta didik, saya kembali ke kurikulum 
merdeka belajar karena kadang kala tidak semuanya peserta didik 
bisa menghafal dalam keadaan duduk, ada  kalanya peserta didik 
dengan gaya belajarnya yang santai seperti berjalan sambil menghafal. 
Makanya saya kasih pengajaran dengan kurikulum Merdeka belajar 
tapi tetap terkontrol. Apalagi karakter dan pemahaman peserta didik 
itu semua tidak  sama.2 

Dalam wawancaranya, Guru PAI 2, Bapak F, menekankan bahwa 

perencanaan kegiatan keagamaan harus selaras dengan pendekatan yang 

fleksibel, terutama dengan mengadaptasi Kurikulum Merdeka Belajar. 

Menurutnya, setiap peserta didik memiliki karakter dan pemahaman yang 

berbeda, sehingga metode yang digunakan dalam kegiatan keagamaan, 

                                                        

2F, Guru Pendidikan Agana Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 
3 September 2024 
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seperti program Hafidz Al-Qur’an, perlu mempertimbangkan keberagaman 

gaya belajar siswa. 

Salah satu strategi yang diterapkan adalah memberikan kebebasan 

kepada siswa dalam memilih metode menghafal yang paling sesuai dengan 

kenyamanan mereka. Tidak semua peserta didik bisa menghafal dalam 

keadaan duduk; ada yang lebih efektif belajar sambil bergerak, seperti 

berjalan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kegiatan 

keagamaan, guru tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan dan 

ketertiban, tetapi juga pada penghargaan terhadap keberagaman gaya belajar 

yang tetap berada dalam pengawasan atau kontrol. 

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

kegiatan keagamaan di SMA Negeri 9 Bulukumba dirancang secara adaptif 

dan tidak bersifat kaku. Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dalam 

kegiatan Hafalan Al-Qur’an menunjukkan bahwa guru memberikan 

kebebasan yang bertanggungjawab kepada peserta didik untuk 

menyesuaikan metode belajar mereka. Hal ini selaras dengan pengembangan 

self control, di mana peserta didik diajarkan untuk mengatur dirinya sendiri 

dalam belajar tanpa merasa tertekan oleh metode yang tidak sesuai dengan 

karakter mereka. 

Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan oleh Bapak F tidak 

hanya membantu peserta didik dalam menguasai materi agama, tetapi juga 

menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mengontrol diri 

mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa self control dapat dikembangkan 

secara efektif melalui kegiatan keagamaan yang dirancang dengan 

mempertimbangkan perbedaan individu serta memberikan ruang bagi siswa 
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untuk belajar dengan cara mereka sendiri dalam batasan yang telah 

ditetapkan oleh guru dan sekolah 

Berkaitan dengan pernyataan diatas hal serupa juga disampaikan oleh 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 3  Ibu H dalam wawancaranya: 

Kita menggunakan metode yang adaptif dan mengintegrasikan nilai-
nilai keagamaan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan 
karakter dan kebutuhan belajarnya anak-anak. Jadi saya kembali ke 
kurikulum Merdeka Belajar karena kadang kala itu tidak semuanya 
peserta didik bisa menghafal dalam keadaan duduk, ada  kalanya 
peserta didik dengan gaya belajarnya yang santai seperti berjalan 
sambil menghafal. Makanya saya kasih pengajaran dengan kurikulum 
Merdeka belajar tapi tetap terkontrol. Apalagi karakter dan 
pemahamannya peserta didik itu tidak sama semua. 3 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

menerapkan metode pembelajaran yang fleksibel dan disesuaikan dengan 

karakter serta kebutuhan setiap peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip 

Kurikulum Merdeka, yang memberi kebebasan kepada guru dalam memilih 

strategi terbaik, seperti memungkinkan peserta didik menghafal sambil 

bergerak atau belajar dengan cara yang lebih santai, namun tetap dalam 

pengawasan agar proses pembelajaran tetap terarah. 

Dari perspektif budaya religius, pendekatan ini bertujuan 

mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pembelajaran secara lebih 

personal. Selain meningkatkan pemahaman kognitif, metode ini juga 

berperan dalam membentuk perilaku dan self control peserta didik. Dengan 

pendekatan yang menyesuaikan gaya belajar individu, nilai-nilai religius lebih 

mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                        

3H, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 
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Pendekatan yang adaptif ini tidak hanya memperkuat internalisasi 

nilai agama, tetapi juga membantu peserta didik dalam mengembangkan self 

control. Guru yang memahami karakteristik masing-masing peserta didik 

dapat lebih efektif dalam membimbing mereka, sehingga pembelajaran 

agama tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berpengaruh pada 

pembentukan sikap dan perilaku. 

Adapun perbedaan dari pernyataan diatas dari penjelasan guru PAI 4 

oleh Ibu M yang menyatakan bahwa : 

Saya biasa menggunakan metode ceramah, tetapi sekarang peserta 
didik jenuh kalau metode itu terus, jadi saya lebih membentuk 
bagaimana anak-anak itu tidak lebih mengandalkan HP, jadi saya harus 
mengkombinasi sebuah materi misalnya materi qur’an dengan materi 
tentang kompotensi dalam kebaikan dan etos kerja, saya harus bisa 
membangkitkan semangat peseta didik tentang bagaimana mereka 
bisa lebih melatih dari segi tulisannya terkait dengan ayat-ayat yang 
menunjukkan kompotisi itu, kemudian saya memberikan motivasi 
untuk harus bisa paham tentang kandungan ayat yang berkaitan 
materi tadi seperi ayat dan hadis pada setiap arti yang terkandung 
dalam ayat tersebut. Bahkan anak-anak harus tau apa itu kompotisi, 
dan apa itu etos. Karena memang mereka sudah lebih canggih cara 
belajarnya dengan menggunakan hp, internet tetapi pengembangan 
wawasannya kurang maka disinilah kaitannya dengan pengendalian 
diri peserta didik, artinya jika diintegrasikan dengan pengetahuan 
agama, saat peserta didik mampu mengontrol dirinya untuk 
menggunakan sepenuhnya alat internet akan jauh lebih bagus tetapi 
jika mereka hanya mengandalkan hp nya hanya untk sekedar self dan 
sekedar bergaya-gayaan itu akan tidak efektif bahkan jauh dari harpan 
jika peserta didik tersebut bisa menghafal ayat perayat ataupun hadist. 
Jadi metode pembelajaran semacam ini sangat berpengaruh dengan 
Tingkat pengendalian peserta didik. Karena jika dibandingkan metode 
belajar peserta didik beberapa tahun yang lalu sangat jauh berbeda.4 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 9 Bulukumba menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

                                                        

4M, Guru Pendidikan Agama Islam  SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 
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inovatif untuk menyampaikan nilai-nilai religius kepada peserta didik. Guru 

menyadari bahwa metode ceramah yang monoton sering kali membuat 

peserta didik merasa jenuh. Oleh karena itu, guru berupaya 

mengombinasikan materi pelajaran, seperti materi Al-Qur'an, dengan topik-

topik praktis seperti kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik sekaligus melatih 

mereka dalam memahami dan mengaplikasikan kandungan ayat-ayat Al-

Qur'an serta hadis yang relevan. Guru juga menekankan pentingnya 

menanamkan pemahaman mendalam tentang konsep seperti kompetisi dan 

etos kerja, tidak hanya melalui teori, tetapi juga dengan praktik seperti 

menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. 

Dalam proses pembelajaran ini, guru mengaitkan penggunaan 

teknologi, seperti ponsel dan internet, dengan pengendalian diri. Peserta 

didik diarahkan untuk memanfaatkan teknologi secara bijak demi 

pengembangan wawasan, bukan sekadar untuk hiburan atau gaya hidup. 

Guru menyampaikan bahwa pengendalian diri peserta didik sangat 

dipengaruhi oleh integrasi nilai-nilai agama dalam penggunaan teknologi. 

Dengan demikian, strategi pembelajaran yang diterapkan tidak hanya 

berdampak pada pemahaman materi pelajaran, tetapi juga pada 

pembentukan perilaku peserta didik, khususnya dalam aspek self control. 

Guru menegaskan bahwa pendekatan yang mengombinasikan nilai-nilai 

religius dengan teknologi ini berbeda signifikan dari metode pembelajaran 

tradisional yang pernah digunakan beberapa tahun lalu. Hasil wawancara ini 

mengungkapkan bahwa inovasi metode pembelajaran menjadi salah satu 

kunci dalam mengembangkan self control peserta didik melalui pendekatan 

yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. 
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Sejalan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan guru PAI 5 oleh 

Bapak FJ dalam wawancaranya: 

Untuk mengajarkan nilai-nilai religius kepada peserta didik dikelas 
yaitu saya menggunakan metode ceramah, ketika saya masuk di jam 
pembelajaran saya yaitu selalu memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk bercerita tentang kesehariannya disekolah maupun 
dirumah. Termasuk aktivitas yang mengarah kepada sifat menyimpang 
atau kebiasaan buruknya, setelah itu saya memperdegarkan sebuah 
kisah atau cerita para nabi atau sahabat-sahabat nabi yang berkaitan 
dengan sikap atau akhlak, kemudian saya mengajak para peserta didik 
untuk merenungi perbuatan-perbuatannya yang salah dan yang mana 
harus diperbaiki. Disetiap pertemuan, peserta didik itu menampilkan 
dirinya dalam latihan Ceramah/pidato tentang nilai-nilai kebaikan 
dalam islam dikelas agar bagaimana peserta didik dapat terbiasa 
berbicara didepan umum dikemudian hari.5 

Pendekatan guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 9 

Bulukumba dalam mengajarkan nilai-nilai religius dirancang untuk 

membentuk self control peserta didik. Salah satu metode yang digunakan 

adalah ceramah dengan pendekatan dialogis, di mana guru mengawali 

pembelajaran dengan mendengarkan pengalaman sehari-hari peserta didik. 

Ini membantu guru memahami latar belakang serta perilaku mereka, 

termasuk potensi penyimpangan. 

Setelah itu, guru menyampaikan kisah inspiratif dari para nabi dan 

sahabat yang relevan dengan kondisi peserta didik, sebagai contoh nyata 

akhlak mulia. Langkah ini bertujuan menumbuhkan kesadaran untuk 

memperbaiki diri. Selain itu, peserta didik juga dilatih berpidato atau 

berceramah tentang nilai-nilai Islam agar terbiasa menyampaikan pesan 

moral serta menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan mereka. 

Melalui kombinasi ceramah, refleksi, dan praktik langsung, 

pendekatan ini terbukti berpengaruh positif terhadap perilaku peserta didik. 

                                                        

5Fj, Guru Pendidikan Agama Islam  SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 
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Mereka tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga memiliki 

kesadaran religius dan kontrol diri yang lebih baik. 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama para guru Pendidikan 

Agama Islam menjelaskan bahwa Implementasi budaya religius dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 

Bulukumba dilakukan melalui metode yang beragam, termasuk pembiasaan 

keagamaan, ceramah interaktif, diskusi reflektif, pendekatan persuasif, dan 

metode adaptif berbasis Kurikulum Merdeka. Strategi ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman agama, pengendalian diri, dan akhlak peserta 

didik, dengan menyesuaikan metode pengajaran pada kebutuhan dan 

karakter individu. Guru juga mengintegrasikan nilai religius dengan 

penggunaan teknologi secara bijak, mendorong peserta didik untuk 

menjadikan agama sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan 

kehidupan modern. 

b. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dalam Pembeajaran PAI dan 

Budi Pekerti 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki peran penting 

dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Salah satu aspek 

utama yang dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah self control atau 

pengendalian diri, yang mencerminkan kemampuan siswa dalam mengelola 

emosi, perilaku, serta pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai agama. 

Dalam konteks ini, pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah menjadi 

sarana strategis untuk memperkuat self control peserta didik, baik dalam 

lingkungan akademik maupun kehidupan sosial mereka. 

Pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti tidak hanya terbatas pada aspek kognitif berupa pemahaman 
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terhadap ajaran Islam, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik 

yang diwujudkan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Melalui kegiatan 

seperti shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, dzikir, kajian keislaman, serta 

pembiasaan akhlak Islami, peserta didik dilatih untuk membangun kontrol 

perilaku, yaitu kemampuan mengendalikan tindakan sesuai dengan norma 

agama. Selain itu, mereka juga diperkuat dalam kontrol kognitif, yakni 

kesadaran berpikir dan pemahaman dalam menghadapi berbagai situasi 

dengan perspektif religius. Sementara itu, kontrol dalam mengambil 

keputusan ditanamkan melalui pembiasaan nilai-nilai moral yang 

membimbing peserta didik dalam memilih tindakan yang tepat sesuai dengan 

prinsip Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan 

kegiatan keagamaan dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dapat menjadi 

instrumen efektif dalam mengembangkan self control peserta didik. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam guna 

membentuk generasi yang berakhlak mulia dan mampu menghadapi 

tantangan kehidupan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab. 

1. Penguatan Nilai Religius 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu di SMA 

Negeri 9 Bulukumba mengenai penguatan nilai-nilai religius, sebagaimana 

yang disampaikan oleh guru PAI 1 Ibu N yang menyatakan: 

 
Disetiap mata pelajaran PAI yang saya ajarkan dikelas, saya selalu 
membiasakan peserta didik untuk mempersiapkan Al-Qur’annya 
sebelum belajar karena memang ini adalah program sekolah yang 
dibuat untuk meningkatkan Literasi Al-Qur’an bagi peserta didik. 
Kadangkala ada ayat yang telah dibacakan oleh peerta didik misalnya 
tentang berbuat baik kepada sesama manusia itu akan kami kembali 
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menganalisa disetiap tafsiran ayat tersebut dan menghubungkan 
dengan situasi kehidupan nyatanya. Selain dari pada itu, peserta didik 
dikelas tentunya melakukan keebiasaan membaca doa sebelum dan 
sesudah  belajar, membiasakan salaman sebelum pulang sekolah, 
mengajarkan sekaligus mencontohkan cara bertutur kata yang baik 
kepada sesama ataupun kepada orang yang lebih tua misalnya 
terhadap gurunya sendiri.6 

Guru Pendidikan Agama Islam oleh Ibu N melakukan membiasaan 

untuk menyiapkan Al-Qur'an sebelum pelajaran dimulai. Kebiasaan ini 

mengintegrasikan nilai religius dalam pembelajaran, tidak hanya 

meningkatkan literasi Al-Qur'an tetapi juga menanamkan disiplin dan 

tanggung jawab, yang berkontribusi pada pengembangan self control. 

Selain itu, ayat-ayat yang dibaca sering dianalisis dan dikaitkan dengan 

kehidupan nyata, membantu peserta didik memahami relevansi nilai agama 

dalam keseharian mereka. Strategi ini mendorong internalisasi nilai religius 

serta membentuk kontrol diri dalam menghadapi berbagai situasi. 

Pembiasaan lain, seperti membaca doa sebelum dan sesudah belajar, 

berjabat tangan sebelum pulang, serta berbicara dengan sopan, turut 

memperkuat self control. Kebiasaan ini melatih peserta didik untuk bersikap 

hormat, menjaga sopan santun, dan membentuk rutinitas yang mendukung 

pengendalian diri. 

Berkaitan dengan hal tersebut, juga disampaikan guru PAI 2 oleh 

Bapak F dalam wawancaranya: 

Disekolah ini mulai menerapkan program literasi Al-Qur’an disetiap 
sebelum memulai pembelajaran dikelas, disetiap ayat itu kami 
membaca setiap arti dan isi kandungan ayat tersebut kemudian saya 
memberikan contoh nyata kepada peserta didik yang sesuai dengan 
ayat yang dibaca, misalnya dalam Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 11 

                                                        

6N, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 
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tentang Allah melarang umat Islam untuk merendahkan dan menghina 
orang lain.7 

Program literasi Al-Qur'an di sekolah ini menjadi bagian integral 

dalam pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran, peserta didik membaca 

ayat Al-Qur'an beserta artinya, lalu memahami isi kandungannya. Guru 

memperkuat pemahaman tersebut dengan memberikan contoh nyata yang 

relevan dengan ayat yang dibaca, seperti larangan menghina orang lain dalam 

Surat Al-Hujurat ayat 11. Dengan cara ini, program literasi Al-Qur'an tidak 

hanya menjadi rutinitas, tetapi juga sarana pembentukan karakter peserta 

didik secara holistik. 

Berkaitan dengan wawancara diatas, juga disampaikan guru PAI 3 oleh 

Ibu H dalam wawancara: 

Ya, disetiap pembelajaran memang selalu melakukan kegiatan 
keagamaan seperti Do’a Bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, 
kemudian sebelum memulai pembelajaran selalu ada kegiatan literasi 
Al-Qur’an dalam mengawali pembelajaran sehari-hari.8 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan budaya religius 

dalam pembelajaran dilakukan melalui kegiatan rutin seperti doa bersama 

sebelum dan sesudah pembelajaran, serta literasi Al-Qur'an di setiap sesi 

pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik 

dengan nilai-nilai religius, memperkuat spiritualitas, dan membangun 

koneksi yang lebih mendalam dengan ajaran Islam. Kebiasaan ini juga 

membantu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan 

mendukung pembentukan karakter religius pada peserta didik melalui 

pembelajaran dikelas. 

                                                        

7F, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 

8H, guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 
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Selain itu, juga disampaikan guru PAI 4 oleh Ibu M dalam 

wawancaranya beliau mengatakan: 

Kalau misalnya diawal pembelajaran, peserta didik harus selalu 
diarahkan untuk memulai aktivitas seperti literasi al-qur’an. Padahal 
kami berharap pada kebiasaaan ini, peserta didik sudah siap tanpa 
harus disuruh lagi. karena untuk mengembangkan self control peserta 
didik melalui aktivitas keagamaan dikelas itu tidak mudah bagi kami. 
Maka kami harus selalu konsisten memberikan kebiasaan kepada 
peserta didik agar terus terbiasa tanpa diingatkan lagi.9 

Pengembangan self control peserta didik melalui aktivitas keagamaan 

di kelas, seperti literasi Al-Qur'an, memerlukan usaha yang konsisten dari 

guru. Meskipun idealnya peserta didik mampu melakukan kebiasaan ini 

secara mandiri tanpa arahan, kenyataannya guru tetap harus terus 

mengingatkan mereka. Konsistensi dalam membiasakan aktivitas ini menjadi 

kunci untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Strategi ini 

mencerminkan pentingnya pembiasaan berulang agar nilai-nilai keagamaan 

terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga pada akhirnya mereka 

mampu mengembangkan pengendalian diri secara mandiri. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan guru PAI 5 oleh 

Bapak FJ dalam wawancara: 

Disekolah ini sudah menerapkan program literasi Al-Qur’an dalam 
setiap sesi pembelajaran dikelas, terlebih lagi didalam mata pelajaran 
saya sebagai guru pendidikan agama islam. Karena apa yang telah 
dibaca oleh peserta didik kemudian membaca terjemahannya, pada 
suatu ketika dimata pela jaran yang saya ajarkan terkadang ada 
hubungannya dari ayat yang telah dibaca sebelum memulai 
pembelajarn, akhirnya saya korelasikan kemudian menjelaskan agar 
bagaimana peserta didik ini bisa termotivasi untuk terus melakukan 
kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, ini ketika perihal materinya 
tentang berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.10 

                                                        

9M, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 

10Fj, Guru Pendidikan Agama Islam  SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 
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Program literasi Al-Qur'an telah diintegrasikan secara efektif ke dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru memanfaatkan pembacaan ayat 

Al-Qur'an dan terjemahannya di awal sesi untuk menangkap relevansi ayat 

tersebut dengan materi yang diajarkan, terutama terkait tema kebaikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini tidak hanya memperkuat 

pemahaman peserta didik terhadap isi Al-Qur'an tetapi juga memberikan 

motivasi praktis untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam perilaku 

sehari-hari. Dengan mengkorelasikan ayat yang dibaca dengan materi 

pelajaran, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan memotivasi peserta 

didik untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup. 

Pendekatan ini menunjukkan integrasi yang harmonis antara aspek kognitif 

dan afektif dalam pengajaran agama. 

Untuk memperkuat pernyataan diatas, peneliti telah mengamati 

proses pembelajaran dan melihat bahwa guru telah menerapkan program 

yang dirancang dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dalam setiap 

pembelajaran dikelas khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, berikut ini adalah 

dokumentasi yag disertakan oleh peneliti: 

Gambar 4.1 
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Keterangan: Gambar tersebut menggambarkan suasana 

pembelajaran di kelas, di mana peserta didik dengan seragam rapi duduk 

tertib sambil memegang Al-Qur'an. Kebiasaan ini mencerminkan integrasi 

nilai religius dalam proses belajar, sesuai dengan hasil wawancara yang 

menyebutkan bahwa peserta didik diminta menyiapkan Al-Qur'an sebelum 

pelajaran dimulai. Membaca Al-Qur'an bukan sekadar aktivitas rutin, tetapi 

juga strategi untuk meningkatkan literasi keagamaan dan menanamkan nilai-

nilai religius. 

Pembiasaan ini melatih peserta didik untuk disiplin, fokus, dan 

bertanggung jawab. Partisipasi mereka yang teratur mencerminkan sikap 

tertib dan pengendalian diri dalam mengikuti aturan kelas. Dengan demikian, 

budaya religius di kelas tidak hanya sebatas praktik keagamaan, tetapi juga 

membentuk karakter dan kedisiplinan dalam lingkungan belajar. 

Dari hasil wawancara diatas bersama guru Pendidikan Agama Islam, 

peneliti menyimpulkan bahwa program literasi Al-Qur'an di SMA Negeri 9 

Bulukumba telah diimplementasikan secara konsisten dalam setiap sesi 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti. Guru menggunakan pendekatan yang mengaitkan pembacaan 

ayat Al-Qur'an dengan materi pelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya 

memahami kandungan ayat tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai 

religius dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Tadaruz, peserta didik dapat 

mengembangkan self control, menjadi lebih tenang, menjaga lisan, dan 

istiqomah dalam ibadah. Selain itu, kebiasaan ini dapat menumbuhkan sikap 
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positif yang berpengaruh pada prestasi belajar dan membantu membentengi 

diri dari pengaruh budaya negatif.11  

Kegiatan rutin seperti doa bersama, pembacaan Al-Qur'an, dan 

penjelasan tafsir ayat dilakukan untuk membangun karakter religius peserta 

didik serta memperkuat pengendalian diri mereka. Guru juga menggunakan 

strategi kontekstual dan konsisten agar kebiasaan ini terinternalisasi dalam 

diri peserta didik, meskipun pengembangan kemandirian masih memerlukan 

arahan. Pendekatan ini menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung 

penguatan nilai spiritual, pembentukan akhlak mulia, dan penerapan nilai-

nilai agama secara holistik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu di SMA 

Negeri 9 Bulukumba mengenai pembiasaan perilaku religius dalam 

pembelajaran PAI, sebagaimana yang disampaikan oleh guru PAI 1 Ibu N yang 

mengatakan: 

Dalam pembelajaran PAI, saya membiasakan setiap kegiatan belajar 
dengan doa bersama dan tadarus Al-Qur’an. Ini membantu peserta 
didik untuk selalu mengingat Allah dan menjaga hati serta pikiran 
mereka selama belajar. Selain itu, saya sering menghubungkan pelajaran 
dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, 
saat membahas akhlak terpuji, saya meminta peserta didik 
merenungkan bagaimana mereka bisa mengendalikan emosi ketika 
marah atau kecewa. Dengan cara ini, mereka belajar bahwa self control 
merupakan bagian dari akhlak yang baik sesuai ajaran Islam.12 

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diatas menggunakan 

pendekatan integrative untuk mengembangkan pengendalian diri peserta 

didik dengan membiasakan praktik keagamaan, seperti doa bersama dan 

tadarus Al-Qur’an, dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru juga 

                                                        

11Dyah ayu Puji Lestari dkk, Membangun Karakter Religious Siswa Sekolah Dasar 
Melalui Pembiasaan Tadarus Al-Qur’an, (Jurnal Keilmuan dan Kependidikan Dasar Vol. 15 No. 
01, 2023,) h. 78.   

12N, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 
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menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata, seperti 

pengendalian emosi untuk menanamkan pemahaman bahwa pengendalian 

diri merupakan bagian dari akhlak terpuji dalam Islam. Pendekatan ini tidak 

hanya membangun kebiasaan keagamaan tetapi juga membantu peserta didik 

menginternalisasi nilai-nilai tersebut kedalam kehidupan sehari-hari. 

Hal tersebut juga disampaikan guru PAI 2 oleh Bapak F dalam 

wawancaranya: 

Saya lebih fokus pada pendekatan reflektif. Setiap akhir pelajaran, saya 
memberikan waktu bagi peserta didik untuk merenungkan apa yang 
telah dipelajari dan bagaimana hal tersebut bisa diterapkan dalam 
kehidupan mereka. Misalnya, saat belajar tentang kesabaran, saya 
mengajak mereka untuk menganalisis situasi di mana mereka sulit 
mengendalikan dirinya dan bagaimana mereka bisa lebih baik lagi di 
masa mendatang. Pembiasaan refleksi ini menurutku dapat 
menanamkan kesadaran spiritualnya yang kuat, dan akhirnya bisa 
membantu mengembangkan self control nya.13 

Guru yang menerapkan pendekatan reflektif dalam mengajar secara 

aktif menanamkan budaya religius kepada peserta didik. Melalui refleksi di 

akhir pelajaran, mereka diajak merenungkan materi dan menghubungkannya 

dengan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih memahami serta mengamalkan 

nilai-nilai agama. Metode ini tidak hanya memperkuat pembelajaran PAI dan 

Budi Pekerti, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menerapkan ajaran 

agama dalam keseharian. Pendekatan reflektif ini selaras dengan fokus 

penelitian, terutama dalam menggali strategi guru dalam menanamkan nilai-

nilai keagamaan. Dengan refleksi, peserta didik dapat mengevaluasi 

pengalaman pribadi, seperti dalam pelajaran kesabaran, sehingga lebih sadar 

akan tantangan dalam mengendalikan diri. Kesadaran spiritual yang 

                                                        

13F, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024  
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terbangun melalui refleksi membantu mereka mengembangkan kebiasaan 

introspeksi dan meningkatkan pengendalian diri. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan guru PAI 3 oleh 

Ibu H dalam wawancaranya: 

Saya sering mengadakan simulasi situasi di mana peserta didikku 
dihadapkan pada konflik atau godaan, seperti tawaran untuk 
berbohong atau mencontek. Saya ajak mereka berdiskusi tentang 
bagaimana mereka bisa mengendalikan diri dalam situasi seperti itu, 
sesuai materi yang mereka pelajari. Dalam pembelajaran sehari-hari, 
saya juga selalu menekankan pentingnya nilai kejujuran dan tanggung 
jawab. Dengan pendekatan ini, mereka bisa belajar untuk lebih sadar 
dalam mengontrol diri mereka sesuai dengan nilai-nilai agama melalui 
kebiasaan dan metode yang saya terapkan kalau mengajar dikelas. 

Guru Pendidikan Agama Islam oleh Ibu H menerapkan pendekatan 

praktis dan menarik untuk menanamkan budaya religius di kelas. Salah satu 

caranya adalah melalui simulasi situasi nyata, seperti menghadapi godaan 

untuk berbohong atau menyontek. Peserta didik diajak berpikir dan 

bertindak sesuai dengan nilai agama yang telah mereka pelajari, kemudian 

mendiskusikan pengalaman tersebut agar lebih memahami cara 

mengendalikan diri. 

Selain itu, guru secara konsisten menanamkan kejujuran dan tanggung 

jawab dalam proses belajar mengajar. Dengan membiasakan perilaku religius, 

peserta didik tidak hanya membangun karakter positif, tetapi juga 

meningkatkan kemampuan mengontrol diri. Strategi ini selaras dengan fokus 

penelitian, yaitu mengeksplorasi metode pengajaran nilai religius serta 

dampaknya terhadap perilaku dan pengendalian diri peserta didik. Hal ini 

membuktikan bahwa pendidikan berbasis nilai agama efektif dalam 

membentuk kesadaran dan self control dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal diatas juga serupa dengan pernyataan yang disampaikan guru PAI 

4 oleh Ibu M dalam wawancaranya: 
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Setiap hari, saya membiasakan peserta didikku untuk menjalankan 
ibadah sunnah bersama, seperti shalat dhuha. Kegiatan ini tidak hanya 
menambah nilai ibadah mereka, tetapi juga membentuk kebiasaan baik 
dalam mengelola waktu dan disiplin. Dalam pembelajaran, saya juga 
sering memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menahan diri 
dari hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti tidak bermain gawai saat 
belajar. Dengan menghubungkan pembiasaan ini dengan konsep sabar 
dan tawakal, mereka semakin paham bagaimana nilai-nilai agama 
membantu dalam meningkatkan self controlnya.14 

Pembiasaan yang sering dilakukan oleh guru PAI datas dengan 

melakukan ibadah sunnah seperti sholat dhuha untuk membentuk 

kedisiplinan dan manejemen waktu peserta didik dikelas maupun diluar 

kelas. Selain itu, guru menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan 

tantangan praktis, seperti menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, 

dengan kebiassaaan ini seperti sabar dan tawakkal, guru berhasil 

mengintegrasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga secara 

efektif mendukung pengembangan self control mereka. 

Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Gambar tersebut menggambarkan peserta didik yang 

sedang melaksanakan shalat berjamaah di musholla sekolah. Melalui kegiatan 

                                                        

14M, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 
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ini, mereka belajar dan menerapkan nilai-nilai religius seperti disiplin, 

kebersamaan, serta tanggung jawab. Shalat berjamaah menjadi salah satu 

metode guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai 

keagamaan secara langsung. Partisipasi rutin dalam ibadah ini tidak hanya 

membantu peserta didik memahami pentingnya shalat, tetapi juga melatih 

pengendalian diri melalui kedisiplinan waktu, kekhusyukan, dan kepatuhan 

terhadap aturan. 

Dari perspektif peneliti, gambar ini mencerminkan bagaimana budaya 

religius dalam pembelajaran PAI berkontribusi pada pembentukan karakter 

peserta didik. Keterlibatan aktif mereka menunjukkan bahwa budaya religius 

memiliki dampak positif terhadap kedisiplinan dan pengelolaan emosi, yang 

merupakan bagian dari pengendalian diri. Selain itu, metode pembelajaran 

berbasis praktik ini terbukti efektif dalam menyampaikan nilai-nilai 

keagamaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan guru PAI 5 oleh 

Bapak FJ dalam wawancaranya: 

Saya membiasakan peserta didikku untuk selalu melakukan introspeksi 
diri (muhasabah) setelah kegiatan belajar. Saya ajarkan mereka untuk 
menilai diri sendiri, apakah tindakan dan sikap mereka selama ini 
sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Dalam pelajaran PAI, 
misalnya ketika membahas perilaku buruk seperti gibah atau dengki, 
saya mengajak peserta didik untuk menilai bagaimana cara mereka bisa 
mengendalikan diri dari perilaku tersebut. Dengan muhasabah ini, 
mereka terbiasa memantau diri sendiri dan berusaha memperbaiki self 
control mereka dalam kehidupan sehari-hari.15 

Pendekatan yang digunakan oleh guru melalui muhasabah diri sebagai 

strategi untuk mengembangkan self control pada peserta didik. Guru 

membiasakan peserta didik untuk mengambil tindakan dan sikap mereka 

                                                        

15Fj, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
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berdasarkan ajaran islam, khususnya setelah proses belajar. Pendekatan ini 

terintegrasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi-

materi tertentu seperti gibah atau dengki hingga refleksi diri, sehingga 

peserta didik dapat memahami dan mengendalikan perilaku mereka. Melalui 

kebiasaan Muhasabah, peserta didik diajak untuk secara aktif menyatukan 

dan memperbaiki diri, sehingga pengendalian diri mereka terbangun secara 

berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Evaluasi  

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa implementasi budaya religius 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 

9 Bulukumba telah dirancang dan dilaksanakan dengan cukup baik untuk 

mengembangkan self control peserta didik. Melalui berbagai pendekatan yang 

digunakan oleh guru, baik secara persuasif, reflektif, maupun adaptif, 

kegiatan keagamaan menjadi bagian integral dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 9 Bulukumba mengenai evaluasi yang dilakukan 

oleh guru dalam memastikan pengintegrasian budaya religius memberikan 

dampak positif kepada peserta didik. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru 

PAI 1 Oleh Ibu N, yang menyatakan: 

Saya mengamati kebiasaan peserta didik didalam dan diluar kelas, 
seperti ketepatan waktu dalam shalat berjamaah, penggunaan bahasa 
yang sopan, dan kepeduliannya terhadap teman sebayanya, serta tertib 
terhadap aturan sekolah yang ada. Kemudian saya juga meilai sejauh 
mana anak-anak aktif dalam kegiatan keagamaan dikelas dalam 
mengikuti tadaruz Al-Qur’an.16 

Berdasarkan wawancara diatas, guru PAI menilai sejauh mana budaya 

religius telah tertanam dalam diri peserta didik dengan mengamati kebiasaan 

                                                        
16N, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
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mereka sehari-hari serta keterlibatan mereka dalam aktivitas keagamaan. 

Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama meliputi kedisiplinan dalam 

melaksanakan shalat berjamaah, tutur kata yang sopan, kepedulian terhadap 

sesama, serta kepatuhan terhadap peraturan sekolah. Selain itu, partisipasi 

dalam kegiatan tadarus Al-Qur’an di kelas juga menjadi salah satu indikator 

untuk mengukur tingkat keterlibatan peserta didik dalam kegiatan berbasis 

keagamaan. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menampilkan 

gambaran nyata mengenai bagaimana peserta didik menerapkan nilai-nilai 

agama dalam keseharian mereka.  

Berbeda dengan yang dikatakan Guru PAI 2 oleh Bapak F, beliau 

mengatakan: 

Saya memberikan pertanyaan reflektif dalam diskusi dikelas, seperti 
“mengapa shalat berjamaah dianjurkan dalam islam?” atau apa hikmah 
dari bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari?”. Dari pertanyaan-
pertanyaan seperti ini saya dapat mengetahui sejauh mana pemahaman 
peserta didik dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kegamaan yang telah 
dia lakukan.17  

Dalam proses evaluasi pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai 

keislaman, guru menggunakan metode diskusi reflektif dengan mengajukan 

pertanyaan mendalam yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Misalnya, 

pertanyaan seperti alasan di balik anjuran shalat berjamaah dalam Islam atau 

manfaat dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengukur 

sejauh mana siswa memahami konsep-konsep agama, tetapi juga membantu 

mengungkap pemikiran mereka mengenai makna di balik praktik keagamaan 

yang dijalankan. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk menilai apakah 

peserta didik benar-benar memahami esensi dari ajaran Islam atau sekadar 

menjalankan ritual secara mekanis tanpa pemahaman yang mendalam. 
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Adapula yang dikatakan guru PAI 3 oleh Ibu H dalam wawancara, 

beliau mengatakan: 

Saya mengamati inisiatif mereka, seperti apakah mereka melakukan 
amalan ibdah tanpa perintah, misalnya membantu teman tanpa 
diminta, mengingatkan teman untuk shalat, dan membawa Al-Qur’an 
tanpa diperintah.18 

Guru menilai internalisasi budaya religius dalam diri peserta didik 

dengan mengamati inisiatif mereka dalam menjalankan nilai-nilai keislaman 

tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Indikator yang diamati meliputi 

kesadaran mereka dalam membantu teman secara sukarela, mengingatkan 

rekan-rekan untuk melaksanakan shalat, serta membawa Al-Qur’an tanpa 

perlu diperintah. Sikap-sikap ini mencerminkan adanya kesadaran intrinsik 

yang menunjukkan bahwa peserta didik tidak sekadar mengikuti aturan, 

tetapi benar-benar memahami dan menghayati nilai-nilai religius dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan evaluasi pada aspek 

afektif dan moral, yang menjadi tanda bahwa nilai-nilai Islam telah tertanam 

dalam kepribadian peserta didik. 

Guru PAI 4 oleh Ibu M juga mengatakan dalam wawancara, beliau 

menjelaskan bahwa: 

Saya menggunakan metode problem solving, dimana mereka harus 
mencari solusi terhadap permasalahan sehari-hari dengan pendekatan 
islam, misalnya: “Bagaimana cara menghadapi teman yang berbeda 
pendapat tanpa melanggar nilai-nilai islam?”.19 

Pendekatan problem-solving yang diterapkan dalam pembelajaran 

bertujuan untuk melatih peserta didik dalam menghadapi situasi nyata 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam. Dengan memberikan 

skenario kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana bersikap terhadap teman 

                                                        
18H, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 

Bulukumba, 3 September 2024 
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yang memiliki pandangan berbeda tanpa menyimpang dari ajaran Islam, 

peserta didik diajak untuk berpikir kritis dan menemukan solusi yang 

mencerminkan nilai-nilai keislaman. Metode ini tidak hanya mengembangkan 

keterampilan berpikir analitis, tetapi juga membantu mereka dalam 

memahami dan menginternalisasi ajaran agama secara lebih mendalam. 

Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam mengasah kecerdasan 

moral serta keterampilan sosial peserta didik, karena mereka tidak hanya 

dituntut untuk memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga 

menerapkannya dalam interaksi sosial. Namun, efektivitas metode ini 

bergantung pada sejauh mana peserta didik mampu menghubungkan konsep 

agama dengan realitas kehidupan mereka. Oleh karena itu, agar lebih optimal, 

diperlukan bimbingan yang lebih intensif serta diskusi mendalam agar 

peserta didik tidak hanya menemukan jawaban yang sesuai dengan nilai 

Islam, tetapi juga memahami alasan di balik solusi tersebut. Dengan 

demikian, proses pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga 

mampu menanamkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana 

Islam menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kemudian guru PAI 5 oleh Bapak Fj juga mengatakan dalam 

wawancara, yaitu: 

Saya mendorong peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi kritis, 
agar mereka tidak hanya mengikuti budaya religius secara mekanis, 
tetapi juga memahami makna dan dampaknya dalam kehidupan.20 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini menekankan 

pentingnya membangun pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai 

religius, bukan sekadar menjalankannya sebagai rutinitas tanpa kesadaran. 
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Dengan mendorong peserta didik untuk aktif bertanya dan terlibat dalam 

diskusi yang kritis, mereka diajak untuk mengeksplorasi makna di balik 

praktik keagamaan yang mereka lakukan serta bagaimana nilai-nilai tersebut 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini bertujuan untuk 

menghindari sikap formalitas dalam menjalankan ajaran agama dan 

menggantinya dengan pemahaman yang lebih reflektif serta kesadaran akan 

dampak positif dari penerapan budaya religius. Dengan demikian, peserta 

didik tidak hanya menjalankan ajaran agama karena tuntutan lingkungan, 

tetapi juga karena pemahaman dan keyakinan yang lebih kuat terhadap nilai-

nilai yang dianut. 

Dari berbagai pendekatan yang digunakan oleg guru PAI tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa evaluasi internalisasi budaya religius di sekolah ini 

dilakukan dengan cara yang cukup beragam, mencakup aspek afektif (sikap), 

kognitif (pemahaman), dan psikomotorik (praktik nyata). Evaluasi berbasis 

perilaku dan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan memberikan gambaran 

konkret mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-

hari peserta didik. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

menyeluruh, metode observasi perlu dikombinasikan dengan pendekatan 

reflektif dan problem-solving guna mengukur motivasi intrinsik serta 

pemahaman konseptual peserta didik terhadap budaya religius. Dengan 

demikian, proses evaluasi ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap norma 

keagamaan, tetapi juga memastikan bahwa peserta didik benar-benar 

memahami, meyakini, dan mengamalkan nilai-nilai Islam secara sadar dalam 

kehidupan mereka. 

Salah satu aspek penting dalam penerapan budaya religius ini adalah 

perencanaan kegiatan keagamaan. Guru-guru PAI di SMA Negeri 9 
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Bulukumba secara sadar memilih metode yang sesuai dengan karakter 

peserta didik agar mereka lebih mudah menerima dan menginternalisasi 

nilai-nilai agama. Dalam perencanaan ini, mereka mempertimbangkan 

pendekatan yang tepat, seperti pendekatan persuasif yang digunakan untuk 

membimbing peserta didik agar mengikuti kegiatan keagamaan dengan 

kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Selain itu, beberapa guru 

mengadaptasi Kurikulum Merdeka, yang memungkinkan peserta didik 

memiliki fleksibilitas dalam metode belajar agama, misalnya dengan 

menghafal Al-Qur’an sambil berjalan atau dalam suasana yang lebih santai. 

Namun, dalam praktiknya, tantangan yang muncul adalah 

kemandirian peserta didik dalam menjalankan kebiasaan religius. Meskipun 

mereka telah terbiasa dengan kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Qur’an, 

doa bersama, dan shalat berjamaah, banyak dari mereka yang masih 

bergantung pada arahan guru. Hal ini menunjukkan bahwa budaya religius 

yang diterapkan belum sepenuhnya membentuk kebiasaan yang dilakukan 

secara sadar dan mandiri, tetapi masih membutuhkan pengawasan agar tetap 

berjalan dengan baik. 

Pada aspek pelaksanaan kegiatan keagamaan, penelitian ini 

menemukan bahwa berbagai strategi telah diterapkan oleh guru untuk 

memastikan bahwa nilai-nilai agama dapat dipahami dan diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain pembiasaan ibadah, guru juga menerapkan 

diskusi reflektif, di mana peserta didik diajak untuk mengaitkan nilai-nilai 

agama dengan pengalaman pribadi mereka. Salah satu metode yang menarik 

adalah simulasi situasi nyata, di mana peserta didik diberikan skenario 

tertentu, seperti bagaimana mereka menghadapi godaan untuk berbohong 
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atau mencontek, dan kemudian diajak untuk berdiskusi mengenai keputusan 

terbaik yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Selain itu, metode muhasabah atau introspeksi diri juga menjadi 

strategi yang cukup efektif dalam membentuk self control peserta didik. 

Setelah proses pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk 

mengevaluasi tindakan mereka dan memikirkan bagaimana mereka dapat 

memperbaiki sikap dan perilaku agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. 

Pendekatan ini terbukti membantu peserta didik untuk lebih sadar akan 

pentingnya mengendalikan emosi, tindakan, dan keputusan mereka. 

Namun, salah satu kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 

bahwa internalisasi nilai-nilai agama masih belum sepenuhnya mandiri. 

Meskipun peserta didik telah terbiasa melakukan kegiatan keagamaan di 

sekolah, sebagian besar masih melakukannya karena tuntutan lingkungan, 

bukan karena kesadaran pribadi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang 

lebih mendorong mereka untuk mengambil inisiatif sendiri dalam 

menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam hal penguatan nilai religius dalam pembelajaran, penelitian ini 

menemukan bahwa program literasi Al-Qur’an telah menjadi bagian dari 

rutinitas di sekolah. Sebelum memulai pelajaran, peserta didik membaca 

ayat-ayat Al-Qur’an beserta terjemahannya, dan guru membantu mereka 

memahami makna serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

cara ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang ajaran agama secara teori, 

tetapi juga diajak untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. 

Namun, tantangan yang masih dihadapi dalam proses ini adalah 

bagaimana membentuk kebiasaan ini agar tetap berlanjut di luar lingkungan 

sekolah. Banyak peserta didik yang mampu mengikuti kebiasaan religius 
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dengan baik saat berada di sekolah, tetapi belum tentu mereka 

menerapkannya dengan konsisten di rumah atau dalam lingkungan sosial 

mereka. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih lanjut untuk 

mendorong mereka agar mampu menginternalisasi nilai-nilai religius secara 

lebih mendalam dan berkelanjutan. 

 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Budaya Religius dalam 2.

Mendukung Pengembangan Self control Peserta Didik di SMA Negeri 

9 Bulukumba 

Di tengah arus globalisasi dan tantangan moral yang semakin 

kompleks, pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk membentuk 

generasi muda yang tangguh dan berakhlak mulia. Di SMA Negeri 9 

Bulukumba, integrasi budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti tidak hanya dilihat sebagai tradisi, tetapi sebagai 

strategi transformatif yang bertujuan untuk menumbuhkan self control pada 

peserta didik. 

Dalam konteks ini, control kognitif melibatkan kemampuan untuk 

mengendalikan pikiran, fokus pada tugas, dan menahan diri dari godaan. 

Nilai-nilai religius, seperti kesabaran, dan kejujuran, secara langsung 

berkontribusi pada pengembangan kontrol kognitif peserta didik. 

Menanamkan nilai-nilai religius diharapkan peserta didik mampu 

mengendalikan pikiran dan emosi mereka, sehingga mampu membuat 

keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. 

Upaya ini melibatkan beberapa faktor kunci yang mempengaruhi 

efektivitasnya, antara lain: 
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 Faktor Internal a.

1) Kesiapan Mental dan Motivasi Peserta Didik 

Dalam upaya mengintegrasikan budaya religius ke dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, penting untuk 

memahami bagaimana peserta didik mengelola diri mereka secara internal. 

Salah satu aspek kunci dari pengelolaan diri ini adalah kontrol kognitif, yaitu 

kemampuan individu untuk mengelola pikiran, emosi, dan reaksi terhadap 

situasi tertentu. Selain itu, budaya religius seperti kejujuran dan bertanggung 

jawab, memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan peserta 

didik untuk mengendalikan diri. Peserta didik perlu berpikir secara kritis dan 

jujur dalam menilai tindakan mereka, serta bertanggung jawab atas 

keputusan yang diambil. 

Di balik kesuksesan yang terlihat dan kesibukan dalam proses belajar, 

terdapat dunia batin yang mendalam, yaitu kesiapan mental dan motivasi. 

Seperti yang dinyatakan oleh salah satu guru PAI, belajar Pendidikan Agama 

Islam bukan sekadar menghafal, melainkan juga tentang menemukan 

ketenangan dan kekuatan dalam diri sendiri. Melalui wawancara mendalam, 

terungkap bagaimana peserta didik menggunakan pemikiran kritis dan 

refleksi diri untuk menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai 

religius.  

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu di SMA 

Negeri 9 Bulukumba sebagaimana yang disampaikan oleh guru PAI 1 Ibu N 

yang menyatakan: 

 
Menurut saya, kesiapan mental peserta didik masih perlu untuk 
ditingkatkan lagi, apalagi dalam hal menghadapi tekanan dan godaan 
dari lingkungannya baik itu dilingkungan pergaulan teman sebayanya, 
disekolah maupun dilingkungan keluarga. Beberapa peserta didik juga 
menunjukkan keinginan untuk berkembang, tetapi tidak semuanya 
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juga memiliki motivasi dalam dirinya dengan cukup. Banyak peserta 
didik masih bergantung pada dorongan dari luar seperti guru atau 
orang tua. Jadi, tugasku sebagai guru ini adalah memberikan 
bimbingan yang lebih aktif dan memotivasi mereka agar mampu 
mengendalikan diri dalam setiap situasi yang berat atau penuh 
tantangan baginya.21 

Hasil wawancara diatas dengan guru PAI mengungkapkan bahwa 

efektivitas budaya religius dalam pengembangan self control peserta didik di 

SMA Negeri 9 Bulukumba dipengaruhi oleh kesiapan mental untuk 

menghadapi tekanan dan pengaruh negatif dari lingkungan, seperti sekolah, 

pergaulan, dan keluarga. Kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi 

sangat penting dalam pengendalian diri. Selain itu, motivasi internal peserta 

didik masih belum merata; banyak yang masih bergantung pada dorongan 

eksternal, seperti bimbingan guru atau dukungan orang tua. Ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti belum 

sepenuhnya memupuk kemandirian peserta didik dalam internalisasi nilai-

nilai self control. Peran guru PAI pun sangat vital, tidak hanya mengajar, tetapi 

juga memberikan bimbingan dan motivasi agar peserta didik bisa 

menghadapi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya strategi 

pembelajaran yang tidak hanya menanamkan nilai religius, tetapi juga 

memperkuat mental dan motivasi internal peserta didik, serta menciptakan 

lingkungan yang mendukung pengendalian diri yang efektif. 

Serupa dengan pernyataan diatas, juga disampaikan guru PAI 2 oleh 

Bapak F dalam wawancaranya menyatakan: 

Jika saya amati, peserta didik di kelas menunjukkan variasi dalam 
kesiapan mental dan motivasinya, khususnya dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebagian peserta didik 
memiliki kesiapan mental yang baik, terutama kalau ada yang aktif 
dalam kegiatan keagamaan atau ekstrakurikulernya disini, yang 
cenderung mampu mengatur diri dengan disiplin. Tapi ada juga yang 

                                                        

21N, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 



123 

 

masih kesulitan mengendalikan emosinya, terutama saat menghadapi 
tekanan dari teman sebaya. Oleh karena itu, diperlukan motivasi yang 
berkelanjutan dan pendekatan intensif dari guru-guru, khususnya 
dalam mengintegrasikan nilai-nilai religiusnya dalam proses 
pembelajaran, agar peserta didik dapat lebih baik mengembangkan 
pengendalian diri mereka sesuai dengan ajaran agama.22 

Bapak F mengungkapkan bahwa kesiapan mental dan motivasi peserta 

didik dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bervariasi. 

Peserta didik yang aktif dalam kegiatan keagamaan atau ekstrakurikuler 

biasanya lebih mampu mengendalikan diri dan disiplin. Sebaliknya, beberapa 

peserta didik kesulitan mengelola emosi, terutama akibat tekanan sosial dari 

teman sebaya. Kesiapan mental yang baik mempermudah pemahaman 

terhadap nilai-nilai keagamaan, sementara peserta didik dengan kesiapan 

mental rendah membutuhkan pendekatan yang lebih intensif. Peran guru 

sangat penting untuk memberi motivasi, bimbingan, dan pendekatan 

personal agar peserta didik bisa mengatasi tantangan ini. Pembelajaran ini 

juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai religius yang 

mendukung perkembangan pengendalian diri peserta didik. Seperti yang 

diuraikan dalam pandangan Dzakiya Drajat, bahwa orang yang memiliki 

mental yang sehat mampu menunda sementara keinginan yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dalam pengertian yang lebih umum 

pengendalian diri lebih menekankan pada pilihan tindakan yang akan 

memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih luas, tidak melakukan 

perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri dimasa sekarang atau yang 

akan datang dengan cara menunda kepuasan sesaat.23 

Berkaitan dengan pernyataan diatas juga disampaikan guru PAI 3 Oleh 

Ibu H dalam wawancaranya: 

                                                        
22F, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 

Bulukumba, 3 September 2024  

23Zakiya Drajat, Kesehatan Mental, (Jakarta: CV Mas Agung, 1989), h.158  
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Saya melihat bahwa kesiapan mental peserta didik beragam. Ada 
peserta didik yang sudah cukup matang dalam mengelola diri, tetapi 
ada juga yang masih cenderung reaktif terhadap situasi sulit. Motivasi 
mereka juga bergantung pada lingkungan sosial dan akademik yang 
mereka hadapi. Saya percaya bahwa pendekatan pembelajaran berbasis 
nilai agama bisa membantu mereka lebih memahami pentingnya self 
control, karena agama mengajarkan pengendalian diri sebagai bagian 
penting dari kehidupan sehari-hari.24 

Kesiapan mental peserta didik dalam menghadapi tantangan sangat 

bervariasi, di mana sebagian peserta didik sudah mampu mengelola diri 

dengan baik, sementara yang lain masih menunjukkan respon reaktif 

terhadap situasi sulit. Motivasi belajar mereka dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan sosial dan akademik, yang menggarisbawahi pentingnya 

menciptakan semangat pendukung bagi perkembangan mereka. Pendekatan 

pembelajaran berbasis nilai-nilai agama diidentifikasi sebagai strategi yang 

potensial untuk meningkatkan pengendalian diri peserta didik, karena nilai-

nilai agama menekan pentingnya pengendalian diri sebagai bagian integral 

dari kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membentuk karakter yang lebih 

matang dan tangguh dalam menghadapi berbagai situasi . 

Selaras dengan pernyataan diatas, juga disampaikan guru PAI 4 oleh 

Ibu M dalam wawancaranya: 

Biasanya, saya melihat bahwa kesiapan mental peserta didik di sekolah 
ini dalam pembelajaranku dikelas sudah cukup berkembang. Banyak di 
antara mereka yang mulai memahami pentingnya pengendalian diri, 
terutama dalam kaitannya dengan kehidupan akademik dan sosial nya 
sendiri. Ada juga, mereka masih memerlukan motivasi tambahan untuk 
benar-benar bisa konsisten. Saya sering menyarankan kepada mereka 
untuk mulai dari hal-hal kecil seperti disiplin waktu dan belajar 
bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. supaya mereka bisa 
membangun fondasi yang kuat dalam mengembangkan self 
controlnya.25 

                                                        

24H, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024 

25M, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 6 September 2024  
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Wawancara dengan Ibu M menunjukkan bahwa kesiapan mental 

peserta didik sangat penting dalam mendukung pengembangan self control. 

Mereka yang paham akan pentingnya self control cenderung menunjukkan 

kemajuan, terutama dalam bidang akademik dan sosial. Namun, banyak yang 

belum konsisten dalam menerapkannya. Hal ini menyoroti perlunya 

"motivasi tambahan" untuk mengintegrasikan budaya religius secara efektif. 

Ibu M juga menyarankan bahwa keberhasilan terletak pada pembentukan 

kebiasaan kecil, seperti disiplin waktu dan tanggung jawab. Pengintegrasian 

budaya religius dalam pembelajaran tidak hanya bergantung pada metode 

pengajaran, tetapi juga pada dukungan yang membantu peserta didik 

mengaplikasikan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa motivasi 

tambahan dan bimbingan personal yang kuat, kegagalan bisa terjadi. Oleh 

karena itu, program pengembangan motivasi melalui kebiasaan harian yang 

konsisten adalah la-ngkah penting untuk meningkatkan self-control peserta 

didik. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, hal tersebut juga disampaikan 

guru PAI 5 oleh Bapak FJ dalam wawancaranya: 

 
Kesiapan mental dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti masih sangat dipengaruhi 
oleh lingkungan sekolah dan suasananya. Jika suasana pembelajaran 
mendukung, peserta didik cenderung lebih termotivasi untuk belajar 
dan berpartisipasi aktif. Namun, jika terdapat pengaruh negatif dari 
luar, seperti lingkungan sosial yang kurang mendukung, banyak di 
antara mereka kehilangan fokus. Saya merasa kesiapan mental peserta 
didikku dapat ditingkatkan melalui program-program yang 
menekankan pentingnya disiplin diri. Dengan bimbingan yang konsisten 
dan dukungan dari orang tuanya, peserta didik akan lebih mudah 
memahami pentingnya pengendalian diri, terutama dalam 
mengamalkan nilai-nilai religius yang saya ajarkan dalam mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Hasil wawancara mengungkapkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pengintegrasian budaya religius dalam 
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pengembangan pengendalian diri peserta didik. Kesiapan mental dan 

motivasi peserta didik sangat dipengaruhi oleh suasana dan lingkungan 

sekolah. Lingkungan yang mendukung membuat mereka lebih termotivasi 

dan aktif, sedangkan lingkungan sosial yang tidak kondusif bisa mengalihkan 

perhatian dan mengurangi fokus. Narasumber juga menekankan pentingnya 

program yang mengutamakan disiplin untuk membangun kesiapan mental, 

agar peserta didik lebih memahami pengendalian diri, terutama dalam 

mengaplikasikan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Dukungan orang tua juga penting untuk memperkuat pengendalian diri, 

karena dengan bimbingan yang konsisten, peserta didik dapat lebih mudah 

menerapkan nilai-nilai tersebut. Keberhasilan integrasi budaya religius 

bergantung pada kondisi sekolah, lingkungan sosial, dan dukungan keluarga 

yang saling berperan menciptakan atmosfer yang mendukung pengembangan 

pengendalian diri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 9 Bulukumba, pengembangan self-control peserta didik sangat 

dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

mencakup kesiapan mental dan motivasi peserta didik, di mana sebagian 

menunjukkan perkembangan positif melalui keterlibatan dalam kegiatan 

keagamaan. Kontrol kognitif menjadi aspek penting dalam hal ini, karena 

siswa yang mampu mengelola pikiran dan emosi mereka cenderung lebih 

baik dalam menghadapi tantangan akademik dan sosial. Mereka belajar 

untuk berpikir kritis dan reflektif, yang membantu mereka dalam membuat 

keputusan yang lebih baik. 

Selain itu, dimensi budaya religius seperti kejujuran dan tanggung 

jawab juga berperan signifikan dalam pengembangan self-control. Kejujuran 
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mendorong siswa untuk berperilaku dengan integritas, baik dalam belajar 

maupun dalam interaksi sosial, sementara rasa tanggung jawab membuat 

mereka lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan 

menginternalisasi nilai-nilai ini, siswa tidak hanya meningkatkan 

kemampuan pengendalian diri mereka, tetapi juga membangun karakter yang 

kuat yang akan bermanfaat dalam kehidupan mereka di luar sekolah. 

2) Pemahaman Guru Pendidikan Agama Islam  

Pemahaman guru Pendidikan Agama Islam dalam sebuah proses 

pembelajaran sangat berperan penting dalam mendukung pengembangan self 

control peserta didik, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang 

ditemukan dilapangan yaitu di SMA Negeri 9 Bulukumba mengenai 

pemahaman guru Pendidikan Agama Islam tentang seberapa penting 

pengendalian diri dimiliki oleh peserta didik, sebagaimana yang disampaikan 

oleh guru PAI 1 Ibu N yang menyatakan: 

Meski saya percaya bahwa self control adalah fondasi dari akhlak yang 
baik, saya juga melihat bahwa tidak semua peserta didik mampu 
menerapkan secara konsisten. Dalam praktiknya, ada peserta didik 
yang tampaknya memahami pentingnya sabar dan tidak terpengaruh 
oleh godaan, tetapi ketika dihadapkan pada situasi nyata, mereka 
sering kali gagal mengendalikan emosi mereka. Misalnya, saya pernah 
menyaksikan beberapa siswa yang biasanya tenang dan sabar, tiba-
tiba kehilangan kendali saat menghadapi tekanan dari teman sebaya 
atau saat ujian. Ini menunjukkan bahwa meskipun self control 
diajarkan dalam teori, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
masih menjadi tantangan besar bagi banyak peserta didik.26 

Menurut Ibu N, meskipun ada kesadaran akan pentingnya self control 

sebagai fondasi akhlak yang baik, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak 

semua peserta didik dapat menerapkannya secara konsisten. Dalam situasi 

                                                        

26N, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 3 September 2024  
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nyata, seperti saat menghadapi tekanan dari teman sebaya atau ujian, peserta 

didik yang biasanya tenang dan sabar dapat kehilangan kendali atas emosi 

mereka. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun konsep self control diajarkan 

secara teoritis, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih menjadi 

tantangan yang signifikan. Banyak ajaran agama menekankan pentingnya 

pengendalian diri dan kesabaran. Dalam konteks ini, ajaran agama dapat 

berfungsi sebagai panduan moral yang membantu individu untuk lebih baik 

dalam mengelola emosi dan godaan. Misalnya, Misalnya, dalam sebuah kelas, 

ada seorang siswa bernama Ali yang dikenal sebagai siswa yang baik dan 

selalu menunjukkan sikap sabar. Namun, suatu hari, saat ujian berlangsung, 

dia melihat teman sekelasnya menyontek. Meskipun dia tahu bahwa 

menyontek adalah tindakan yang salah dan bertentangan dengan nilai-nilai 

yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam, Ali merasa sangat terganggu 

dan marah. Dalam situasi tersebut, dia tidak dapat mengendalikan emosinya 

dan akhirnya berteriak kepada temannya, meminta agar tidak menyontek. 

Tindakan ini mengejutkan semua orang di kelas, karena selama ini Ali dikenal 

sebagai peserta didik yang tenang dan sabar. Dengan demikian, integrasi 

nilai-nilai religius dalam pendidikan dapat menjadi kunci untuk membantu 

peserta didik mengatasi tantangan dalam penerapan self control. 

Pernyataan diatas berbeda dengan yang dikatakan oleh Guru PAI 2 

bapak F, beliau menyatakan : 

 

Menurut saya nak, self control adalah keterampilan hidup yang sangat 
penting bagi peserta didik, terutama di era digital saat ini yang dipenuhi 
dengan berbagai distraksi, seperti media sosial dan game online. 
Contohnya, saya pernah mengamati seorang peserta didik bernama A 
yang sangat aktif di media sosial. Meskipun dia memiliki potensi 
akademik yang baik, dia sering kali menghabiskan waktu berjam-jam 
scrolling di media sosial, yang mengganggu fokusnya dalam belajar. 
Dalam pelajaran PAI, kami membahas tentang pentingnya menjaga 
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waktu dan menghindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian dari 
kewajiban belajar. 

Setelah diskusi tersebut, A mulai menerapkan teknik self control yang 
kami ajarkan, seperti menetapkan waktu khusus untuk belajar dan 
membatasi penggunaan media sosial. Dalam beberapa minggu, saya 
melihat perubahan signifikan dalam prestasinya. Dia tidak hanya lebih 
fokus di kelas, tetapi juga lebih mampu mengelola waktu dan energinya. 
Ini menunjukkan bahwa dengan pengendalian diri yang baik, peserta 
didik dapat memanfaatkan waktu mereka untuk hal-hal yang lebih 
bermanfaat dan sesuai dengan ajaran agama.27 

Hasil wawancara ini menyoroti pentingnya self control sebagai 

keterampilan hidup yang krusial bagi peserta didik, terutama di era digital 

yang sarat dengan berbagai distraksi seperti media sosial dan game online. 

Dalam konteks ini, relevansi self control dapat dilihat melalui contoh seorang 

peserta didik bernama A, yang sangat aktif di media sosial. Meskipun A 

memiliki potensi akademik yang baik, ketidakmampuannya untuk 

mengendalikan waktu dan perhatian yang dihabiskan di platform digital 

dapat mengganggu fokusnya dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa   

tidak hanya berkaitan dengan pengendalian emosi, tetapi juga dengan 

kemampuan untuk mengatur prioritas dan menghindari godaan yang dapat 

mengalihkan perhatian dari tujuan pendidikan. Selain itu, nilai-nilai disiplin 

dan tanggung jawab, dapat berperan dalam membentuk self control peserta 

didik. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, siswa diharapkan dapat 

lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan menghindari distraksi yang 

dapat menghambat perkembangan akademik dan karakter mereka..  

Berkaitan dengan pernyataan diatas, hal serupa juga disampaikan oleh 

guru PAI 4 Ibu M dalam wawancara: 

 

Sebagai guru Pendidikan Agama Islam, saya percaya bahwa self control 
adalah manifestasi dari iman yang diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari peserta didik. Dalam Al-Qur’an, kita sering diberikan nasihat untuk 

                                                        

27F, Guru Pendidikan Agama Islam  SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
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selalu bersabar dan menahan diri dari tindakan yang tidak baik. 
Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, 'Wahai 
orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 
sabar dan shalat.' Saya selalu menekankan kepada peserta didik bahwa 
kemampuan untuk mengendalikan diri bukan hanya tentang menahan 
diri dari perbuatan buruk, tetapi juga tentang mengelola emosi dan 
reaksi mereka terhadap situasi yang menantang. 

Contoh nyata yang saya alami adalah ketika salah satu peserta didik, 
sebut saja Lani, menghadapi situasi sulit saat ujian. Dia merasa tertekan 
dan tergoda untuk menyontek karena melihat teman-temannya 
melakukannya. Namun, berkat pemahaman yang dia miliki tentang 
pentingnya self control dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama, Lani 
memilih untuk tetap jujur dan mengandalkan kemampuannya sendiri. 
Keputusan ini tidak hanya menunjukkan pengendalian diri yang kuat, 
tetapi juga mencerminkan penerapan iman dalam tindakan sehari-hari. 

Oleh karena itu, sebagai pendidik, saya merasa penting untuk 
menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana peserta didik 
merasa aman untuk berlatih self-control tanpa takut dihakimi. Dengan 
memberikan bimbingan dan contoh yang baik, saya berharap dapat 
membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai religius dan 
mengembangkan keterampilan hidup yang akan bermanfaat bagi 
mereka di masa depan.28 

 

Guru PAI 4 oleh Ibu M menekankan pentingnya self control sebagai 

cerminan dari iman yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik. Guru tersebut mengaitkan konsep self control dengan ajaran dalam Al-

Qur’an, yang sering kali menekankan nilai-nilai seperti kesabaran dan 

pengendalian diri. Dengan merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 153, di mana 

Allah mengingatkan umat-Nya untuk meminta pertolongan dan bersabar, 

guru ini menunjukkan bahwa ajaran agama tidak hanya bersifat teoritis, 

tetapi juga praktis dan relevan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Hal 

ini mencerminkan upaya guru untuk menginternalisasi nilai-nilai religius 

dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengembangkan 

karakter yang kuat dan mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi. 

                                                        

28M, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
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Berbeda dengan pernyataan diatas disampaikan oleh guru PAI 5 Bapak 

FJ dalam wawancaranya: 

Setiap kali saya masuk kelas, saya selalu menekankan pentingnya 
pengendalian diri kepada peserta didik, terutama ketika mereka 
menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Di era sekarang, godaan 
dan tantangan yang dihadapi peserta didik, terutama yang menginjak 
usia dewasa, semakin beragam. Misalnya, mereka sering kali 
dihadapkan pada ajakan untuk berperilaku kurang baik, seperti 
mengonsumsi alkohol atau terlibat dalam pergaulan yang negatif. 
Dalam konteks ini, saya berusaha mengaitkan pengendalian diri dengan 
nilai-nilai budaya religius yang diajarkan dalam Pendidikan Agama 
Islam. 

Melalui pembelajaran PAI, saya mengajak mereka untuk merenungkan 
ajaran-ajaran dalam Al-Qur’an yang menekankan pentingnya kesabaran 
dan ketahanan. Saya sering menggunakan contoh nyata dari kehidupan 
sehari-hari, seperti bagaimana seorang remaja dapat memilih untuk 
tidak terpengaruh oleh teman-teman yang mengajak mereka melakukan 
hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Refleksi kritis ini 
penting, karena saya ingin peserta didik tidak hanya memahami teori, 
tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata.29 

Wawancara diatas dengan guru PAI 5 menekankan pentingnya self 

control dalam pembelajaran. Ada tiga faktor utama yang memengaruhi 

pengembangannya: 

1. Peran Guru 

Guru PAI tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membimbing 

peserta didik dalam mengelola emosi, menghadapi tekanan sosial, dan 

menjaga moralitas. Mereka memberikan contoh nyata, motivasi, serta 

penguatan nilai-nilai agama. 

2. Pengaruh Lingkungan 

Tren global, media sosial, dan tekanan teman sebaya sering 

bertentangan dengan nilai religius, mendorong gaya hidup yang tidak 
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sesuai dengan ajaran agama. Self control peserta didik diuji dalam 

menyaring dan menghadapi pengaruh negatif ini. 

3. Internalisasi Nilai Agama 

Self control terbentuk jika nilai agama tidak hanya dipahami, tetapi 

juga dihayati dan dijadikan pedoman hidup. Hal ini membutuhkan 

dukungan dari guru, sekolah, dan keluarga. 

Ketiga faktor ini saling berkaitan. Jika salah satunya lemah, maka 

efektivitas budaya religius dalam membentuk self control peserta didik akan 

terganggu. 

Berbeda dengan pernyataan diatas juga disampaikan oleh guru PAI 3 

ibu H dalam wawancanya: 

Self control ini sangat penting bagi peserta didik dan tidak bisa 
diremehkan nak. Disekolah, peserta didik sering berinteraksi dengan 
berbagai macam karakter dan menghadapi berbagai situasi yang 
bermacam-macam. Peserta didik yang tidak bisa mengendalikan 
emosinya, misalnya bisa saja terlibat dalam masalah atau bahkan 
seperti perundungan. Pengendalian diri yang dia punya mengajarkan 
mereka untuk berfikir sebelum bertindak kan, sehingga mereka itu 
bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap masalah yang datang dan ini 
sangat penting, terutama dalam menciptakan lingungan yang akrab 
atau harmonis disekolah.30 

Wawancara dengan Ibu H menunjukkan bahwa peserta didik 

memahami pentingnya pengendalian diri dalam berinteraksi sosial. 

Kemampuan ini membantu mereka berpikir sebelum bertindak, mencegah 

konflik, dan menghindari perundungan. Penelitian ini menyoroti peran 

budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti sebagai dasar moral yang memperkuat pengendalian diri. Kesadaran 

diri dan pengendalian emosi berkembang melalui budaya religius yang 
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diterapkan di sekolah. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada materi 

ajar, tetapi juga pada budaya sekolah yang membentuk karakter peserta didik. 

Konsistensi dalam penerapan budaya religius dapat mencegah perilaku 

negatif dan menciptakan lingkungan yang harmonis.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman dan implementasi self control di kalangan peserta didik sangat 

dipengaruhi oleh integrasi nilai-nilai budaya religius dalam pembelajaran PAI. 

Aspek self-control yang paling menonjol dalam konteks ini adalah behavior 

control yang mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, perilaku, dan 

dorongan internal, terutama dalam menghadapi tekanan dan godaan dari 

lingkungan sekitar. Dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki tanggung 

jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT. Tanggung jawab ini 

mencakup menjaga diri dari perbuatan dosa, memenuhi kewajiban agama, 

dan berkontribusi positif kepada masyarakat. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketika peserta didik memahami 

dan menginternalisasi nilai tanggung jawab ini, mereka cenderung lebih 

mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Mereka menyadari bahwa 

setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat, 

sehingga mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan 

bertindak. Selain itu, budaya religius juga memberikan kerangka moral yang 

jelas bagi peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih 

sayang membantu mereka untuk membedakan antara yang baik dan yang 

buruk, serta memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik dan menjauhi 

perbuatan dosa. Namun, perlu diingat bahwa efektivitas integrasi budaya 

religius dalam mengembangkan self control juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain, seperti lingkungan keluarga, dukungan teman sebaya, dan kualitas 
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pembelajaran PAI di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang 

holistik dan terpadu untuk memastikan bahwa peserta didik dapat 

mengembangkan self control secara optimal. 

d. Faktor Eksternal 

1) Dukungan Lingkungan Sekolah 

Dalam upaya membentuk karakter peserta didik yang berakhlak 

mulia, dukungan lingkungan sekolah memegang peranan krusial. Lingkungan 

sekolah yang positif dan suportif tidak hanya menciptakan suasana belajar 

yang kondusif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan self 

control. Lebih jauh, lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

budaya religius, seperti kejujuran, dapat memperkuat kemampuan peserta 

didik dalam menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui wawancara ini, peneliti akan menggali 

bagaimana dukungan lingkungan sekolah, yang diwarnai dengan nilai-nilai 

religius, berkontribusi pada pengembangan self control peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu di SMA 

Negeri 9 Bulukumba mengenai dukungan dari sekolah yang mendukung 

proses pengembangan self control melalui budaya religius dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam dan Budi Pekerti, sebagaimana yang 

disampaikan oleh guru PAI 1 Ibu N yang menyatakan: 

 
Disekolah ini nak, tentu didukung dari lingkungan sekolah yang cukup 
bagus. Kepala sekolah sering mengadakan kegiatan yang berfokus 
pada pengembangan karakter, termasuk self control. Selain itu, orang 
tua juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi kami 
memiliki program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
peserta didik melalui kegiatan keagamaan seperti Rohis dan kelas  
tahfidz, tentu ini sangat membantu kami juga sebagai guru PAI dalam 
membantu mengembangkan self controlnya peserta didik. Belum lagi 
kalau memang orang tua betul-betul memperhatikan atau mengontrol 
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anak-anaknya dirumah, pasti kita disekolah tidak akan mengalami 
yang namanya kesulitan dalam menegur, membimbing atau 
mendidik31.  

Menurut Ibu N, dari lingkungan sekolah, kepemimpinan kepala 

sekolah, keterlibatan orang tua, dan program keagamaan memiliki peran 

besar dalam membentuk self-control peserta didik. Kepala sekolah 

berkontribusi melalui kegiatan yang menanamkan nilai-nilai karakter, 

sehingga berdampak positif pada pengendalian diri peserta didik. Orang tua 

yang aktif dalam kegiatan sekolah dan membimbing anak di rumah turut 

mendukung tugas guru, terutama guru Pendidikan Agama Islam, dalam 

membimbing serta menegur peserta didik. Sementara itu, program 

keagamaan seperti Rohis di sekolah menjadi sarana efektif untuk 

menanamkan kesadaran spiritual yang memperkuat self-control peserta 

didik. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, hal serupa juga disampaikan oleh 

Guru PAI 2 Bapak F dalam wawancaranya: 

Kalau dukungan yang diberikan oleh sekolah sudah cukup baik. Kepala 
sekolah, wali kelas dan guru bimbingan konseling (BK) sangat 
berperan dalam membantu kami mendidik peserta didik agar lebih 
bisa mengendalikan dirinya sendiri dek. Selain itu juga beberapa pihak 
luar pernah terlibat dalam memberikan materi tentang pentingnya self 
control melalui seminar. Namun, dari sisi internal peserta didik itu 
sendiri yang malah sulit untuk dikontrol,bahkan ada yang melawan 
atau berikap kurang sopan dengan gurunya sendiri. Seolah-olah posisi 
guru disini bukan lagi sebagai guru tapi seperti teman sebaya mereka 
sendiri. Begitulah jika sekarang ketika kita menegur atau menghukum 
peserta didik, tidak menutup kemungkinan pasti ada yang melapor ke 
orang tuanya dan orang tuanya sampai datang kesekolah memarahi 
guru yang bersangkutan atau bahkan ada orang tua yang melapor 
kepolisi. Oleh sebab itu, kita sebagai guru juga terkadang merasa 
malas untuk menegur, yah karena sebab itu tadi. Dan pada akhirnya 
fungsi guru sebagai pendidik secara perlahan akan pudar juga.32 

                                                        

31N, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 9 September 2024 
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       Sikap yang kurang hormat terhadap guru. Kondisi ini diperparah 

dengan fenomena dimana peserta didik yang ditegur atau dihukum sering 

kali melaporkan kepada orang tua, yang terkadang merespon secara 

berlebihan, hingga melibatkan pihak kepolisian. Situasi ini menciptakan 

ketidaknyamanan bagi guru untuk menegur peserta didik, yang pada 

akhhirnya mengikis fungsi guru sebagai pendidik dan meningkatkan disiplin 

serta otoritas dilingkungan sekolah. 

Demikian dengan pernyataan diatas, hal serupa juga disampaikan 

Guru PAI 3oleh ibu H dalam wawancaranya: 

Saya melihat ada upaya yang baik dari sekolah dalam hal ini. Seperti 
disetiap hari jumat itu ada kegiatan Rohis dan Kelas Tahfidz yang 
tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan akhlak. Jadi peserta 
didik akan terbantu dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
itu pengendlian diri. Selain itu, kami pastinya didukung oleh kepala 
sekolah atau komite sekolah yang sering juga memberikan saran untuk 
mengadakan seminar atau sosialisasi terkait nilai-nilai religius dan 
karakter.33 

Menurut Ibu H bahwa sekolah memerlukan secara konsisten 

menanamkan kesadaran dan pengendalian diri peserta didik melalui 

program berbasis nilai agama dan moral. Kegiatan seperti Rohis dan kelas 

Tahfidz setiap Jumat menjadi sarana utama dalam membentuk karakter dan 

memperkuat akhlak peserta didik. Dukungan dari kepala sekolah dan komite 

juga tampak dalam usulan mereka untuk mengadakan seminar atau 

sosialisasi yang menekankan nilai religius dan karakter. Ini mencerminkan 

komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang 

kondusif bagi pembentukan karakter peserta didik, khususnya dalam 

pengendalian diri melalui budaya religius di sekolah. 

                                                        

33F, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, wawancara, 
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Berkaitan dengan pernyataan diatas yang juga diungkapkan oleh Guru 

PAI 4 Ibu M dalam Wawancaranya: 

 
Dukungan dari pihak sekolah memang terasa, terutama melalui 
program-program yang terkait dengan pembentukan arakter. Disini 
disekolah juga sering mengajak tokoh agama local untuk memberikan 
ceramah seperti pada kegiatan Rohis disetiap hari jumat. Dan ini 
menurut saya sangat membantu dalam pembelajaran saya dikelas 
ketika mengajarkan materi tentang akhlak ataupun nilai-nilai islam 
pasti anak—anak banyak yang sudah mengerti dan betul-betul paham 
bagaimana berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 
dapat mendukung pembelajaran saya dalam membantu 
mengembangkan self control para peserta didik, karena pada dasarnya 
anak-anak sekarang sangat susah diatur dan ketika kita sudah merasa 
capek menegur anak-anak pasti tambah melunjak dan tidak memiliki 
sopan santun atau pengendalian diri yang baik ketika bertemu dengan 
gurunya, apalagi kalau dihukum terkadang melapor ke orang tuanya, 
misal dalam hal mereka masih memainkan Hp nya pada saat saya 
sudah ada didalam kelas tanpa saya perintahkan untuk memakai hp 
dan akhirnya dia melapor terus orang tuanya datang kesekolah marah-
marah. Untung saja disekolah ini juga memiliki guru BK yang tentunya 
bertugas untuk memberikan pembinaan atau menjadi konselor bagi 
para peserta didik yang melanggar disekolah sehingga dapat 
membantu tugas saya sebagai seorang guru yang tidak hanya sebagai 
pengajar tapi juga sebagai pendidik.34 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa integrasi budaya religius 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 

9 Bulukumba dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, dukungan 

sekolah melalui program keagamaan seperti ceramah dan kegiatan Rohis 

berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik. Kedua, tingkat 

pemahaman nilai-nilai religius bervariasi, sehingga beberapa peserta didik 

masih kesulitan dalam mengendalikan diri. Ketiga, guru PAI menghadapi 

tantangan seperti pelanggaran aturan dan kurangnya dukungan orang tua, 

yang menghambat pembentukan disiplin peserta didik. Keempat, peran guru 

                                                        

34M, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 13 September 2024 



138 
 

BK sangat krusial dalam membantu pembinaan karakter dan menangani 

masalah kedisiplinan. 

Keberhasilan integrasi budaya religius memerlukan kerja sama erat 

antara sekolah, guru, guru BK, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan 

yang mendukung. Pendekatan ini memastikan peserta didik dapat memahami 

dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari secara 

optimal. 

Berbeda dengan pernyataan diatas yang diungkapkan oleh Guru PAI 5 

Oleh bapak FJ dalam wawancaranya: 

Kalau kita berbicara tentang dukungan para pihak sekolah, pasti 
semuanya mendukung. Karena selain dari kegiatan ekrakulikuler yang 
memupuk disiplin dan pengendalian diri, sekolah juga mendorong 
hubungan yang erat antara guru dan peserta didik agar 
komunikasinya terbuka apalagi ketika setiap jam pelajaran dikelas 
pasti sering kali saya menyempatkan untuk membuka komunikasi 
dengan peserta didik apalagi peserta didik ini memiliki kecendrugan 
kurang disiplin yang ternyata setelah saya melakukan pendekatan 
kepada peserta didik tersebut ternyata ada hambatan dari internal 
dirinya yang berhubungan dengan keluarganya dirumah. Ini penting 
untuk medeteksi sejak awal peserta didik yang mungin kesulitan 
mengontrol dirinya ketika didalam kelas. Jadi setiap pembelajaran 
saya pasti saya menyelipkan sebuah nasehat yang mungkin saja dapat 
memotivasi peserta didik saya dikelas. Namun dilain sisi, ketika ada 
peserta didik yang sering juga melanggar dan ketika saya tegur karena 
malas kesekolah. Tidak ada reaksi akan perubahan akhirnya saya 
menyerahkan kepada guru BK untuk menindaklanjutinya.35 

Sekolah berperan penting dalam membentuk disiplin dan 

pengendalian diri peserta didik. Selain melalui kegiatan ekstrakurikuler yang 

menanamkan nilai kedisiplinan, sekolah juga mendorong kedekatan antara 

guru dan peserta didik. Guru berperan sebagai teman diskusi untuk 
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memahami permasalahan pribadi peserta didik, terutama yang dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarga. Dengan pendekatan ini, guru dapat 

mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam mengendalikan diri dan 

memberikan motivasi di kelas untuk membangun sikap positif. Sementara 

itu, bagi peserta didik yang kurang disiplin atau sering bolos, penanganan 

lebih lanjut diserahkan kepada guru BK. Oleh karena itu, kolaborasi antara 

guru PAI dan guru BK sangat diperlukan untuk meningkatkan self control dan 

disiplin peserta didik melalui pendekatan personal dan dukungan yang 

terstruktur.  

Berkaitan dengan wawancara diatas, kemudian peneliti melakukan 

wawancara dengan guru Bimbingan Konseling oleh Bapak I berkaitan tentang 

bagaimana peran sebagai guru Bimbingan Konseling dalam membantu 

mengembangkan self control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba dan 

beliau menyatakan: 

Sebagai guru bimbingan konseling disekolah ini, saya berperan untuk 
memberikan bimbingan kepada peserta didik. Setiap ada peserta didik 
yang melanggar, saya terus kasih bimbingan secara aktif dalam 
mengedukasi peserta didik agar tidak melakukan kesalahan yang 
sama. Jadi kalau ada peserta didik yang tidak sering masuk sekolah, 
saya selidiki ternyata peserta didik ini tidak sampai kesekolah karena 
beberapa alasan dan ini sangat mempengaruhi pengembangan dirinya 
menjadi peserta didik yang aktif atau disiplin. Di era pembelajaran 
saat ini dimana peserta didik diizinkan untuk membawa HP kesekolah, 
masih banyak yang bebas mengeluarkan HP tanpa ada perintah dari 
guru. Jadi kami bekerja sama dengan guru PAI dengan banyak aspek. 
Ketika guru PAI memberikan pemahaman tentang nilai-nilai religius, 
sementara kami di BK memperkuatnya dengan pendekatan personal 
dan konseling. Sedangkan kepada kepala sekolah, tentu saya harus 
berkomunikasi dengan beliau apalagi ketika ada peserta didik yang 
memiliki pelanggaran yang fatal dek dan pasti bapak kepala sekolah 
lansung cepat menanggapi masalah tersebut.36 
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Berdasarkan wawancara dengan guru BK di SMA Negeri 9 Bulukumba, 

Efektivitas budaya religius dalam membentuk self control peserta didik 

dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Guru BK berperan aktif 

membimbing peserta didik yang melanggar aturan dengan pendekatan 

konsisten untuk mencegah pengulangan kesalahan. Kolaborasi dengan guru 

PAI juga penting, di mana nilai-nilai agama diajarkan dan diperkuat melalui 

konseling. Namun, kebijakan membawa HP ke sekolah menjadi tantangan 

karena dapat mengganggu disiplin. Sementara kepala sekolah turut berperan 

menciptakan lingkungan yang mendukung budaya religius serta menindak 

pelanggaran serius. Dengan sinergi semua pihak, self control peserta didik 

dapat terbentuk secara optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa budaya religius berperan 

penting dalam membentuk self control peserta didik di SMA Negeri 9 

Bulukumba. Guru BK memiliki peran utama dalam membimbing peserta 

didik yang melanggar aturan, membantu mereka memahami kesalahan, dan 

mencari solusi untuk meningkatkan kedisiplinan. Kolaborasi dengan guru PAI 

memperkuat pemahaman nilai-nilai agama melalui pendekatan personal dan 

konseling. Selain itu, kepala sekolah turut mendukung dengan respons cepat 

terhadap pelanggaran serius, menciptakan lingkungan yang lebih disiplin. 

Namun, kebijakan penggunaan HP di sekolah serta kurangnya dukungan dari 

orang tua menjadi tantangan dalam penerapan budaya religius. Keberhasilan 

pembentukan self-control peserta didik bergantung pada sinergi antara guru, 

kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua, serta upaya mengatasi hambatan 

eksternal yang ada. 
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2) Kebijakan Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu di SMA 

Negeri 9 Bulukumba mengenai kebijakan sekolah yang ikut andil dalam 

mengembangkan self control peserta didik pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9, sebagaimana yang 

disampaikan oleh guru PAI 1 Ibu N yang menyatakan: 

 
Kepala sekolah itu disini sangat naperhatikan proses belajar 

mengajar guru-guru terkhusus pada guru Pendidikan Agama Islam, 
Beliau bahkan  sesekali terjun lansung untuk mengevaluasi proses 
belajar mengajar dikelas untuk melihat kekurangan apa yang 
dibutukan oleh guru dan peseta didik dikelas. Misalnya, fasilitas Al- 
Qur’an pada program pembiasaan seperti tadarus Al-Qur'an sebelum 
memulai pelajaran dan kegiatan sholat Duhur berjamaah. Ini 
membantu peserta didik membentuk kebiasaan yang baik dan mampu 
mengontrol diri dalam menghadapi tekanan atau situasi sulit. 
Kebijakan ini sejalan dengan pembelajaran PAI, yang menekankan 
pentingnya pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Inilah 
salah satu bentuk kebijakan kepala sekolah disni.37 

Berdasarkan hasil wawancara dengan PAI oleh Ibu N, bahwa 

efektivitas budaya religius dalam meningkatkan self control peserta didik di 

SMA Negeri 9 Bulukumba dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama peran 

kepala sekolah. Kepala sekolah tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi 

juga terlibat langsung dalam evaluasi pembelajaran, memastikan kebutuhan 

guru PAI dan peserta didik terpenuhi. Salah satu kebijakan nyata adalah 

penyediaan Al-Qur'an untuk mendukung program tadarus sebelum pelajaran 

dan salat dzuhur berjamaah. Kebiasaan ini membantu peserta didik 

berinteraksi dengan nilai-nilai agama, melatih pengendalian diri, serta 

menghadapi tekanan dengan lebih baik, sejalan dengan tujuan Pendidikan 

Agama Islam. 
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Berkaitan dengan hal diatas, selaras yang disampaikan guru PAI 2 oleh 

Bapk F dalam wawancaranya lebih jauh beliau menjelaskan: 

 
Disekolah kami, selain dari aktivitas Literasi Al-Qur’an, ada kebijakan 
yang menekankan pentingnya pengembangan karakter peserta didik 
disekolah dek, termasuk ini yang menjadi inti penelitianta yaitu Self 
control. Yang menjadi salah satu kebijakan yang ada disini adalah 
program monitoring atau pembinaan akhlak yang dilakukan secara 
rutin, jadi dari program inimi peserta didik diajarkan untuk 
mengontrol perilakunya dan bagaimana mengendalikan emosinya 
dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi program yang ada disekolah ini 
sangat membantu saya dalam hal materi yang kuajarkan disetiap 
kelas.38 

Hasil wawancara dengan guru PAI oleh Bapak F, bahwa sekolah 

menetapkan berbagai program untuk dijalankan oleh guru PAI dalam  

membangun budaya religius guna memperkuat pengendalian diri peserta 

didik. Salah satu program utamanya adalah pembinaan akhlak yang 

dilakukan secara rutin, bertujuan membantu peserta didik mengelola perilaku 

dan emosi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Program ini tidak hanya 

membentuk karakter, tetapi juga selaras dengan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di kelas. Selain itu, kebijakan sekolah yang menekankan 

penguatan karakter melalui kegiatan seperti Literasi Al-Qur’an turut 

mendukung terciptanya lingkungan religius yang kondusif. Guru PAI menilai 

program ini efektif dalam meningkatkan pembelajaran dan berdampak 

positif pada self control peserta didik. 

berbeda dengan yang disampaikan oleh Guru PAI 3 oleh Ibu H yang 

mengatakan dalam wawancaranya: 

Disekolah ini memiliki kebijakan untuk meningkatkan proses belajar 
peserta didik dengan mudah, seperti penggunaan Hp dan media 
elektronik dalam mengakses materi pelajaran. Hal ini dapat 
mempermudah  peserta didik untuk mengakses materi-materi tanpa 
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harus menggunakan buku paket dek. Contohnya, dapat mengakses 
materi Video tentang tata cara sholat sunnah atau shalat Fardhu, serta 
tata cara berwudhu dengan benar. Karena waktu mengajar pada 
kurikulum sekarang ini sudah sangat terbatas. Dalam kebijakan ini 
dihharapkan untuk bijak menggunakan media sosial dan mengontrol 
diri dari hal yang bisa merusak diri mereka.39 

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan budi pekerti, 

siswa diajarkan untuk mengakses materi-materi penting, seperti tata cara 

sholat sunnah, shalat fardhu, dan berwudhu dengan benar, melalui platform 

digital. Hal ini tidak hanya mempermudah siswa dalam memahami ajaran 

agama, tetapi juga mengajarkan mereka untuk bijak dalam menggunakan 

teknologi. Dengan adanya kebijakan ini, siswa diharapkan dapat 

mengembangkan self-control yang kuat, yaitu kemampuan untuk menahan 

diri dari konten negatif di media sosial dan menghindari perilaku yang dapat 

merusak diri mereka. Melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan 

teknologi, siswa diajarkan untuk memprioritaskan nilai-nilai religius dalam 

setiap interaksi mereka di dunia maya. Dengan demikian, kebijakan ini 

berkontribusi pada pembentukan budaya religius yang positif dan 

pengembangan self-control yang efektif di kalangan siswa. 

Berbeda dengan hal diatas, guru PAI 4 oleh Ibu M juga menjelaskan 

dalam wawancaranya beliau mengatakan: 

 
Kebijakan disekolah ini jelas nak, apalagi yang berkaitan dengan self 
control. Misalnya disini itu ada dibilang sistem poin pelanggaran yang 
mengajarkan peserta didik berkonsekuensi dari tindakannya sendiri. 
Dalam pembelajaran dikelas, saya sering juga mengaitkan hal ini 
dengan pentingnya kontrol diri dalam menjalani kehidupan sehari-
hari seperti menahan diri dalam najalani kehidupannya sehari-hari 
seperti menahan diri dari perilaku negatif.40 
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Guru PAI di tersebut mengungkapkan bahwa sekolah menerapkan 

kebijakan untuk meningkatkan kontrol diri peserta didik. Salah satunya 

adalah sistem poin pelanggaran, yang memberi konsekuensi atas setiap 

tindakan sebagai bentuk pembelajaran tanggung jawab. Selain itu, guru PAI 

juga mengajarkan kontrol diri dalam materi pelajaran dengan mengaitkannya 

ke kehidupan sehari-hari, seperti menahan diri dari perilaku negatif. 

Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran peserta didik akan 

pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi berbagai tantangan, 

sekaligus mendukung budaya religius dalam pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas juga disampaikan oleh Bapak FJ 

dalam wawancaranya beliau menyatakan: 

Disekolah ini memiliki kebijakan yang cukup mendukung dalam 
pengembangan self control dek, apalagi dalam hal manejemen waktu 
dan tanggung jawab peserta didik dalam mengambil peran. Misalnya 
peserta didik didorong untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuer yang 
berhubungan dengan kegiatan religius misalnya kegiatan pengajian 
atau kegiatan organisasi Rohis disekolah. Jadi dari kegiatan ini, peserta 
didik bisa belajar mengatur waktunya dan menahan diri dari hal-hal 
yang bisa naganggu fokus belajarnya sendiri. Berkaitan dengan ini juga 
selaras dengan materiku dikelas dalam pembelajaran PAI dan Budi 
Pekerti yang dimana setiap materi ini ada yang membahas berkaitan 
dengan pengendalian diri, misalnya materi tentang berperilaku baik 
dalam kehidupan sehari-hari.41 

SMA Negeri 9 Bulukumba menerapkan beberapa kebijakan yang 

bertujuan untuk meningkatkan self control peserta didik melalui budaya 

religius. Salah satu kebijakan utama adalah peran aktif kepala sekolah dalam 

pengawasan dan evaluasi proses belajar mengajar, yang memastikan 

tersedianya fasilitas dan dukungan yang memadai bagi peserta didik. Selain 
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itu, sekolah juga mengintegrasikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam ke 

dalam kurikulum, dengan memberikan akses kepada peserta didik untuk 

mempelajari materi-materi penting seperti tata cara sholat dan berwudhu 

melalui media elektronik. Kebijakan ini tidak hanya mempermudah peserta 

didik dalam mengakses informasi, tetapi juga mengajarkan mereka untuk 

menggunakan teknologi dengan bijak. Dengan demikian, diharapkan dapat 

mengembangkan self control yang kuat, yaitu kemampuan untuk menahan 

diri dari konten negatif di media sosial dan fokus pada hal-hal yang 

bermanfaat. Kebijakan ini sejalan dengan komponen budaya religius yang 

menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan pengendalian diri 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil wawancara dengan guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dan Bimbingan Konseling (BK) di SMA Negeri 9 Bulukumba menunjukkan 

bahwa pengembangan self-control pada peserta didik dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi 

kesiapan mental dan motivasi peserta didik. Peserta didik  yang memiliki 

kesiapan mental yang baik dan motivasi internal yang kuat cenderung lebih 

mampu mengendalikan emosi dan perilaku mereka, terutama saat 

menghadapi tekanan dari teman sebaya atau situasi sulit. Budaya religius, 

dengan nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab, berperan penting 

dalam membentuk self control. Namun, banyak peserta didik masih 

bergantung pada motivasi eksternal, seperti bimbingan guru atau dukungan 

orang tua. 

Faktor eksternal yang signifikan meliputi dukungan lingkungan 

sekolah dan kebijakan sekolah. Sekolah yang menciptakan lingkungan yang 

suportif dan kondusif, dengan program-program yang menekankan disiplin 
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dan nilai-nilai religius, berkontribusi pada pengembangan self control. 

Kolaborasi antara guru PAI dan BK sangat penting, dengan guru PAI 

menanamkan nilai-nilai agama dan guru BK memberikan bimbingan dan 

konseling individual. Namun, tantangan muncul dari penggunaan smartphone 

di sekolah dan kurangnya dukungan konsisten dari orang tua. Kebijakan 

sekolah yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai religius dan 

memberikan dukungan yang terstruktur sangat penting untuk memastikan 

pengembangan self-control yang optimal pada peserta didik. 

 Hambatan dalam Mengintegrasikan Budaya Religius melalui 3.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

Mengembangkan Self control Peserta Didik di SMA Negeri 9 

Bulukumba. 

Integrasi budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba merupakan upaya 

penting dalam membentuk karakter dan self-control peserta didik. Namun, 

proses ini tidaklah tanpa hambatan. Berbagai tantangan muncul, baik dari 

dalam diri peserta didik itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal yang 

mempengaruhi mereka. Hambatan-hambatan ini dapat berupa kurangnya 

pemahaman peserta didik tentang nilai-nilai religius, pengaruh negatif dari 

lingkungan sosial, serta keterbatasan dalam metode pengajaran yang 

digunakan oleh pendidik. 

Salah satu aspek self control dalam hal ini adalah kemampuan peserta 

didik untuk menunda kepuasan. Kemampuan ini sangat penting dalam 

mengembangkan karakter yang kuat dan disiplin, yang merupakan bagian 

integral dari budaya religius. Misalnya, peserta didik yang mampu menunda 

kepuasan dalam hal bersosialisasi atau bermain game demi fokus pada 
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pembelajaran dan pengembangan diri, menunjukkan tingkat self control yang 

tinggi. 

Di sisi lain, terdapat nilai-nilai ketakwaan dan disiplin yang  

mengajarkan peserta didik untuk selalu mengingat dan menjalankan perintah 

Tuhan, sedangkan disiplin mengajarkan mereka untuk mengatur waktu dan 

prioritas dengan baik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam 

pembelajaran, diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep agama 

secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan 

mengembangkan self control yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan mengenai 

pengintegrasian Budaya Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba, peneliti menfokuskan 

pada 2 hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal yang secara garis 

besarnya diuraikan sebagai berikut: 

 Hambatan Internal  a.

1) Kompetensi Guru 

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor penentu dalam 

keberhasilan proses pembelajaran, terutama dalam mengintegrasikan budaya 

religius ke dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di SMA Negeri 9 

Bulukumba, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari siswa, tetapi 

juga dari dalam diri para pendidik itu sendiri. Ketidakcukupan dalam 

pengetahuan dan keterampilan pedagogis guru dapat menjadi hambatan 

internal yang signifikan. Misalnya, guru yang kurang memahami cara 

mengaitkan nilai-nilai religius dengan kehidupan sehari-hari siswa mungkin 

kesulitan untuk menyampaikan materi dengan cara yang relevan dan 
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menarik. Hal ini dapat mengakibatkan peserta didik merasa kurang 

terinspirasi dan tidak termotivasi untuk mengembangkan self control yang 

diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh guru PAI 1 Ibu N yang 

menyatakan: 

Kompotensi guru sangat berpengaruh dalam mengembangkan 
pengendaliann dirinya peserta didik nak, khususnya kepada guru PAI. 
Jadi guru itu tidak hanya sekedar bisa mengajar, tapi juga harus 
memiliki pemahaman agama yang mendalam dan mampu 
menyampaikannya dengan cara yang mampu dimengerti peserta didik 
karena akan mudah dimengerti dari apa yang saya ajarkan dikelas. 
Dalam pembelajaran materiku dikelas itu nah, selaluka coba kasih 
contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang biasa terjadi, saya 
kasih contoh tentang bagaimana nilai-nilai agama itu bisa diterapkan 
untuk mengontrol dirinya, dan disinilah tantangan yang sering 
kuhadapi tentang seperti apa konsep-konsep yang sederhana agar bisa 
diterima peserta didik tanpa terasa memberatkan.42 

Kompetensi guru terutama dalam pengajaran Pendidikan Agama 

Islam, memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan self control 

peserta didik. Guru tidak hanya dituntut mampu mengajar materi secara 

tekhnis, tetapi juga perlu memiliki pemahaman agama yang mendalam dan 

keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan nilai-nilai 

agama dengan cara yang mudah dimengerti peserta didik. Dalam praktiknya, 

guru menggunakan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari untuk 

menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama dapat membantu peserta didik 

dalam mengontrol diri. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah 

bagaimana menyederhanakan konsep-konsep agama ini agar mudah 

dipahami tanpa membuat peserta didik merasa terbebani. Upaya ini 

menunjukkan bahwa kompetensi guru tidak hanya memengaruhi 
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pemahaman akademis, tetapi juga perkembangan karakter dan pengendalian 

diri peserta didik. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas juga disampaikan oleh guru PAI 2 

oleh Bapak F dalam wawancaranya: 

Menurut saya, peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 
mengembangkan self control peserta didik tidak hanya sebatas 
mengajar ji tapi bagaimana kita disini bisa menjadi contoh atau role 
model bagi peserta didik, kita sebagai guru harus menjadi contoh baik 
itu dari segi perbuatan maupun perkataan. Apalagi diera sekarang, 
peserta didik itu seperti melihhat dan memperlakukan gurunya 
seperti temannya sendiri. Ketika ditemani bicara biasa lain juga dia 
perhatikan atau sambil main Hp atau misalkan saya lagi dikelas, anak-
anak itu tetap bersikap seolah-olah tidak ada gurunya didalam kelas. 
Ketika saya memberikan materi dimana materi itu menggunakan HP 
untuk mengakses materi melalu barcode, tidak menutup kemungkinan 
ada yang lain dia akses, buka materi yang saya perintahkan. Jadi, 
menjadi guru itu tidak mudah, makanya kita harus menjadi telada bagi 
peserta didik kita sendiri dan ini adalah tantangan sulit juga bagi saya 
hadapi karena membutuhkan kesabaran yang besar dalam 
menghadapi peserta didik yang seperti itu.43 
 

Peran guru dalam mengembangkan self control peserta didik tidak 

hanya melalui kegiatan mengajar, tetapi juga melalui keteladanan sikap. Guru 

merasa bahwa menjadi contoh nyata dalam perilaku dan ucapan adalah 

bagian penting dari tanggung jawab mereka, terutama dalam konteks peserta 

didik saat ini yang memperlakukan guru hampir seperti teman sendiri. 

Fenomena ini tampak dalam sikap peserta didik yang sering tidak 

menunjukkan rasa hormat atau perhatian penuh selama proses belajar 

mengajar, seperti menggunakan ponsel tanpa izin atau mengabaikan 

kehadiran guru di kelas. Dalam proses pembelajaran yang menggunakan 

teknologi, seperti penggunaan barcode untuk mengakses materi, guru 

dihadapkan pada tantangan baru di mana peserta didik mungkin tergoda 
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mengakses hal lain di luar materi yang diberikan. Oleh karena itu, guru 

mengakui bahwa menjadi teladan bagi peserta didik membutuhkan 

kesabaran besar dan keteguhan dalam bersikap. Keteladanan ini, meskipun 

sulit, dipandang sebagai strategi penting dalam membantu peserta didik 

belajar mengendalikan diri, karena peserta didik cenderung meniru perilaku 

guru yang mereka anggap sebagai panutan. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan guru PAI 3 oleh 

Ibu H dalam wawancara menyatakan: 

Sebagai guru PAI memang harus memiliki kompotensi karena itu 
sangat berpengaruh bagi peserta didik. Pengajaran nilai-nilai religius 
tidak hanya dari buku atau materi tertulis, tetapi bagaimana kita bisa 
mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dikelas. Saya sangat 
mengamati bagaimana peserta didik sering mencontohi perilaku kita, 
baik dalam perkataan maupun perbuatan atau dalam menyelesaikan 
masalah. Namun saya sepakat bahwa masih ada kekurangan dalam 
pengembangan profesional guru terkait pengintegrasian nilai-nilai 
religius dalam setiap pembelajaran. Jadi ini menurutku dapat 
membuat beberapa guru bisa merasa kesulitan juga untuk membantu 
peserta didik dalam mengembangkan self controlnya. 

Guru PAI memiliki pemahaman pentingnya kompetensi dan tanggung 

jawab dalam mengajarkan nilai-nilai religius kepada peserta didik, tidak 

hanya melalui materi tertulis, tetapi juga melalui contoh perilaku sehari-hari. 

Para guru menyadari bahwa peserta didik sering mencontoh perilaku dan 

cara mereka menyelesaikan masalah, yang membuat peran guru sangat 

berpengaruh dalam membentuk karakter peserta didik. Namun, terdapat 

tantangan dalam pengembangan profesional terkait pengintegrasian nilai-

nilai religius dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan beberapa guru 

merasa kesulitan dalam membantu peserta didik mengembangkan self 

control yang kuat.44 
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Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan guru PAI 4 oleh 

Ibu M dalam wawancaranya: 

Sebagai guru Pendidikan Agama Islam disini sangat menyadari kalau 
sudah seharusnya kita memiliki kompotensi itu karena akan sagat 
berpengaruh bagi peserta didik. Dimana kompotensi ini guru dituntut 
agar dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap atau 
perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ini, self control itu. 
Tugas saya sebagai guru bukan hal yang mudah, justru diera sekarang 
ini guru harus serba berhati-hati dalam mendidik peserta didik karena 
ketika peserta didik itu tidak nyaman atau tidak senang dengan kami 
maka akan menjadi sulit bagi kami untuk mengontrol mereka. Mulai 
dari segi berpakaian dan cara kita berbicara ataupun bersikap dikelas, 
itu akan menjadi contoh. Seorang guru saya harus memiliki prinsip 
dan konsistensi yang tinggi dalam mendidik, jangan sampai kita 
mendidik dengan cara mendekati mereka tapi malah kita akan 
dianggap tidak memilki wibawa lagi, makanya sekarang guru itu serba 
hati-hati. Belum lagi kalau ada peserta didik yang bermasalah dan 
dihukum, sedikit-sedikit melapor ke orang tuanya, banyak orang tua 
sekarang ini yang tidak terima jika anaknya dihukum.45 

Wawancara bersama guru PAI 4 oleh Ibu M menunjukkan bahwa 

mengintegrasikan budaya religius dalam pembelajaran untuk membentuk 

self control peserta didik menghadapi berbagai tantangan. Guru memahami 

bahwa kompetensi mereka berperan penting dalam membentuk sikap dan 

perilaku peserta didik, tetapi penerapannya tidak mudah. Salah satu kendala 

utama adalah menciptakan kenyamanan belajar, karena jika peserta didik 

merasa tidak nyaman, bimbingan menjadi sulit. 

Guru juga harus menjaga sikap, penampilan, dan cara berbicara 

karena menjadi contoh langsung bagi peserta didik. Namun, pendekatan yang 

terlalu akrab bisa mengurangi wibawa mereka. Selain itu, orang tua sering 

tidak terima jika anaknya diberi sanksi atas perilaku kurang baik, sehingga 

guru harus berhati-hati dalam mendisiplinkan. Oleh karena itu, diperlukan 
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strategi khusus agar integrasi budaya religius berjalan efektif tanpa 

menimbulkan konflik. 

Demikian juga disampaikan guru PAI oleh Bapak FJ dalam 

wawancaranya beliau mengatakan: 

Kompotensi guru PAI ini sebenarnya kunci dalam pembentukan 
karakter termasuk self control. Melalui pendekatan personal, saya 
memberikan bimbingan tentang bagaimana menghadapi situasi emosional 
dengan cara islami. Tapi, tidak semua juga guru memiliki kemampuan atau 
kesabaran untuk melakukan itu dek, apalagi kalau memang jarang mengikuti 
pelatihan tambahan yang diberikan oleh sekolah. Akibatnya, pengajaran akan 
pengembangan self control jadi tidak maksimal.46 

Guru-guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 9 Bulukumba, 

disimpulkan bahwa kompetensi guru sangat penting dalam mengembangkan 

self control peserta didik. Guru-guru ini menyadari bahwa selain mengajarkan 

melalui teori, mereka juga perlu menjadi teladan dalam sikap dan perilaku 

sehari-hari agar peserta didik dapat mencontoh nilai-nilai religius. Tantangan 

utama yang dihadapi meliputi kesulitan menjaga keseimbangan antara 

pendekatan dekat namun tetap berwibawa serta menjaga hubungan baik 

dengan orang tua, terutama dalam hal kedisiplinan. Guru juga menghadapi 

hambatan dalam pengintegrasian nilai-nilai religius secara efektif, terutama 

karena keterbatasan pelatihan pengembangan profesional yang tersedia. 

Beberapa guru menyampaikan perlunya pelatihan tambahan agar dapat lebih 

baik membina self control peserta didik melalui pendekatan yang sesuai 

dengan tantangan era modern. 

Berdasarkan hasil analisis wawancara diatas bersama para guru 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 9 Bulukumba mengungkapkan 

pentingnya kompotensi guru dalam mengembangkan pengendalian diri 
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peserta didik. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan teori agama, tetapi 

juga menjadi teladan melalui sikap atau perilaku sehari-hari. Kompotensi ini 

meliputi pemahaman agama yang mendalam, kemampuan berkomunikasi, 

serta keahlian menyampaikan nilai-nilai religius dengan cara yang relevan 

dan mudah dipahami peserta didik. Namun terdapat beberapa tantangan 

yang dihadapi guru dalam upaya ini yang meliputi fenomena perilaku peserta 

didik yang sering memperlakukan guru seperti teman sebaya, kesulitan 

dalam mengintegrasikan nilai-nilai religius kedalam pembelajaran serta 

tantangan menjaga keseimbangan antara pendekatan yang akrab tetapi tetap 

berwibawa. Guru juga harus berhati-hati dalam mendisiplinkan peserta didik 

karena sering terjadi ketegangan dengan orang tua dalam merespon tindakan 

disiplin yang dilakuka oleh guru disekolah.  

Jadi dalam mengatasi tantangan ini, guru perlu menggunakan 

pendekatan personal, memberikan teladan, serta mengaitkan materi 

pembelajaran dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

kegiatan yang religius seperti tadaruz Al-Qur’an dan Shalat berjamaah 

digunakan sebagai sarana untuk menanamkan sikap disiplin dan 

pengendalian diri. Dengan cara ini, guru Pendidikan Agama Islam bisa terus 

memainkan peraan pentingnya dalam membentuk karakter peserta didik 

sesuai budaya religius yang dibentuk disekolah kemudian diterapkan didalam 

pembelajaran dikelas. 

2) Ketersediaan Sumber Daya 

Ketersediaan sumber daya di SMA Negeri 9 Bulukumba seharusnya 

menjadi aset berharga dalam upaya mengembangkan self control peserta 

didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari buku teks dan materi ajar yang 
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relevan hingga ruang kelas yang kondusif dan musholla yang nyaman, sekolah 

ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

mendukung. Ditambah lagi, keberadaan multimedia seperti proyektor dan 

akses internet memberikan peluang untuk mengakses informasi dan metode 

pembelajaran yang lebih interaktif. Namun, meskipun sumber daya ini 

tersedia, tantangan tetap ada. Ketersediaan sumber daya yang melimpah 

tidak selalu menjamin efektivitas dalam pengintegrasian budaya religius. 

Hambatan muncul ketika sumber daya tersebut tidak dimanfaatkan secara 

optimal oleh pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk 

mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan sumber daya yang ada dapat 

dioptimalkan untuk membentuk karakter dan self control peserta didik, 

sehingga nilai-nilai religius dapat terinternalisasi dengan baik dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu 

ketersediaan sumber daya yang ada di SMA Negeri 9 Bulukumba dalam 

mengembangkan self control peserta didik pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti, sebagaimana yang disampaikan oleh guru PAI 

1 Ibu N yang menyatakan: 

Disekolah ini nak sudah memiliki sumber daya yang cukup lengkap 
untuk mendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
pekerti. Kami memiliki buku teks, materi ajar serta fasilitas seperti 
musholla dan ruangan kelas yang kondusif. Bahkan multimedia seperti 
proyektor dan akses internet juga tersedia untuk mendukung metode 
pembelajaran yang lebih interaktif.  Namun, meskipun sumber daya 
disini sudah cukup baik, ada beberapa peserta didikku biasa dikelas 
untuk sulit diatur, terutama dalam pengendalian dirinya. Seperti 
ketika dikelas belum saat nya saya memerintahkan untuk 
menggunakan HP, malah mereka sudah mengeluarkan HP nya dan 
sering sekali dia pegang padahal belum saya suruh, ada juga yang saya 
suruh bawa HP untuk dapat mengases materi pembelajarannya 
melalui barcode yang ada dibuku paket, malah lain yag dia buka di HP 
nya, ada juga yang ketika sudah tidak lagi waaktunya  menggunakan 
HP mereka malah bebas mengeluarkan dan memainkan HP nya di jam 
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iatirahat. Padahal itu semua tidak boleh digunakan selama guru belum 
memerintahkan peserta didik untuk menggunakan HP. Jadi ini 
menunjukkan bahwa sumber daya saja tidak cukup, karena 
pengembangan karakter seperti self control juga memerluan 
pendekatan personal yang lebh intens.47 

Meskipun sekolah telah menyediakan sumber daya yang cukup 

lengkap untuk mendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, tantangan dalam pengembangan self control peserta didik masih 

terasa. Fasilitas pedukung seperti buku teks, proyektor, internet dan musholla 

dan kelas yang kondusif, telah tersedia dengan baik dan multimedia 

digunakan untuk metode pembelajaran yang lebih interaktif. Namun guru 

menyadari bahwa meskipun sarana dan prasarana ini memadai, masih ada 

sejumlah peserta didik yang kesulitan dalam mengendalikan diri, khususnya 

terkait penggunaan perangkat seperti ponsel. Peserta didik sering kali 

menggunakan ponsel diluar instruksi guru, baik untuk keperluan pribadi 

didalam kelas maupun diluar jam pembelajaran. Kondisi ini menekankan 

keberadaan fasilitas fisik perlu diimbangi dengan pendekata personal dan 

bimbingan yang lebih intens untuk membantu peserta didik memerlukan 

perhatian lebih sekedar pemenuhan sumber daya, tetapi juga pendekatan 

yang lebih mendalam dalam pembentukan sikap dan disiplin diri. 

Terkait dengan pernyataan diatas, lebih lanjut disampaikan oleh guru 

PAI 2 oleh Bapak F dalam wawancaranya: 

Secara fasilitas disini dek sudah cukup memadai sebenarnya. Disini 
banyak sumber daya yang mendukung pembelajaran PAI dan Budi 
Pekerti seperti bahan ajar yang relevan dan ruang ibadah yang baik. 
Tetapi, saya melihat bahwa masih banyak peserta didik yang masih 
kesulitan mengendalikan diri meskipun semuanya sudah tersedia. 
Tantangannya lebih kepada bagaiamana peserta didik mempraktikkan 
apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, karena 
dikurukulum materi pembelajaran saat ini sudah tidak adami materi 
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praktikum seperti praktek sholat, praktek shoat jenazah, praktek 
berwudhu dan praktek keagamaan lainnya. Padahal materi yang 
seperti ini sangat menyentuh peserta didik dalam kehidupannya 
sehari-hari, bagaimana juga peserta dididk bisa mempraktikkannya 
dalam kehidupan nyata kalau apa yang seharusnya mereka pelajari 
mereka belum paham bagaimana cara melakukannya dengan baik dan 
benar. Masih banyak peserta didik memang susah untuk dikendalikan, 
terutama diluar jam pelajaran, dan ini membutuhkan peran serta 
orang tua dan lingkungan selain dari sekolah.48 

Hasil wawancara diatas mengungkapkan beberapa faktor yang 

memengaruhi efektivitas budaya religius dalam mendukung pengembangan 

self control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba. Sekolah sudah 

menyediakan fasilitas yang memadai, seperti bahan ajar dan tempat ibadah, 

tetapi ini belum cukup untuk membangun budaya religius yang kuat. 

Faktornya adalah kurangnya praktik langsung dalam kurikulum Pendidikan 

Agama Islam membuat peserta didik kesulitan menerapkan nilai-nilai 

keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak peserta didik 

masih kesulitan mengendalikan diri di luar jam pelajaran, menunjukkan 

adanya kesenjangan antara teori dan praktik, maka peran keluarga dan 

lingkungan juga sangat penting dalam mendukung pembentukan budaya 

religius. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih aplikatif dalam 

kurikulum, optimalisasi fasilitas, serta kerja sama antara sekolah, keluarga, 

dan masyarakat agar dapat membantu mengembangkan self control peserta 

didik. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, lebih lanjut guru PAI 3 oleh Ibu H 

menjelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut: 

Sumber daya disini cukup lengkap, ada buku-buku dan fasilitas 
teknologi yang bisa membantu proses pembelajaran, termasuk materi 
multimedia yang menarik bagi peserta didik disini, permasalahannya 
adalah tidak semua peserta didik  bisa memanfaatkan apa yang ada 
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dengan baik. Ada sebagian peserta didik yang meskipun sudah diberi 
berbagai materi dan pembelajaran yang mendukung self control, masih 
menunjukkan sikap yang sulit diatur. Jadi, ini bukan hanya tentang 
ketersediaan sumber dayanya, tetapi bagaimana peserta didik disini 
termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan, tapi bagi 
saya tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa berubah selagi kita 
sabar untuk menghadapi anak-anak diera sekarang. Karena peserta 
didik sekarang paling susah untuk diatur dan bagusji kalau mau 
mendegar sama gurunya, apalagi biasa dikelas kita sudah ada didepan, 
buku paket sudah ada, dan alat belajar lainnya sudah ada dimejanya 
tapi masih ada saja yang bercerita kiri-kanan padahal seharusnya 
mereka sudah siap belajar.49 

Hasil wawancara diatas mengungkapkan beberapa faktor utama yang 

memengaruhi efektivitas budaya religius dalam mendukung pengembangan 

self control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba. Pertama, ketersediaan 

sumber daya pembelajaran, seperti buku, fasilitas teknologi, dan materi 

multimedia, cukup memadai untuk mendukung pembelajaran. Namun, 

efektivitas penggunaan sumber daya ini masih bergantung pada kemampuan 

peserta didik untuk memanfaatkannya dengan baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa aspek teknis saja tidak cukup tanpa adanya motivasi internal dari 

peserta didik. Kedua, motivasi peserta didik menjadi tantangan utama, 

meskipun materi pembelajaran telah dirancang untuk mendukung 

pengembangan self control, masih ada peserta didik yang menunjukkan sikap 

sulit diatur dan kurang mampu menerapkan nilai-nilai religius dalam 

perilaku sehari-hari. Faktor ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang 

lebih personal dan strategis untuk meningkatkan motivasi serta internalisasi 

nilai-nilai religius. 

Selanjutnya, tantangan dalam menjaga kedisiplinan dan ketertiban di 

kelas juga menjadi hambatan bagi pengintegrasian budaya religius. 
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Ketidakmampuan beberapa peserta didik untuk fokus pada pembelajaran, 

meskipun fasilitas sudah tersedia, mencerminkan perlunya strategi 

pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakteristik peserta 

didik saat ini. Terakhir, kesabaran guru dalam menghadapi peserta didik 

menjadi faktor penting yang mendukung efektivitas budaya religius. 

Kesabaran ini tidak hanya menunjukkan pengendalian diri yang menjadi 

teladan bagi peserta didik, tetapi juga mencerminkan komitmen guru dalam 

menghadapi tantangan perilaku peserta didik di era modern. Secara 

keseluruhan, keberhasilan pengintegrasian budaya religius bergantung pada 

sinergi antara ketersediaan fasilitas, motivasi peserta didik, kedisiplinan di 

kelas, dan peran guru sebagai pembimbing moral serta teladan dalam 

pengendalian diri. 

Selaras dengan pernyataan diatas, guru PAI 4 Ibu M dalam 

wawancaranya menjelaskan sebagai berikut: 

Fasilitas disini sudah cukup memadai, ada Musholla, bisa 
menggunakan multimedia dan buku-buku yag mendukung 
pemelajaran agama. Namun masalahnya adalah perilaku peserta didik 
yang masih kurang untuk bisa terkontrol terutama dalam hal disiplin 
dan tanggung jawab. Hal ini berarti  meskipun itu sumber dayanya 
sudah lengkap, aspek pembinaan karakter disini memerlukan usaha 
lebih dari sekedar materi ajar dan fasilitas. Saya harus menggunakan 
pendekatan personal dan kerjasama antara guru dan orang tua. 
Apalagi diera sekarag itu kami disini para guru sudah jarang 
menghukum anak-anak karena sering sekali terjadi kekacauan ketika 
ada peserta didik dihukum malah pulang melapor ke orang tuanya dan 
bahkan apa yang dia laporkan tidak seperti dengan yang terjadi 
disekolah. Dikelaspun begitu ketika saya mengajar juga banyak sekali 
tantangan yang harus saya hadapi ketika saya mengajar dikelas karena 
msih banyak peserta didik yang tidak bisa disiplin ketika mau belajar, 
seperti berbicara terus dalam kelas, main hp, dan bahkan keluar 
masuk kelas tanpa meminta izin.50 
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SMA Negeri 9 Bulukumba memiliki fasilitas yang memadai untuk 

mendukung pembelajaran seperti Musholla, Multimedia, dan Buku-Buku 

Pendidikan Agama. Namun tantang utama terletak pada perilaku peserta 

didik yang kurang terkontrol, khususnya dalam hal disiplin dan tanggung 

jawab. Meskipun sumber daya sudah tersedia, aspek pelatihan karakter 

memerlukan perhatian lebih dari sekedar materi terbuka dan fasilitas. 

Pendekatan personal serta kerjasama antara guru dan orang tua menjadi 

penting utuk mengatasi permasalah ini. Selain itu, di era sekarang, guru 

cenderung menghindari hukuman fisik karena seringkali memicu masalah 

lebih lanjut, seperti laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan disekolah. 

Didalam kelas, tantangan yang lain yang dihadapi adalah peserta didik yang 

sulit disiplin, sering berbicara, bermain ponsel, dan keluar masuk kelas tanpa 

izin. Hal ini mengeaskan perlunya penguatan karakter peserta didik agar bisa 

mengatur perilaku mereka dengan lebih baik. 

Berkaitan dengan wawancara diatas, hal Berkaitan juga disampaikan 

oleh guru PAI 5 oleh Bapak FJ dalam wawancaranya: 

Jadi disini dengan segala fasilitas yang sudah disediakan, seperti ruang 
ibadah, materi ajar yang lengkap, dan akses ke teknologi, saya merasa 
SMA Negeri 9 Bulukumba sudah sangat mendukung pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti . Namun, yang menjadi 
tantanganku juga adalah bagaimana bentuk karakter peserta didik 
secara lebih mendalam. Sumber daya yang ada sudah cukup, tetapi ada 
juga peserta didik yang masih kurang mampu untuk mengendalikan 
dirinya terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan 
kesabaran atau kontrol emosi. Ini juga menjadi tugasku bersama guru 
lain, dan juga orang tua untuk menanamkan nilai-nilai religius agar self 
control bisa terbentuk dengan baik.51 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas budaya religius 

dalam membentuk self control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Fasilitas seperti tempat ibadah, 

materi ajar yang lengkap, dan teknologi berperan penting dalam menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang kondusif. Namun, efektivitasnya bergantung 

pada keterlibatan aktif peserta didik dan guru PAI. 

Tantangan utama dalam membentuk karakter peserta didik adalah 

membantu mereka mengelola emosi dan menghadapi situasi sulit dengan 

sabar. Karena itu, peran guru PAI tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas, 

tetapi juga harus lebih mendalam dalam pendekatan personal. 

Kerja sama antara guru PAI dan orang tua juga menjadi faktor kunci 

dalam memperkuat nilai religius di sekolah dan rumah. Sayangnya, 

perbedaan pola asuh dan kurangnya keterlibatan orang tua sering menjadi 

hambatan. Selain itu, beberapa peserta didik masih kesulitan mengendalikan 

emosi, sehingga diperlukan metode pembelajaran yang lebih aplikatif, seperti 

simulasi dan latihan menghadapi situasi nyata. Dengan mengoptimalkan 

faktor-faktor ini, pengembangan self control peserta didik dapat berjalan 

lebih efektif dan berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil Analisis wawancara diatas bersama para guru 

Pendidikan Agama Islam dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 9 Bulukumba 

telah menyediakan berbagai fasilitas yang memadai untuk mendukung 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti seperti ruang 

ibadah, buku paket, materi multimedia, proyektor dan akses internet. Sumber 

daya ini memungkinkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif 

dan relevan lagi dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Namun, 

meskipun fasilitas tersedia dengan baik, tantangan dalam pengembangan self 

control peserta didik masih menjadi perhatian utama. 
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Bebarapa kendala yang dihadapi guru adalah perilaku peserta didik 

yang sulit diatur seperti penggunaan HP diluar instruksi guru, 

ketidakdisipinan dikelas, serta kurangnya tanggung jawab saat menghadapi 

aturan sekolah. Selain itu, ketiadaan materi praktik dalam kurikulum, seperti 

praktek sholat fardu, sholat jenazah, wudhu dan praktek keagamaan lainnya 

dapat menghambat pemahaman dan pencapaian nilai-nilai religius dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru Pendidikan Agama Islam juga menekankan 

pentingnya pendekatan personal, keteladanan, dan kerjasama dengan orang 

tua dalam membimbing peseta ddik untuk mengembangkan pengendalian 

dirinya. Mereka menyadari bahwa pembinan karakter tidak cukup jika hanya 

sekedar mengandalkan fasilitas dan materi ajar saja, tetapi memerlukan 

usaha intensif melalui bimbingan lansung, motivasi, serta penguatan nilai-

nilai budaya religius secara konsisten baik didalam kelas maupun diluar 

kelas. 

Jadi meskipun sumber daya diseolah telah memadai kebutuhan 

pembelajan Pendidikan Agama Islam dikelas, usaha dalam pengembangan 

self control peserta didik membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara guru, 

peserta didik, orang tua dan lingkungan sekolah karena pendekatan yang 

holistik seperti ini dan berbasis nilai-nilai religius sangat diperlukan untuk 

mengasi tantangan pengembangan self control peserta didik diera modern. 

3) Kondisi Lingkungan Sekolah Yang Kurang Mendukung 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu di SMA 

Negeri 9 Bulukumba mengenai kondisi lingkungan sekolah dan pengaruhnya 

terhadap self control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba, sebagaimana 

yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah oleh Bapak S dalam wawancaranya: 
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Sebagai kepala sekolah, saya berusaha menciptakan suasana yang 
kondusif dengan mengadakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti 
program literasi Al-Qur’an disetiap jam pembelajaran dikelas. Program 
ini dirancang agar peserta didik memiliki pondasi dalam menanamkan 
nilai-nilai religius didalam dirinya, kemudian sebagai bekal untuk 
mereka agar mampu mengenal dan paham metode membaca Al-
Qur’an dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidahnya. Namun tidak 
bisa dipungkiri bahwa pengaruh lingkungan sosialnya diluar sekolah 
seperti bergaul dengan teman-temannya yang nakal atau kurang 
disiplin dapat mempengaruhi peserta didik. Oleh karena itu, kami juga 
membuka komunikasi sekaligus mengajak orang tua untuk terlibat 
dalam pendidikan karakter peserta didik. Kami yakin kalau kolaborasi 
antara sekolah dan orang tua sangat penting juga supaya bisa 
membangun jaringan sosial yang baik bagi peserta didik, agar mereka 
juga dapat menjaga pengendalian dirinya nak meskipun diluar sekolah 
juga. 52 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 9 Bulukumba 

mengungkapkan tiga poin utama. Pertama, program keagamaan di sekolah, 

seperti literasi Al-Qur'an, bertujuan menciptakan suasana religius dan 

memperkuat nilai-nilai agama untuk meningkatkan pengendalian diri peserta 

didik melalui pembelajaran dikelas. Kedua, faktor eksternal dari lingkungan 

sosial, seperti pengaruh teman-teman yang kurang disiplin, dapat 

memengaruhi self control. Oleh karena itu, kolaborasi dengan orang tua 

penting untuk mengatasi pengaruh negatif ini. Ketiga, pendekatan kolaboratif 

antara sekolah dan orang tua memperkuat pengembangan self control peserta 

didik, dengan menekankan pentingnya konsistensi nilai-nilai religius di 

rumah dan sekolah. 

Terkait dengan pernyataan diatas, hal yang sama juga disaampaikan 

oleh  guru BK SMA Negeri 9 Bulukumba yaitu bapak I dalam wawancaranya 

beliau menjelaskan sebagai berikut: 

Kalau disini disekolah dek memang sangat mendukung penerapan 
nilai-nilai religius, tetapi kami juga dapat melihat bahwa peserta didik 
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sendiri sering terpengaruh oleh hal-hal negatif diluar sekolah. Sebagai 
guru BK, saya sering melakukan pendekatan kepada peserta didik agar 
terus dapat memberikan dukungan dan bmbingan yang berfokus pada 
pegembangan karakter dan pengendalian dirinya sendiri. Karena 
bagaimana kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada diri 
mereka kalau mereka tertutup kepada kami. Jadi biasanya kalau 
kupanggilmi menghadap disini diruanganku pasti saya kasih wejangan 
dan membahas tentang bagaimana kita harus mengaja nilai-nilai 
religius dalam menghadapi tekanan sosial. Saya juga yakin kalau 
peseta didik didukung baik disekolah maupun dirumah, pasti lebih 
mudahji untuk nakendalikan dirinya, neskipun berada dalam situasi 
yang tidak mendukung. 

Pentingnya penerapan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi self 

control peserta didik. Meskipun lingkungan sekolah sangat mendukung nilai-

nilai ini, peserta didik sering dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif dari luar. 

Untuk mengatasi hal tersebut, guru BK berperan aktif dalam melakukan 

pendekatan personal melalui bimbingan yang fokus pada pengembangan 

karakter dan pengendalian diri, terutama dalam menghadapi tekanan sosial. 

Guru BK juga menekankan pentingnya keterbukaan peserta didik agar 

bimbingan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, 

dukungan konsistensi dari lingkungan sekolah dan keluarga dianggap sebagai 

kunci keberhasilan peserta didik dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan 

mengendalikan diri, meskipun berada dalam situasi yang kurang mendukung. 

Berkaitan dengan penjelasan diatas, hal yang sama juga disampaikan 

oleh Guru PAI 1 yaitu Ibu N dalam wawancaranya beliau menjelaskan: 

 
Kondisi lingkungan sekolah disini bagusji dan cukup kondusiff, 
meskipun ada beberapa tantangan dari lingkungan sosial diluar. Kami 
sering mengadakan program-program yang mendorong peserta didik 
untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti kegiatan literasi Al-
Qur’an dikelas sebelum belajar, sholat dhuha setiap jam 10 pagi. 
Kegiatan seperti ini menurut saya dapat membantu peserta didik 
merasa bahwa mereka memiliki kelompok atau lingkungan yang 
mendukung. Namun pengaruh luar sering seklai membuat mereka 
merasa terasing ketika ma uterus mencoba nalakukan kebiasaan-
kebiasaan yang berfokus pada nilai-nilai religius itu. Jadi menurutku 
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penting sekali sebagai guru PAI memberikan penguatan ke mereka 
setiap mengajarkan dikelas. Dengan cara seperti ini kuharap sebagai 
guru yah bisa lebih kuat dalam mengendalikan dirinya.53 

SMA Negeri 9 Bulukumba cukup kondusif dalam mendukung 

pengembangan self control peserta didik yang didorong melalui program 

keagamaan. Kegiatan seperti literasi Al-Qur’an sebelum memulai 

pembelajaran dan sholat dhuha dengan rutin akan menciptakan suasana 

yang religius serta memberikan rasa kebersamaan diantara peserta didik. 

Namun tantangan muncul dari pengaruh sosial diluar sekolah yang terkadang 

membuat peserta didik merasa tersaingi saat mencoba mempertahankan 

kebiasaan berbasis nilai-nilai keagamaan. Untuk mengatasi hal ini, peran 

guru Pendidikan Agama Islam menjadi sangat penting dalam memberikan 

penguatan moral dan motivasi kepada peserta didik, agar mereka lebih 

percaya diri dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dan mampu 

mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

dukungan konsistensi dari sekolah, terutama melalui guru bimbingan, 

menjadi kunci dalam membantu peserta didik menjaga self control mereka. 

Terkait dengan pernyataan diatas juga disampaikan oleh Guru PAI 2 

oleh Bapak F  dalam wawancaranya: 

Sesuai pengamatanku kalau lingkungan sekolah disini cukup 
mendukung, namun tantangan besar pasti selalu saja datang dari 
lingkungan luar. Tidak bisa dipungkiri bahwa peserta didik disini 
sering kali terpapar dengan sikap atau perilaku  yang kurang baik yang 
membuat mereka ragu dalam mempraktikan nilai-nilai religius yang 
telah kami tanam. Sebagai guru PAI juga selalu kuusahakan supaya 
penerapan nilai-nilai religius dalam pembelajaran dengan pendekatan 
relevan seperti kukasih contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. 
Selain itu, saya suka peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 
disekolah apalagi yang basisnya religius agar peserta didik dapat 
menemukan teman-teman yang memiliki visi dan misi yang sama. 
Saya dukung sekali peserta didikku yang seperti ini, saya juga tetap 
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mendorong dan memotivasi peserta didik yang lain agar bisa 
melakukan aktivitas-aktivitas yang positif agar terhindar dari 
lingkungan yang negatif. Jadi saya percaya bahwa peserta didikku 
disini akan lebih bisa mengendalikan dirinya dengan cara seprti itu.54 

Meskipun lingkungan sekolah mendukung pengembangan 

pengendalian diri peserta didik melalui nilai-nilai keagamaan, tantangan dari 

pengaruh lingkungan luar tetap menjadi kendala yang signifikan. Guru PAI 

berusaha mengatasi hal ini dengan pendekatan pembelajaran yang relevan, 

seperti memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hhari dan 

mendorong peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan ekrakulikuler yang 

berbasis keagamaan. Keterlibatan ini tidak hanya membantu peserta didik 

menanamkan nilai-nilai yang diajarkan, tetapi juga memperkuat mereka 

melalui lingkungan pertemanan yang positif. Dukungan dan motivasi dari 

guru terus diberikan untuk mengarahkan peserta didik pada aktivitas yang 

membangun, sehingga mereka mampu menghindari pengaruh negative dan 

lebih baik dalam mengendalikan diri. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas juga disampaikan oleh Guru PAI 3 

oleh Ibu H  dalam wawancaranya: 

Setiap guru disekolah ini pasti selalu berusaha untuk menciptakan 
suasana yang mendukung pengembangan nilai-nilai religius 
dikalangan peserta didik. Setiap guru termasuk saya sering 
mengadakan kegiatan keagamaaan seperti shalat dhuha berjamaah 
dan literasi Al-Qur’an disetiap pembelajaranku dikelas. Tapi saya juga 
menyadari bahwa msih banyak peserta didik disini yang gampang 
terpengaruh dengan lingkungan liar diluar sana. Yang seperti ini biasa 
peserta didik sering mendapatkan masalah antara nilai-nilai agama 
yang diajarkan disekolah dengan yang mereka lihat dilingkungan 
sosial mereka.55 

                                                        

54F, Guru Pendidikan Agama Islam  SMA Negeri 9 Bulukumba Wawancara, 
Bulukumba, 25 September 2024 

55H, Guru Penddikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 26 September 2024 
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Wawanncara bersama guru PAI diatas menyoroti upaya 

mengintegrasikan para guru disekolah dalam menciptakan suasana yang 

mendukung pengembangan nilai-nilai keagamaan peserta didik, termasuk 

melalui kegiatan seperti shalat dhuha berjamaah dan literasi Al-Qur’an. 

Aktivitas ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang 

diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta didik dalam menghadapi 

tantangan diluar lingkungan sekolah. Namun, wawancara juga 

mengungkapkan tantangan yang signifikan, yaitu pengaruh lingkungan sosial 

yang kurang kondusif antara nilai-nilai keagamaan yang diajarkan disekolah 

dan kenyataan diluar. Jadi perlunya pendekatan yang lebih terpadu antara 

sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih 

mendukung konsistensi penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan. 

Dalam hal ini Berkaitan dengan pernyataan diatas juga disampaikan 

oleh Guru PAI 4 oleh Ibu M  dalam wawancaranya beliau menjelaskan: 

 
Warga disekolah ini berasal dari latar belakang dan lingkungan 
yang berbeda-beda dan untuk melihat bagaimana kondisi 
lingkungan disekolah ini cukup baik karena kita semua disini 
bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik dan tetap 
menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Apalagi dalam membantuu 
mengembangkan self control peserta didik melalui pembelajaran 
PAI dikelas sebenarnya cukup sulit juga tantangannya karena setiap 
peserta didik yang kita hadapi dikelas berasal dari lingkungan 
sosial yang berbeda-beda dan tidak menutup kemungkinan, bahwa 
ada satu perilaku baik atau buruk yang akan ditiru oleh teman-
temannya yang lain, ketika misalnya sedang belajar dikelas, ada-ada 
saja peserta didik yang suka ajak bicara teman didekatnya dan ini 
akan memancing temannya yang lain juga padahal sudah ada 
gurunya dikelas, dan akan kelihatan adab dan rasa saling 
menghargai antara peserta didik dan guru itu kurang. Maka dari itu 
saya sering memberikan nasehat dan motivasi agar peserta didik 
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itu disini bisa mengendalikan dirinya dengan baik  dalam 
kehidupan sehari-hari.56 

Pengembangan self control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam menghadapi tantangan yang 

signifikan karena latar belakang sosial peserta didik yang beragam. Meskipun 

lingkungan sekolah telah diupayakan untuk tetap kondusif dan menjunjung 

nilai-nilai keislaman, perilaku peserta didik dikelas, seperti kurangnya adab 

atau kurangnya sikap saling mengahrgai menjadi tantangan bagi guru 

Pendidikan Agama Islam. Pola interaksi negative seperti mengajak teman 

berbicara saat proses pembelajaran dapat menular dan mempengaruhi 

suasana belajar. Oleh karena itu, guru perberan penting dalam memberikan 

nasehat, motivasi dan pelatihan untuk membantu peserta didik 

mengembangkan self control secara efektif, sehingga mereka dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas juga disampaikan oleh Guru PAI 5 

oleh Bapak FJ  dalam wawancaranya: 

Saya mengamati lingkungan disekolah ini termasuk bagaimana 
peserta didik berbaur dan melebur dengan lingkungan disekolah ini 
itu cukup baik. Karena disekolah ini menerapkan suatu program 
wajib yang harus selalu kita laksanakan dikelas yaitu literasi Al-
Qur’an, peserta didik itu kita biasakan mengajak mereka untuk 
tadaruzan dulu sebelum belajar dan ini akan menjadi kebiasaan 
baik dilingkungan sekolah. Ketika peserta didik juga sudah mulai 
terbiasa, nyama membaca Al-Qur’an, artinya ada perubahan atas 
kebiasaan dari lingkungan sekolah yang kita bentuk, namun tidak 
menutup kemungkinan bahwa ada saja peserta didik yang memiliki 
karakter yang kurang baik dan dapat membawa pengaruh buruk 
kepada teman-temannya yang lain,  jadi kembali lagi ke tugas dan 
fungsi guru sebagai pendidik harus betul-betul dilakukan untuk 
membantu peserta didik mengembangkan pengendalian dirinya.57 

                                                        

56M, Guru Pendidikan Agama Islam  SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 27 September 2024 

57Fj, Guru Pendidikan Agama Islam  SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba, 30 September 2024 
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SMA Negeri 9 Bulukumba memiliki lingkungan yang cukup baik, 

dengan menerapkan suatu kebiasaan dalam program literasi Al-Qur’an untuk 

mendukung pengembangan self control peserta didik, Program literasi Al-

Qur’an ini akan memberikan dampak untuk membentuk kebiasaan baik 

peserta didik. Namun yang menjadi tantangan guru PAI adalah kurangnya 

sikap saling menghargai dan kurangnya etika saat proses pembelajaran 

dikelas berlansung seperti mengajak teman berbicara ketika guru 

menjelaskan dikelas. Hal ini akan membawa pengaruh kebiasaan bagi peserta 

didik yang lain sehingga guru PAI merasa tertantang dengan kondisi yang 

harus tetap konsisten menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik. 

Berdasarkan hasil analisis wawancara diatas bersama para guru 

Pendidikan Agama Islam dapat disimpulkan bahwa lingkungan di SMA Negeri 

9 Bulukumba secara umum sudah mendukung pengembangan self control 

peserta didik melalui berbagai program keagamaan seperti literasi Al-Qur’an, 

sholat dhuha berjamaah dan kegiatan ekstrakulikuler berbasis nilai-nilai 

religius. Namun terdapat tantangan utama yang perlu diperhatikan seperti 

pengaruh lingkungan luar, dimana banyaknya peserta didik yang terpapar 

pengaruh negatif dari lingkungan sosial diluar sekolah, seperti perilaku 

disiplin atau kebiasaaan yang kurang baik. Kemudian dalam bentuk 

keragaman latar belakang sosial terdapat perbedaan lingkungan keluarga dan 

budaya diantara peserta didik memengaruhi tingkat penerimaan dan 

penerapan nilai-nilai religius yang diajarkan dikelas. Selanjutnya, kurangnya 

etika dalam kelas, beberapa peserta didik menunjukan sikap kurang 

menghargai seperti berbicara saat guru mengajar, menggunakan ponsel 

diluar konteks pembelajaran atau mengganggu teman-temannya. Jadi guru 

Pendidikan Agama Islam dan pihak sekolah lainnya menghadapi tantangan 
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ini dengan mengedepankan pendekatan yang lebih personal, memberikan 

nasihat, dan memotivasi untuk memperkuat karakter peserta didik. Selain 

itu, guru Pendidikan Agama Islam berupaya menjadi teladan dengan 

menunjukkan sikap yang konsisten dan relevan dalam mendidik. Jadi 

meskipun lingkungan sekolah telah dirancang kondusif dengan program 

keagamaan yang terstruktur, pengembangan self control peserta didik 

memerlukan sinergi antara sekolah, dan keluarga. Pendekatan terpadu ini 

diharapkan dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai 

agama dengan lebih baik, sehingga mampu mengendalikan diri dalam 

berbagai situasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 

 Hambatan Eksternal b.

Hambatan eksternal dalam pengembangan budaya religius di SMA 

Negeri 9 Bulukumba sering kali menjadi tantangan yang signifikan dalam 

upaya membentuk Self control peserta didik. Meskipun sekolah telah 

menyediakan berbagai sumber daya yang memadai, seperti buku teks, materi 

ajar, dan fasilitas pendukung lainnya, pengaruh lingkungan luar tetap dapat 

mengganggu proses pembelajaran. Salah satu hambatan utama adalah 

pengaruh negatif dari media sosial dan budaya populer yang sering kali 

bertentangan dengan nilai-nilai religius yang diajarkan. Siswa yang terpapar 

pada konten yang tidak sesuai dapat mengalami kebingungan dalam 

memahami dan menginternalisasi ajaran agama. Selain itu, tekanan dari 

teman sebaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat juga dapat 

menghambat siswa dalam menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sinergi antara 

pendidikan di sekolah dan lingkungan sosial yang mendukung 
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pengembangan budaya religius, agar siswa dapat mengembangkan self-

control yang kuat dan berlandaskan pada nilai-nilai agama yang kokoh. 

1) Latar Belakang Keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu di SMA 

Negeri 9 Bulukumba mengenai cara guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengidentifikasi latar belakang keluarga dalam mengembangkan self control 

peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di SMA Negeri 9 Bulukumba, sebagaimana yang disampaikan Bapak Kepala 

Sekolah oleh Bapak S dalam wawancaranya: 

Saya sebagai kepala sekolah tentu harus mengetahui sebab dari peserta 
didik yang sering melakukan pelanggaran seperti bolos sekolah, atau 
sering tidak datang kesekolah. Salah satunya ada peserta didik yang 
pernah saya telusuri bahwa ternyata peserta didik ini memiliki masalah 
dengan orang tuanya akhirnya peserta didik ini lebih banyak bergaul 
dan nyaman dengan orang luar atau teman-temannya yang lain 
dibandingkan dengan orang tua dirumah, dan akhirnya peserta didik itu 
mulai nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya yang sulit 
dikontrol misalnya malas belajar dan sering tidak mengikuti aktivitas 
sholat duhur dan menghindari tugas-tugas hafalan surah yang 
diberikan. Maka dari itu saya tetap mengawasi dan berusaha membantu 
perkembangan peserta didik melalui komunikasikontroling dengan 
oranag tuanya.58 

Kepala sekolah mengidentifikasi setiap tugas guru setiap hari. Guru 

tidak hanya sebatas mendidik diruang kelas, tetapi juga melibatkan upaya 

memahami dan membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik yang 

dapat mempengaruhi perilaku mereka disekolah. Guru menyoroti pentingnya 

menggali akar masalah pelanggaran peserta didik, seperti bolos sekolah atau 

menghindari tugas keagamaan, yang sering kali dipengaruhi oleh konflik 

dalam keluarga. Dalam kasus tertentu, peserta didik cenderung mencari 

kenyamanan diluar rumah yang dapat mendorong kebiasaan buruk seperti 

                                                        

58S, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawncara, Bulukumba, 23 
September 2024 
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malas belajar dan menghindari tanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, 

guru melakukan pendekatan aktif melalui pengawasan, pelatihan dan 

komunikasi yang inten dengan orang tua, bertujuan untuk menciptakan 

sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung pengembangan 

karakter dan pengendalian diri peserta didik. 

Sehubungan dengan pernyataan diatas, hal Berkaitan juga 

disampaikan oleh guru PAI 1 oleh Ibu N dalam wawancaranya: 

Saya melalui pendekatan personal kepada peserta didik, ketika ada 
yang sulit untuk mengontrol dirinya dalam melakukan hal-hal yang 
kurang baik, maka saya kadang menggunakan pendekatan emosional 
kepada peserta didik agar dapat mengetahui apa sebab yang 
mengakibatkan peserta didik tersebut memiliki control diri yang tidak 
baik karena jika dibiarkan begitu saja maka pasti akan membawa 
pengaruh juga bagi teman-temannya yang lain. Apalagi sekarang 
peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak lagi dihukum secara 
fisik atau kekerasan karena biasana hanya persoalan kecil saja , 
melapor lagi ke orang tuanya, dan kadang melibatkan polisi. Kita 
sebagai guru tentu ingin yang terbaik bagi peserta didik, namun jika 
seperti ini ketika hukum terlalu jauh mencampuri pendidikan 
disekolah maka bisa dikatakan mental peserta didik yang akan datang 
semakin menurun. Dan juga moralitasnya ikut menurun.59 

Menurut ibu N, pendekatan yang penuh empati dari guru sangat 

penting dalam membantu peserta didik mengembangkan pengendalian diri. 

Guru memahami bahwa perilaku buruk peserta didik tidak hanya 

memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga teman-temannya. Dengan 

pendekatan yang emosional dan personal, guru dapat menemukan akar 

masalah peserta didik dan memberikan intervensi yang lebih tepat. Meskipun 

tantangan pendidikan modern, seperti penghapusan hukuman fisik dan 

keterlibatan hukum dalam masalah kecil, ada, guru berusaha menjaga 

keseimbangan antara memberi sanksi yang mendidik dan membangun 

karakter peserta didik agar mereka dapat mengendalikan diri tanpa merasa 

                                                        

59N, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumb, 24 September 2024 
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terintimidasi. Tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai-nilai moral dalam 

pendidikan. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan oleh guru PAI 2 

oleh Bapak  F dalam wawancaranya: 

Kurangnya kontrol diri yang baik bagi peserta didik itu biasanya 
memang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti keluarga. 
Apalagi peserta didik yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Masalah 
yang seperti ini pernah saya telusuri ternyata peserta didik tersbut 
selama ini tinggal berssama nenek dan buka sama orang tuanya sendiri, 
sangat akrab terdengar bahwa memang setiap anak jika tingal dengan 
neneknya pasti dimanja dan dituruti semua keinginna cucunya. Hal itu 
yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik pasti akan menimbulkan 
kurangnya kontrol diri. Nah ketika saya mencari solusi nya, ternyata ini 
peserta didik kurang dikontrol dengan neneknya, jadi ketika disekolah 
saya selalu mendekati peserta didik tersebut dan menanyakan serta 
membantu pengerjaan tugas-tugasnya yang belum selesai, hasilnya 
peserta didik ini menjadi lebih aktif dipertemuan selanjutnya.60 

Berdasarkan wawancara tersebut dengan Bapak F, kurangnya control 

diri yang terjadi sehingga peserta didik sering kali dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, terutama dalam konteks keluarga. Peserta didik yang tinggal 

bersama nenek tanpa pengawasan lansung dari orang ta, cenderung lebih 

lebih dimanjakan dan diberi kebebasan berlebih, yang berakhir pada 

ketidakteraturan dalam membentuk kebiasaaan disiplin dan pengendalian 

diri. Hal ini  terbukti dalam kasus peserta didik yang dimaksud, dimana pola 

asuh nenek yang lebih permisif menyebabkan peserta didik menjadi kurang 

terkontrol, baik dalam hal kewajiban akademik maupun kegiatan keagamaan. 

Guru yang menyadari kondisi tersebut kemudian mengambil langkah dengan 

mendekati peserta didik tersebut secara pribadi, memberikan perhatian 

lebih, dan membantu menyelesaikan tugas-tugas tertunda. Pendekatan ini 

ternyata efektif, karena peserta didik mejadi lebih aktif dan menunjukkan 

                                                        

60F, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 
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perubahan positif dalam perilaku serta keterlibatannya disekolah. Dengan 

demikian, intervensi guru yang bersifak mendukung dan memperhatikan 

aspek emosional peserta didik dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

didalamnya. 

berkaitan dengan pernyataan diatas, lebih lanjut guru PAI 3 oleh Ibu  H 

dalam wawancaranya menjelaskan sebagai berikut: 

Selama saya menjadi guru PAI, saya memberi batasan kepada peserta 
didik agar bisa belajar menyegani seorang guru, karena dizaman 
sekarang itu banyak sekalimi peserta didik yang cara bicaranya dengan 
kita seperti temannya, saya tidak mau itu terjadi. Secara tidak lansung, 
saya melatih anak-anak untuk mampu mengontrol dirinya dengan baik 
ketika berbicara dengan orang yang lebih tua apalagi dengan gurunya 
karena banyakmi peserta didik yang lepas kendali dan lupa batasan. 
Kalau didalam kelas, saya sangat memperhatikan dan membantu 
mereka untuk mengontrol dirinya, mulai dari adab berbicara,ada 
belajar dikelas dan semua yang berkaitan tentang pengendalian diri 
saat belajar dikelas. Namun kadang-kadang juga dalam suasana yang 
lebih santai, peserta didik bisa terbuka mengenai aktivitas atau 
kehidupan mereka dirumah. Saya juga mengamati bagaimana peserta 
didik menjalankan aktivitas religiusnya disekolah seperti tadaruz Al-
Qur’an dan sholat berjamaah.61 

Guru Pendidikan Agama Islam oleh Ibu H menerapkan strategi khusus 

untuk mengembangkan self control peserta didik melalui budaya religius dan 

interaksi di lingkungan sekolah. Mereka menanamkan adab islami, terutama 

dalam menghormati guru dan berkomunikasi dengan sopan. Pendekatan ini 

mencakup pembiasaan sikap hormat dalam berbicara, bimbingan langsung 

saat pembelajaran, serta keteladanan dalam bersikap. Selain itu, guru juga 

mendorong praktik religius seperti tadarus Al-Qur’an dan salat berjamaah, 

yang tidak hanya memperkuat nilai keagamaan, tetapi juga melatih disiplin 

dan kontrol diri peserta didik. Dalam suasana santai, peserta didik merasa 

nyaman berbagi cerita, menciptakan hubungan yang seimbang antara 
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kedekatan dan otoritas. Pola interaksi ini memungkinkan guru memahami 

kebutuhan emosional peserta didik, sehingga pendekatan pengendalian diri 

menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masing-masing individu.  

Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan oleh guru PAI 5 

oleh Bapak FJ dalam wawancaranya: 

Kebetulan saya paling sering berada diruangan BK dan aktif 
berkomunikasi dengan guru BK untuk mengidentifikasi latar belakang 
peserta didik. Melalui bimbingan konseling ini peserta didik bisa lebih 
terbuka mengenai masalah yang dihadapi, termasuk konflik nilai antara 
dirumah dan disekolah. Saya juga sering kuperhatikan kehadirannya 
peserta didikku dikelas apalagi keaktifannya dalam mengikuti kegiatan 
disekolah seperti sholat berjamaah dan pengajian. Melalui ini saya juga 
bisa membantu peserta didikku ketika ada yang saya lihat bermasalah 
atau kesulitan untuk bisa mengontrol dirinya dengan baik.62 

Bapak Jf menjelskan bahwa guru berperan penting dalam mengamati 

dan membimbing peserta didik secara menyeluruh. Mereka tidak hanya 

mengajar di kelas, tetapi juga bekerja sama dengan guru Bimbingan 

Konseling untuk memahami masalah yang dihadapi peserta didik, baik di 

sekolah maupun di rumah. Informasi ini membantu dalam menangani 

kendala yang mempengaruhi pengendalian diri peserta didik. Selain itu, guru 

juga memantau kehadiran dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan 

keagamaan, yang dapat mencerminkan tingkat self control mereka. Melalui 

observasi dan komunikasi yang baik, guru dapat mengidentifikasi peserta 

didik yang mengalami kesulitan dan memberikan bantuan yang tepat. 

Pendekatan ini menunjukkan pentingnya sinergi pendidikan formal dan 

nonformal dalam membentuk pengendalian diri peserta didik. 

Selain dari pernyataan guru PAI diatas, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan peserta didik terkait hambatan dalam mengikuti 
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pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti melalui 

pembiasaan religius dikelas. Berdasarkan pernyataan peserta didik oleh 

saudari H kelas 10 menyatakan bahwa: 

Kalau dikelas memang selaluki diwajibkan untuk mengaji sebelum 
belajar, cuman saya masih kurang lancar untuk membaca Al-Qur’an 
dengan benar dan kalau giliranku mengaji membaca ayat serasa malu 
juga, karena saya sudah lama tidak sering mengaji lagi dirumah. 
Sekalipun begitu, saya tetap selalu mau belajar supaya lancar membaca 
Al-Qur’an dengan baik dan benar.63 

Berkaitan wawancara diatas, hambatan integrasi budaya religius 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 

9 Bulukumba menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan dalam membaca 

Al-Qur'an dengan benar, yang menyebabkan rasa malu saat mereka diminta 

mengaji di kelas. Kondisi ini terjadi karena mereka kurang berlatih di rumah, 

sehingga merasa kurang percaya diri. Meskipun demikian, ada upaya dari 

peserta didik untuk memperbaiki kemampuan mereka dengan terus belajar 

membaca Al-Qur'an. 

Selain dari pada itu, pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh 

peserta didik kelas XII oleh saudari R, beliau menyatakan: 

Kalau saya dikelas kak, sering merasa susah untuk fokus saya juga 
sering mengantuk dikelas kalau belajar kerena kalau dirumah setiap 
pulang sekolah banyak kukerja, belum lagi kalau harus bantu orang tua 
dirumah. Kalau belajar PAI baru saya ikut mengaji Literasi Al-Qur’an 
dan di buku Paket PAI biasa ada ayat-ayat Al-Qur’annya saya baca atau 
sholat Sunnah Jadi untuk melakukan aktivitas keagamaan seperti 
mengaji, sholat sunnah juga memang tidak pernah dirumah, kebiasaan 
inipun saya rutin lakukan kalau ketika disekolah.64  

Wawancara ini mengungkapkan bahwa integrasi budaya religius 

dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba masih 

menghadapi kendala, terutama dalam pengembangan self control peserta 
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didik. Hambatan utama adalah kelelahan akibat banyaknya tugas dan 

tanggung jawab di rumah, yang menyebabkan mereka kurang fokus dan 

sering mengantuk saat belajar. Selain itu, peserta didik belum terbiasa 

menjalankan aktivitas keagamaan secara rutin di luar sekolah. Mereka hanya 

melakukannya saat ada kegiatan di sekolah, seperti literasi Al-Qur’an atau 

pembelajaran PAI. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai religius belum 

sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Faktor eksternal, seperti tekanan keluarga dan minimnya kebiasaan 

religius di rumah, menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, perlu 

pendekatan lebih menyeluruh, seperti meningkatkan motivasi, melibatkan 

keluarga dalam pembiasaan religius, dan menciptakan program sekolah yang  

membantu peserta didik mengatur waktu serta energi mereka dengan lebih 

baik.        

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama para guru PAI, kepala 

sekolah, guru BK dan peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba, dapat 

disimpulkan bahwa dalam keluarga termasuk kurangnya pengawasan dari 

orang tua atau pola asuh permisif (misalya ketika peserta didik tinggal 

dengan nenek), berdampak signfikan pada rendahnya pengenalian diri 

peserta didik. Guru Pendidikan Agama Islam berusaha mengatasi masalah ini 

dengan melakukan pendekatan pribadi, seperti pemberian khusus kepada 

peserta didik yang bermasalah dan berkomunikasi dengan pihak keluarga. 

Guru pendidikan Agama Islam memanfaatkan pendekatan personal 

untuk memahami akar masalah peserta didik, terutama mereka yang 

kesulitan mengontrol diri. Pendekatan ini dilakukan melakui komunikasi 

empatik, dialogis dan dukungan emosional yang bertujuan mengidentifikasi 

penyebab peserta didik yang kurang terkontrol agar intervensi menjadi lebih 
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efektif. Kemudian budaya keagamaan, seperti tadarus Al-Qur’an, shalat 

berjamaah dan pengajiana adalah metode yang digunakan oleh guru sebagai 

sarana melatih disiplin dan pengendalian diri. Aktivitas ini tidak hanya 

memperkuat nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menciptakan pola kebiasaan 

yang mendukng pengendalian diri peserta didik. 

Dalam pengendalian diri peserta didik harus memperhatikan 

pentingnya adab islami dalam berkomunikasi, seperti menghormati guru dan 

menjaga sopan santun dalam berbicara. Dengan pengawasan dan 

pembimbingan lansung dikelas, guru memastikan peserta didik memahami 

batasan dan tanggung jawab mereka dalam interaksi sosial.  Kemudian 

sinergi antara guru Pendidikan Agama Islam dan guru Bimbingan Konseling 

menjadi kunci dalam mengidentifikasi masalah peserta didik, baik dirumah 

maupun disekolah. Pendekatan halostik ini membantu guru memberikan 

solusi yang relevan dan mendukung pengembangan self control peserta didik 

secara berkesinambungan. 

2) Pengaruh Sosial 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu di SMA 

Negeri 9 Bulukumba mengenai metode atau cara guru Pendidikan Agama 

Islam untuk mengendalikan self control peserta didik dari pengaruh negatif 

lingkungan sosial, sebagaimana yang disampaikan Guru PAI 1 oleh oleh Ibu N 

dalam wawancaranya: 

Kalau saya lebih mengedepankan pendekatan emosional dan 
memberikan teladan lansung seperti dari sikap dan tutur kata yang baik 
harus selalu bisa dijaga didepan peserta didikku dikelas. Saya juga biasa 
cerita-cerita sama mereka tentag tantangan yang nahadapi atau 
kebiasaan apa yang biasa dilakukan ketika pulang sekolah. Ketika saya 
mendekati mereka secara personal, mereka bisa merasa lebih nyaman 
berbicara dan memahami apa yang saya sampaikan bukan hanya 
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sekedar teori tetapi juga bisa diterapkan didalam kehidupan sehari-
hari.65 

Guru PAI tersebut membantu mengembangkan self control peserta didik 

melalui pendekatan emosional dan keteladanan. Dengan menjalin hubungan 

personal, guru menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka, sesuai 

dengan teori pendidikan humanistik yang menekankan pentingnya interaksi 

positif. Guru PAI tersebut juga memberi contoh sikap dan tutur kata yang 

baik, mencerminkan konsep keteladanan dalam Islam untuk menanamkan 

nilai moral. 

Selain itu, guru membagikan pengalaman pribadi agar pembelajaran 

lebih kontekstual, menghubungkan teori dengan kehidupan nyata. 

Pendekatan ini membuat peserta didik merasa dihargai, lebih mudah 

menerima arahan, dan membantu mereka mengembangkan self control 

secara berkelanjutan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaian guru PAI 2 oleh 

Bapak F dalm wawancaranya: 

Peserta didik sekarang mudah sekali terpengaruh dengan media sosial 
dan cenderung menggunakan Hp, jadi saya memanfaatkan platform 
digital untu menyebarkan konten edukatif yang sejalan juga dengan 
nilai-nilai islam. Sering sekali saya memberikan motivasi untuk mengisi 
konten media sosialnya dengan hal-hal positiif dan mampu 
mendiskusikan topik religius yang relevan dengan kehidupan mereka.66 

Guru Pendidikan Agama Islam memanfaatkan media sosial sebagai 

sarana edukatif untuk membentuk budaya religius dan karakter positif 

peserta didik. Dalam menghadapi tantangan zaman diera digital, dimana 

peserta didik mudah terpengaruh oleh konten media sosial, guru Pendidikan 
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Agama Islam mengambil inisiatif menyebarkan konten edukatif yang sejalan 

dengan nilai-nilai islam. Hal ini mencerminkan pendekatan proaktif dala 

memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran dikelas. Guru juga 

dikelas memberikan motivasi kepada ppeserta didik untuk mengisi media 

sosial mereka dengan onten yang positif, seperti membagikan pengalaman 

baik, motivasi atau diskusi topic religius yang relevan. Langkah ini menurut 

peneliti tidak hanya memperkuat nilai-nilai moral peserta didik tetapi juga 

melatih mereka untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Dengan 

demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat hiburan tetapi juga sebagai 

sarana pengembangan karakter dan penginternalisasian nilai-nilai isam 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, guru PAI 3 oleh Ibu H dalam 

wawancaranya lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut: 

Peserta didik itu sekarang cepat sekali terpengaruh dengan media 
sosial, jadi saya itu kalau mengajar tidak menggunakan pembelajaran 
multimedia dikelas, karena kalau sudah aktif semua data selulernya 
pada saat saya ijinkan belajar menggunakan hp, pasti secara tidak 
lansung akan mudah teralihkan lagi perhatiannya pada saat sementara 
belajar. Penggunaan media sosial dikalangan peserta didik sudah 
menjadi kecendrungan,apalagi diusia nya mereka pasti segala banyak 
ingin dia lakukan atau dia coba. Jadi sebagai guru, perlu memperhatikan 
setiap sikap atau perilaku nya peserta didik agar kemudian mampu 
mengendalikan dirinya dengan baik.67 

Pengaruh media sosial terhadap peserta didik menjadi tantangan yang 

cukup signifikan dalam pembentukan self control. Peserta didik cenderung 

mudah teralihkan perhatiannya saat mengguakan perangkat seluler selama 

pembelajaran, sehingga penggunaan multimedia dikelas dihindari untuk 

meminimalkan sidtraksi. Guru pendidikan Agama Islam memahami pada usia 

remaja, peserta didik berada dalam fase eksplorasi dan cenderung mencoba 
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berbagai hal, termasuk penggunaan media sosial secara intens. Jadi guru 

menekankan pentingnya pengawasan terhadap sikap dan periaku peserta 

didik selama proses pembeajaran. Dengan menciptakan lingkungan belajar 

yang terkendali dan meminimalkan faktor pengganggu karena peserta didik 

diaahkan untuk lebih fokus pada materi pembelajaran. Strategi ini bertujuan 

untuk mendukung pengembangan kemampuan pengendalian diri merekka, 

baik dalam mengelola waktu, perhatian, maupun penggunaan teknologi 

secara bijak. Hal ini menggambarkan peran proaktif guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membantu peserta didik mengembangkan self control di era 

digital. 

Terkait dengan pernyataan diatas, lebih lanjut juga dijelaskan guru PAI 

4 oleh Ibu M dalam wawancaranya beliau menjelaskan: 

Beberapa peserta didik membutuhkan pendekatan yang lebih personal, 
jadi saya sering melakukan konseling indiviu. Saya berusaha untuk 
mendengarkan masalah mereka secara lebih dalam dan membantu 
mereka mengenali kekuatan batin mereka untuk mengendalikan diri . 
dalam sesi-sesi ini, saya menakankan pentingnya self control dan 
bagaimana menjaga diri pengaruh negative dapat meningkatkan 
kesejahteraan mereka secaraa spiritual dan sosialnya.68 

Konseling individu menjadi strategi utama dalam membantu peserta 

didik mengembangkan self control. Guru menggunakan pendekatan personal 

dengan mendengarkan secara mendalam masalah yang dihadapi peserta 

didik, menciptakan ruang dialog yang empatik, dan membimbing mereka 

untuk mengenali kekuatan batin mereka. Dalam sesi-sesi konseling ini, guru 

menekankan pentingnya pengendalian diri untuk melawan pengaruh negatif, 

baik secara spiritual maupun sosial. Pendekatan ini tidak hanya mendukung 

perkembangan emosional peserta didik tetapi juga meningkatkan 
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kesejahteraan mereka secara holistik, menjadikan self control sebagai fondasi 

untuk mencapai keberhasilan pribadi dan sosial. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga dsampaikan guru PAI 5 oleh 

Bapak FJ dalam wawancaranya: 

Saya juga sering melibatkan orang tua dalam pengembangan self 
control. Kami mengadakan kegiatan yang melibatkan keluarga dan 
lingkungan sekolah seperti pengajian, kajian bersama dan kegiatan 
sosial yang bertujuan memperkuat ikatan nilai religius diluar sekolah. 
Ketika peserta didik melihat bahwa orang tua mereka juga mendukung 
nilai-nilai yang diajarkan dikelas, maka mereka itu lebih termotivasi 
untuk menghindari pengaruh negative dari teman sebayanya dikelas.69 

Melibatkan orang tua dalam pengembangan self control peserta didik 

merupakan langkah strategis yang efektif. Guru menggunakan kegiatan 

berbasis religius, seperti pengajian, kajian bersama, dan aktivitas sosial, 

untuk membangun sinergi antara nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dan di 

rumah. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang konsisten dalam 

mendukung pembentukan self control peserta didik. 

Dengan melihat keterlibatan orang tua dalam kegiatan tersebut, 

peserta didik merasa termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai positif yang 

telah mereka pelajari. Mereka juga lebih terdorong untuk menghindari 

pengaruh negatif dari teman sebaya, karena merasa didukung oleh 

lingkungan yang selaras, baik di rumah maupun di sekolah. Kolaborasi ini 

memperkuat peran nilai religius sebagai fondasi dalam pembentukan 

karakter dan pengendalian diri peserta didik, sehingga menghasilkan dampak 

positif dalam perilaku sehari-hari mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menggunakan berbagai strategi holistik 
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untuk mengembangkan self control peserta didik, baik melalui pendekatan 

emosional, keteladanan, pemanfaatan teknologi, konseling individu, hingga 

kolaborasi dengan orang tua. Pendekatan-pendekatan ini menciptakan 

lingkungan belajar yang mendukung penginternalisasian nilai-nilai religius 

dan karakter positif. 

Pendekatan emosional dan keteladanan membantu peserta didik 

memahami nilai moral melalui contoh nyata, sementara pemanfaatan 

teknologi memberikan edukasi yang relevan di era digital. Konseling individu 

dan pengelolaan pembelajaran mengarahkan peserta didik untuk fokus dan 

mengatasi pengaruh negatif. Keterlibatan orang tua memperkuat konsistensi 

nilai antara sekolah dan rumah, mendorong peserta didik untuk lebih 

termotivasi mengendalikan diri. 

3) Pengaruh Teknologi dan Media 

   Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yaitu di 

SMA Negeri 9 Bulukumba mengenai metode atau cara guru Pendidikan 

Agama Islam untuk mengontrol peserta didik dari pengaruh negative 

teknologi dan media, sebagaimana yang disampaikan Guru PAI 1 oleh oleh 

Ibu N dalam wawancaranya: 

Saya lebih menekankan pendidikan karakter melalui penguatan nilai-
nilai agama dalam setiap materi yang saya sampaikan. Saya sering 
mengaitkan materi ajar dengan contoh-contoh kasus nyata yang 
mungkin dialami peserta didik akibat paparan media sosial. Melalui 
diskusi, saya mendorong peserta didik untuk berpikir kritis terhadap 
konten yang mereka konsumsi dan selalu menimbangnya dengan nilai-
nilai Islam seperti kesederhanaan, kebaikan, dan tanggung jawab. 
Tujuan utamanya agar peserta didik memiliki fondasi nilai yang kuat, 
sehingga meskipun terpapar konten negatif, mereka bisa memilih dan 
mengendalikan diri.70 
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Guru mengimplementasikan pendidikan karakter dengan menekankan 

penguatan nilai-nilai agama dalam setiap materi ajar. Strategi ini dilakukan 

dengan mengaitkan pembelajaran dengan contoh kasus nyata, khususnya 

yang relevan dengan tantangan yang dihadapi peserta didik akibat paparan 

media sosial. Diskusi menjadi metode utama untuk mendorong peserta didik 

berpikir kritis terhadap konten yang mereka konsumsi, sekaligus 

menimbangnya berdasarkan nilai-nilai Islam seperti kesederhanaan, 

kebaikan, dan tanggung jawab. 

Pendekatan ini bertujuan untuk membangun fondasi nilai yang kokoh 

pada diri peserta didik, sehingga mereka mampu memilah dan 

mengendalikan diri meskipun terpapar konten negatif. Dengan demikian, 

pendidikan karakter berbasis nilai agama ini tidak hanya relevan untuk 

pembelajaran akademik, tetapi juga menjadi bekal penting dalam 

menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari di era digital. 

Lebih lanjut berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan 

guru PAI 2 oleh Bapak F dalam wawancaranya beliau menjelaskan: 

Ini menjadi suatu tantangan juga bagi saya, karena anak-anak sekarang 
lebih sulit dikontrol tentang bagaimana penggunaan hp nya setiap hari 
disekolah, apalagi sekarang peserta didik belajar juga menggunakan HP 
dan jaringan internet. Kalau tidak memakai hp, bahan ajar atau materi 
yang akan dipelajari juga tebatas karena kebanyakan materi yang ada 
dibuku paket kurikulum merdeka ini memakai barcode. nah Saya 
memanfaatkan teknologi itu sendiri sebagai alat untuk melawan 
dampak negatifnya. Dalam beberapa pelajaran, saya mengajarkan dan 
mengedukasi peserta didik menggunakan platform media sosial atau 
teknologi digital untuk membagikan konten-konten positif seperti 
ceramah, video motivasi, atau kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Muslim. 
Ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya sekadar mengonsumsi 
teknologi, tetapi juga menggunakan teknologi untuk hal-hal yang 
bermanfaat. Saya mengajarkan mereka bagaimana memfilter konten 
dan memanfaatkan media sosial untuk pengembangan diri dan ibadah, 
seperti mengikuti komunitas keagamaan online.71 
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Tantangan utama dalam pengembangan self control peserta didik 

terkait erat dengan penggunaan teknologi, khususnya ponsel dan internet di 

sekolah. Guru menyadari bahwa pembelajaran berbasis teknologi, seperti 

pemanfaatan barcode pada buku paket kurikulum merdeka, tidak 

terhindarkan. Namun, untuk mengatasi dampak negatifnya, guru 

memanfaatkan teknologi itu sendiri sebagai alat edukasi yang konstruktif. 

Strategi yang diterapkan adalah mengajarkan peserta didik untuk 

menggunakan media sosial dan teknologi digital secara positif. Melalui 

aktivitas seperti membuat dan membagikan konten ceramah, video motivasi, 

atau kisah inspiratif dari tokoh Muslim, peserta didik diajak untuk 

memanfaatkan teknologi secara bermanfaat. Pendekatan ini tidak hanya 

meningkatkan kesadaran peserta didik tentang bahaya konten negatif tetapi 

juga mengarahkan mereka untuk memfilter informasi dan membangun 

kebiasaan yang mendukung pengembangan diri dan ibadah. 

Dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi dan nilai-

nilai religius, guru membantu peserta didik mengembangkan self control 

dalam memanfaatkan teknologi, menjadikannya alat pengembangan diri yang 

mendukung nilai spiritual dan pendidikan mereka. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, juga disampaikan guru PAI 3 oleh 

Ibu H dalam wawancaranya: 

Saya lebih memilih pendekatan pengawasan yang ketat di kelas kalau 
mengajar, terutama terkait penggunaan gadget. Kami memiliki aturan 
tegas di sekolah terkait penggunaan handphone, dan saya sebagai guru 
PAI terus memantau peserta didik agar tidak menyalahgunakan waktu 
di sekolah untuk bermain media sosial. Di luar itu, saya melakukan 
bimbingan pribadi bagi peserta didik yang terlihat terpengaruh secara 
negatif. Saya memberi mereka ruang untuk berbicara tentang masalah 
yang mereka hadapi dan memberikan nasihat serta solusi yang sesuai 
dengan ajaran Islam. Pendekatan personal ini sering kali lebih efektif 
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dari pada memberikan hukuman seperti hukuman fisik kepada peserta 
didik ketika ada yang melanggar.72 

Pendekatan pengawasan ketat yang diterapkan guru PAI dalam kelas, 

khususnya terkait penggunaan gadget, menunjukkan upaya preventif dalam 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan menegakkan aturan 

tegas mengenai penggunaan handphone dan secara aktif memantau peserta 

didik, guru berperan sebagai pengawas yang menjaga disiplin. Selain itu, 

bimbingan personal kepada peserta didik yang terpengaruh secara negatif 

menunjukkan pendekatan yang lebih humanis. Memberikan ruang bagi 

peserta didik untuk berbicara dan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai 

Islam mencerminkan integrasi nilai religius dalam mendukung 

perkembangan peserta didik. Strategi ini dinilai lebih efektif dibandingkan 

hukuman fisik, karena membangun kesadaran dan tanggung jawab peserta 

didik dalam memperbaiki perilaku mereka. 

Terkait dengan pernyataan diatas, lebih lanjut juga dijelaskan guru PAI 

4 oleh Ibu M dalam wawancaranya beliau mengatakan sebagai berikut: 

Bagi saya, penting untuk melibatkan orang tua dalam pengawasan anak-
anak mereka. Kami secara rutin mengadakan pertemuan dengan orang 
tua peserta didik untuk membahas pengaruh teknologi dan bagaimana 
mereka bisa mengontrolnya di rumah. Saya juga biasa memberikan 
masukan kepada orang tua tentang cara memantau penggunaan gadget 
anak, memanfaatkan aplikasi pengawasan orang tua, serta memberikan 
pemahaman kepada mereka bahwa mereka harus menjadi contoh 
dalam hal penggunaan teknologi yang positif. Dengan adanya sinergi 
antara guru dan orang tua, saya berharap peserta didik juga dapat 
terkontrol baik di sekolah maupun di rumah. Jadi penguatan peran 
orang tua juga saya perlukan untuk mengembangkan pengendalian 
dirinya peserta didik.73 
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Peran orang tua sangat penting dalam mendukung pengendalian diri 

peserta didik, khususnya dalam menghadapi pengaruh teknologi. Guru 

mengajak orang tua untuk terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan 

teknologi oleh anak-anak mereka, dengan cara mengadakan pertemuan rutin 

untuk membahas dampak teknologi dan memberikan tips tentang 

pemantauan penggunaan gadget di rumah. Selain itu, guru memberikan saran 

mengenai aplikasi pengawasan orang tua dan menekankan pentingnya 

keteladanan orang tua dalam menggunakan teknologi secara positif. Sinergi 

antara guru dan orang tua diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang 

mendukung pengembangan self control peserta didik, baik di sekolah 

maupun di rumah. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi 

antara pihak sekolah dan keluarga dalam membentuk karakter dan 

pengendalian diri peserta didik. 

Berkaitan dengan pernyataan diiatas, juga disampaikan guru PAI 5 

oleh Bapak FJ dalam Wawancaranya: 

Saya mengintegrasikan pembelajaran agama dengan kegiatan 
ekstrakurikuler yang dapat menyalurkan energi positif. Misalnya, saya 
mengajak mereka terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti kajian 
Islam, bakti sosial, kelas tahfidz atau mengikuti organisasi Rohis 
disekolah. Dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan seperti ini, 
mereka tidak hanya sibuk dengan teknologi atau media sosial, tetapi 
juga mendapatkan pengalaman langsung yang memperkuat spiritualitas 
mereka. Dengan demikian, mereka dapat lebih fokus pada 
pengembangan diri secara holistik dan menjauhi konten-konten yang 
merusak di media.74 

Guru Pendidikan Agama Islam mengintegrasikan pembelajaran agama 

dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan energi positif peserta 

didik. Kegiatan seperti kajian Islam, bakti sosial, kelas tahfidz, dan organisasi 

Rohis menjadi sarana untuk memperkuat spiritualitas peserta didik, serta 
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mengalihkan perhatian mereka dari pengaruh negatif media sosial dan 

teknologi. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pengembangan 

pengetahuan agama, tetapi juga membantu peserta didik untuk tumbuh 

secara holistik, baik secara intelektual maupun emosional. Dengan terlibat 

dalam kegiatan ini, peserta didik dapat membangun karakter yang kuat dan 

menjauhi konten yang merusak, sekaligus mengembangkan keterampilan 

sosial dan kepemimpinan. 

Berdasarkan hasil wawancara dari para guru Pendidikan Agama Islam, 

ditemukan beberapa hambatan signifikan yang memengaruhi proses 

integrasi budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti untuk mengembangkan self control peserta didik. Setiap 

hambatan ini saling berkaitan, menciptakan tantangan yang memerlukan 

pendekatan strategis dan berkesinambungan untuk diatasi. 

a. Hambatan Internal 

Hambatan internal mencakup kendala yang berasal dari dalam 

lingkungan sekolah itu sendiri, terutama yang terkait dengan kompetensi 

guru dan karakteristik peserta didik. 

1) Kompetensi Guru 

Guru PAI tersebut mengakui bahwa kompetensinya sangat 

menentukan keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai religius 

ke dalam pembelajaran dikelas. Kompetensi yang dimaksud adalah 

kemampuan untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut dengan cara 

yang relevan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Beberapa guru 

merasa kesulitan untuk menyederhanakan konsep-konsep agama 

sehingga dapat diterima tanpa membebani peserta didik. Guru juga 

dituntut menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. 
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Namun, dalam praktiknya, banyak peserta didik yang memperlakukan 

guru layaknya teman sebaya, sehingga menantang otoritas dan teladan 

yang ingin dibangun guru. 

2) Kurangnya Disiplin Peserta Didik 

Peserta didik sering menunjukkan perilaku yang kurang disiplin di 

dalam kelas, seperti berbicara selama pelajaran berlangsung, 

menggunakan ponsel tanpa izin guru, atau mengabaikan kehadiran 

guru. Ketidakdisiplinan ini menjadi kendala besar dalam menanamkan 

nilai-nilai agama dan membangun karakter peserta didik. Guru merasa 

sulit untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif ketika peserta 

didik tidak memberikan perhatian penuh. 

3) Kurikulum yang Kurang Mendukung Praktik Keagamaan 

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya ruang 

untuk praktik keagamaan dalam kurikulum. Saat ini, pembelajaran PAI 

dan Budi Pekerti lebih banyak berfokus pada teori dibandingkan 

dengan praktik, seperti tata cara salat, wudhu, atau kegiatan 

keagamaan lainnya. Akibatnya, peserta didik tidak memiliki 

kesempatan yang cukup untuk mempraktikkan nilai-nilai agama 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemampuan self control 

mereka tidak berkembang dengan optimal. 

4) Ketersediaan Teknologi yang Tidak Diawasi dengan Efektif 

Walaupun sekolah telah menyediakan fasilitas teknologi, seperti 

proyektor dan akses internet, penggunaannya belum sepenuhnya 

diawasi dengan baik. Banyak peserta didik yang menyalahgunakan 

teknologi, misalnya dengan menggunakan ponsel untuk aktivitas di 
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luar pembelajaran, bahkan selama proses belajar-mengajar 

berlangsung. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi guru 

dalam memastikan bahwa peserta didik tetap fokus pada nilai-nilai 

religius yang diajarkan. 

b. Hambatan Eksternal 

Hambatan eksternal berasal dari faktor di luar lingkungan sekolah 

yang turut memengaruhi perilaku dan karakter peserta didik. 

1) Kurangnya Dukungan Orang Tua 

Sebagian orang tua kurang memberikan perhatian atau dukungan 

terhadap proses pembentukan karakter anak mereka. Guru sering kali 

menghadapi situasi di mana orang tua tidak setuju dengan tindakan 

disiplin yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik. Sebaliknya, 

ada pula peserta didik yang tinggal bersama kakek-nenek atau 

anggota keluarga lain yang cenderung memberikan kebebasan 

berlebihan. Akibatnya, peserta didik mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan pengendalian diri karena tidak terbiasa dengan 

kedisiplinan di rumah. 

2) Pengaruh Lingkungan Sosial 

Lingkungan pergaulan di luar sekolah sering kali tidak mendukung 

nilai-nilai religius yang diajarkan di sekolah. Peserta didik yang 

terpapar lingkungan sosial negatif, seperti pergaulan bebas atau 

konten negatif di media sosial, cenderung mengalami kesulitan untuk 

mempertahankan pengendalian diri mereka. Hal ini menjadi 

tantangan bagi guru PAI untuk memastikan bahwa nilai-nilai religius 
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tetap tertanam meskipun peserta didik berada di luar lingkungan 

sekolah. 

3) Kurangnya Pembiasaan Religius di Rumah 

Wawancara dengan peserta didik menunjukkan bahwa sebagian besar 

aktivitas religius, seperti mengaji dan salat sunnah, hanya dilakukan di 

sekolah. Kurangnya kebiasaan ini di rumah, karena tuntutan pekerjaan 

rumah atau minimnya motivasi dari keluarga, menyebabkan peserta 

didik tidak sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai religius dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4) Kemampuan Membaca Al-Qur'an yang Terbatas 

Ada peserta didik yang merasa malu saat diminta mengaji di kelas 

karena belum lancar membaca Al-Qur'an. Hal ini terjadi karena 

kurangnya latihan di rumah, yang menyebabkan rasa tidak percaya 

diri saat berada di lingkungan sekolah. 

c. Langkah-Langkah Strategis untuk Mengatasi Hambatan 

Guru melakukan pendekatan personal dengan cara mendekati peserta 

didik secara individu melalui konseling dan nasihat untuk memahami serta 

membantu mengatasi masalah mereka, Keteladanan dan Motivasi dapat 

dilakukan guru dalam memberikan contoh baik dalam sikap dan perilaku 

serta menggunakan cerita inspiratif untuk menanamkan nilai-nilai religius, 

Penguatan praktik keagamaan dapat dilakukan seperti tadarus, salat dhuha 

berjamaah, dan kajian Islami dilakukan secara rutin untuk membangun 

kedisiplinan dan kontrol diri, guru PAI berkolaborasi dengan orang tua untuk 

bekerja sama dengan orang tua melalui pertemuan dan kegiatan berbasis 

nilai religius guna mendukung pembentukan karakter peserta didik, Guru PAI 
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juga dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan konten edukatif 

berbasis Islam melalui media digital agar teknologi menjadi alat 

pembelajaran yang positif. 

 Implikasi penerapan budaya religius dalam pembelajaran 4.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap 

pengembangan self control peserta didik di SMA Negeri 9 

Bulukumba 

enerapan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba tidak hanya 

berfungsi sebagai pengajaran norma dan nilai, tetapi juga memiliki implikasi 

yang mendalam terhadap pengembangan self-control peserta didik. Dalam 

era di mana tantangan moral dan etika semakin kompleks, integrasi budaya 

religius menjadi sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Melalui 

pendekatan yang holistik, di mana nilai-nilai religius diajarkan dan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, siswa tidak hanya belajar untuk 

mengenali dan memahami ajaran agama, tetapi juga dilatih untuk 

mengendalikan diri, mengelola emosi, dan membuat keputusan yang bijak. 

Dengan demikian, penerapan budaya religius dalam konteks pendidikan ini 

diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara 

akademis, tetapi juga memiliki integritas dan disiplin yang tinggi dalam 

menghadapi berbagai tantangan kehidupan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan mengenai 

implikasi Budaya Religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti terhadap pengembangan self control peserta didik di SMA Negeri 

9 Bulukumba, sebagaimana yang disampaikan guru PAI 1 oleh Ibu N yang 

menyatakan: 
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Selama saya mengajar dikelas dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan 
yang rutin dilakukan seperti tadarus Al-Qur’an dan Sholat dhuha 
berjamaah kemudian saya memberikan contoh yang baik, Saya melihat 
ada perilaku dan kebiasaann yang positif dari peserta didikku disekolah 
sehingga dapat memberikan pengaruh baik bagi teman sebayanya. 
Apalagi disekolah ini setiap penaikan kelas ada semacam bentuk 
apresiasi bagi peserta didik yang teladan, dan hal ini dapat memberikan 
motivasi bagi peserta didik yang lain.75 

Hasil wawancara dengan guru PAI 1 oleh Ibu N menunjukkan bahwa 

penerapan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti memberikan dampak positif terhadap pengembangan self 

control peserta didik. Guru tersebut menjelaskan bahwa melalui rutinitas 

seperti tadarus Al-Qur'an dan sholat dhuha berjamaah, peserta didik 

menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Selain itu, guru juga 

berperan sebagai teladan dengan memberikan contoh yang positif, yang 

kemudian diikuti oleh peserta didik. Perilaku baik ini tidak hanya 

memengaruhi individu peserta didik tetapi juga menciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi teman-temannya. Lebih jauh, adanya penghargaan bagi 

peserta didik teladan saat kenaikan kelas memberikan motivasi tambahan 

bagi peserta didik untuk terus meningkatkan perilaku dan kedisiplinan 

mereka. Dengan demikian, budaya religius yang diterapkan di sekolah ini 

secara signifikan mendukung pengembangan self control peserta didik  

melalui pembiasaan, keteladanan, dan motivasi berbasis apresiasi. 

Berkaitan dengan pernyataan diiatas, juga disampaikan guru PAI 2 

oleh Bapak F dalam Wawancaranya: 

Setiap ada jam mengajarku dikelas selalu saya perhatikan dan 
mengurangi teguran untuk melihat sejauh mana dan siapa-siapa saja 
peserta didikku melakukan aktivitas-aktivitas rutin yang sudah menjadi 
program sekolah misalnya dalam peningkatan literasi Al-Qur’an, 
kemudian dari segi etika dan kedisiplinan karena kebanyakan anak-
anak disini kalau ada tugas atau materi yang menggunakan hp banyak 
biasa yang menyalahgunakan fungsi dan tujuan penggunaan hp 
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disekolah dan dari segi kedisiplinananya juga ada yang biasa tidak 
membawa Al-Qur’an dan tidak memulai membaca doa atau menyiapkan 
diri sebelum belajar. Dari kebiasaan atau perilaku peserta didik yang 
seperti ini, saya memberikan penilaian khusus kepada mereka yang 
rajin atau disiplin sehingga nantinya dapat menjadi motivasi bagi 
dirinya yang kemudian akan berdampak positif bagi teman-temannya 
yang lain.76 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI di SMA Negeri 9 

Bulukumba, penerapan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki dampak positif terhadap 

pengembangan self control  peserta didik. Guru menjelaskan bahwa program-

program religius seperti tadarus Al-Qur'an dan pelaksanaan sholat dhuha 

berjamaah secara rutin membantu peserta didik untuk membangun 

kebiasaan positif yang memengaruhi perilaku mereka sehari-hari. Selain itu, 

guru berperan aktif sebagai teladan dengan menunjukkan sikap-sikap positif 

yang kemudian diikuti oleh peserta didik. Keteladanan ini tidak hanya 

berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang 

mendukung pengembangan karakter secara kolektif. Lebih lanjut, pemberian 

penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam aspek kedisiplinan 

dan perilaku religius, seperti penghargaan peserta didik teladan pada saat 

kenaikan kelas, memberikan motivasi tambahan bagi peserta didik untuk 

terus meningkatkan self control mereka. Dengan kombinasi pembiasaan, 

keteladanan, dan pemberian apresiasi, penerapan budaya religius di sekolah 

ini terbukti efektif dalam mendukung pembentukan self control peserta didik. 

Berkaitan dengan pernyataan diiatas, juga disampaikan guru PAI 3 

oleh Ibu H dalam Wawancaranya: 

Saya melihat hasil dari yang kuterapkan dikelas, budaya religius dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini 
memberikan dampak positif pada pengembangan self control pada 
peserta didik menjadi lebih terlatih untuk memahami nilai-nilai agama 

                                                        
76F, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 

Bulukumba, 02 Oktober 2024  



194 
 

yang diterapkan dalam keidupan sehari-hari, seperti disiplin, sabar dan 
jujur. Jadi inii bisa kulihat disekolah sudah bisa mengendalikan 
emosinya ketika ada temannya yang suka mengganggu. Bahkan juga nak 
ada jugami peserta didik kudengar bisa mengingatkan temannya untuk 
menjaga perilaku-perilaku yang baik.77 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penerapan budaya 

religius dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 

Bulukumba memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan 

self control peserta didik. Guru tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai agama 

yang diajarkan, seperti disiplin, kesabaran, dan kejujuran, mampu melatih 

peserta didik untuk menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh konkret adalah kemampuan peserta 

didik untuk mengendalikan emosinya ketika menghadapi situasi yang 

memancing amarah, seperti gangguan dari teman. Selain itu, budaya religius 

juga mendorong terciptanya lingkungan sosial yang positif, di mana peserta 

didik saling mengingatkan untuk menjaga perilaku baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan budaya religius tidak hanya berdampak pada pembelajaran 

akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang lebih matang 

dan bertanggung jawab dalam mengontrol diri mereka. 

Lebih lanjut terkait dengan pernyataan diiatas, hal Berkaitan juga 

disampaikan oleh guru PAI 4 yaitu Ibu M dalam wawancaranya beliau 

menjelaskan: 

Saya melihat bahwa budaya religius yang sering kuarahkan kepeserta 
didik untuk diterapkan memang bisa memberikan landasan moral yang 
kuat bagi peserta didik. Misalnya seperti kebiasaan membaca doa 
bersama, shalat berjamaah atau kegiatan tadarus Al-Qur’an membantu 
mereka lebih sadar untuk selalu instropkesi diri. Dari situ peserta didik 
bisa lebih bijak untuk mengambl keputusan dan bisa natahan dirinya 
dari perilaku negative seperti berbohong atau terlibat dari pergaulan 
yang negative. Saya juga meihat ada peserta didik yang masih kurang 

                                                        
77H, F, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, 

Bulukumba, 03 Oktober 2024   



195 

 

disiplin, kini mulai berubah menjadi lebih terkontrol karena memahami 
nilai moral yang kami tanamkan.78 

 Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam diatas 

menunjukkan bahwa penerapan budaya religius dalam pembelajaran 

memiliki implikasi yang positif terhadap pengembangan self control peserta 

didik. Guru tersebut mengungkapkan bahwa kebiasaan-kebiasaan religius, 

seperti membaca doa bersama, melaksanakan salat berjamaah, dan kegiatan 

tadarus Al-Qur'an, memberikan landasan moral yang kuat bagi peserta didik. 

Aktivitas-aktivitas ini mendorong mereka untuk introspeksi diri dan menjadi 

lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Selain itu, nilai-nilai moral yang 

ditanamkan melalui budaya religius membantu peserta didik mengendalikan 

diri dari perilaku negatif, seperti berbohong atau terlibat dalam pergaulan 

yang tidak sehat. Guru juga menyampaikan bahwa budaya religius ini 

berkontribusi pada perubahan perilaku peserta didik, khususnya dalam hal 

kedisiplinan, di mana beberapa peserta didik yang sebelumnya kurang 

disiplin mulai menunjukkan perubahan positif dan mampu mengontrol diri 

dengan lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa penerapan budaya religius 

tidak hanya mendukung pembelajaran PAI, tetapi juga berdampak pada 

pembentukan karakter dan self control peserta didik.. 

Berkaitan dengan pernyataan diiatas, juga disampaikan guru PAI 5 

oleh Bapak Fj dalam Wawancaranya: 

Salah satu dampak utama dari penerapan budaya religius disini yaitu 
terlihat kesadaran spiritualnya peserta didik. Hal ini bisa kulihat kalau 
saya jalan-jalan disekitar sekolah dan mengevaluasi bagaimana peserta 
didik bisami naatur dirinya, seperti menunda kepentingan pribadi demi 
kepentingan bersama, seperti sholat atau kegiatan-kegiatan lainya atau 
bertutur kata yang baik serta menjaga sopan santun. Jadi secara tidak 
lansung, budaya religius yang guru-gurunya terapkan dikelas bisa 
mendorong peserta didik untuk lebih menghormati guru dan teman 
sebayanya. Jadi bisa dilihat perubahannya dalam menciptakan 
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lingkungan sekolah yang kondusif dan lebih nyaman untuk proses 
pembelajaran. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada saja 
peserta didik yang belum bias mengontrol dirinya dengan baik.79 

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam diatas 

menunjukkan bahwa penerapan budaya religius di SMA Negeri 9 Bulukumba 

memiliki dampak positif terhadap pengembangan self control peserta didik. 

Guru tersebut menjelaskan bahwa penerapan budaya religius mendorong 

kesadaran spiritual peserta didik, yang terlihat dari perilaku mereka dalam 

berbagai aspek kehidupan sehari-hari di sekolah. Peserta didik menjadi lebih 

mampu menunda kepentingan pribadi demi kepentingan bersama, seperti 

memprioritaskan kegiatan keagamaan, termasuk salat berjamaah, dan 

menjaga sopan santun dalam bertutur kata maupun berperilaku. Hal ini 

menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif dan nyaman untuk 

proses pembelajaran. Namun, meskipun sebagian besar peserta didik 

menunjukkan perubahan positif, guru juga menyadari bahwa masih ada 

individu yang belum sepenuhnya mampu mengontrol diri mereka dengan 

baik. Oleh karena itu, meski budaya religius memberikan pengaruh signifikan, 

masih diperlukan pembinaan berkelanjutan untuk mengoptimalkan 

pengembangan self control peserta didik. 

Berkaitan dengan pernyataan diiatas, juga disampaikan Bapak Kepala 

Sekolah oleh Bapak S dalam Wawancaranya: 

Kalau penerapan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti saya melihat memberikan dampak yang 
sangat signifikan bagi sekolah, karena selain meningkatkan kesadaran 
spiritualnya, aktivitas religius yang diterapkan dikelas bisa membentuk 
karakter peserta didik menjadi lebih baik. Saya melihat adanya 
perubahan perilaku menjadi lebih baik dari peserta didik secara 
keseluruhan, dimana peserta didik menjadi lebih disiplin, lebih 
menghargai waktu dan sudah bisa mengendalikan emosinya. Jadi 
aktivitas relgius disini dan penananaman nilai-nilai religius juga 
menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan jauh dari 
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konflik. Bahkan, nilai-nilai religius ini berdampak positif terhadap 
prestasi akademik dan non-akademik peserta didik, karena mereka 
memiliki motivasi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan yang sesuai 
dengan prinsip agama.80 

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam menunjukkan 

bahwa penerapan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap 

peserta didik. Guru tersebut menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai 

religius tidak hanya meningkatkan kesadaran spiritual peserta didik, tetapi 

juga membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Salah satu perubahan 

yang terlihat adalah meningkatnya kedisiplinan, penghargaan terhadap 

waktu, serta kemampuan peserta didik untuk mengendalikan emosi mereka. 

Aktivitas religius yang diterapkan di kelas juga menciptakan lingkungan 

sekolah yang harmonis dan minim konflik. Selain itu, dampak positif budaya 

religius ini tidak hanya terbatas pada aspek perilaku, tetapi juga 

berkontribusi terhadap peningkatan prestasi akademik dan non-akademik 

peserta didik. Hal ini disebabkan oleh motivasi yang lebih kuat dari peserta 

didik untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama. 

Dengan demikian, penerapan budaya religius dalam pembelajaran 

memberikan kontribusi besar dalam pengembangan self control peserta didik 

serta mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan 

budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba memberikan dampak yang signifikan 

dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan mendukung. 

Kebiasaan-kebiasaan religius seperti tadarus Al-Qur’an, shalat berjamaah, 

dan pembacaan doa bersama berhasil membentuk kesadaran spiritual 

                                                        
80S, Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 23 

September 2024    
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peserta didik, yang berdampak pada pengendalian diri serta pembentukan 

karakter yang lebih baik. Peserta didik yang terbiasa menjalankan nilai-nilai 

religius menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola emosi, 

mengambil keputusan bijak, serta menghindari perilaku negatif seperti 

konflik dan ketidakdisiplinan. Hal ini tidak hanya menciptakan suasana 

sekolah yang lebih kondusif tetapi juga mempererat hubungan antar peserta 

didik dan guru, sehingga lingkungan pembelajaran menjadi lebih nyaman dan 

produktif. 

Selain itu, penerapan budaya religius juga mendukung pencapaian 

prestasi akademik dan non-akademik di SMA Negeri 9 Bulukumba. Dengan 

karakter peserta didik yang lebih disiplin, sabar, dan bertanggung jawab, 

mereka memiliki motivasi yang lebih besar untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan prinsip agama. Aktivitas religius yang terintegrasi dalam 

pembelajaran mendorong guru untuk lebih konsisten dalam menanamkan 

nilai-nilai moral, sementara peserta didik menjadi lebih sadar akan 

pentingnya introspeksi dan pengendalian diri. Dampaknya, sekolah tidak 

hanya menghasilkan individu yang berprestasi, tetapi juga peserta didik 

dengan kepribadian yang kuat dan berakhlak mulia, yang pada akhirnya 

memberikan reputasi positif bagi SMA Negeri 9 Bulukumba sebagai institusi 

pendidikan berbasis karakter. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Implementasi Budaya Religius dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba 

  Penerapan budaya religius dalam pembelajaran adalah sebuah upaya 

sistematis yang dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke 

dalam berbagai aktivitas di lingkungan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk 
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membentuk karakter peserta didik yang religius, bertanggung jawab, dan 

memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik. Berdasarkan pernyataan 

yang diberikan oleh kepala sekolah,  Di SMA Negeri 9 Bulukumba budaya 

religius diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam dikelas melalui 

tahapan perencanaan mencakup penyusunan kegiatan rutin seperti literasi 

Al-Qur'an dan shalat Dhuha berjamaah. Program literasi Al-Qur'an dirancang 

untuk membiasakan peserta didik membaca, memahami, dan merenungkan 

isi kandungan kitab suci sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. 

Kemudian pelaksanaan, melalui berbagai aktivitas yang terintegrasi dalam 

kegiatan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya 

evaluasi, dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi langsung, 

refleksi, dan keterlibatan pihak lain seperti orang tua dan komunitas sekolah. 

Guru melakukan pengamatan terhadap perubahan perilaku peserta didik, 

khususnya dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan 

pengendalian diri. 

Menurut teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert 

Bandura, perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.81 Dalam 

konteks pendidikan, peserta didik belajar dari contoh yang diberikan oleh 

guru dan suasana religius di sekolah. Pembiasaan dalam kegiatan keagamaan 

berperan penting dalam membentuk pola perilaku yang dapat ditiru dan 

diadopsi oleh peserta didik. Selain itu, teori tauhid dalam Islam menjadi 

dasar spiritual yang mengarahkan semua aktivitas keagamaan di sekolah, di 

mana nilai-nilai tauhid menekankan pentingnya hubungan antara manusia 

dan Tuhan sebagai pendorong utama dalam membentuk perilaku yang sesuai 

dengan ajaran agama. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh 

                                                        
81Albert Bandura, Social Learning Theory, (Prentice Hall: The University of Michigan, 

1977), h. 9  
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Lilik Nur Kholidah lebih menyoroti strategi yang digunakan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan pengendalian diri siswa 

melalui pembiasaan keagamaan dan pendekatan yang bersifat individual.82 

Mengintegrasikan nilai-nilai religius ke dalam rutinitas sekolah, seperti 

tadarus Al-Qur'an, doa bersama, refleksi diri, dan evaluasi menyeluruh oleh 

guru, yang tidak hanya berfokus pada perilaku siswa, tetapi juga mendorong 

internalisasi nilai-nilai spiritual untuk menghadapi tantangan di era modern. 

Namun perbedaan dari hasil penelitian yang ditemukan dilapangan adalah 

memberikan analisis yang lebih mendalam tentang penerapan budaya 

religius dalam pendidikan, metodologi evaluasi yang lebih holistic, dan 

pengamatan perilaku peserta didik yang lebih terfokus serta berkontribusi 

signifikan dalam memahami nilai-nilai religius dapat diintegrasikan secara 

efektif dalam lingkungan pendidikan. 

 Faktor yang mempengaruhi Evektivitas Budaya Religius dalam 2.

Mendukung Pengembangan Self control di SMA Negeri 9 

Bulukumba 

Penelitian di SMA Negeri 9 Bulukumba menunjukkan bahwa self 

control peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara 

internal, kesiapan mental dan motivasi berperan krusial. Peserta didik yang 

aktif dalam kegiatan keagamaan seperti Rohis atau kelas tahfidz cenderung 

memiliki pengendalian diri lebih baik dibandingkan mereka yang kurang 

terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dzakiya Drajat, yang menekankan 

bahwa kesiapan mental berhubungan dengan kemampuan menunda 

kepuasan demi tujuan lebih besar. Motivasi internal yang kuat membantu 

                                                        
82Lilik Nur Kholidah, Upaya Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Self control 

Siswa Melalu Budaya Religius di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu 
Tulungagung, (Tesis: UIN Satu Tulungagung, 2018), h. 130.  
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peserta didik menjadi lebih disiplin dan terarah dalam mengatur perilaku 

mereka,  sebagaimana dinyatakan Berk (dalam Ghufron & Risnawita) bahwa 

self control adalah kemampuan individu untuk menahan suatu impuls yang 

bertentangan dengan standar moral.83 

Di sisi lain, faktor eksternal berupa dukungan lingkungan sekolah dan 

keluarga memberikan pengaruh signifikan terhadap self control peserta didik. 

Kepala sekolah di SMA Negeri 9 Bulukumba memainkan peran penting 

dengan menghadirkan program-program berbasis nilai keagamaan yang 

secara konsisten menanamkan karakter religius. Dukungan orang tua dalam 

memberikan kontrol di rumah juga membantu kesinambungan penguatan 

nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah. Temuan ini memperkuat teori 

Bandura tentang social learning, di mana lingkungan memberikan kontribusi 

besar dalam membentuk perilaku individu melalui penguatan nilai-nilai 

sosial dan moral.84 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa rendahnya motivasi internal 

dilakangan peserta didik dan kurangnya dukungan orang tua terhadap 

disiplin yang diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam, merupakan 

faktor utama yang memengaruhi situasi ini. Hal ini menyoroti pentingnya 

kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam membentuk karakter peserta 

didik. Pendekatan yang bersifat personal dari guru Pendidikan Agama Islam 

dan Bimbingan Konseling terbukti efektif dalam menghadapi tantangan ini. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lilik Nur 

Kholidah,85 lebih menekankan pada pendekatan perilaku, kognitif, dan 

                                                        
83M.Nur Ghufron & Rini Risnawita S, Teori – Teori Psikologi, (Jogjakarta: AR-RUZZ 

Media, 2012, h. 22. 
84Albert Bandura, Social Learning Theory, h. 9 .  
85Lilik Nur Kholidah, Upaya Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Self control 

Siswa Melalu Budaya Religius  di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu 
Tulungagung, (Tesis: UIN Satu Tulungagung, 2018), h. 130.  
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pengambilan keputusan. Selain itu, wawancara dengan guru Pendidikan 

Agama Islam mengungkapkan bahwa dukungan orang tua yang konsisten 

sangat penting untuk keberhasilan penguatan self control, sehingga penelitian 

ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara guru Pendidikan Agama Islam 

dan orang tua sebagai faktor utama dalam pengembangan self control peserta 

didik. 

 

 Hambatan Mengintegrasikan Budaya Religius melalui 3.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

Mengembangkan Self control Peserta didik di SMA Negeri 9 

Bulukumba 

Dalam penelitian di SMA Negeri 9 Bulukumba, hambatan dalam 

mengintegrasikan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti terhadap pengembangan self control peserta didik 

seperti keterbatasan kompetensi guru. Berdasarkan wawancara dengan guru 

Pendidikan Agama Islam oleh bapak F, guru tidak hanya bertugas 

menyampaikan teori agama, tetapi juga menjadi teladan melalui perilaku 

sehari-hari. Banyak guru juga harus menjadi teladan dalam sikap dan 

perilaku. Namun, tantangan muncul ketika peserta didik memperlakukan 

guru PAI sebagai teman sebaya, yang mengganggu otoritas pengajaran. 

Kedua, kurangnya disiplin peserta didik, seperti rebut saat pelajaran 

berlansung dan menggunakan Hp tanpa izin guru yang menghambat 

suasanan belajar yang kondusif. Ketiga, kurikulum yang lebih menekankan 

teori dari pada praktik keagamaan, seperti tata cara shalat dan wudhu, 

mengakibatkan peserta didik tidak memiliki cukup kesempatan untuk 

menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga self 
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control mereka tidak berkembang dengan baik. Meskipun alat teknologi 

tersedia, penggunaannya tidak diawasi dengan efektif yang menyebabkan 

peserta didik menyalahgunakannya untuk aktivitas diluar dari instruksi guru, 

menambah tantangan bagi guru dalam menjaga fokus pada nilai-nilai religius 

yang diajarkan. 

Hambatan eksternal yang memengaruhi perilaku dan karakter peserta 

didik yaitu dari lingkungan sekolah. Pertama, kurangnya dukungan orang tua 

menjadi masalah, dimana sebagian orang tua tidak memberikan perhatian 

yang cukup terhadap proses pembentukan karakter anak, dan seringkali 

tidak setuju dengan tindakan disiplin yang diambil oleh guru PAI. Kedua, 

pengaruh lingkungan sosial diluar sekolah, seperti pergaulan bebas dan 

konten negative dimedia sosial, juga dapat menghambat peserta didik dalam 

mempertahankan nilai-nilai religius yang diajarkan. Ketiga, kurangnya 

pembiasaan aktivitas religius dirumah, seperti tadaruz Al-Qur’an  dan shalat 

sunnah, membuat peserta didik tidak sepenuhnya menginternalisasikan 

nilai-nilai agama. Keempat, beberapa peserta didik merasa malu saat diminta 

Tadaruz Al-Qur’an dikelas karena belum lancer membaca Al-Qur’an yang 

disebabkan oleh kurangnya kebiasaan dirumah.  Oleh karena itu, diperlukan 

langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini agar pengembangan 

self control peserta didik dapat leboh efektif. 

Clifford Geertz menekankan bahwa agama membentuk pola perilaku 

manusia,86 sementara Ismail Raji Al-Faruqi menekankan pentingnya nilai 

tauhid sebagai dasar pendidikan agama Islam.87 Dalam konteks 

pembelajaran, teori Bandura tentang pembelajaran sosial menyatakan bahwa 

                                                        
86Clifford Geertz, The Interpretation Of Cultures, (New York, 2973), h. 11. 
87Ismail Raji Al-Faruqi, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan, 

Washington (DC : International Institute of Islamic Thoungt 1982), h.34-36. 
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perilaku manusia adalah hasil interaksi timbal balik antara kognitif, perilaku, 

dan pengaruh lingkungan. Penelitian terdahulu oleh Ahmad Khabib 

menunjukkan penggunaan budaya religius seperti shalat berjamaah dan 

membaca asmaul husna untuk meningkatkan self control peserta didik 

melalui pembiasaan positif.88 Penelitian ini menambahkan bahwa hambatan 

internal dan eksternal, seperti yang ditemukan di SMA Negeri 9 Bulukumba, 

juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi efektivitas 

pengintegrasian budaya religius. Temuan penelitian ini memperkaya 

pemahaman tentang pentingnya faktor internal dan eksternal dalam 

mengembangkan self control peserta didik melalui budaya religius. 

Sementara penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek implementasi 

kegiatan religius, penelitian ini menambahkan wawasan tentang hambatan 

yang dihadapi serta pentingnya dukungan komprehensif dari guru, orang tua, 

dan lingkungan untuk keberhasilan pengintegrasian nilai-nilai religius dalam 

pendidikan.  

 Implikasi Penerapan Budaya Religius dalam Pembelajaran PAI dan 4.

Budi Pekerti terhadap Pengembangan Self control Peserta Didik 

SMA Negeri 9 Bulukumba 

Penerapan budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba berkontribusi besar 

terhadap pengembangan self control peserta didik. Melalui kegiatan seperti 

literasi Al-Qur'an, shalat dhuha berjamaah, dan pembinaan akhlak, peserta 

didik terbiasa menjalankan praktik keagamaan yang meningkatkan 

kesadaran spiritual serta disiplin. Integrasi nilai-nilai religius oleh guru PAI 

                                                        
88Ahmad Khabbib, Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Self control Management 

Pada Siswa Melalui Budaya Religius di MA Roudlotul Muttaqin Bandunrejo Mranggen Demak 
Tahun Ajaran 2023,(Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h. 57. 
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dalam pembelajaran membantu peserta didik mengelola emosi dan membuat 

keputusan yang bijak. Dukungan dari guru dan orang tua sangat penting, 

menciptakan kesinambungan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, 

sehingga self control menjadi bagian dari pengalaman nyata peserta didik. 

Clifford Geertz menekankan bahwa agama berfungsi sebagai 

pembentuk pola perilaku manusia, dan hal ini terlihat jelas dalam praktik di 

SMA Negeri 9 Bulukumba. Di sekolah ini, nilai-nilai keagamaan yang 

diajarkan berpengaruh langsung terhadap perilaku dan self control peserta 

didik. Selain itu, teori Albert Bandura mengenai pembelajaran sosial juga 

relevan, di mana peserta didik belajar melalui observasi dan peniruan 

terhadap perilaku guru dan teman-teman mereka. Dengan demikian, 

integrasi nilai-nilai religius dalam pendidikan tidak hanya membentuk 

karakter peserta didik, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam 

mengelola diri dan berinteraksi secara positif dalam lingkungan sosial. 

Penelitian terdahulu oleh Ahmad Khabib menunjukkan bahwa 

penggunaan budaya religius seperti shalat berjamaah dan asmaul husna 

dapat meningkatkan self control peserta didik melalui pembiasaan positif89. 

Penelitian di SMA Negeri 9 Bulukumba menyoroti peran pendekatan 

personal, dukungan keluarga, dan adaptasi metode pengajaran berbasis 

kurikulum merdeka dalam membangun self control peserta didik. Pendekatan 

ini tidak hanya mengatasi tantangan era modern tetapi juga menunjukkan 

integrasi nilai religius dalam pembelajaran untuk pengembangan karakter 

secara holistik. 

                                                        
89Ahmad Khabbib, Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Self control Management 

Pada Siswa Melalui Budaya Religius di MA Roudlotul Muttaqin Bandunrejo Mranggen Demak 
Tahun Ajaran 2023,(Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h. 57. 
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Penerapan budaya religius dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

berkontribusi signifikan terhadap self control peserta didik. Faktor utama 

keberhasilan meliputi dukungan lingkungan sekolah, kolaborasi guru dan 

orang tua, serta metode pembelajaran yang adaptif. Studi ini menambah 

wawasan praktis tentang cara mengatasi tantangan integrasi budaya religius 

melalui pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 

 

 

 

 

PENERAPAN  
BUDAYA RELIGIUS 

FAKTOR PENDUKUNG 

IMPLIKASI PENERAPAN 
BUDAYA RELIGIUS 

 

FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Do’a Bersama sebelum belajar 
2. Literasi Al-Qur’an 
3. Sholat sunnah dhuha 
4. Penerapan 5 S 

a. Faktor Internal 
1. Kesiapan mental dan 

motivasi  
2. Pemahaman guru PAI 
b. Faktor Eksternal 
1. Dukungan lingkungan 

sekolah 
2. Kebijakan kepala sekolah 

 
 

a. Faktor Internal 
1. Kompetensi guru 
2. Ketersediaan sumber daya 
3. Lingkungan sekolah tidak 

mendukung 
b. Faktor Eksternal 
1. Keluarga 
2. Pengaruh sosial 
3. Pengaruh teknologi dan 

media 
 

1. Kemampuan mengontrol perilaku 
2. Meningkatkan kesadaran spiritual 
3. Kemampuan mengontrol sebuah stimulus 
4. Kemampuan dalam membuat keputusan secara 

bijaksana 
5. Menciptakan lingkungan Belajar nyaman dan Produktif 

SELF 
CONTROL 

PENGEMBANGAN SELF CONTROL PESERTA DIDIK MELALUI 

BUDAYA RELIGIUS DALAM PEMBELAJARAN PAI DAN BUDI 

PEKERTI DI SMA NEGERI 9 BULUKUMBA 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti melalui budaya religius terhadap pengembangan 

self control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba, guru melakukan 

berbagai tahapan yang dimulai dari perencanaan, penerapan hingga 

evaluasi. Sekolah merancang sebuah program yang konsisten 

diterapkan guru dalam setiap pembelajaran dikelas khususnya pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama islam dan Budi Pekerti misalnya, 

peserta didik diajarkan untuk menerapkan disiplin, manajemen waktu, 

kesadaran spiritual dan  kegiatan keagamaan, seperti do’a bersama 

sebelum dan sesudah belajar dan literasi Al-Qur’an, dapat memberikan 

penguatan nilai religius melalui diskusi tentang akhlak dan nilai-nilai 

islam, menerapkan budaya Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun, 

kemudian melakukan kegiatan sholat duhur dan sholat sunnah dhuha 

berjamaah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan self 

control, pemahaman nilai religius, dan akhlak peserta didik, serta 

membantu mereka menghadapi tantangan modern dengan landasan 

spiritual yang kuat. Dalam hal ini guru dapat mengevaluasi kekurangan 

maupun kelebihan dari penerapan tersebut yang tidak hanya 

membentuk kebiasaan religius, tetapi juga mendorong peserta didik 

untuk menginternalisasi nilai-nilai agama secara holistik dalam 

kehidupan sehari-hari, yang berpengaruh positif pada prestasi belajar 

dan memiliki dampak besar dalam membentuk karakter peserta didik 

seperti belajar hidup dalam perbedaan, menjunjung sikap saling 
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menghargai, memelihara saling pengertian, dan membangun saling 

percaya. 

2. Budaya religius di SMA Negeri 9 Bulukumba memainkan peran penting 

dalam pengembangan self control peserta didik. Faktor internal berupa 

kesiapan mental dan motivasi menunjukkan bahwa tidak semua peserta 

didik memiliki kemampuan dasar untuk mengatur diri. Guru memiliki 

peran strategis dalam memberikan motivasi dan membimbing peserta 

didik agar memahami pentingnya nilai-nilai agama dalam pengendalian 

diri.  

Secara eksternal, dukungan lingkungan sekolah sangat signifikan. 

Program keagamaan memberikan ruang bagi peserta didik untuk 

menerapkan nilai-nilai religius secara praktis, sedangkan kebijakan 

sekolah seperti pembatasan penggunaan HP dan sistem pelanggaran 

menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Namun, tantangan 

tetap ada, terutama dalam menangani peserta didik yang kurang 

disiplin dan reaksi orang tua yang tidak mendukung tindakan guru. 

Kolaborasi antara guru PAI, guru Bimbingan Konseling, kepala sekolah, 

dan orang tua menjadi kunci keberhasilan penerapan budaya religius 

ini. Dengan pendekatan berbasis nilai agama, SMA Negeri 9 Bulukumba 

dapat membantu peserta didik mengembangkan pengendalian diri, 

tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Pengintegrasian budaya religius dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 9 Bulukumba menghadapi tantangan 

yang kompleks. Hambatan internal melibatkan kesiapan guru dan 

peserta didik. Guru, sebagai teladan utama, menghadapi kesulitan 
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dalam menjaga wibawa dan memberikan arahan karena kurangnya 

pelatihan profesional dan sikap peserta didik yang kurang 

menghormati guru. Kompetensi guru menjadi elemen penting, tidak 

hanya dalam menyampaikan teori agama tetapi juga dalam 

membimbing dan mengarahkan peserta didik melalui contoh nyata. 

Dari sisi eksternal, pengaruh lingkungan sosial yang kurang kondusif 

sering bertentangan dengan nilai religius yang diajarkan di sekolah. 

Lingkungan keluarga dengan pola asuh yang permisif juga 

memengaruhi karakter peserta didik, terutama mereka yang kurang 

mendapatkan pengawasan. Tantangan lain muncul dari teknologi. 

Media sosial menjadi gangguan besar, meskipun guru telah berusaha 

memanfaatkannya untuk menyampaikan konten positif. Namun, 

peserta didik masih kesulitan membedakan penggunaan teknologi 

yang bermanfaat dari yang negatif. 

Meskipun SMA Negeri 9 Bulukumba telah menciptakan lingkungan 

yang mendukung melalui program keagamaan dan fasilitas memadai, 

perilaku kurang disiplin di antara peserta didik menjadi tantangan 

utama. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan karakter, terutama 

self-control, memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, 

melibatkan guru, orang tua, dan seluruh elemen sekolah. 

4. Implikasi dari penerapan budaya religius dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini terlihat pada terciptanya 

lingkungan sekolah yang lebih kondusif dan harmonis. Dukungan 

kebijakan sekolah, seperti literasi Al-Qur’an, pembatasan penggunaan 

HP, dan program ekstrakurikuler berbasis keagamaan, mendorong 

peserta didik untuk lebih disiplin dan bijak dalam bertindak. Kolaborasi 
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antara guru PAI dan guru Bimbingan Konseling memperkuat 

pembinaan self control melalui bimbingan personal dan penguatan 

nilai-nilai religius, sehingga dalam penerapan budaya religius dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, peserta didik 

akhirnya dapat meningkatkan kesadaran spiritual, kemampuan 

mengontrol emosi, kemampuan membuat keputusan dengan baik, 

kemampuan mengontrol perilaku, dan kemampuan dalam mengontrol 

sebuah stimulus. Dengan demikian, SMA Negeri 9 Bulukumba mampu 

menciptakan generasi peserta didik yang tidak hanya berprestasi secara 

akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, kesadaran religius dan 

pengendalian diri yang baik. 

B. Implikasi  

Setelah mengkaji pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di SMA Negeri 9 Bulukumba, maka memberikan saran-saran yang 

mungkin bermanfaat untuk kemajuan sekolah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

a. Sekolah dapat mengadopsi model pembelajaran berbasis budaya 

religius sebagai pendekatan strategis untuk mengintegrasikan nilai-

nilai moral dan spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik. 

b. Dengan meningkatkan praktik seperti shalat berjamaah, pembacaan 

doa sebelum belajar dikelas, dan literasi Al-Qur'an, sekolah dapat 

menciptakan suasana pendidikan yang lebih kondusif untuk 

pembentukan karakter. 
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c. Sekolah dapat menjadikan budaya religius sebagai bagian integral 

dari kebijakan dan program, memperkuat visi pendidikan yang 

holistic. 

2. Bagi guru 

a. Guru, terutama guru Pendidikan Agama Islam, dapat menggunakan 

metode seperti uswah hasanah (teladan yang baik), pembiasaan 

perilaku religius, dan penguatan nilai-nilai spiritual untuk 

membimbing peserta didik. 

b. Guru dapat lebih memahami pentingnya peran mereka sebagai 

panutan moral dalam membantu peserta didik mengembangkan 

kontrol diri yang kuat, termasuk melalui bimbingan langsung dan 

kegiatan ekstrakurikuler seperti Rohis. 

c. Hasil penelitian ini memberikan panduan praktis bagi guru untuk 

meningkatkan efektivitas pengajaran dengan menghubungkan teori 

agama dengan aplikasi dalam kehidupan peserta didik. 

3. Bagi Peserta Didik 

a. Peserta didik yang terpapar budaya religius dalam pembelajaran 

diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai moral, seperti 

kejujuran, disiplin, dan rendah hati, yang pada gilirannya akan 

memperkuat self control mereka. 

b. Self control yang dikembangkan melalui pendekatan ini akan 

membantu peserta didik menghindari perilaku negatif seperti bolos, 

agresivitas, dan penyalahgunaan teknologi, serta mendukung 

kesuksesan akademik dan sosial mereka. 
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Lampiran 4: Informan Consent 

 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 
 

Judul Penelitian  : Pengembangan Self Control Melalui Budaya 
Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 
Bulukumba. 

 
Nama dan Kontak Peneliti : Andi Tenri Abeng 
 (085236219180/tenriabeng2810@gmail.com) 

Bapak/Ibu/sdr./i yang saya hormati, perkenalkan saya Andi Tenri 
Abeng, mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN 
Alauddin Makassar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul 
“Pengembangan Self Control Melalui Budaya Religius dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba”. 
Penelitian ini merupakan penelitian untuk tesis saya dibawah bimbingan 
promotor Dr. Hj. Ulfiani Rahman, M.Si., dan kopromotor Dr. Saprin., M.Pd 

Saya bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk berpartisipasi 
dalam penelitian yang akan diadakan ini. Sebelum anda memutuskan untuk 
ikut berpartisipasi, anda disarankan untuk terlebih dahulu membaca 
beberapa penjelasan yang kami sertakan di bawah ini. Mohon untuk bertanya 
kepada peneliti apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti dan 
memerlukan informasi lebih lanjut. Bpk/Ibu/Sdr dipersilahkan untuk 
mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan untuk ikut 
berpartisipasi dalam penelitian ini. Diinformasikan bahwa anda 
berpartisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan 
dari pihak manapun. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, diucapkan 
banyak terima kasih. 

8. Apa Tujuan Penelitin ini ? 

 Untuk menganalisis pengaruh budaya religius dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap pengembangan 
Self control  peserta didik  di SMA Negeri 9 Bulukumba. 

 Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau 
menghambat efektivitas budaya religius dalam mengembangkan Self 
control  Peserta didik. di SMA Negeri 9 Bulukumba. 

 Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses 
integrasi budaya religious  dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti.di SMA Negeri 9 Bulukumba. 

 Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan bagaimana 
implikasi dari penerapan budaya religius melalui pembelajan 

mailto:085236219180/tenriabeng2810@gmail.com
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Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti di SMA Negeri 9 
Bulukumba. 

9. Mengapa saya dipilih sebagai partisipan ? 

Bapak/Ibu/Sdr dipilih menjadi partisipan penelitian ini karena 
dianggap sesuai memenuhi kriteria partisipan yang ditetapkan sebagai 
Pengajar/Guru/ Kepala Sekolah/ Guru Pembimbing dalam penerapan 
budaya religius melalui pembelajaran PAI dan Budi Pekerti terhadap 
pengembagan self control di SMA Negeri 9 Bulukumba. 

10. Apakah saya harus berpartisipasi ? 

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa adanya 
unsur paksaan. Sehingga Bpk/Ibu/Sdr berhak menolak untuk 
menjawab pertanyaan yang kami ajukan apabila dirasa kurang 
berkenan dan dapat menyatakan tidak bersedia sebagai partisipan 
penelitian kapanpun, tanpa perlu untuk memberikan alasan dan tidak 
ada konsekuensi apapun. 

11. Apa yang perlu saya lakukan bila berpartisipasi ? 

 Partisipasi dalam penelitian ini berlangsung dalam 2 hingga 3 kali 
pertemuan dalam proses pengambilan data dan masing-masing 
pertemuan berdurasi 90-120 menit. Adapun waktu pengambilan data 
akan disesuaikan dengan kesediaan waktu partisipan penelitian. 

 Rangkaian kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah observasi 
atau pengamatan di lingkungan sekolah partisipan, dilanjutkan dengan 
proses wawancara dengan masing-masing partisipan. 

12. Apakah saya akan direkam dan bagaimana data rekaman 
tersebut akan digunakan? 

Proses wawancara akan direkam secara audio. Rekaman tersebut hanya 
akan digunakan dalam proses analisis dan hanya disimpan oleh peneliti. 
Hasil rekaman tidak akan digunakan untuk hal lain atau disebarluaskan 
kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari partisipan penelitian. 

13. Apa resiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi bila saya 
berpartisipasi dalam penelitian ini?  

 Penelitian ini menelusuri terkait topik spesifik dan dapat bersifat 
privasi terkait Pengembangan Self Control melalui budaya religious 
dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, sehingga beberapa bagian 
pertanyaan dapat memberikan ketidaknyamanan kepada partisipan 
untuk menjawabnya.  

 Apabila dianggap merugikan dan menimbulkan ketidaknyamanan, 
partisipan dapat menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut tanpa 
perlu menyertai alasan apapun. 

14. Apa manfaat yang saya dapatkan bila berpartisipasi? 
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Meskipun hasil penelitian tidak memberikan manfaat secara langsung 
kepada partisipan, namun melalui hasil penelitian ini diharapkan 
nantinya akan memberikan sumbangsih keilmuwan dalam bidang 
pendidikan karakter khususnya terkait gambaran perilaku budaya 
religius dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti terhadap 
pengembangan self control peserta didik. 

15. Bagaimana bila hal tidak diinginkan terjadi dalam penelitian?  

Apabila terdapat keluhan selama proses  berlangsung, maka partisipan 
dipersilahkan untuk menghubungi peneliti terlebih dahulu melalui 
nomor kontak dan e-mail pada identitas peneliti. 

16. Apakah informasi yang saya berikan akan dirahasiakan?  

 Penelitian ini nantinya akan mengumpulkan data diri partisipan yang 
bersifat pribadi seperti nama, alamat, pekerjaan, dan nomor kontak. 
Data tersebut akan dijaga kerahasiaannya hanya untuk kegiatan 
analisis dan konfirmasi terkait data lapangan yang didapatkan. Saat 
data akan dilaporkan dan dipublikasikan, seluruh data akan dituliskan 
secara anonim sehingga data partisipan tidak dapat diidentifikasi oleh 
orang lain selain peneliti. Pada saat proses penelitian telah selesai, 
seluruh data akan dimusnahkan baik yang berupa data wawancara 
tertulis maupun dalam bentuk file wawancara, video dan rekaman 
suara. 

 Data akan dijaga kerahasiaannya dengan baik yang berpedoman pada 
kode etik profesional serta tetap mempertimbangkan aspek hukum 
dalam menjaga kerahasiaan data yang didapatkan dari partisipan 
penelitian. 

17. Apa yang akan dilakukan pada data hasil penelitian?  

 Hasil penelitian ini nantinya akan dilaporkan dalam bentuk tugas 
akhir mahasiswa (tesis) dan akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah 
bereputasi. Adapun salinan laporan hasil penelitian nantinya akan 
dikirimkan kepada partisipan dalam bentuk e-mail dan dapat pula 
diunduh melalui google scholar peneliti dengan nama Andi Tenri 
Abeng.  

 Identitas partisipan tidak akan diketahui di dalam laporan hasil 
penelitian baik dalam bentuk tugas akhir (tesis) maupun dalam 
laporan yang akan dipublikasikan nantinya. Adapun data partisipan 
yang akan digunakan dalam sebuah penelitian lanjutan baik oleh 
peeliti ataupun peneliti lainnya, akan diinformasikan lebih lanjut 
kepada partisipan. 

  

Terima kasih karena telah membaca lembar penjelasan ini. 
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Lampiran 5: Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

Identitas Observasi 

a. Sekolah yang diamati  :  SMA Negeri 9 Bulukumba 

b. Waktu    :  September - November 

Aspek yang Diamati 

Pengembangan self control peserta didik melalui budaya religius dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 

9 Bulukumba. 

Pengembangan self control peserta didik. (format observasi diisi dengan 

memberi tanda ceklis (√) dan keterangan yang perlu). 

No Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. 

Penerapan budaya 
religius dalam 
pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti 

√   

a. Pelaksanaan kegiatan 
literasi Al-Qur'an 
sebelum 
pembelajaran. 

√   

b. Kebiasaan doa 
bersama sebelum 
dan sesudah 
pembelajaran. 

√   

c. Metode 
pembelajaran yang 
digunakan guru 
(ceramah, diskusi 
reflektif, simulasi, 
dll.). 

√   

 d. Integrasi nilai-nilai 
religius dalam materi 

√   
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pelajaran. 

e. Aktivitas keagamaan 
seperti shalat dhuha 
berjamaah dan 
program tahfidz. 

√   

f. Sikap dan perilaku 
peserta didik dalam 
merespons 
pembelajaran 
berbasis nilai 
religius. 

√   

g. Peran guru sebagai 
teladan dalam 
menunjukkan nilai-
nilai pengendalian 
diri. 

√   

2 Faktor yang 
Mempengaruhi 
Efektivitas Budaya 
Religius 

√   

h. Motivasi internal 
peserta didik selama 
pembelajaran. 

√   

i. Kesiapan mental 
peserta didik 
menghadapi 
tantangan belajar. 

√   

j. Dukungan 
lingkungan sekolah 
(kepala sekolah, 
guru BK, fasilitas 
keagamaan). 

√   

k. Pelaksanaan 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
keagamaan seperti 
Rohis dan kelas 
tahfidz. 

√   

 l. Hubungan guru-
peserta didik dalam 
membangun 

√   
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komunikasi dan 
bimbingan moral. 

m. Pengaruh kebijakan 
sekolah (pengaturan 
penggunaan HP, 
sistem poin 
pelanggaran, dll.). 

√   

n. Keterlibatan orang 
tua dalam 
mendukung nilai-
nilai religius di 
rumah. 

√   

3 Hambatan dalam 
Mengintegrasikan 
Budaya Religius 

√   

a. menyesuaikan 
metode pengajaran 
dengan kebutuhan 
siswa 

√   

b. Pengaruh budaya 
modern dan 
digitalisasi 

√   

c. Hambatan dalam 
konsistensi 
pelaksanaan kegiatan 
keagamaan di kelas. 

√   

d. Respon peserta didik 
terhadap kegiatan 
keagamaan yang 
dirancang guru. 

√   

e. Tantangan dalam 
kerja sama dengan 
orang tua terkait 
pendidikan religius 
peserta didik. 

√   

4 Implikasi penerapan 
budaya religius 
dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam dan Budi 
Pekerti terhadap 

√   
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pengembangan self-
control peserta didik 

 a. Perubahan perilaku 
peserta didik dalam 
pengendalian emosi, 
disiplin waktu, dan 
tanggung jawab. 

√   

b. Kepatuhan peserta 
didik terhadap nilai-
nilai religius di 
lingkungan sekolah. 

√   

c. Peningkatan 
kesadaran religius 
peserta didik 
(melalui ibadah, 
sikap, dan etika). 

√   

d. Dampak kegiatan 
pembelajaran 
terhadap interaksi 
sosial peserta didik 
(kerukunan, saling 
menghormati). 

√   

e. Efektivitas 
pembelajaran PAI 
dalam menciptakan 
peserta didik yang 
religius dan 
berkarakter 

√   

f. Penerapan budaya 
religius dalam 
membangun suasana 
sekolah yang 
kondusif. 

√   
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Lampiran 6: Pedoman Wawancara 

A. Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Bagaimana penerapan budaya religius dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 

Bulukumba ? 

a. Kegiatan Keagamaan  

Metode apa yang bpk/ibu gunakan untuk mengajarkan nilai-nilai 

religius yang mendukung pengembangan self-control pada peserta didik di 

SMA Negeri 9 Bulukumba? 

b. Penguatan Nilai Religius 

Bagaimana bpk/ibu mengintegrasikan budaya religius dalam 

pembelajaran sehari-hari untuk meningkatkan self-control peserta didik? 

c. Pembiasaan Nilai Religius 

Bagaimana bpk/ibu melakukan pembiasaan perilaku religius dalam 

pembelajaran PAI dalam meningkatkan self-control peserta didik? 

d. Evaluasi 

Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam 

memastikan pengintegrasian budaya religius memberikan dampak positif 

kepada peserta didik 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas budaya 

religius dalam mendukung pengembangan self control peserta 

didik di SMA Negeri 9 Bulukumba? 

a.  Faktor Internal 

1) Kesiapan Mental dan Motivasi 
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Sebagai guru PAI, Bagaiamana ibu/bapak melihat kesiapan mental dan 

motivasi peserta didik untuk mendukung pengembangan self control peserta 

didik di SMA Negeri 9 Bulukumba a 

2) Pemahaman Guru PAI 

Menurut bapak/ibu, seberapa pentingnya pengendalian diri bagi 

peserta didik ? 

b.  Faktor Eksternal 

1) Dukungan Lingkungan Sekolah 

Apakah ada dukungan dari lingkungan sekolah atau Stakeholder yang 

mendukung proses pengembangan self control melalui budaya religius dalam 

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba ? 

2) Kebijakan Sekolah 

Apakah ada kebijakan dari sekolah yang ikut andil dalam 

mengembangkan self control peserta didik pada pembelajaran PAI di SMA 

Negeri 9 Bulukumba ? 

3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengintegrasikan 

budaya religious dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti untuk mengembangkan self control peserta 

didik di SMA Negeri 9 Bulukumba ? 

a. Hambatan Internal 

1) Kompotensi Guru 

Seberapa berpengaruh kompotensi guru PAI dalam meningkatakn self 

control peserta didik di SMA Negeri 9 Bulukumba ? 
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2) Ketersediaan Sumber Daya 

Bagaimana ketersediaan sumber daya yang ada di SMA Negeri 9 

Bulukumba dalam meningkatkan Self Cotrol Peserta didik pada pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti? 

b. Hambatan Eksternal 

1) Latar Belakang Keluarga 

Guru PAI : Bagaimana cara Guru PAI dalam mengidentifikasi latar 

belakang keluarga dalam mengembangkan self control peserta didik pada 

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Bulukumba ?. 

Peserta didik: Apakah ada hambatan dalam mengikuti pembelajaran 

khususnya pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti melalui pembiasaan 

religius dikelas? 

2) Pengaruh Sosial 

Bagaimana metode atau cara guru PAI untuk mengendalikan Self 

Control peserta didik dari pengaruh negative lingkungan sosial ? 

3) Pengaruh Teknologi dan Media 

Bagaiman cara atau metode guru PAI untuk mengontrol peserta didik 

dari pengaruh negative Teknologi dan Media ? 

B. Kepala Sekolah 

Bagaimana kondisi lingkungan sekolah di SMA Negeri 9 Bulukumba ?  

dan bagaimana pengaruhnya terhadap self control peserta didik di SMA 

Negeri 9 Bulukumba ? 
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C. Guru Bimbingan Konseling 

1) Bagaimana peran Anda sebagai guru BK dalam membantu 

mengembangkan pengendalian diri peserta didik di sekolah 

ini?  

2) Bagaimana bentuk kerjasama antara Guru BK, Guru PAI dan 

Kepala sekolah dalam menangani peserta didik yang 

mengalami masalah pengendalian diri ? 

4. Bagaimanakah implikasi penerapan budaya religius dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

terhadap pengembangan self control peserta didik di SMA Negeri 

9 Bulukumba 

Adakah implikasi yang bapak/Ibu lihat dari penerapan budaya religius 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti 

terhadap pengembangan self control peserta didik di SMA Negeri 9 

Bulukumba ? 
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Lampiran 6: Transkip Wawncara 

 

TEMA PERTANYAAN RESPON NARASUMBER 

Penerapan Budaya 

Religius 
Bagaimana penerapan 
budaya religius dalam 
pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi 
Pekerti di SMA Negeri 9 
Bulukumba ? 

 

 Guru PAI 1 

 Pendekatan persuasif 

 digunakan untuk menangani 

siswa yang tidak disiplin, 

menekankan shalat tepat 

waktu, puasa, dan program 

tahfidz. Diskusi etika 

dikaitkan dengan situasi 

kehidupan siswa. 

 Guru PAI 2 

 Kurikulum Merdeka 

 diterapkan, dengan 

 menyesuaikan gaya belajar 

siswa (contoh: siswa boleh 

berjalan sambil menghafal). 

 Guru PAI 3 

Metode adaptif dan 

 integrasi nilai agama 

 berdasarkan karakter 

 siswa.  

 Guru PAI 4 

 Kombinasi ceramah 

dengan pendekatan kreatif, 

seperti mengaitkan 
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kompetensi kerja dengan 

nilai agama.  

 Guru PAI 5 

 Ceramah dan refleksi 

moral melalui kisah nabi, 

siswa diajak introspeksi 

tentang akhlaknya. 

Penguatan Nilai 

Religius 

Bagaimana bpk/ibu 
mengintegrasikan budaya 
religius dalam pembelajaran 
sehari-hari untuk 
meningkatkan self-control 
peserta didik? 
 

Semua guru sepakat 

pentingnya literasu Al-Qur’an 

sebelum pembelajaran. 

 Guru PAI 1 

Menekankan hafalan 

surah/hadis untuk 

membedakan perilaku baik 

atau buruk. 

 Guru PAI 2 

Korelasi ayat Al-Qur’an 

dengan kehidupan peserta 

didik (contoh: Qs. Al- 

Hujurat ayat 11 tentang 

larangan menghina). 

 Guru PAI 4 

Harapan agar peserta didik 

secara mandiri melakukan 

kegiatan literasi Al-Qur’an 

tanpa diingatkan. 

 Guru PAI 5 

Literasi Al-Qur’an dikaitkan 

dengan materi pelajaran 

untuk memotivasi peserta 
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didik meningkatkan 

perilaku baik. 

Pembiasaan Nilai 

Religius 

 

Bagaimana bpk/ibu 
melakukan pembiasaan 
perilaku religius dalam 
pembelajaran PAI dalam 
meningkatkan self-control 
peserta didik? 

 Guru PAI 1 

Pembiasaan do’a bersama, 

tadarus Al-Qur’an dan 

refleksi perilaku (siswa 

diminta untuk 

merenungkan emosi saat 

marah). 

 Guru PAI 2 

Refleksi diakhir pelajaran 

(analisis situasi sulit seperti 

kesabaran). 

 Guru PAI 3 

Simulasi situasi (menahan 

godaan untuk mencontek), 

pembiasaan kejujuran dan 

tanggung jawab) 

 Guru PAI 4 

Shalat duha berjamaah, 

tantangan melatih diri 

menghindari perilaku yang 

merugikan diri sendiri. 

 Guru PAI 5 

Muhasabah diri sebagai 

rutinitas dalam menilai 

perilaku. 

Evaluasi Bagaimana bentuk evaluasi 
yang dilakukan oleh guru 
dalam memastikan 
pengintegrasian budaya 

1. Guru PAI 1 

a) Ketepatan waktu dalam 
shalat berjamaah 

b) Penggunaan bahasa yang 
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religius memberikan dampak 
positif kepada peserta didik 

sopan 
c) Kepedulian terhadap 

teman sebaya   
d) Ketaatan terhadap 

aturan sekolah 
e) Partisipasi dalam 

tadarus Al-Qur’an 
2. Guru PAI 2 

Pemahaman peserta didik 
terhadap konsep keislaman 
melalui pertanyaan 
mendalam (contoh: hikmah 
shalat berjamaah, 
pentingnya kejujuran) 

3. Guru PAI 3 
a) Kesadaran melakukan 

ibadah tanpa diperintah 
b) Membantu teman tanpa 

diminta 
c) Mengingatkan teman 

untuk shalat  
d) Membawa Al-Qur’an 

tanpa instruksi 
4. Kemampuan peserta didik 

mencari solusi terhadap 
permasalahan dengan 
pendekatan Islam (contoh: 
menghadapi perbedaan 
pendapat dengan tetap 
menjunjung nilai Islam) 

5. Guru PAI 5 
a) Kemampuan peserta 

didik memahami dan 
mendiskusikan makna di 
balik praktik keagamaan 

b) Kesadaran akan dampak 
nilai-nilai agama dalam 
kehidupan sehari-hari 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Apa factor internal dan 

eksternal yang 

mempengaruhi efektivitas 

budaya religius dalam 

mengembangkan self control 

 Faktor Internal 

1. Motivasi peserta didik.  

Beberapa peserta didik 

memiliki motivasi yang 

kuat, sebagian besar masih 
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peserta didik ? 

 

bergantung pada 

guru/orang tua. 

2. Kesiapan mental. 

Sebagian besar peserta 

didik masih perlu 

bimbingan intensif 

menghadapi tekanan dan 

godaan. 

 Faktor Eksternal 

1. Lingkungan sekolah 

Dukungan kepala sekolah 

melalui program Rohis, 

kelas tahfidz dan literasi Al-

Qur’an. 

2. Dukungan orang tua 

Diperlukan komunikasi 

aktif antara guru PAI dan 

orang tua peserta 

didikuntuk memperkuat 

kebiasaan baik. 

3. Hambatan teknologi 

Peserta didik mudah 

teralihkan fokus karena 

penggunaan Hp/Media 

social tidak terkendali. 

Hambatan 

Implementasi 

Apa hambatan dalam 

mengintegrasikan budaya 

religius dalam pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti dalam 

mengembangkan self control 

 Hambatan internal 

peserta didik 

Rendahnya motivasi, 

pengaruh lingkungan 

keluarga yang kurang 
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peserta didik? mendukung. 

 Pengaruh teknologi  

Peserta didik sulit 

mengontrol penggunaan 

HP saat pembelajaran, 

meskipun Hp digunakan 

untuk pembelajaran. 

 Sikap peserta didik 

terhadap guru 

Banyak peserta didik 

memperlakuka guru seperti 

teman sebaya, kurang 

menghormati guru. 

 Keterbatasan kompotensi 

guru 

Guru merasa harus menjadi 

teladan dan menghadapi 

tantangan besar dalam 

membimbing peserta didik 

secara personal. 

Implikasi Budaya 

Religius 

Apa dampak penerapan 

budaya religius dalam 

pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti terhadap 

pengembangan self control 

peserta didik? 

 Dampak positif 

1. Peserta didik lebih disiplin 

dan bijaksana, terlihat 

pada perilaku sopan 

santun, kemampuan 

mengontrol emosi dan 

sikap saling menghargai. 

2. Kebiasaan baik 

berkembang, misalnya 

literasi Al-Qur’an shalat 
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dhuha dan intopeksi diri. 

3. Peningkatan prestasi 

akademik/non akademik, 

motivasi belajar peserta 

didik meningkat karena 

dapat mulai memahami 

pentingnya nilai moral dan 

disiplin. 

 Tantangan Lanjutan 

Beberapa peserta didik 

masih mudah terpengaruh 

oleh lingkungan luar yang 

negative, seperti pergaulan 

dan media social. 
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Lampiran 7: Surat Rekomendasi LP2M UIN Alauddin Makassar 

 

 



252 
 

Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 9: Surat Keterangan Penelitian 
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