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ABSTRAK 

Faizah, Aulia, 2024, Model Pendidikan Religiositas Dalam Pembentukan Komitemen 

Keberagamaan Siswa Muslim Di SMA Katolik Santo Paulus Jember, Tesis, Program Studi Magister 

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing (I) Drs. H. Basri, M.A., Ph.D, (II) Dr. Indah Aminatuz Zuhriyah, M.Pd. 

Kata Kunci : Model, Pendidikan Religiositas, dan Komitmen Keberagamaan. 

 Model pendidikan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan religiositas 
harus mumpuni pada saat proses KBM berlangsung. Hal ini, lebih di pentingkan berkehidupan yang 

toleransi menghargai antar umat beragama agar terciptanya pendidik yang religiositas dalam 

bernegara. Disini tidak hanya berperan satu guru saja akan tetapi semua guru termasuk orang tua 
wajib menjadi pelopor terdepan dalam penerapan pendidikan religiositas. Pendidikan relegiositas 

tersendiri tidak semua sekolah bisa menerapkannya, yang menjadi hal tersulit dalam penerapan ini 

adalah tidak sinkronnya kehidupan sekolah dengan kehidupan pada saat bersama keluarganya 
apalagi pada zaman milenial ini semua gampang terpengaruh oleh pergaulan sosial media. Dengan 

hal tersebut, maka akan terwujudnya visi-misi yang telah dibangun oleh sekolah menjadikan pribadi 

yang toleransi yang mana di negara Indonesia tidak hidup satu agama saja melainkan terdapat 

beberapa agama, budaya, ras/etnis, suku dan lainnya ysng tersimbol pada pancasilsa. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis model pendidikan religiositas dalam 
pembentukan komitmen keberagamaan siswa muslim di SMA Katolik Santo Paulus di Jember, (2) 

Menganalisis proses penerapan pendidikan religiositas dalam pembentukan keberagamaan siswa 

muslim di SMA Katolik Santo Paulus di Jember, (3) Menganalisis faktor pendukung dan faktor 
pengahambat pendidikan religiositas dalam pembentukan komitmen keberagamaan siswa muslim di 

SMA Katolik Santo Paulus di Jember.  

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitataif. Adapaun 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulaasi, yaitu;  observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  Data dianalisis dengan cara mereduksi data, memaparkan data dan menarik 
kesimpulan dalam pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, ketekunan 

pengamatan dan triangulasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Desain pendidikan religiositas ialah suatu 

bentuk pendidikan yang mana tanpa mengarah satu titik agama saja, akan tetapi merujuk pada 
pengarahan peribadatan seseorang yang diwajibkan oleh agamanya untuk dilakukannya dengan 

kehidupan yang berkarakter dan bertoleransi. (2) Proses penerapan pendidikan religiositas, yakni 

dengan pendekatan diri antara guru dan murid serta dorongan orang tua dalam menuju tercapainya 

cita-cita yang diharapkan dengan penyesuaian lingkungan kehidupan di sekolah dan dikehidupan 
keluarga. Hal ini sangat penting untuk proses penerapan pendidikan relegiositas, karena 

kehidupanlah yang sangat menentukan cikal bakal karakter siswa dalam bersosial. (3) Faktor 

pendukung dan faktor penghambat. (a) Faktor pendukung antara lain; guru yang berprofesional, 
fasilitas yang memadai, dorongan kerjasama orang tua. (b)Faktor penghambat antara lain; 

lingkungan yang tidak kondusif dan pengaruh media sosial.  

 

 



viii 
 

 
 

ABSTRACT 

Faizah, Aulia, 2024, Religious Education Model in Forming Religious Commitment of 
Muslim Students at SMA Katolik Santo Paulus Jember, Thesis, Master of Islamic Religious 

Education Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Supervisors (I) Drs. H. Basri, MA, Ph.D, (II) Dr. Indah Aminatuz Zuhriyah, M.Pd. 

Keywords : Model, Religious Education, and Religious Commitment. 

The education model carried out by teachers in implementing religious education must be 
qualified during the teaching and learning process. This is more important in living a tolerant life that 

respects other religious communities in order to create educators who are religious in the state. Here, 

not only one teacher plays a role, but all teachers including parents must be the leading pioneers in 

implementing religious education. Not all schools can implement religiosity education itself, the 
most difficult thing in implementing this is the lack of synchronization between school life and life 

when with family, especially in this millennial era, everyone is easily influenced by social media 

interactions. With this, the vision and mission that have been built by the school will be realized to 
create individuals who are tolerant, where in Indonesia there is not only one religion but there are 

several religions, cultures, races/ethnicities, tribes and others that are symbolized in Pancasila. 

The purpose of this study was to (1) Analyze the model of religiosity education in the 

formation of religious commitments of Muslim students at Saint Paul Catholic High School in 

Jember, (2) Analyze the process of implementing religiosity education in the formation of religious 
commitments of Muslim students at Saint Paul Catholic High School in Jember, (3) Analyze the 

supporting factors and inhibiting factors of religiosity education in the formation of religious 

commitments of Muslim students at Saint Paul Catholic High School in Jember. 

In this study, the researcher used a qualitative descriptive research method. The data 
collection technique used triangulation, namely; observation, interviews and documentation. Data 

were analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions in checking the validity of 

data using observation extension, observation persistence and triangulation. The results of this study 
indicate that, (1) The design of religious education is a form of education which does not lead to one 

point of religion alone, but refers to the direction of a person's worship which is required by his 

religion to be carried out with a life of character and tolerance. (2) The process of implementing 

religious education, namely with a self-approach between teachers and students and parental 
encouragement in achieving the expected ideals by adjusting the living environment at school and in 

family life. This is very important for the process of implementing religious education, because life 

is what determines the seeds of students' character in socializing. (3) Supporting factors and 
inhibiting factors. (a) Supporting factors include; professional teachers, adequate facilities, 

encouragement of parental cooperation. (b) Inhibiting factors include; an unconducive environment 

and the influence of social media. 
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 مستخلص البحث
زة، اي يا، ف وذج ،2024 أول يم نم ل ع ت ني ال دي في ال يل  شك زامات ت ت وع ال ن ت طلاب ال ل ين ل لم س في الد سة  ت مدر سان  

ول ية ب يك ول كاث ة، ال وي ثان بر، ال يم ة، ج روح امج أط رن سة ب ير درا ت س اج في الد ية  ترب ية ال ن دي ية ال سلام سات الإ لدرا  ل
يا، ل ع عة ال ا جام ولان يم مالك م راى ية إب سلام ية، الإ كوم ج، الح شرف مالان رة (1) م دكات سن . ال صري ح ب  ال

نموذج،  ية ال ترب ية، ال ن دي زام ال ت وع الال ن ت ال :الرئيسيةالكلمات  .ب  
 

ب كون أن يج نموذج ي يمي ال ل ع ت ذي ال و ال تخدم س لمون ي ع في الد يذ  ف ن يم ت ل ع ت ني ال دي ناء كافياً ال يةعم أث  ل
يم ل ع ت لم ال ع ت في .وال ه و ة، ىذ ال م من الح يش أن الأى ع ياة ن سامح ح ت ترام ال ين والاح ف ب طوائ ية ال ن دي لق أجل من ال  خ
ين وي رب ين ت ن تدي في م ة  دول نا، .ال لا وى عب  ل لم دور ي ع قط، واحد م ل ف ب ب لى يج ع ع ي ين، جم لم ع ا الد في بم  ذلك 
ياء ور، أول وا أن الأم كون في ي عة  ي ل ط في ال يذ  ف ن لي ت ع ت ني مال دي يم .ال ل ع ت ني ال دي د ال و، بح لا ذات ع  ي ط ت س  ت
ع ي دارس جم ، الد يذه ف ن عب ت ص في والأ يذ  ف ن و ذلك ت ياة أن ى ية الح س در لا الد زامن  ت ع ت ياة م ندما الح ون ع كون ع ي  م

رىم، س صة أ في خا صر  ية ع ف يث ىذا، الأل ر ح تأث ع ي ي م ة الج هول س لات ب فاع ت ل ب سائ صل و وا ت ي ال تماع  .الاج
ذا، تم وبه ي س يق  ق ر تح ةال ة ؤي رسال تي وال ها ال ت ن سة ب در لق الد شخص لخ سامح  ت يث م لا ح وجد  في ي يا  س ي دون  إن

ن قط واحد دي كن ف ناك ول د ى عدي ان من ال ات الأدي قاف ث راق وال راق/والأع ل الأع بائ ق يرىا وال تي وغ رمز ال ها ي ي  إل
سا ل ي س كا ان  .ب

بحث ىذا أىداف ي ال يل (1) ى ل وذج تح يم نم ل ع ت ني ال دي في ال يل  شك زام ت ت ال الال وعب ن ين ت طلاب ب ين ال لم س  الد
في سة  ت مدر سان ول  ية ب يك ول كاث ة ال وي ثان في ال بر،  يم يل (2) ج ل ية تح ل يذ عم ف ن يم ت ل ع ت ني ال دي في ال  

يل شك وع ت ن ين ت لم س لاب .الد سة ط ت مدر سان ول  ية ب يك ول كاث ة ال وي ثان في ال بر،  يم يل (3) ج ل وامل تح ع داعمة ال  ال
طة ب ث يم والد ل ع ت ل ني ل دي في ال يل  شك زام ت ت ا الال وعب ن ت ين ل طلاب ب ين ال لم س في الد سة  ت مدر سان ول   ب

ية يك ول كاث ة ال وي ثان في ال بر  يم  .ج
تخدم س ثون ا باح في ال بحث ىذا  يب ال سال بحث أ في ال ص و ي ال نوع تخدم .ال س ية ت ن ق ع ت ات جم يان ب  ال

يث، ل ث ت ي؛ ال ظة وى لاح لات الد قاب يق والد توث تم .وال يل و ل ات تح يان ب ن ال ق ع ري يل ط ل ق ات ت يان ب رح ال ش  و
ات يان ب تخلاص ال س ج وا تائ ن قق خلال من ال تح صحة من ال ات  يان ب تخدام ال س ا لاحظات ب عة الد وس ظات الد لاح  والد

رة تم س يث الد ل ث ت  .وال
هر ظ ج ت تائ بحث ىذا ن يم (1) أن ال صم يم ت ل ع ت ني ال دي و ال شكل ى شكال من  يم أ ل ع ت ذي ال لا ال ركز  لى ي طة ع ق  ن

ية ن قط، واحدة دي و ف ن ك ير ول ش لى ي و إ ي وج بادة ت ش ع تي خصال ها ال ي ض ت ق و ي ن يام دي ق ل ياة ل الح  من .ب
ية ص شخ سامح ال ت ية (2) .وال ل يذ عم ف ن ية ت ترب ية، ال ن دي ي ال هج وى ن تي ال ذا ين ال ين ب لم ع طلاب الد ذلك وال  وك

ع ي شج ت ياء من ال ور أول و الأم يق نح ق داف تح وة الأى رج بط خلال من الد ض ئة  ي ب ية ال ش ي ع في الد سة  در في الد ياة و  الح
ة ري س ذا .الأ هم وى ية اجدً م ل عم يق ل ب ط ية ت ترب ية، ال ن دي ن ال ياة لأ ي الح تي ى دد ال في تح ع  واق صول ال ية أ ص شخ  ال

ية تماع طلاب الاج ل وامل (3) .ل ع داعمة ال وامل ال ع طة وال ب ث شمل (أ) .الد وامل ت ع داعمة ال لي ما ال لمون :ي ع ون، م ترف  مح
ق راف ية، م ع كاف ي شج عاون ت ن ت دي وال شمل (ب) .ال وامل ت ع طة ال ب ث لي ما الد ئةال :ي ي ير ب ية غ وات ير الد أث  وت

ل سائ صل و وا ت ي ال تماع  .الاج
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

  

A. Ketentuan Umum  

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian tesis ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 

b/U/1987. 

B. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda 

sekaligus. 

 ا
= - 

 د
= D 

 ض
= ḍ 

 ك
= K 

 ب
= B 

 ذ
= Ż 

 ط
= ṭ 

 ل
= L 

 ت
= T 

 ر
= R 

 ظ
= ẓ 

 م
= M 

 ث
= ṡ 

 ز
= Z 

 ع
= „ 

 ن
= N 

 ج
= J 

 س
= S 

 غ
= G 

 و
= W 

 ح
= ḥ 

 ش
= Sy 

 ف
= F ھ = H 

 خ
= Kh 

 ص
= ṣ 

 ق
= Q 

 ي
= Y 

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir maka ditulis dengan tanda („). Tā’ al-

Marbūtah (ة) di transliterasi dengan “t”, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka 

ia ditransliterasi dengan “h”, misalnya; al-risālat al-mudarrisah; al-marhalat al-

akhīrah. 
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C. Vokal, Panjang dan Diftong 

Penulisan vokal, panjang dan diftong adalah sebagai berikut: 

1. Vokal (a, i, u) dan Panjang 

Bunyi Pendek Contoh Panjang Contoh 

Fathah A Kataba A Qala 

Kasrah I Su‟ila I Qila 

Dammah U Yazhabu U Yaqulu 

2. Diftong (au, ai) 

Bunyi Tulis Contoh 

 Au Haula او

 Ai Kaifa اي

D. Tāmarbūtah 

Tā’ marbūtah (ة) ditransliterasi dengan t, tetapi jika ia terletak di akhir 

kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h, misalnya al-Risālat al- Mudarrisah 

ذسعخ)  ٍ  .(اشٌعبخٌ اِ

E. Kata Sandang dan Lafazal-Jalālah 

Kata sandang al- (alif lāmma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, al- Jalālah 

kecuali jika terletak di awal kalimat, misalnya al-Bukhāiry berpendapat dan 

menurutal- Bukhāiry. Lafazal-Jalālah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan 

huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilayh (frasa nomina), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah, misalnya dīnullah, billāh, Rasūlullah, Abdullah dan lain- lain. 

Adapun tāmarbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz, ditransliterasi 

dengan huruf t, misalnya hum fiyrahmatillah. 

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan 

menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang 

Indonesia dan Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan 

menggunakan sistem transliterasi. Contoh: Abdurrahman Wahid.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Masyarakat Indonesia yang majemuk memang memiliki potensi untuk 

munculnya konflik horizontal misalnya antar suku atau agama. Akan tetapi 

tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup 

sendiri, ia pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, interaksi antar 

individu, terlebih hubungan antar lapisan masyarakat yang saling bertoleransi 

sangat dibutuhkan untuk menciptakan Indonesia yang damai dan jauh dari 

konflik yang bisa membuat Indonesia terpecah belah. 

Menurut Martinus Handokomantan Rektor Unika Soegijapranata, 

“Perbedaan yang melekat pada setiap individu tidak bisa dihilangkan dan 

dihindari. Jika bangsa ini menginginkan tumbuhnya masyarakat yang 

demokratis satu- satunya caranya adalah pengembangan pendidikan yang 

majemuk di sekolah.”
1
 Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa. Melalui 

pendidikan bangsa akan tegak dan mampu menjaga martabat bangsa. Dalam 

UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pasal 3, disebutkan “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

                                                             
1 Suara Merdeka edisi minggu;,Mendesak, Kurikulum Kemajemukan (Semarang; minggu 12 Juni 

2005) melalui : http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/12/kot10.htm diunggah pada tanggal 12 

November 2023 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/12/kot10.htm


2 
 

 
 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.”
2
 

Pendidikan adalah salah satu sarana dimana kita diajarkan untuk saling 

menghormati antar pemeluk agama karena masyarakat kita yang bersifat 

multikultural bahkan plural. Peran pendidikan sangat penting bagi 

pertumbuhan pola pikir seorang anak dan perkembangan sikap. Sudah 

sepantasnya orang tua mengarahkan anaknya untuk memperoleh pendidikan 

yang layak dan baik. Untuk itu, orang tua seharusnya mampu memberikan 

arahan dan motivasi untuk anaknya agar masuk di sekolah sesuai dengan 

agama yang dianut oleh anaknya agar tidak terjadi gunjangan dalam jiwa anak 

akibat perbedaan penanaman nilai agama di lembaga pendidikan dan di 

lingkungan keluarga. Hal ini tentu dapat berpengaruh negatif pada tingkat 

religiusitas anak.
3
 

Implementasi pendidikan agama di Indonesia diatur dalam Undang- 

Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan secara khusus 

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 dan Peraturan 

Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 bahwa setiap peserta didik pada setiap 

satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
4
 Maka berdasarkan 

hukum tersebut, pendidikan agama yang dikenal selama ini adalah pendidikan 

agama-agama yang diakui di Indonesia dan diberikan kepada siswa sesuai 

agamanya dengan pengajar yang seagama dengan siswa. Namun fakta di 

lapangan sering kali tidak sesuai dengan peraturan tersebut, seperti di 

sejumlah sekolah Kristen, dan Katolik yang tidak memberikan pelajaran 

pendidikan agama melainkan Pendidikan Religiositas, yang mana hal tersebut 

                                                             
2 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 107 
3 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hal.  56. 
4 Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaaan 

Pendidikan Agama pada Sekolah., www.kpu.go.id/dmdocuments/PP_16_2010.pdf, diakses pada 

tanggal 20 Agustus 2023 pukul 09.48 WIB 

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/PP_16_2010.pdf
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terjadi karena di sejumlah sekolah Kristen, dan Katolik tidak hanya menerima 

siswa yang notabennya beragama Kristen atau Katolik, melainkan juga 

menerima siswa yang beragama lain, seperti siswa yang beragama Islam. 

Fakta tersebut pulalah yang terjadi di SMA Katolik Santo Paulus 

Kabupaten Jember, yang mana di SMA Katolik Santo Paulus tersebut tidak 

hanya menerima siswa yang beragama Kristen atau Katolik untuk sekolah di 

lembaga tersebut, melainkan juga siswa yang beragama Budha, Konghucu dan 

Islam. Hal tersebut peneliti dapati dari keterangan Romo Atanius Mariyanto 

Eka, S. Fil., M.Th. selaku kepala sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember. 

Dari latar belakang agama siswa yang beragam itulah yang menjadi dasar dan 

sebab SMA Katolik Santo Paulus tidak memberikan pendidikan agama bagi 

setiap siswa sesuai dengan agamanya masing-masing. Meskipun nama mata 

pelajaran yang tertera pada kurikulum adalah Pendidikan Agama, namun 

materi yang diajarkan adalah Pendidikan Religiositas secara umum yang dapat 

mencakup semua siswa.
5
 

Menurut Abdullah Fuadi, Pendidikan Religiositas merupakan salah 

satu bentuk komunikasi iman. Komunikasi iman yang dimaksud adalah 

komunikasi antarpeserta didik yang seagama maupun peserta didik yang 

berbeda agama dan kepercayaan. Pendidikan religiositas ini dimaksudkan 

agar membantu peserta didik menjadi manusia yang religious, bermoral, dan 

terbuka. Selain itu, agar peserta didik mampu menjadi pelaku perubahan sosial 

demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, berdasarkan 

nilai-nilai universal, misalnya kasih sayang, kerukunan, kedamaian, keadilan, 

kejujuran, pengorbanan, kepedulian, dan persaudaraan.
6
 

                                                             
5 Wawancara dengan Romo Atan, S.Pd. selaku kepala sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember 

pada hari Selasa 8 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB. 
6 Abdullah Fuadi, “Pendidikan Religiositas: Upaya Alternatif Pendidikan Kegamaan”, El-Hikmah, 1 

(Juni, 2015), hal. 75. 
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 Pendidikan Religiositas adalah pendidikan yang didasarkan pada 

Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR). Paradigma Pedagogi Reflektif ini, 

mengajak para siswa mengolah pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada 

pada dirinya untuk kemudian diolah dalam kerangka pendidikan agama. Siswa 

diharapkan tidak lagi menjadi obyek dalam kelas namun juga menjadi subyek 

pembelajar yang mandiri.
7
  

 Pelaksanaan Pendidikan Religiositas di SMA Katolik Santo Paulus 

Kabupaten Jember ini, menunjukkan adanya suatu pembaruan dalam 

pengajaran pelajaran agama yang tadinya guru menjadi sentral kelas menjadi 

lebih terbuka dan mengajak siswa ikut serta secara aktif. Siswa diajak untuk 

mendalami ajaran agama melalui refleksi dan pengolahan mandiri sehingga 

mampu untuk meresapi ajaran agama secara mendalam dan mampu 

merefleksikan pengalaman-pengalaman hidupnya dengan ajaran agama yang 

dianut. Siswa yang non-kristiani juga tidak merasa dipinggirkan karena materi 

pendidikan agama menuntun siswa untuk secara mandiri melakukan 

pengolahan dengan bantuan guru sebagai fasilitator di kelas.
8
 

 Dari pemaparan sebagaimana diatas, peneliti tertarik sekali untuk 

mengetahui bagaimana religiositas siswa yang beragama Islam di sekolah non 

Islam SMA Katolik Santo Paulus Kabupaten Jember, yang dikaitkan dengan 

lingkungan dan pendidikan keagamaan yang bersifat plural. Oleh karena itu 

peneliti ingin melakukan suatu penelitian yang berjudul "Model Pendidikan 

Religiositas dalam Pembentukan Komitmen Keberagamaan Siswa 

Muslim Di SMA Katolik Santo Paulus Kabupaten Jember". 

 

 

 

 

                                                             
7 H.J Suhardiyanto, op.cit., hal.  4. 
8 Observasi, SMA Katolik Santo Paulus, Jember, 8 Agustus 2023. 
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B. Fokus Penelitian 

Untuk menjaga agar penelitian ini tidak melebar maka fokus penelitian 

perlu dikemukakan untuk memberi arah yang dilakukan penelitian, sehingga 

perlu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana model pendidikan religiositas dalam membentuk komitmen 

keberagamaan siswa muslim di SMA katolik Santo Paulus di Kabupaten 

Jember ? 

2. Bagaimana proses penerapan pendidikan religiositas dalam membentuk 

komitmen keberagamaan siswa muslim di SMA katolik Santo Paulus 

Kabupaten di Jember ? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat pada pendidikan religiositas dalam 

komitmen keberagamaan bagi siswa muslim di SMA katolik Santo Paulus 

di Kabupaten Jember ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan yang ingin 

diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui model pendidikan religiositas dalam membentuk 

komitmen keberagamaan siswa muslim di SMA katolik Santo Paulus di 

Kabupaten Jember. 

2. Untuk mengetahui proses penerapan pendidikan religiositas dalam 

membentuk komitmen keberagamaan siswa muslim di SMA katolik Santo 

Paulus Kabupaten di Jember. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pendidikan 

religiositas dalam komitmen keberagamaan bagi siswa muslim di SMA 

katolik Santo Paulus di Kabupaten Jember. 
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D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dapat bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan 

bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan 

penelitian harus realistis. Adapun masing-masing manfaat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mempelajari pentingnya 

moderasi yang diharapkan mampu menambah wawasan dan kazanah 

keilmuan pendidikan agama Islam secara komprehensif serta khususnya 

bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat 

serta dapat menambah wawasan keilmuan, seperti jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Bimbingan Konseling dalam Islam, dan Psikologi. 

2. Secara Praktis  

a. Pendidikan Satuan SMA 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk 

pengembangan aktivitas pendidikan dan keagamaan yang baik, 

mampu mengembangkan hubungan antar agama yang harmonis serta 

mampu mengakomodir semua perbedaan yang ada di sekolah tersebut. 

b. Bagi Guru Pendidikan Religiositas atau yang serumpun 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu 

pengetahuan dalam mengembangkan wawasan bagi seorang pendidik 

mengenai lingkungan yang multikultural atau bahkan pluralis, dan 

dampaknya terhadap religiositas seseorang, hususnya bagi guru atau 

pendidikan yang mengajar mata pelajaran pendidikan religiositas. 

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman 

untuk menggunakan model pembelajaran pendidikan keberagaman 

relegiositas yang dapat mengembangkan kecerdasan majemuk peserta 
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didik serta menjadikan kegiatan belajar adalah aktivitas yang 

menyenangkan dan mudah untuk dilakukan bagi pendidik maupun 

peserta didik. 

d. Bagi Peneliti dan Referensi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

guna memperbaharui dalam model pembelajaran pendidikan 

keberagaman relegiositas yang ada pada lembaga agar berorientasi 

pada pembelajaran yang mampu mengembangkan setiap potensi 

peserta didik serta mampu menjadikan informasi dan referensi yang 

tepat dalam mempelajari dari pendidikan keberagaman religiositas dan 

dapat memberikan inovasi dan kontribusi bagi masyarakat dengan 

menjaga tali persaudaraan kerukunan natar umat beragama yang 

mampu menciptakan bangsa yang harmonis. 

E. Orisinilitas Penelitian 

Penelitian relevan ini dimaksudkan sebagai kajian awal dalam proses 

pembahasan proposal tesis ini, dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian 

yang akan dilaksanakan ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa 

penelitian yang ada hubungan dan telah dilakukan oleh peneliti lain guna 

tidak ada pengulangan dalam konteks penelitian yang sama dan menunjukkan 

originalitas penelitian ini, serta menunjukkan arah dari penelitian ini nantinya.  

Untuk menghindari persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu, 

maka perlu adanya mengkaji penelitian terdahulu yang dipaparkan pada tabel 

berikut : 

Gambar Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

No. Identitas Penelitian Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian  

1. Andreas Yoga 

Parama, 2020. 

“Pendidikan 

Persamaan 

penelitian yang 

yang dilakukan 

objek 

penelitiannya 

berfokus pada 

Dalam 

kaitan ini 

proses 
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Religiositas Sebagai 

Sarana Pembentukan 

Habitus 

Keberagamaan Siswa 

Di SMA Santa Maria 

Surabaya”, (Tesis: 

Universitas Airlangga 

Surabaya) 

dengan 

penelitian 

sebelumnya, 

yakni sama 

meneliti tentang 

Pendidikan 

Religiositas 

Sebagai Sarana 

Pembentukan 

Keberagamaan 

Siswa 

siswa yang 

beragama non 

muslim 

pendidikan 

religiositas 

diimplement

asikan 

kepada siswa 

yang 

notabennya 

beragama 

non muslim, 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

ialah 

bertujuan 

untuk 

menggali 

lebih dalam 

terkait 

implementas

i pendidikan 

religiositas 

dapat 

membentuk 

komitmen 

keberagamaa

n siswa 

muslim 

2.  Abubakar Ali, 2019. 

“Pengaruh 

Keberagamaan Siswa 

Berasrama Terhadap 

Persamaan 

penelitian yang 

yang dilakukan 

dengan 

Sedangkan 

perbedaannya 

adalah objek 

penelitiannya 

Pada 

penelitian ini 

hanya 

sampai pada 
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Prestasi Belajar Pada 

MAN Binamu 

Jeneponto” (Tesis: 

Universitas Islam 

Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar) 

penelitian 

sebelumnya, 

yakni sama 

meneliti tentang 

keberagamaan 

siswa 

berfokus pada 

pengujian teori 

tentang ada atau 

tidaknya 

pengaruh 

keberagamaan 

siswa berasrama 

terhadap prestasi 

belajar 

ada atau 

tidaknya 

pengaruh 

keberagamaa

n siswa 

berasrama 

terhadap 

prestasi 

belajar, 

sedangkan 

pada 

penelitian ini 

ialah 

bertujuan 

untuk 

menggali 

lebih dalam 

terkait 

implementas

i pendidikan 

religiositas 

dapat 

membentuk 

komitmen 

keberagamaa

n siswa 

muslim 

3. Muhammad Ainul 

Yaqin (2018), Strategi 

pembentukan sikap 
moderat dalam 

pendidikan religiositas 

santri (Studi di Ponpes 

Karya ilmiah 

ini memiliki 

persamaan 

yaitu, sama-

sama 

mengusung 

Karya Ilmiah ini 

memiliki 

perbedaan pada 

di redaksi 

religiositas pada 

penanaman 

Tidak ada 

kesamaan 

dalam segi 

penelitian 

yang dicari  
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Ngalah Purwosari 
Pasuruan) 

tema 

religiositas 
 

nilai-nilai 

moderasi 

beragama dalam 

pendidikan 

reliogisitas 
 

4. Abd. Rauf 

Muhammad Amin 

2021 (UIN 

Makassar), Moderat 

in religiositas Islam, 

its Prnciple and Issue 

in Islamic Law 

tradition.  
 

Persamaan 

yaitu, sama-

sama 

mengusung 

tema 

religiositas 

 

Karya Ilmiah ini 

memiliki 

perbedaan pada 

letak redaksi 

yang mana 

dalam artikel ini 

pembahasannya 

prinsip bagi 

religiositas 

Islam  

 

Tidak ada 

kesamaan 

dalam segi 

penelitian 

yang dicari  

 

 

F. Definisi Istilah 

 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dalam 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan secara operasional sebagai berikut : 

1. Pendidikan Religiositas  

Pendidikan Religiositas merupakan salah satu bentuk komunikasi 

iman, baik antar peserta didik yang seagama dan kepercayaan maupun 

siswa yang berbeda agama dan kepercayaan agar membantu peserta didik 

menjadi manusia yang religius, bermoral, terbuka, dan mampu menjadi 

pelaku perubahan social demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir 

dari batin, berdasarkan nilai-nilai universal dengan menerapkan lima 

pendekatan, yang antara lain; pendekatan intelegensi, apresiasi, ekspresi, 

imaginasi, dan partisipatif. 

2. Komitmen Keberagaman  

Komitmen keberagamaan adalah suatu hal yang dapat membulatkan 

hati dan mengokohkan keyakinan seseorang terhadap agama yang telah 

dianutnya dan bertanggungjawab terhadap pilihannya tersebut, yang mana 

komitmen keberagamaan tersebut mencakup atas Lingkup komitmen 



11 
 

 
 

bergama yang akan ditelusuri mengacu pada aspek-aspek yang terkandung 

dalam tiga konsep dasar ajaran Islam, yaitu : 

a. Iman atau aqidah, sebagai dasar dari segala doktrin yang 

berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan (Dimensi belief). 

Dalam hal ini, kesediaan untuk memahami dan menghayati 

pentingnya berpegang teguh dan mengakui kebenaran doktrin 

yang tercermin dari kesediaan dan kemampuan pribadi untuk 

mengaplikasikan doktrin atau ajaran tentang Tuhan, Malaikat, 

Kitab, Rasul, Hari akhir dan Ketentuan baik dan buruk dalam 

kehidupan. 

b. Islam atau syari‟at, sebagai dasar dari segala ajaran yang 

berhubungan dengan kewajiban ritual yang harus dijalankan oleh 

setiap pemeluk agama Islam (Dimensi praktik). Dalam hal ini, 

kesedian individu untuk memahami dan mengetahui serta 

merasakan urgensi dari mematuhi dan mentaati praktek- praktek 

Syahadat, Shalat, Zakat, Shaum dan Haji serta pemaknaan, dan 

perasaan ketika melakukan ke lima praktek keagamaan dan 

setelah melakukan ke lima praktek keagamaan tersebut, juga 

ketika melakukan praktek keagamaan yang ditentukan kelompok 

keagamaan dimana ia terlibat melakukan komunikasi. 

c. Ihsan atau akhlaq, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan 

sifat dan perilaku yang mencerminkan dari seorang yang 

memiliki iman dan melakukan kewajiban ritual (Dimensi efek). 

Dalam hal ini, kesediaan individu untuk menunjukkan sikap dan 

perilaku yang zhuhud, wara, qona'ah, muru'ah, shabir, shaleh 

dan shadiq. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menghasilkan 

pembahasan yang tertata serta adanya ketertiban antara satu bahasan dengan 
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bahasan berikutnya, penulis membuat sistematika penulis penelitian sebagai 

berikut : 

 BAB I  : PENDAHULUAN  

 Bab ini merupakan bahasan awal dalam proposal tesis, yakni 

berupa konteks penelitian sebagai landasan berfikir yang 

mendorong penulis untuk menguraikan problematika dan 

alasan-alasan diambilnya judul penelitian ini. Berikut terdapat 

konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

 Bab ini merupakan pembahasan mengenai kajian teoritik, 

kajian penelitian terdahulu dan karangka berfikir. Kajian 

teoritik berisi konsep-konsep dan teori mengenai variabel 

yang dikaji, dalam penelitian ini pembahasan yang dikaji 

mengenai Model Pendidikan Religiositas dalam Pembentukan 

Komitmen Keberagaman Siswa Muslim di SMA Katolik 

Santo Paulus Jember   

BAB III  : METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian, jenis pendekatan dan analisis data. Jenis penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan 

model penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif 

yakni dengan penelitian lapangan secara pengamatan suatu 

fenomena. 

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN DATA 

 Bab ini menjelaskan mengenai paparan data penjabaran profil 

sekolah, sejarah, visi-misi dan tujuan sekolah didirikannya. 

Temuan data dalam penelitian ini menjabarkan terkait temuan 
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peneliti disekolah yang mencakup model pendidikan 

religiositas, proses internalisasi dan faktor pendukung-

penghambat pendidikan religiositas. 

BAB V  : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan proses inti dalam penelitian tesis.  

Menganalisis hasil penelitian disekolah dengan memadukan 

antara jenis penelitian (observasi, wawancara, dan 

dokumentasi). 

 BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan akhir dari pembahasan yang telah disajikan  

dalam bentuk data dilapangan dalam bentuk data di bab 

sebelumnya. Penutup ini membeberkan beberapa point seperti 

kesimpulan dan saran dari penulis.     
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pendidikan Religiositas  

1. Pengertian Pendidikan Religiositas  

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah 

”usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara  aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa,  dan Negara”.
9
 

Jadi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan 

untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sebagai upaya 

untuk mendewasakan seseorang dan dalam rangka meningkatkan potensi 

yang ada pada diri individu sebagai bekal hidup dengan masyarakat. 

Sedangkan kata religi (latin) atau relegere berarti mengumpulkan atau 

membaca.  

Sedangkan kata religiositas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti pengabdian terhadap agama; kesalehan.
10

 Maksudnya religiositas 

merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia dalam berbakti 

terhadap agama dengan bentuk ketaatan dalam menunaikan ajaran agama. 

Religiositas (kata sifat: religius) tidak identik dengan agama. Meskipun 

mestinya orang yang beragama itu adalah orang yang religius juga. Selain 

itu pada sikappersonal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain karena 

                                                             
9 Depdiknas, UU Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003), (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), hal.  3. 
10 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal.  944. 
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menapaskan intimitas jiwa, cita rasa yang mencakup totalitas (termasuk 

rasio dan rasa manusiawinya) ke dalam diri pribadi manusia.
11

 

QS. Al-Baqarah (2) : 143 

 

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat 

Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas 

(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 

(perbuatan) kamu.” QS. Al Baqarah (2) : 143. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa 

pendidikan religiositas merupakan suatu bentuk usaha dalam 

mengantarkan peserta didik untuk sampai kepada sikapbatin yang 

mendalam kepada Tuhannya dengan menaati dan menunaikan ajaran 

agama yang dianutnya. Pendidikan Religiositas juga mengajak peserta 

didik sampai pada kedalaman rasa kepada Allah melalui semangat berbagi 

pengalaman hidup berdasarkan kemajemukan tradisi agama dan 

kepercayaaan peserta didik. 

2. Landasan Pemikiran Pendidikan Religiositas  

Ide munculnya pendidikan religiositas lahir dari sebuahkebijakan 

Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang. Kebijakan ini berdasarkan 

situasi masyarakat Indonesia yang sedang terpuruk karena berbagai krisis 

disegala bidang kehidupan, termasuk konflik yang dilakukan oleh orang 

beragama dan mengatasnamakan agama. Gereja Katolik Keuskupan 

Agung Semarang berupaya untuk membangun persaudaraan dengan 

banyak pihak, baik sebagai komunitas kristiani maupun komunitas 

manusiawi, dan mengembangkan kerja sama dengan mereka sebagaimana 

telah dirumuskan dalam Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang. Mgr. 

                                                             
11 Muhaimin, dkk, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam       di 

Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 288. 
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Ignatius Suharyo dalam sidang pleno MPK KAS 14 Mei 1999 yang 

dikutip oleh Heribertus Joko Warwanto, menyatakan bahwa karya 

pendidikan dipandang sebagai mediasi untuk ikut serta dalam perubahan 

sosial berdasarkan iman yang lebih baik. Karya pendidikan ini diharapkan 

dapat terwujud melalui sebuah pembelajaran Pendidikan Religiositas di 

sekolah-sekolah Katolik. Dengan demikian, perlu dan pentingnya 

pendidikan religiositas didasarkan beberapa alasan- alasan. Pertama, 

Pendidikan Religiositas dapat menjadi mediasi perubahan sosial, yaitu 

mampu memperjuangkan dan mewujudkan nilai- nilai universal diantara 

peserta didik tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Kedua, 

pendidikan religiositas mendorong kreativitas guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran.
12

 

Menurut Abdullah Fuadi, latar belakang diadakannya Pendidikan 

Religiositas adalah sebagai berikut :
13

 

a. Pendidikan agama yang bertujuan luhur ternyata dalam kenyataan 

tidak menghasilkan seperti yang dicita-citakan, bahkan 

menghasilkan orang yang cenderung berpandangan sempit dan 

meremehkan orang lain yang tidak seagama/sealiran. Begitu juga 

kaum beragama dalam kehidupan sehari-harinya belum diwarnai  

oleh ajaran agama yang diperolehnya, karena hanya berhenti pada 

pengetahuan/wacana. 

b. Pendidikan agama haruslah menjadi medan dialog partisipatif antar 

lintas agama. Kemajemukan subjek didik, menghantar untuk 

merefleksikan betapa pendidikan agama yang doktriner tidaklah 

menjawab keprihatinan dan fakta sosial, akan lebih baik bagi 

subjek didik mendapat pendidikan kerohanian yang bermanfaat 

                                                             
12 Warwanto, Pendidikan Religiositas…, hal.  26-28. 
13 Fuadi, Pendidikan Religiositas, Jurnal, hal.  75. 
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bagi hidup bersama mereka daripada mendapat pengetahuan 

agama doktriner satu pihak yang kiranya kurang relevan dengan 

agama mereka masing-masing. 

3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Religiositas  

Pendidikan religiositas pada dasarnya sama dengan pendidikan agama 

pada umumnya, yang membedakan hanya terletak pada prinsip dalam 

pendidikan itu. Pendidikan agamahanya berkutat pada dogma dan nilai-

nilai kebenaran agama itu sendiri. Sedangkan pendidikan religiositas bicara 

lebih luas, ingin merangkum kesamaan nilai-nilai universal setiap agama 

dengan prinsip “cintailah Tuhanmu sesuai agamamu”.  

Adapun fungsi Pendidikan Religiositas di sekolah adalah sebagai 

berikut : 

Pertama, mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan 

mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa yang disemangati oleh 

persaudaraan sejati; kedua, mendukung agama-agama dalam mengemban 

tugas untuk menyampaikan firman Tuhan dan mewujudkan dalam hidup 

bernegara dan bermasyarakat; ketiga, mendukung keluarga-kelurga 

dalam mengembangkan sikap religiositas peserta didik yang sudah mereka 

miliki dari keluarga masing-masing, agar semakin menjadi manusia yang 

religius, bermoral dan terbuka; keempat, mendukung peserta didik dalam 

membangun komunitas manusiawi yang dinamis melalui kegiatan 

komunikasi pengalaman iman. 

Sedangkan tujuan dari Pendidikan Religiositas adalah sebagai berikut: 

pertama, menumbuhkembangkan sikap batin peserta didik agar mampu 

melihat kebaikan Tuhan dalam diri sendiri, sesama, dan lingkungan 

hidupnya sehingga memiliki kepedulian dalam hidup bermasyarakat; 

kedua, membantu peserta didik menemukan dan mewujudkan nilai-nilai 

universal yang diperjuangkan semua agama dan kepercayaan; 
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ketiga,menumbuhkembangkan kerja sama lintas agama dan kepercayaan 

dengan semangat persaudaraan sejati.
14

 

4. Pendekatan Pendidikan Religiositas  

 Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan 

Religiositas adalah komunikasi iman yang bertitik tolak pada pengalaman 

hidup dan iman peserta didik, bukan indoktrinasi. 

 Pendekatan Religiositas mempergunakan pendekatan pendidikan 

refleksi (paradigma pedagogi reflektif). Refleksi ini meliputi tiga unsur 

utama sebagai satu kesatuan di dalam proses pembelajarannya, yaitu : 

a. Pengalaman: pengalaman inilah yang melatar belakangi proses 

pendidikan baik secara faktual maupun aktual dari peserta didik. 

Pengalaman yang akan direfleksi ini digali dari peserta didik 

dengan menampilkan kisah kepada guru, atau pengalaman peserta 

didik sendiri, atau dari cerita rakyat. 

b. Refleksi: kegiatan untuk menemukan makna atau pemahaman yang 

lebih, nilai, kesadaran, semangat  serta sikap baru dalam proses 

pendidikan. 

c. Aksi: perwujudan atas gerakan/dorongan batin yang tumbuh 

sebagai hasil dari proses refleksi, tindak lanjut dari proses 

pendidikan religiositas yang perlu diarahkan dan dipantau, baik 

berupa aksi batiniah maupun aksi lahiriah. 

B. Konsep Komitmen Keberagamaan  

1. Pengertian Komitmen Keberagamaan  

 Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan 

hati, bertekad, berjerih payah, berkorban dan bertanggung jawab demi 

                                                             
14 Warwanto, Pendidikan Religiositas……, hal. 29. 
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mencapai tujuan.
15

 Sedangkan istilah keberagamaan atau religiositas 

erasal dari bahasa Inggris "religion" yang berarti agama. Kemudian 

menjadi kata sifat "religious" yang berarti agama atau saleh dan 

selanjutnya menjadi kata keadaan "religiosity" yang berarti keberagamaan 

atau kesalehan. 

 Religiositas seringkali diidentikkan dengan keberagamaan. 

Religiositas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh 

keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam 

penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, 

religiositas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, 

pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.
16

  

 Glock & Stark mendefinisikan religiositas sebagai keberagamaan 

yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya 

terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga 

ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. 

Sumber jiwa keagamaan itu adalah rasa ketergantunganyang mutlak (sense 

of depend). Adanya ketakutan-ketakutan akan ancaman dari lingkungan 

alam sekitar serta keyakinan manusia itu tentang segala keterbatasan dan 

kelemahannya. Rasa ketergantungan yang mutlak ini membuat manusia 

mencari kekuatan sakti dari sekitarnya yang dapat dijadikan sebagai 

kekuatan pelindung dalam kehidupannya dengan suatu kekuasaan yang 

berada di luar dirinya yaitu Tuhan.
17

 

 Religiositas atau keberagamaan seseorang ditentukan dari banyak 

hal, di antaranya: pendidikan keluarga, pengalaman, dan latihan-latihan 

                                                             
15 Anna Partina, “Menjaga Komitmen Organisasional Pada Saat Downsizing”, Jurnal Telaah Bisnis, 

Vol 6. No 2 tahun 2005, hal. 78. 
16 Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharom, Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif 

Psikologi Islami, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hal.  77. 
17 Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, Psikologi Islami Solusi Islam atas Problem- 

Problem Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 70. 
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yang dilakukan pada waktu kita kecil atau pada masa kanak-kanak. 

Seorang remaja yang pada masa kecilnya mendapat pengalaman- 

pengalaman agama dari kedua orang tuanya, lingkungan sosial dan teman- 

teman yang taat menjalani perintah agama serta mendapat pendidikan 

agama baik di rumah maupun di sekolah, sangat berbeda dengan anak yang 

tidak pernah mendapatkan pendidikan agama di masa kecilnya, maka pada 

dewasanya ia tidak akan merasakan betapa pentingnya agama dalam 

hidupnya.  

2. Dimensi Komitmen Keberagamaan  

 Untuk mengetahui, mengamati dan menganalisa tentang kondisi 

religiusitas siswa yang akan diteliti, maka akan diambil lima dimensi 

keberagamaan Glock & Stark, di antaranya adalah :
18

 

a.  Dimensi keyakinan (Ideologis). Dimensi ini berisi pengharapan-    

pengharapan dimana orang yang religius berpegang teguh pada 

pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin- 

doktrin tersebut. 

b.  Dimensi praktik agama (Ritualistik). Dimensi ini mencakup perilaku 

pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakuan orang untuk 

menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.  

c.  Dimensi pengalaman (Eksperensial). Dimensi ini berkaitan dengan 

pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan 

sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau diidentifikasikan oleh 

suatu kelompok keagamaan (atau suatu masyarakat) yang melihat 

komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu 

dengan Tuhan. 

                                                             
18 Djamaludin Ancok, Psikologi..., hal. 77-78. 
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d.  Dimensi prilaku (Konsekuensial). Ini berkaitan dengan sejauh mana 

perilaku individu dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam 

kehidupan sosial. 

e.  Dimensi pengetahuan agama (Intelektual). Dimensi ini berkaitan 

dengan sejauhmana individu mengetahui, memahami tentang ajaran- 

ajaran agamanya, terutama yang ada dalam kitab suci dan sumber 

lainnya. 

 Alasan digunakannya kelima dimensi tersebut karena cukup relevan 

dan mewakili keterlibatan keagamaan pada setiap orang dan bisa 

diterapkan dalam sistem agama Islam untuk diujicobakan dalam rangka 

menyoroti lebih jauh kondisi keagamaan siswa muslim. Kelima dimensi 

ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam 

memahami religiusitas atau keagamaan dan mengandung unsur aqidah 

(keyakinan), spiritual (praktek keagamaan), ihsan (pengalaman), ilmu 

(pengetahuan), dan amal (pengamalan).
19

 

C. Keterkaitan Pendidikan Religiositas Komitmen Keberagamaan Satuan 

Pendidikan SMA  

1. Peridesasi Remaja (Pubertas) dalam Pendidikan  

 Periodesasi masa remaja (pubertas, remaja awal dan remaja akhir) 

dalam psikologi Islam disebut amrad, yaitu fase persiapan bagi manusia 

untuk melakukan peran sebagai khalifah Allah di bumi, adanya kesadaran 

akan tanggung jawab terhadap sesama makhluk, meneguhkan pengabdian 

kepada Allah melalui amar ma'ruf nahi munkar.
20

 

 Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat 

penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik sehingga 

mampu berproduksi. Menurut Konopka masa remaja ini meliputi remaja 

awal: 12-15 tahun, (b) remaja madya: 15-18 tahun dan (c) remaja akhir: 

                                                             
19

 Djamaludin, Psikologi..., hal. 78. 
20 Fuad Nashori, Potensi-Potensi Manusia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 153. 
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19-22 tahun. Sementara Salzman mengemukakan bahwa remaja 

merupakan masa perkembangan dari sikap tergantung (dependence) 

terhadap orangtua ke arah kemandirian (independence), minat-minat 

seksual, perenungan diri dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-

isu moral. 

 Remaja adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa. Secara 

psikologik kedewasaan adalah keadaan dimana sudah ada ciri-ciri 

psikologi tertentu dari seseorang. Ciri-ciri psikologi ini menurut W. 

Allport adalah : 

a. Pemekaran diri sendiri (extention of the self) 

b. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara obyektif (self 

objectivication) 

c. Memiliki falsafah hidup tertentu (unifying philosophy of life).
21

 

Ciri-ciri yang disebutkan W.Allport tersebut biasanya dimulai sejak 

secara fisik tumbuh tanda-tanda seksual sekunder. Menurut Richmond dan 

Sklansky inti dari tugas perkembangan seseorang dalam periode remaja 

awal dan menengah adalah memperjuangkan kebebasan. Sedangkan 

menemukan bentuk kepribadian yang khas (unifying philosophy of life) 

dalam periode ini belum menjadi sasaran utama. 

Dengan demikian, jiwa keagamaan tidak luput dari berbagai 

gangguan yang dapat mengganggu perkembangannya. Pengaruh tersebut 

bersumber dari dalam diri seseorang maupun bersumber dari faktor luar.
22

 

2. Religiositas Remaja (Pubertas) 

 Kehidupan remaja adalah keadaan suatu fase perkembangan yang 

merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa tanpa 

identitas ke masa pemilikan identitas diri. Perkembangan rasa keagamaan 

usia remaja mengalami masa transisi yaitu situasi masa keagamaan yang 

                                                             
21 Sarwono dan Sarlito Wirawan, Psikologi Remaja (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 72. 
22 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet.I, hal. 77. 
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berada dalam perjalanan menuju kedewasaan rasa keagamaan, yang 

mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab serta menjadikan agama 

sebagai dasar falsafah hidup. Dinamika perkembangan rasa keagamaan 

usia remaja ditandai dengan berfungsinya conscience (hati nurani), 

berlanjut dengan adanya proses pengembangan dan pengayaan conscience. 

Dinamika keagamaan remaja juga dapat diamati pada gejala 

perkembangannya meliputi beberapa dimensi keagamaan, serta peran 

agama dalam pembentukan identitas diri.
23

 

 Kesadaran dalam menjalankan agam tidak terlepas dari tingkat 

perkembangan manusia itu sendiri. Kesadaran beragama pada masa kanak- 

kanak akan sangat berbeda ketika beranjak remaja. Remaja lebih merasa 

tertarik kepada agama dan keyakinan spiritual daripada anak- anak. 

Pemikiran abstrak mereka yang semakin meningkat dan pencarian 

identitas yang mereka lakukan membawa mereka pada masalah-masalah 

agama dan spiritual.
24

 

3. Karakteristik Pendidikan Religiositas pada Peserta Didik Satuan 

SMA 

 Agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral, karena 

agama akan memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat 

seseorang mampu membandingkan tingkahlakunya. Agama dapat 

menstabilkan tingkah laku dan memberikan penjelasan mengapa dan untuk 

apa seseorang hidup di dunia ini, sehingga diharapkan agama 

memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah 

mencari jati dirinya. 

 

  

                                                             
23 Susilaningsih, Dinamika Perkembangan Rasa Keagamaan pada Usia Remaja., Makalah 

Disampaikan pada Diskusi Ilmiah Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1996. 
24 Elizabeth Hurlock, Development Psychology, terj. Istiwidiyanti, Psikologi Perkembangan, 

(Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 222. 
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 Memahami konsep keberagamaan remaja berarti memahami 

karakteristik keberagamaan pada remaja. Karakter keberagamaan pada 

masa remaja adalah sebagai berikut : 

a. Sintetis 

Keberagamaan pada remaja merupakan perpaduan dan 

penggabungan keberagamaan dari masa kanak-kanak yang 

terbentuk melalui proses internalisasi berkelanjutan hingga masa 

remaja. Proses ini akan menjadi pengembangan dan pengayaan 

conscience sebagai pengontrol dalam kehidupan remaja. 

b. Konvensional  

  Remaja melaksanakan perintah dan ritual keagamaan sesuai 

dengan tata cara kebiasaan lingkungan sekitar berdasarkan pada 

kesepakatan dan persetujuan penganut agama yang bersumber 

dari wahyu Tuhan. 

c. Agama Menjawab Persoalan Pribadi  

  Ajaran-ajaran agama yang menyampaikan tentang 

kemaslahatan akan dijadikan remaja sebagai solusi dari persoalan 

pribadinya. Remaja merupakan masa transisi dan pencarian 

identitas sehingga banyak konflik secara psikologis yang 

dialaminya sehingga agama dijadikan sebagai alternatif serta 

solusi dari konflik yang dihadapinya. 

d. Agama dan Kelompok Sosial  

  Remaja mulai tertarik dengan kelompok keagamaan dan 

sosial yang ada di lingkungan. Remaja mulai aktif dalam 

kegiatan sosial keagamaan yang akan menjadi proses 

pengembangan hati nurani yang telah terbentuk pada akhir masa 

kanak-kanak dalam sosialisasi di ligkungan masyarakatnya. 
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e. Rasa Ragu (doubt) 

  Perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada remaja 

membuat remaja menjadi ragu dengan pelaksanaan ajaran 

agama. Agama sebagai panutan dari perilaku menghambat dan 

mengatur dorongan ini. 

Keberagamaan remaja berbeda dengan anak-anak. Remaja tak lagi 

mampu menerima hal yang disampaikan padanya dengan begitu saja. Ia 

akan mulai kritis dan berusaha untuk menerima ajaran sesuai dengan 

logikanya. Rasa keberagamaan remaja sangat dipengaruhi oleh 

lingkungannya dan pada akhirnya ia ingin agar agama mampu 

menyelesaikan kegoncangan serta masalah-masalah yang ada di 

lingkungan masyarakatnnya.
25

 

D. Teori Internalisasi dan Pendidikan Religiositas  

1. Tolhah Hasan  

 Prof. Tolhah Hasan menyadari kondisi pendidikan Islam sekarang ini, 

maka diperlukan gagasan-gagasan kreatif dan segar, serta upaya-upaya 

dinamik untuk menyelenggarakan model-model pendidikan Islam yang 

exellent, yang bermartabat, yang menjadi kebanggaan umat, dan 

memberikan jawaban terhadap kebutuhan pendidikan yang mampu 

melakukan fungsi penyelamatan fitrah dan pengembangan potensi-potensi 

fitrah manusiawi secara padu dan berimbang. Pendidikan yang demikian 

memang memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak enteng, seperti: 

visi, misi, dan program yang jelas, yang memberikan cetak biru yang 

menunjukkan arah penyelamatan fitrah dan pengembangan 

potensipotensinya.  

 

                                                             
25 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hal. 136. 
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 Secara singkat beliau menjelaskan model pendidikan yang dinamik, 

relevan, dan profesional sebagai berikut : 

a. Sumber daya manusia kependidikan yang profesional dengan standart 

yang ditetapkan berdasar seleksi yang memenuhi syarat kompetensi 

personal, kompetensi profesional, kompetensi moral, dan kompetensi 

sosial, yang mampu berperan sebagai pengajar, pendidik dan 

sekaligus pemimpin di tengah-tengah peserta didiknya. 

b. Manajemen yang efektif dan profesional, yang dalam konteks 

pendidikan Islam peran manajemen yang diharapkan adalah yang di 

satu sisi dapat berperan menjadi pemberdayaan organisasi, dan di sisi 

lain berperan membentuk kultur Islami, sebagai penyemaian 

pengalamanspiritual yang nyata bagi upaya penyelamatan fitrah. 

c. Lingkungan pendidikan yang kondusif, yang memberikan suasana 

damai, bersih, tertib, aman, indah dan penuh kekeluargaan. 

Lingkungan yang memberikan kebebasan peserta didik untuk 

berekspresi, mengembangkan minat dan bakatnya, berinteraksi sosial 

dengan sehat dan saling menghormati, dalam atmosfir yang 

mencitrakan suasana religius, etis, dan humanis. 

d. Mampu membangun kepercayaan kepada masyarakat atas 

programprogramnya, sehingga memperoleh dukungan dan partisipasi 

masyarakat dalam bentuk pemikiran dan pembiayaan.
26

 

Menurut Tholhah Hasan model pendidikan Islam yang demikian 

sepintas memang kelihatan etis dan mahal, tetapi dalam perjalanan 

selanjutnya akan dapat mentransfer inovasi-inovasi yang telah dilakukan 

kepada lembaga-lembaga pendidikan reguler secara bertahap dan 

terprogram. Model pendidikan Islam yang demikian akan menghasilkan 

kualitas akademik output nya di atas rata-rata sekolah yang setingkat di 

                                                             
26 M. Tholhah Hasan, op.cit., Hal. 19-20 
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sekitarnya, ditambah dengan pembentukan sikap, prilaku dan watak 

peseta didik yang lebih Islami. 

2. Glock and Stark 

 Menurut Glock and Stark mengungkapkan dalam pemikiran mengenai 

religiositas yang mengarah pada beberapa dimensi, yaitu : 

a. Dimensi Ritual  

Dimensi Ritual ini mencakup dan mengukur sejauh mana seseorang 

melakukan kewajiban atas ritualnya dalam kepercayaan agamanya 

sekaligus dihubungkan dengan berbagai amalan. 

b. Dimensi Ideologis 

Dimensi Idiologis berkaitan dengan yang diyakini terhadap peljaran 

agamanya yang dapat mengukur seseorang menerima hal-hal yang 

bersifat dogmatis. Secara keseluruhan, dimensi ini menyinggung 

tingkat keyakinan seseorang terhadap realitas pelajaran agama.  

c. Dimensi pengalaman  

Yaitu dimensi yang mengukur drajat tingka laku seseorang yang 

didorong oleh pelajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Prilaku ini lebih bersifat horizontal yaitu yang berhubungan manusia 

dengan sesame dan lingkungan sekitarnya.  

d. Dimensi konsekuensi 

Dimensi konsenkuensi dalam ukuran apresiasi sejauh ini menyangkut 

drajat seseorang dalam perasaan-perasaan dan pertemuan-pertemuan 

ketat yang dialami oleh manusia. Dalam pengkuruan ini diidentikkan 

dengan pengalaman yang diperoleh dan dirasakan orang selama 

menjalankan pe;ajaran agamany, salah satunya adalam pengukuran 

perasaan dekat Tuhannya dan merasa permohonannya dikabulkan 

oleh Tuhannya.
27
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Dr. Syamsu Yusuf I.N, M.Pd, (2001), hal. 198.  
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E. Karangka Berfikir  

 

Gambar Tabel 2.1 Karangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN RELIGIOSITAS 
TEORI 

KOMITMEN 

KEBERAGAMAAN  

TOLERANSI 

 

KEBIJAKAN SEKOLAH REALITAS  INTERNALISASI 

MODEL PENDIDIKAN 

RELIGIOSITAS 

IMPLEMENTASI 
FAKTOR  

PENDUKUNG DAN 

PENGHAMBAT  

MODEL PENDIDIKAN 

RELIGIOSITAS DALAM 

KEBERAGAMAAN  

D
A

T
A

 L
A

P
A

N
G

A
N

 



 
 

29 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 

kualitatif. Ide penting dari penelitian lapangan adalah peneliti datang 

langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan suatu fenomena 

tentang suatu keadaan yang alamiah.
28

 

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan 

mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di 

masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambarkan ciri, 

karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut.
29

  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus 

(case study) menggunakan payung paradigma fenomenologi, dengan 

memusatkan perhatian pada satu objek yaitu moderasi beragama sebagai 

sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu 

membongkar realitas di balik fenomena tersebut. Sebab dalam pandangan 

paradigma fenomenologi, yang tampak atau kasat mata pada hakikatnya 

bukan sesuatu yang real (realitas), itu hanya pantulan dari yang ada di 

dalam. Maka tugas peneliti pada penelitian ini adalah menggali sesuatu 

yang tidak tampak tersebut untuk menjadi pengetahuan yang tampak. 

Dengan harapan penelitian studi kasus di SMA Katolik Santo Paulus 

                                                             
28 Y.S. Lincoln dan E.G.L. Guba, Naturalistic Inquiry (Beverly Hill, CA: SAGE Publications, Inc., 

1985), hal. 36. 
29 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 

14. 
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Jember ini merupakan proses mengeksplor, mengkaji atau memahami 

moderasi beragama dan sekaligus mencari hasil atau implikasinya dalam 

kehidupan beragama dan sosial masyarakat dengan keberagamaan. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini yaitu kualitatif yang merupakan upaya menyajikan 

fakta sosial, dan perspektifnya, guna memahami fenomena tentang 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, 

dengan cara memaparkannya dalam bentuk bahasa deskriptif, berkaitan 

dengan konteks alami, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
30

 

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip Moleong, 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data-data 

deskriptif sesuai dengan kondisi dari subjek yang diteliti yang sebenarnya 

tanpa ada rekayasa atau pengkondisian. Maka pada penelitian ini, murni 

tanpa adanya pengkondisian/rekayasa. Selanjutnya, data yang telah 

dikumpulkan, dianalisis, dan diperiksa keabsahannya serta di 

interpretasikan sehingga menjadi suatu informasi yang bermakna. 

B. Sumber Data  

 Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang dikumpulkan 

dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip 

oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.
31

 Sumber data dalam penelitian 

ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia (human) dan bukan manusia. 

Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (key 

informan) dan data yang diperoleh melalui informan berupa soft data (data 

lunak). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan 

                                                             
30 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 

14. 

31 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosdakarya, 2004), hal. 157. 
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dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada 

kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui dokumen 

bersifat hard data (data keras).
32

  

 Data-data yang dapat dikumpulkan dari informan/sumber data, 

antara lain: data tentang kebaragamaan dari pemahaman siswa dan guru 

tentang model pendidikan relegiositas dalam pembentukan komitmen 

keberagaman di SMA Katolik Santo Paulus Jember yang diambil dari 

wawancara, sedangkan data yang berkaitan dengan strategi penguatan 

moderasi beragama diambil melalui observasi dan wawancara. Begitupun juga 

data implikasi dari model pendidikan relegiositas dalam pembentukan 

komitmen keberagaman di SMA Katolik Santo Paulus Jember, diambil dari 

data observasi mendalam (deep observation) dan wawancara. Sedangkan data 

yang mendukung seperti dokumen, lokasi penelitian, data guru dan lain 

sebagainya diambil dari dokumentasi. 

 Adapun sumber data yang peneliti jadikan sebagai subjek penelitian 

diantaranya : 

a. Kepala SMA Katolik Santo Paulus Jember 

b. Guru Pendidikan Relegiositas SMA Katolik Santo Paulus Jember 

c. Wakakurikulum SMA Katolik Santo Paulus Jember 

d. Wakakesiswaan SMA Katolik Santo Paulus Jember 

e. Siswa-siswi SMA Katolik Santo Paulus Jember 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk 

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan atau yang akan menjadi 

objek ditelitinya penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

                                                             
32 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 55. 
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yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah 

mendapatkan data.
33

  

Penelitian ini akan dilakukan di SMA Katolik Santo Paulus Kabupaten 

Jember yang terletak di Jl. Trunojoyo No. 22 Kelurahan Kepatihan Kecamatan 

Kaliwates, Kabupaten Jember kode pos 68131. Penentuan tempat penelitian 

dilakukan dengan sengaja dan atas ketertarikan peneliti terhadap Implementasi 

Pendidikan Religiositas di SMA Katolik Santo Paulus Kabupaten Jember yang 

diikuti oleh seluruh siswa dari berbagai agama. 

Sesuai dengan jenis dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian 

kualitatif, maka cara yang dipergunakan peneliti ada tiga teknik pengumpulan 

data yaitu: wawancara, observasi partisipan dan dokumentasi. Instrumen 

utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan nantinya ketika peneliti 

melakukan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan perekam suara, 

kamera, pedoman wawancara dan alat-alat Observasi mendalam. 

a. Wawancara 

 Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu cara 

mengumpulkan informasi. Ada dua alasan peneliti menggunakan teknik 

wawancara, yaitu : pertama, peneliti dapat menggali informasi yang belum 

peneliti ketahui dar penilaian sepintas kepada oranglain secara alamiah. 

Kedua, apabila ada data masa lampau yang tidak tertulis atau otentik, 

maka peneliti akan menanyakan secara langsung kepada yang 

bersangkutan. Sehingga data yang diperoleh sangatlah valid. Wawancara 

yang peneliti lakukan adalah wawancara secara mendalam dan bersifat 

eksploratif yaitu pencarian data dengan cara dialog dengan kepala sekolah, 

waka dan guru pendidikan relegiositas, Siswa di SMA Katolik Santo 

Paulus Jember sehingga berguna untuk memperoleh gambaran-gambaran 

tentang penanaman nilai-nilai moderasi beragama di sekolah terebut. 

                                                             
33 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. III, hal. 208. 
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Wawancara mendalam mempunyai arti yang sama terhadap wawancara, 

tetapi wawancara hanya menjawab pertanyaan. Sedangkan wawancara 

mendalam suatu percakapan yang mendalam untuk mendalami 

pengalaman orang lain dan makna dari pengalaman tersebut.
34

 

b. Observasi  

 Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian 

melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh 

subyek dalam lingkunganya, mengumpulkan data secara sistematik dalam 

bentuk catatan lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan 

dalam teknik, yaitu observasi terlibat.
35

 Metode observasi ini digunakan 

dalam memperoleh data gambaran obyek yang diteliti dan upaya 

penguatan moderasi beragama yang dilakukan di SMA Katolik Santo 

Paulus Jember. 

c. Dokumentasi 

 Dokumen yang dimaksud adalah bisa berupa foto-foto, dokumen 

sekolah dan dokumen tentang sejarah sekolah serta perkembanganya, 

dokumen data guru pendidikan relegiositas, gambaran pendidikan 

keberagamaan dan upaya deradikalisasi yang ada di SMA Katolik Santo 

Paulus Jember. Semua dokumen ini akan dikumpulkan untuk dianalisis 

demi kelengkapan data penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara 

terus menerus selama penelitian belum berakhir, sehingga data yang 

diperoleh lengkap sesuai data yang diinginkan. 

D. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

                                                             
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hal. 16. 
35 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosdakarya, 2004), hal. 145. 
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ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.
36

 

 Jadi analisis data dalam analisis data pada penelitian kualitatif yang 

dilakukan secara interaktif yang diruntun data sampai data dalam penelitian 

hingga datanya jenuh. Data jenuh merupakan ketika data tersebut sudah tidak 

ada lagi data baru.
37

 Analisis data dalam penelitian ini meliputi nenerapa 

kegiatan, yaitu : 

1. Menelaah data merupakan suatu proses yang menganalisa data untuk 

memilih, memfokuskan target penelitian serta mentransformasikan data 

yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dengan cara membuang 

data yang tidak dipilih dan memilih data yang akan diambil. Dengan 

demikian data reduksi akan memberikan sebuah gambaran yang rinci 

serta mempermudah bagi peneliti untuk mencari data tambahan yang 

akan diteliti oleh peneliti.  

 Hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam memilih data, 

yaitu: 

a) Memilih data yang dianggap penting saja dan membuang data 

yang tidak penting. 

b) Membuat jenis strategi dalam mengambil data. Dalam penelitian 

ini ada tiga jenis strategi : strategi penanaman nilai moderasi 

beragama, realitas keberagaman beragama dan implikasi sikap 

bermoderasi beragama. 

c) Mengumpulkan dan mengelompokkan data dari jenis strategi 

yang telah ditentukan yaitu model pendidikan relegiositas, 

realitas keberagaman beragama dan implikasi sikap bermoderasi 

beragama. Data tersebut kemudian diberi kode dan ditandai 

                                                             
36   Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. III, hal. 238. 
37 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosdakarya, 2004), hal. 247.   
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berdasarkan jenis strategi atau kategori data tersebut berdasarkan 

jenis data, sumber data dan tek nik pengambilan data.
38

 

2. Data Display 

 Pada tahapan ini peneliti menyajikan data dengan mengumpulkan 

dan menyusun data yang dinilai relevan sehingga dapat disimpulkan 

dengan membuat ringkasan makna tertentu. Prosesnya dengan cara 

membuat hubungan antar fenomena dari keberagaman agama dengan 

memaknai yang sebenarnya terjadi dan yang perlu ditinjak lanjuti untuk 

tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan. Penyajian data yang 

disebut relevan yakni langkah penting menuju tercapainya analisa data 

kualitatif yang dinilai valid.
39

  

3. Conclusion Drawing) 

 Langkah ini yaitu menarik ringkasan atau kesimpulan data yang 

telah disajikan dari hasil temuan dan verifikasi data. Maka proses dalam 

mengelompokkan data yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti yang 

dimaksud dengan verifikasi data. Pada tahap ini peneliti masih tetap 

terbuka untuk menerima dari masukan data dan bahkan sebagian masih 

ragu apakah data tersebut dapat mencapai kesimpulan final atau tidak.  

. Untuk mengetahui bentuk kualitas yang baik dari suatu data, peneliti 

dapat menggunakan metode sebagai berikut : 

a) Dengan mengecek data yang telah diambil benar-benar relevan 

dan valid. 

b) Mengecek data dari pengaruh peneliti. Hal ini tidak mudah 

karena peneliti merupakan sebagai instrumen. 

c) Mengecek data dengan triangulasi. 

                                                             
38 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta, Kencana, 2011), hal. 289.   
39 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta, Kencana, 2011), hal. 290.   
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d) Melakukan pengecekkan data yang dinilai berbobot bukti yang 

valid dari informasi sumber-sumber data. 

e) Membuat perbandingan dan mengkontraskan data.
40

 

E. Penguji Keabsahan Data 

 Dari temuan dan data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian 

kualitatif yang telah valid apabila tidak ada perbedaan dengan laporan peneliti 

dengan kejadian atau peristiwa pada objek yang diteliti. Bentuk kebenaran 

yang realitas dalam penelitian kualitatif ini ntidak bersifat tunggal, akan tetapi 

bersifat jamak serta tergantung pada kemampuan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dalam mengkontruksi fenomena yang diobservasi dan 

diambil kesimpulan data. Maka, dalam penelitian ini peneliti menguji 

kebasahan data meliputi : Validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, 

dan obyektivitas.
41

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta, Kencana, 2011), hal 292.   
41 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosdakarya, 2004), hal. 253.   
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN DATA PENELITIAN 

 

A. Paparan Data  

1. Profil SMA Katolik Santo Paulus Jember 

a. Letak Geografis SMA Katolik Santo Paulus Jember 

Di era globalisasi ini sedikitnya ada dua tantangan yang dihadapi 

oleh lulusan tingkat satuan SMA Sederajat untuk melanjutkan 

kejenjang lebih tinggi ke dunia kerja. Pertama, kurangnya penguasaan 

materi tingkat SMA, dan kedua, minimnya penguasaan Bahasa 

Internasional oleh siswa. Tenaga pendidik (Guru) dan karyawan staff 

di SMA Katolik Santo Paulus Jember adalah sangat beragam, yakni 

Katolik berjumlah 52 orang, guru dan karyawan beragama Kristen 

berjumlah 10 orang, guru dan karyawan beragama Islam berjumlah 12 

orang, serta guru dan karyawan beragama Hindu berjumlah 1 orang. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa guru pendidikan agama 

(Pendidikan Religiositas) adalah sebanyak 2 orang, yakni Bapak 

Atanius Mariyanto Eka dan Bapak Hendrikus Paya Hayon.  

Adapun identitas SMA Katolik Santo Paulus Jember, yaitu : 

1) Nama                  : SMA Katolik Santo Paulus Jember 

2) Alamat              : Jl. Trunojoyo 22-C Jember Kotak Pos 

172 

Nomor Telepon/Fax  : 0331421727/0331425364 

Email     : smak.st.paulus@gmail.com 

Website     : www.saintpaulsjember.sch.id  

3) Nama Yayasan   : Yayasan Sancta Maria Malang 

Alamat     : Jl. Puncak Trikora R-2/6 Malang 

65146-Jawa Timur  

4) NSS     : 302053001003 

mailto:smak.st.paulus@gmail.com
http://www.saintpaulsjember.sch.id/
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5) NPSN               : 20523807 

6) Akreditasi    : A 

7) Tahun Didirikan   : 1951 

Nomor Surat    : 102/PP/VIII/51 

Tertanggal    : 1 Agustus 1951 

8) Kepemilikan    : Sertifikat Hak Milik  

Luas Tanah/Status   : 10.225m
2
/SHM 

Luas Bangunan   : 2.903m
2
 

9) Nama Kepala Sekolah : Yohanes Suparno, S.Pd
42

 

b. Sejarah SMA Katolik Santo Paulus Jember  

 SMA Katolik Santo Paulus Jember adalah sekolah menengah atas 

Katolik yang dikelola oleh Yayasa Sancta maria Malang yang 

didirikan pada tahun 1951. Yayasan ini merupakan unit pelayanan 

Ordo Karmel Provinsi Indonesia dalam bidang pendidikan. Ordo 

Karmel atau O. Carm adalah sekelompok biarawan Katolik yang 

didirikan di Gunung Karmel, Israel dan berkantor pusat di Roma, 

sebagai sekolah yang dikelola oleh para Karmelit SMA Katolik Santo 

Paulus Jember ini memiliki jaringan kerjasama dengan sekolah-

sekolah yang dikelola oleh para Kormelit yang telah tersebar diseluruh 

dunia. Di sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember ini tidak hanya 

menaungi daru agama Katolik saja, akan tetapi terdapat beberapa 

gurum staff karyawan serta murid yang berasal dari agama berbeda-

beda. Namun, disekolah ini tetap menjunjung tinggi nilai toleransi 

antar umat beragama yang ada di Indonesia pada umumnya serta di 

wilayah Jember pada khususnya. Sehingga mampu mendidik dan 

menanamkan karakter pribadi penerus bangsa yang religiositas.
43

  

 

                                                             
42 Dokumentasi Profil SMA Katolik Santo Paulus Jember.  
43 Dokumentasi Profil SMA Katolik Santo Paulus Jember. 
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c. Visi-Misi SMA Katolik Santo Paulus Jember
44

 

1) Adapun Visi SMA Katolik Santo Paulus Jember, yaitu : 

Murid SMA Katolik Santo Paulus adalah pribadi religius yang 

menghayati sprilitualitas Karmel: doa, persaudaraan dan 

pelayanan; hidup sebagai saudara kesetaraan derajat dan saling 

menghargai keberagaman, meraih keseimbangan keunggulan 

akademik-nonakademik dan berjiwa pemimpin pelayan dalam 

mewujudkan kebaikan dalam bersama.   

2) Adapun Misi SMA Katolik Santo Paulus Jember  

a) SMA Katolik Santo Paulus Jember merupakan lembaga 

pendidikan ko-edukasional, yang menghayati tradisi Komerlit 

dan memberikan layanan pendidikan terbaik setingkat SMA 

bagi murid asuhnya. 

b) Sekolah menerapkan Kurikulum 2013 dengan memfasilitasi 

dan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik sesuai 

bakat dan minat. 

c) Sekolah mendidik murid dalam disiplin pendidikan Katolik. 

d) Sekolah mendidik murid untuk menghargai setiap proses 

pendidikan 

e) Sekolah menanamkan nilai kebenaran, kejujuran dan 

bermartabat. 

f) Sekolah mewujudkan lulusan yang memiliki secara unggul 

kemampuan literasi, numerasi, keterampilan abad 21, penalaran 

serta karakter religiositas, nasionalisme, gotong royong dan 

integritas.    
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d. Sarana dan Prasarana di SMA Katolik Santo Paulus Jember 

 SMA Katolik Santo Paulus Jember berupaya untuk memenuhi 

semua kebutuhan belajar dari fasilitas yang ada dengan ketentuan 

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yang tertuang dalam 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana Pendidikan Indonesia. 

 Berikut adalah beberapa fasilitas yang dimiliki oleh SMA Katolik 

Santo Paulus Jember, yaitu: 

1) Laboratorium Fisika 

2) Ruang Radio  

3) Laboratorium Biologi 

4) Asrama Putra dan Putri 

5) Laboratorium Kimia  

6) Laboratorium Bahasa 

7) Free Wifi 

8) Ruang Tata Boga 

9) Aula Sekolah 

10) Kantin Sekolah 

11) Taman Sekolah  

12) Ruang UKS 

13) Ruang Sinematografi 

14) Perpustakaan 

15) Lab. Komputer 

16) WC 

17) Gedung Olahraga
45
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e. Data Kependidikan di SMA Katolik Santo Paulus Jember 

 Adapun data kependidikan guru dan karyawan di SMA Katolik 

Santo Paulus Jember, yaitu :
46

 

Gambar Tabel 3.1 Data Guru Beserta Mapel yang Diampu 

No. Nama Guru Bidang 

yang 

diampu 

Jabatan 

1.  Yohanes Suparno, S.Pd  Kepala Sekolah 

2. Br. Herman Yoseph. S, 

O,Carm 

 Waka Keuangan 

3. Drs. Yohanes Joko Prabowo   Waka Kurikulum 

4. Ignatius Budiyono, S.Pd., 

M.Si. 

 Waka Humas 

5. Elizabeth .E R. Y. S., S.Si., 
S.Pd. 

 Waka Kesiswaan 

6.  Maria Susanti, A.Md.  Kepala TU 

7. Thomas Onggo .S, S.Fil., 

M.Fil 

 Waka Sarana dan 

Prasarana 

8. Br. Yesaya Singgih Y, 

O.Carm 

 Perpustakaan dan 

Kepala Asrama 

9.  Hadwig Maria B.D., S.Pd Guru 

Bahasa 
Inggris 

 

10. Drs. Yohanes Leonardus Joni  Guru Fisika  

11. Lukas Prapto .A,S, S.Pd Guru 

Penjas 

 

12.  Dra. Rosery Tritantina Guru 

PPKN 

 

13. Yohanes Chrys Heryanto, 

S.Pd 

Guru 

Matematika 

 

14. Goodman  Siadari, S,Pd, 

M.Pd 

Guru 

Matematika 

 

15. Totok Lukito, S.Pd Guru 

Biologi 

 

16. F.X. Dedianto, S.Si Guru Fisika  

17. Pratiwi Dwiharini, S.Pd Guru Kimia  

18.  Guntur Wijaya, S.H Guru 

Sosiologi 
 

 

19.  Putu Sumartana, S.Pd Guru 

Penjas 
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20.  Dina Putu Ayu K, S.Pd Guru 
Biologi 

 

21. E. Tri Rahayu Sulistiyani, 

S.Si 

Guru Kimia  

22.  Alexander Sulistiawan. J, 
S.Pd 

Guru 
Bahasa 

Indonesia 

 

23. Antonius Willy Setiawan, 
S.Si 

Guru 
Bimbingan 

TIK 

 

24. Dyah Kirana. N., S.S., S.Pd Guru 

Bahasa 
Indonesia 

 

25. Dwi Nila Indriani, S.Pd Guru 

Matematika 

 

26. Ratih Estu Wardhani, S.Pd Guru 
Ekonomi 

 

27. Leopoldus Libero Baon, S.P Guru Seni 

Budaya 

 

28.  Wahyu Dwi Aprianto, S.Pd Guru 
Geografi 

 

29. Elisabeth Dian P, S.Pd., S.E Guru 

Bahasa 

Inggris 

 

30. Ujang Sarwono, S.Pd Guru 

Bahasa 

Indonesia 

 

31.  Dhynnie Anyd Puteri. S, 
S.Pd 

Guru 
Geografi 

 

32. Caecilia Ari Pranowati, 

A.Md 

Guru 

Prakarya 

 

33. Sumarno Guru 

Mulok 

 

34. Daru Endah Wijayanti, S.Pd Guru Seni 

Budaya 

 

35. Octo Saventiano, G.A.S., 

M.Pd 

Guru 

Sejarah 

 

36. Lusia Wati, S.Pd Guru Fisika  

37. Maria Monicha. F, S.Pd., 
M.Pd 

Guru 
Biologi 

 

38. Veronika Lusia B. Diaz, S.Pd Guru BK  

39. Bagus Adi Prasetyo, S.Pd Guru 

Sejarah 

 

40.  Claudia Natashia Tiurria S. 
S.H 

Guru 
PPKN 

 

41. Gilang Kurniawan, S.Pd Guru  
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Ekonomi 

42. Helena Yuniawati S, S.Pd Guru 

Bahasa 

Inggris 

 

43. Ayu Leonarda Raja, S.Pd Guru 
Pendidikan 

Agama dan 

Budi 
pekerti 

 

44. Valeri Shinta Adi. K, S.Pd Guru BK  

45. Samuel Inrik Zona, S.Pd Guru 

Sejarah 
Sosiologi 

 

 

f.  Realitas Keberagamaan di SMA Katolik Santo Paulus Jember  

       SMA Katolik Santo Paulus Jember merupakan sekolah yang 

berada di wilayah Jawa Timur dan di Kabupaten Jember yang dikelola 

oleh Yayasan Sancta Maria Malang sebagai sekolah yang memiliki 

jaringan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh 

karmelit dan tersebar diseluruh dunia. Di sekolah SMA Katolik Santo 

Paulus Jember tidak hanya berpenduduk agama Kristen Katolik akan 

tetapi, terdapat agama Konghucu, Hindu, Budha, Protestan, Katolik 

dan Islam.  

  Berikut penuturan salah satu guru di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember yang pada proses belajar mengajar dikelas dengan adanya 

perbedaan kultur agama dan budaya, berikut penuturan guru 

pendidikan religiositas SMA Katolik Santo Paulus Jember : 

 “Di SMA Katolik Santo Paulus Jember dalam proses belajar mengajar 

khususnya pada mapel pendidikan agama dan budi pekerti, hal yang 

menjadi pokok utama dalam pembelajaran adalah komunikasi. Yang 

mana komunikasi ini penting untuk membawa suasana pembelajaran 

berlangsung di intra-maupun ekstra. Meskipun ia berbeda dalam segi 

agama kami menerapkan yang namanya pendidikan religiositas. 

Mereka berkeyakinan boleh berbeda, namun dalam kesatuan tetap 
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dalam satu sekolah di naungan negara Indonesia sesuai dengan sila 

yang ketiga.”
47

 

   Di lingkungan ini masyarakat agamis yang mayoritas agama 

Katolik, yang tentu saja dalam pergaulan ada yang menggolongkan diri 

berkelompok dengan sesama Katolik. Akan tetapi, dalam visi-misi 

sekolah tidak satu pun ada perbedaan penggolongan antar agama satu 

dengan lainnya. Sehingga terbentuknya kebersamaan dalam beragama 

dalam sekolah yang bertujuan menggapai cita-cita peserta didik yang 

mereka harapkan kedepannya.  

   Lembaga pendidikan di SMA Katolik Santo Paulus Jember 

sebagai instrumen pendidikan bagi pengembangan penerus generasi 

bangsa SDM yang akan datang, sebagaimana yang dituturkan oleh 

Suster Ayu : 

 “Terkadang ada anak yang masih mengelompokkan diri dalam segi 

KBM berlangsung. Namun, kami sebagai guru mengarahkan yang 

mana pada saat disekolah mereka satu keluarga yaitu, keluarga besar 

SMA Katolik Santo Paulus Jember. Jadi, tidak ada satu kubu agama 

ini-itu dengan persaingan yang mereka kendalikan. Kami, 

berkomitmen betul para guru pada saat belajar khususnya 

pembekalan religiositas sangat penting diterapkan untuk 

menghindari terjadi hal yang tidak diingkinkan.”
48

 
 

2. Model Pendidikan Religiositas Dalam Pembentukan Komitmen 

Keberagaman Siswa Muslim di SMA Katolik Santo Paulus Jember 

Dalam pendidikan tidak pernah lepas dari perbedaan yang ada. 

Perbedaan  suku, agama, ras, budaya dan bahasa daerah. Negara 

Indonesia tersendiri memiliki beribu pulau yang didalamnya terdapat 

bermacam-macam agama. Namun, dalam pembelajaran pendidikan tidak 

ada perbedaan dalam hal tersebut, semua bersatu atap dalam lembaga 

pendidikan yang dengan satu tujuan untuk menggapai cita-cita yang 
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mulia. Guru menjadi pelopor utama dalam segi pendidikan dalam 

menghadapi perbedaan yang ada disekolah, guru harus berpotensi 

profesional dalam mengambil keputusan tidak boleh membeda-bedakan 

satu yang lainnya meskipun disitu guru satu agama dengan peserta 

didiknya.  

Adapun beberapa model pendidikan religiositas dalam pembentukan 

komitmen keberagamaan siswa muslim di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember, yaitu : 

a. Menyelenggarakan program pendidikan religiositas  

 Dalam kegiatan belajar mengajar dikelas guru pada umumnya 

berupaya untuk merealisasikan program yang berpedoman di 

kementrian pendidikan dan kebudayaan dengan menyelenggaraka 

pendidikan religiositas di SMA Katolik Santo Paulus Jember agar 

terciptanya pendidikan religiositas yang baik dan teratur. Di dalam 

pendidikan relegiositas toleransi sangat diperankan guna saling 

menghargai antar umat beragama agar terciptanya kebinekaan 

tunggal ika yang sesuai pada logo Negara Republik Indonesia. 

Dari penjelasan tentang pendidikan relegiositas ini dapat 

dipahami bahwa usaha gerak sadar dan terencana yang dilakukan 

untuk menciptakan suasana pembelajaran yang mendesasakan 

seseorang dalam rangka meningkatkan potensi yang ada pada diri 

individu sebagai bekal hidup dengan masyarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan suster Elissa 

selaku guru pengampu mapel pendidikan relegiositas SMA Katolik 

Santo Paulus Jember, sebagai berikut : 

“Pendidikan relegiositas ini sangat penting di terapkan disekolah-

sekolah yang basic-Nya minoritas beragama artinya, ada 

Konghucu, Katolik, Budha, Hindu, Protestan dan Islam. Sekolah 

ini merupakan satu-satunya sekolah yang ada di Kabupaten 

Jember yang bernama SMA Katolik Santo Paulus Jember namun 
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didalamnya terdapat beberapa agama seperti tersebut. Kami 

menerapkan yang namanya toleransi, seperti pesta pelindung 

sekolah mereka akan tau gambaran-gambaran dan isi dari agama 

lainnya hal ini dengan kemanfaatan agar peserta didik mengetahui 

agama-agama yang ada di Indonesia.”
49

 

                
 

            Gambar 4.1 Pesta Pelindung Sekolah  
 

  Suasana keberagaman disatuan lembaga pendidikan sangatlah 

dipengaruhi oleh volume kegiatan keagamaan yang 

diimplementasikan disekolah.  

   Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh guru 

pengampu mapel pendidikan religiositas menegaskan, sebagai 

berikut : 

 “Menurut saya pribadi, yang mengampu pendidikan relegiositas. 

Kami menekankan bagi agama apapun jika didalam agama 

tersebut ada kewajiban, maka kami menekankan untuk 

melakukannya. Contoh agama Islam, pada waktu disekolah dan 

kemudian sudah waktunya sholat maka kami break pembelajaran 

di sekolah untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Dan 

sekolah juga membuat yang namanya kartu ibadah. Disini pihak 

sekolah bekerja sama dengan orang tua peserta didik untuk 

menentukan relegiositas peserta didik dalam hal peribadatan.”
50

 
 

Dalam hal ini, beliau selaku guru pengampu pendidikan 

religiositas juga meningkatkan program pendidikan moderasi 

beragama, dalam ketentuan indikator moderasi beragama, yaitu 

(Komitmen Kebangsaan, Anti Kekerasan, Toleransi, dan 
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Akomodatif Terhadap Budaya Lokal). Penguatan moderasi 

beragama tentunya domain guru khususnya guru pengampu 

pendidikan relegiositas.  

Sebagaimana penuturan kepala sekolah, yaitu : 

“Kami mempunyai komitmen yaitu toleransi dalam segi hal 

penerapan relegiositas yang diharapkan mampu menjadikan bekal 

kelak ketika sudah lulus dari sekolah ini dan mengetahui 

bahwasanya kehidupan toleransi beragama sangat indah 

menghargai antar umat beragama. Kami juga mempunyai agenda 

acara disekolah ini seperti salah satunya pergelaran karya, yang 

disitu isinya beragam peranan yang tujuannya mereka bisa 

bertoleransi antar agama dan budaya. Dengan tidak membeda-

bedakan agama satu dengan lainnya.”
51

  

                                                       
                     

                       Gambar 4.2 Pergelaran Karya Seni 
 

 b. Merancang materi pendidikan religiositas  

      Setelah menentukan arah model pendidikan religiositas, maka  

Kemudian merancang materi yang akan disaji dalam pendidikan 

relegiositas. Hal ini tertuju dengan refleksi yang meliputi 3 unsur 

utama, sebagai satu kesatuan dalam proses pembelajaran, yaitu ; 

pengalaman, refleksi dan aksi, yang dimaksud dengan pegalaman 

ialah setiap kegiatan yang bercirikan adanya pemahaman kognitif 

dari bahan yang disimak dan juga peribadatan dimensi afektif 

pembelajaran. Kemudian yang dimaksud refleksi adalah suatu 
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bentuk upaya menyimak dengan penuh perhatian terhadap bahan 

studi tertentu pemahaman yang mendalam sampai pada makna dan 

konsekuensinya. Dan aksi disini merujuk pada pertumbuhan sikap 

batin dan tindakan (karakter) yang ditampilkan belajar berdasarkan 

pengalaman yang telah refleksikan.  

 Sebagaimana penuturan bapak wakakurikulum di SMA Katolik 

Santo Paulus Jember, sebagai berikut : 

“Langkah terpenting dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

relegiositas disekolah ini adalah bagaimana mencari dan 

menemukan kenyamanan siswa, sehingga kami (guru) bisa 

mengarahkan mereka untuk kegiatan KBM. Dan juga kami 

membuat yang namanya buku peribadatan yang telah disetujui 

oleh wali murid dan pihak sekolah. Disini kami menekankan 

siswa beragama apapun untuk wajib mengikuti ajarannya dengan 

sungguh-sungguh. Salah satunya siswa muslim yang ketika waktu 

sholat dan puasa mereka kami tekankan untuk mengisi buku 

laporan dan melaksanakannya.”
52

  

 

           Gambar 4.3 KBM Pendidikan Religiositas  

 Namun, pada hakikatnya dalam penyampaian materi pada 

setiap pembelajaran kembali lagi kepada guru dan siswa. Karena 

guru yang mengajar pada setiap mapel harus bisa membawakan 

suasana yang nyaman sehingga pada proses KBM dapat berjalan 

dengan lancar. 
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  Sebagaimana penuturan guru pendidikan religiositas, romo 

Athan, sebagai berikut : 

  “Sebelum berlangsungnya pembelajaran dikelas, dengan  rutinitas 

kami memulai dengan do‟a sebagaimana menurut keyakinan 

agama masing-masing yang begitupun ketika selesai 

pembelajaran juga berdo‟a menurut kepercayaan masing-masing 

agama. Disini bentuk kami memunculkan kesatuan, kerukunan 

serta toleransi menghargai antar umat beragama tanpa menindas 

agama yang minoritas.”
53

 

                    
 

                  Gambar 4.4 Kegiatan Class Meeting 
 

c. Mengoptimalkan pendekatan pada KBM 

 Dalam mendidik peserta didik hal yang sangat penting adalah 

peranan guru dalam pendekatan-pendekatan pada proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu denfan mengajak, mengeksplor, 

mengamati dan menjadikan nuansa dunia pendidikan menjadi asyik 

serta nyaman. Hal ini, menggambarkan jika pembelajaran siswa 

supaya paham sehingga guru dengan mudah menyampaikan materi 

pembelajaran.  

 Sebagaimana penuturan guru religiositas, yakni : 

 “Pendekatan dan pendampingan belajar pada intra maupun 

ekstra kami (guru) selalu mengoptimalkan dengan sebaik 

mungkin. Seperti halnya kedisiplinan, boleh saja mereka 

seenaknya dan boleh saja mereka tertunduk dengan peraturan 

sekolah. Hal ini, bertujuan agar siswa-siswi mampu 

membedakan mana yang boleh dan mana ynag tidak boleh 

dilakukan. Salah satunya kegiatan ekstra, mereka boleh memilih 

jenis olahraga apapun yang ada disekolah namun jangan sampai 

lupa dengan jadwal peribadatannya. Jika waktu ke gereja 
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(Katolik) maka, break dulu latihannya begitupun agama-agama 

yang lain....”
54

 

  Integritas menjadi pokok utama peranan dalam keberagaman, 

hal ini telah tertuang dalam visi-misi sekolah dan tata tertib sekolah 

yang peserta wajib taati dan ikuti.  

 Sebagaimana penuturan wakakurikulum, sebagai berikut : 

 “Pada saat hari-hari besar agama-agama yang ada di Indonesia. 

Kami disekolah juga memperingatinya dengan gambaran-

gambaran nuansa keberagaman. Contohnya, Hari besar Islam 

mereka yang non-Muslim diwajibkan untuk mengikutinya tanpa 

ada paksaan yang dimana wajib untuk ikut dalam 

keyakinannnya, hanya saja kami menekankan ketika ada hari 

hari besar keagamaan mereka (peserta didik) wajib untuk 

mengikuti acara tersebut...”
55

 
 

              
 

    Gambar 4.5 Pendampingan KBM Komputer 
 

 Pengoptimalan pembelajaran disekolah juga berbasis moerasi 

beragama yang bercirikan, yaitu 1) Menghindari kekerasan 

(bullying); 2) Adaptasi terhadap perkembangan zaman; 3) 

Memahami agar secara kontekstual. Guru relegiositas harus bisa 

menawarkan suatu paham keberagaman keagamaan yang moderat 

sebagai tandingan faham keagamaan yang sempit atau 

fundamentalis dan radikal.
56

 

 

 

                                                             
54 Sr. Ayu Leonarda, Wawancara,  (Sekolah, 20 April 2024). 
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d. Dukungan dari orang tua 

  Dukungan dan peranan orang tua adalah menjadi pokok akhir 

terpenting dalam tercapainya keberagamaan yang indah. Hal ini, 

menjadi bagian episode kedua setelah sekolah. Pada waktu sekolah 

peserta didik terkondisikan dengan guru dan ketika jam akhir 

mereka bersama dengan orang tuanya. Maka, maju dan tidaknya 

pemahaman peserta didik ketika sudah mencapai pemikiran yang 

remaja (kelas XII) disini dukungan orang tua harus di perankan 

dengan maksimal mungkin agar peserta didik mampu membuat 

benteng keberagaman agama sehingga mereka mampu mempunyai 

jiwa yang moderat. 

  Sebagaimana yang disampaikan kepala sekolah, sebagai berikut : 

 “Sebagai kepala sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember, juga 

bekerja sama dengan peranan orang tua dan sekeliling tempat 

peribadatan yang ada diwilayah kabupaten Jember sekitar. Disini 

kami berharap ketika siswa yang belajar di SMA Katolik Santo 

Paulus Jember tidak hanya mendapatkan pemahaman dunia 

(materi) akan tetapi, juga mengetahui cara dan bentuk keagamaan 

yang ada di Indonesia. Kami juga membuat kartu peribadatan 

yang mana wajib diisi dan di tandatangani oleh orang tua murid 

dengan harapan mampu menambah keimanan dalam beragama 

yang mereka anut....”
57

 

  Dalam proses kegiatan religiositas tentu saja menemukan 

kejadian yang tidak diinginkan (bullying, dll). Hal ini tentu menjadi 

tugas penuh seorang guru guna mnejadikan peserta didik yang 

berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan.  

 Berikut penuturan wakakesiswaan, sebagai berikut : 

“Yang sering terjadi hal buruk yaitu bullying. Contohnya seperti 

bulan ramadhan kemarin, ada siswa muslim yang mana tidak 

berpuasa, ketika dikantin mereka ejek sama teman-temannya 

karena tidak berpuasa. Nah, disini keberagaman terbentuk yang 
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mana tujuan teman mereka yang lain agama mengejek ketika 

terdapat teman yang muslim tidak melakukan kewajibannya atas 

agamanya maka, mereka yang lain agama juga ikut membantu 

untuk mewajibkannya atas teman yang wajib untuk 

melakukannya. Dan untuk kekerasan dan sebagainya, 

alhamdulillah tidak pernah kejadian hal tidak diinginkan 

tersebut..”
58

 
 

3. Proses Penerapan Pendidikan Religiositas Dalam Pembentukan 

Keberagamaan Siswa Muslim di SMA Katolik Santo Paulus Jember  

   Sekolah Menengah Atas tingkatan SMA Katolik Santo Paulus Jember 

adalah salah satu lembaga yang mampu mengimplementasikan peranan 

pendidikan relegiositas dan bisa dikatakan sekolah satu-satunya yang 

berhasil mencetak peserta didik dari berbagai kalangan agama tanpa 

menindas agama yang minoritas. Hal disebut peneliti jumpai ketika 

mengambil sampel riset yang mana gerbang awal disuguhkan dengan 

kedisiplinan luar biasa hingga menuju ruang kelas. Sehingga banyak 

lingkup informasi untuk menggali di SMA Katolik Santo Paulus Jember. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah, sebagai 

berikut : 

      “Sebenarnya sekolah-sekolah lainnya bisa menerapkan pendidikan 

relegiositas. Namun, tinggal bagaimana kerjasama pihak sekolah 

(guru) dan orang tua (wali murid) dalam menjaga relegiositas peserta 

didik. Alhamdulillah sekolah ini dalam mengimplementasikan 

pendidikan relegiositas semua bisa diajak kerjasama sehingga 

mampu memperoleh apa yang telah kami harapkan....”
59

 
 

       a. Pembekalan diri terkait pendidikan religiositas   

 Pembekalan  diri peserta didik di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember ini dalam pendidikan religiositas dengan menguatkan pola 

pikir, cara pandangan, pengalaman dan peribadatan.  

 

                                                             
58 Sr. Elizabeth, Wawancara, (Sekolah, 19 April 2024). 
59 Br. Yohanes, Wawancara,  (Sekolah, 18 April 2024). 
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 Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu siswa 

kelas X di SMA Katolik Santo Paulus Jember, sebagai berikut : 

“Pada awal kami masuk sekolah di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember ini dalam kegiatan MOS kami sebelumnya merasa 

canggung dan minder yang mana sering kami jumpai 

keberagamaan yang tidak sama. Ada yang Katolik, Protestan, 

Hindu, Budha, Konghucu dan Islam. Namun, setelah berjalan 

beberapa bulan ketika sudah beradaptasi dengan mereka kami 

malah mendapatkan sesungguhnya keberagaman yang indah 

serta toleransi keagamaan yang kuat kami temukan disekolah 

ini....”
60

 
 

 Pembekalan diri mengajarkan saling menghargai untuk hidup 

bertoleransi dengan menciptakan keanekaragaman pemikir dengan 

perbedaan budaya, suku dan agama. Sebagaimana yang dituturkan 

oleh salah satu murid kelas X di SMA Katolik Santo Paulus Jember, 

sebagai berikut : 

“Disekolah kami ada kegiatan yang setiap hari kamis ada 

pagelaran wayang yang digelar di ruang gamelan sekolah. 

Dengan yang memerankan wayang tersebut (Dalang) yaitu 

Bapak Sumarno. Nah disini, kami (siswa/i) diperbolehkan untuk 

mengikuti acara tersebut tanpa ada paksaan. Namun, dengan 

peraturan seperti itu kami dengan perbedaan agama dan budaya 

menyukai sekali pagelaran wayang tersebut dengan saksama 

yang dihadiri oleh banyak teman-teman...”
61

 

         
 

               Gambar 4.6 Pagelaran Wayang 
 

                                                             
60 Cariba Tan Mutikawan, Wawancara, (Sekolah, 22 April 2024). 
61 Arya Widura, Wawancara, (Sekolah, 22 April 2024). 
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 Sebagaimana yang diatas telah menjelaskan bahwa pada 

kegiatan awal dalam penerapan pendidikan relegiositas ini 

yang diharapkan mampu menjadikan pemahaman terkait 

pentingnya moderasi beragama (toleransi, cinta tanah air, dan 

bersikap moderat).  

 Sebagaimana penuturan guru religiositas, sebagai berikut : 

“Kami juga terkadang mendapatkan kunjungan dari  TNI 

dan Polri sebagai bentuk bekal peserta didik dalam 

pemahaman cinta tanah air. Salah satunya pada saat hari 

senin bertepatan pada kegiatan upacara bendera, maka kami 

meminta dengan hormat untuk bapak Dandim menjadi 

pembina upacara serta memberikan nasehat-nasehat kepada 

peserta didik kami. Tentu kami berharap setelah selesai dari 

sekolah ini kami (guru) berharap bisa membawa bekal 

keberagaman esok ketika menggapai pendidikan yang luas 

agar tidak kaget dengan perbedaan keagamaan yang 

minoritas...”
62

 

                       
 

          Gambar 4.7 Dandim 0824 Menjadi Pembina Upacara 
 

b.  Penyesuaian terhadap lingkungan sekolah  

        Lingkungan sekolah ini dibentuk sedemikian baik rupa dengan 

segala ketentuan dan program sekolah yang akan berpengaruh 

terhadap prilaku keberagaman siswa disekolah. Tentunya menjadi 

latar yang penuh peranan dalam kegiatan relegiositas sekolah.  

        Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa siswa 

kelas XI, sebagai berikut : 

 “Ada program class meeting salah satu ajang kompetensi meski 

dengan bermain namun bisa prestasi, yaitu ada sejenis perlombaan 

permainan Mobile Lagend. Hal ini, perwakilan dari setiap kelas 

                                                             
62 Br. Athan, Wawancara, (Sekolah, 20 April 2024). 
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dari yang baik menuju yang terbaik untuk menjuarai permainan 

ini antar  kelas satu sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember. 

Semua guru ikut memeriahkan dengan jamuan musik yang disitu 

kami sangat bangga bersekolah di sekolah ini karena bermain juga 

bisa menoreh prestasi...”
63

 

                         
 

                           Gambar 4.8 Perlombaan Mobil Legend (Class Meeting) 
 

  Sekolah merupakan miniatur keberagaman yang didalamnya 

terdapat perbedaan yang ada khususnya perbedaan budaya dan 

agama.  

 Sebagaimana penuturan salah satu siswa kelas XII , sebagai 

berikut :  

 “Saya dulu pernah sekolah di SMA Muhammadiyyah, kala  itu 

saya kelas X pingin pindah ke sekolah SMA Katolik Santo 

Paulus Jember. Dengan alasan ingin tahu bagaimana bentuk dan 

isi ajaran sekolah yang ditananmkan sedangkan didalamnya 

berisikan berbagai macam agama?, dan alhamdulillah orang tua 

saya membolehkan dengan saya pindah tersebut serta disinilah 

kami menemukan arti perbedaan bukan penghambat dari 

penorehan prestasi. Asyik serta bangga yang saya rasakan 

dengan keberagaman inilah kami bisa tau bahwa mana sikap 

karakter dan kedisiplinan relegiositas kami perankan...”
64

 
 

  Dalam sudut pandangan pada tahap penyesuaian lingkungan 

sekolah ini tentu saja para tenaga pendidik disekolah dalam peranan 

pendidikan relegiositas pada siswa harus dibekali pedoman dalam 

nilai-nilai toleransi menghargai antar umat beragama yang nantinya 

bisa diharapkan mampu menghadapi perbedaan yang ada.  

                                                             
63 Ken Vyassa Niroativasha, Wawancara, (Sekolah, 22 April 2024). 
64 Brama Seta Janotama, Wawancara, (Sekolah 22 April 2024). 
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c. Menjangkau aspek evaluasi pada pendidikan religiositas   

  Salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat taraf 

keberhasilan atau tidaknya sebuah capaian pendidikan adalah 

dengan kegiatan evaluasi. Berhasil dan tidaknya pendidikan 

relegiositas dalam mencapai tujuannya dapat dilihat setelah 

dilakukan evaluasi terhadap out-put yang dihasilkan. Jika hasilnya 

sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan 

relegiositas, maka usaha pendidikan itu dapat dinilai berhasil. 

Namun jika yang terjadi secara fakta sebaliknya, maka evaluasi 

dinilai gagal. Penjelasan tentang evaluasi pendidikan adalah sebagai 

bentuk usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan 

meliputi seluruh komponen dalam mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan (aturan). 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, sebagai 

berikut : 

   “Kami menekankan kegiatan penanaman karakter dan 

eunterpreneur (kewirausahaan). Yang mana penanaman karakter 

inilah menjadi bekal mereka komunikasi secara keberagaman 

agama yang universal, dengan toleransi menghargai pendapat 

seseorang, mencintai karya orang lain dan lain sebagainya. 

Tentu kami (guru) merasa bangga jika dalam mendidik siswa-

siswi berhasil sesuai arah tujuan pendidikan yang baik. 

Kemudian wirausaha disini kami tidak menyatukan mereka 

dengan kelompok masing-masing, akan tetapi kami yang 

membuat kelompok dengan berbagai perbedaan agama. Maka, 

dengan hal tersebut mereka mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dan sosial dalam hal wirausaha sehingga hasilnya 

mampu bergelut pada dunia luar secara global...”
65

 
 

  Secara khusus dalam tujuan pelaksanaan evaluasi dalam 

pendidikan religiositas yakni untuk mengetahui pemahaman dari 

peserta didik terhadapa materi pelajaran, aturan sekolah, buku 
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peribadatan, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik maupun 

afektif. 

  Hal ini menjadi perhatian penuh, sebagaimana yang dituturkan 

oleh wakakesiswaan, yaitu : 

“Dalam kegiatan evaluasi ini kami mengacu pada prinsip 

kewarganegaraan dan pendidikan keagamaan-budi pekerti 

disamping menganut prinsip objektivitas serta komprehensif. 

Kemudian cara kerjanya dilapangan dan dikelas, dengan 

memberikan buku peribadatan yang mana mereka wajib isi dan 

kerjakan perintah-perintah agama mereka dengan mengetahui 

orang tua/wali murid. Sehingga disini kami bekerja sama dengan 

orang tua dalam hal relegiositas yang nantinya mampu membuat 

peserta didik lulusan SMA Katolik Santo Paulus Jember terwujud 

dengan cita-cita yang diinginkan...”
66

 

 

4. Faktor Pendukung Pendidikan Religiositas Dalam Pembentukan                                     

Keberagamaan Siswa Muslim di SMA Katolik Santo Paulus Jember  

     a. Kualitas guru yang profesional 

 Tenaga pendidik yaitu guru yang mampu menjadikan   peserta 

didiknya sukses dalam menggapai cita-citanya serta mempunyai 

jiwa karakter yang baik serta mewujudkan amanah yang 

diembannya. Sebagai guru yang profesional, guru bukan saja 

dituntut untuk melakukan tugasnya secara profesional, akan tetapi 

juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, sebagai 

berikut : 

“Dalam pengimplementasikan pendidikan relegiositas, kami 

mencari guru yang lulusan dari religiositas terbaik sehingga 

mampu untuk mengamalkan ilmunya di sekolah ini. 
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Sehingga kedepannya diharapkan mampu menjadikan 

pribadi yang berkarakter dan bijaksana...”
67

   

 Pihak sekolah mendukung penuh atas aspirasi peserta didik 

dalam karya apapun hal ini didukung oleh semua otoritas sekolah 

dan orang tua wali murid yang nantinya mampu menjadikan 

lulusan SMA Katolik Santo Paulus Jember yang bermartabat. 

  Lanjut penuturan kepala sekolah, sebagai berikut : 

“Pendidik dan tenaga pendidik adalah menjadi ujung tombak 

dalam upaya penerapan pendidikan religiositas dilemabaga 

pendidikan. Karena dengan guru yang berkualitas maka bisa 

dimungkinkan mencetak peserta didik yang berkualitas pula. 

Maka dari itu, kami selalu mengadakan evaluasi setiap 

semesternya yang diharapkan menjamin mutu pendidikan 

disekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember dengan salah 

salah satunya kami mengajarkan untuk berbagi untuk kaum 

duafa yang disitu diperankan semua siswa berbeda agama.”
68

  

      

      Gambar 4.9 Kegiatan Berbagi Kepada Kaum Duafa 

 

b. Religiositas sekolah 

  Agama dan budaya merupakan kedua bagian yang saking 

berkesinambungan peradaban masyarakat di Indonesia khususnya. 

Kondusifitas Indonesia yang demikian dan harmonis tersebut 

dipengaruhi oleh watak dasar masyarakat Indonesia, yaitu toleransi 
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 Br. Yohanes, Wawancara,  (Sekolah, 18 April 2024). 
68 Br. Yohanes, Wawancara,  (Sekolah, 18 April 2024). 
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dan saling menghormati adanya perbedaan, serta gotong royong dan 

juga undang-undangan yang menjamin tentang kebebasan setiap 

warga negara untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-

masing serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, 

sebagaimana termaktub pada simboyan dasar negara Pancasila.   

 Berdasarkan hasil wawancara dengan wakakurikulum, sebagai 

berikut : 

“Fenomena yang ada disekolah SMA Katolik Santo Paulus 

Jember dalam perbedaan keberagaman keagamaan tidak ada 

kendala yang mungkin dikatakan gagal. Semua peranan guru 

dikerahkan mampu mendorong terciptanya rasa toleransi 

keberagaman yang ada disekolah ini. Kami menghukum 

dengan maksimal guna mencegah agar tidak terulang 

kembali jika peserta didik ditemukan melanggar relegiositas 

ketika kewajiban agama tidak dilaksanakan...”
69

 
 

 Dari hukuman tersebut peserta didik jera yang kedepannya 

tidak akan mengulanginya lagi. Dengan pendidikan relegiositas ini 

diimplementasikan pada akhirnya siswa mempunyai jiwa toleransi 

menghargai umat berbeda agama. 

 Sebagaimana penuturan siswa, sebagai berikut : 

“Dalam menghadapi perbedaan agama ini, mengajarkan 

kami cara berfikir ternyata di dunia ini tidak hanya 

diperankan oleh satu agama melainkan kepercayaan dan 

keyakinan yang berbeda-beda dengan satu arah yaitu kepada 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah tertera pada sila pertama 

Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa)...”
70
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 Br. Joko Prabowo, Wawancara,  (Sekolah, 19 April 2024). 
70 Brama Seta Janotama, Wawancara, (Sekolah 22 April 2024). 
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          Gambar 4.10 Buku Peribadatan Religiositas  

 

c. Fasilitas yang memadai  

      Aspek yang berkaitan dengan peningkatan mutu penjaminan 

pendidikan antara lain seperti kompetensi guru, kedalam materi dan 

fasilitas yang memadai dalam penunjang kesuksesan dalam 

pendidikan. Fasilitas merupakan bentuk kesediaan atau media 

kelancaran dalam tujuan pembelajaran pada suatu lembaga 

pendidikan seperti kesediaan alat, bahan dan jasa. Dalam hal ini, 

fasilitas yang memadai salah satu faktor pendukung dalam 

penerapan pendidikan religiositas disekolah. 

  Sebagaimana penuturan kepala sekolah, sebagai berikut : 

 “Masalah yang terlihat mempengaruhi kualitas mutu 

pendidikan yaitu adanya sarana dan prasarana fasilitas 

sekolah yang mendukung tersedia dengan baik. 

Alhamdulillah semua fasilitas disini mendukung dengan baik 

seperti adanya ruang gamelan, ruang peribadatan, ruang 

musik serta ruang perpustakaan untuk menemukan titik 

kenyamanan peserta didik dalam mununtut ilmu 

disekolah...”
71

 

  Fasilitas dan prasarana yang baik serta memadai adalah suatu 

akses jalan yang tepat dalam kelancaran suatu proses dalam 

keberagaman khususnya dalam keberagaman penerapan pendidikan 

relegiositas disekolah. 

 

                                                             
71 Br. Yohanes, Wawancara,  (Sekolah, 18 April 2024). 
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  Lanjut penuturannya, sebagai berikut : 

 “Kami memberikan pelayanan dengan semaksimal dan baik 

mungkin untuk siswa-siswi kami disekolah, agar nantinya 

mereka nyaman dalam pembelajaran khususnya pada 

penerapan pendidikan relegiositas...”
72

 
 

5. Faktor Penghambat Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen 

Keberagamaan di SMA Katolik Santo Paulus Jember   

       a. Lingkungan yang tidak kondusif 

     Lingkungan yaang tidak kondusif ialah lingkungan yang tidak 

bisa dikontrol atau sangat mempengaruhi dalam penerapan 

pendidikan relegiositas kurangnya monitoring, perhatian dan 

pengawasan yang didalamnya terdapat perbedaan kultur budaya, 

suku, maupun agama. Lingkungn ini terbagi menjadi tida bagian, 

yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat/sosial.  

   Sebagaimana penuturan guru religiositas di SMA Katolik 

Santo Paulus Jember, yaitu : 

  “Ada hanya beberapa siswa yang secara garis pandang 

keluarga kurang memperhatikannya. Sehingga timbul sifat 

yang sedikit kurang berkarakter, ketika disekolah sudah 

dengan penuh maksimal guru membimbing namun ketika 

dirumah kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. 

Disini tugas kami terus kami lakukan dengan maksimal 

mungkin untuk mendidik dan menjadikan siswa yang 

relegiositas baik agar mempunyai jiwa toleransi menghargai 

antar umat beragama tanpa menindas agama yang 

lainnya...”
73

 
 

b. Pengaruh media sosial 

   Pada penerapan suatu pendidikan disekolah ketika 

pembelajaran pasti menemukan sebuah faktor penghambat. Disini 
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menjadi tantangan untuk pendidik dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang telah disepakati dalam tata tertib sekolah. Salah 

satunya pengaruh media sosial, tidak mungkin semua manusia di 

Indonesia sekarang tidak kenal dengan media sosial. Tidak 

memandang anak-anak, remaja maupun dewasa semua pasti 

mempunyai media sosial.  

   Sebagaimana telah tuturkan oleh kepala sekolah, sebagai 

berikut : 

 “Meskipun sekolah kami membolehkan untuk membawa 

handphone akan tetapi, mereka bisa untuk mengkoordinirkan 

waktu yang dimana waktu pelajaran atau waktu bermain. 

Tidak gampang juga kami mengarahkan dengan baik ini, 

dulunya iya sulit sekali tetapi dengan hukuman dan jera 

mereka akhirnya kami telah menemukan titik temu 

kenyamanan dalam belajar sehingga mereka nurut dan mau 

mengikuti arahan kedisiplinan sekolah.”
74
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  B. Temuan Data Penelitian  

 

 

Gambar 4.11 Karangka Temuan Penelitian 
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Pada temuan peneliti dilapangan menemukan beberapa ada yang 

terfokuskan pada penelitian model pendidikan relegiositas dalam komitmen 

keberagamaan siswa muslim di SMA Katolik Santo Paulus Jember. Adapun 

yang tersaji, yaitu : 

1. Model Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen Keberagamaan Siswa 

Muslim di SMA Santo Paulus Jember   

Pendidikan religiositas memang sangat penting diperankan pada dunia 

pendidikan khususnya dilembaga pendidikan satuan SMA, karena 

didalamnya berisikan keanekaragaman agama. Hal yang terpenting dalam  

peranan pendidikan relegiositas ini adalah bimbingan spiritual relegiositas 

agama yang mana mereka nantinya ketika lulus mampu diharapkan 

mempunyai jiwa toleransi menghargai antar umat beragama dan 

mengetahui bahwasanya di Indonesia terdapat beberapa agama yang harus 

diketahui.  

a. Menyelenggarakan program pendidikan religiositas  

Sekolah harus merealisasikan pendidikan relegiositas 

yang berpedoman dengan kementrian pendidikan dan 

kebudayaan dengan menanamkan jiwa karakter peserta didik 

dengan toleransi antar umat beragama serta sikap moderat yang 

tertera dalam indikator moderasi beragama, yaitu (Komitmen 

Kebangsaan, Anti Kekerasan, Toleransi dan Akomodatif 

Terhadap Budaya Lokal). Di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember ini salah satunya mempunyai keunikan yakni dengan 

dibuatnya kartu peribadatan yang disetujui oleh pihak sekolah 

dan orang tua siswa guna tujuan mengetahui religiositas 

peserta didik dalam beragama.  

b. Merancang materi pendidikan religiositas  

Dalam model pendidikan relegiositas ini materi 

pendidikan religiositas diperkuat dengan kandungan nilai 
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keagamaan yang mana isinya terdapat kebaikan, menghargai 

dan berkomitmen karakter yang baik. Sehingga nantinya 

mampu menjadikan lulusan SMA Katolik Santo Paulus Jember 

berprestasi serta mengetahui keberagaman agama yang ada di 

Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. 

c. Mengoptimalkan pada pendekatan KBM 

Pentingnya dalam mengoptimalkan pendekatan-

pendekatan pada pembelajaran religiositas. Dalam proses ini 

diharapkan mampu mengawasi serta menjaga untuk 

menghantarkan pemahaman komitmen keberagaman dalam 

beragama. 

d. Dukungan dari orang tua 

Dukungan dari orang tua dalam model pendidikan 

relegiositas memang sangatlah penting untuk mendidik dan 

membimbing dalam segi relegiositas peserta didik. Karena jika 

mengandalkan pihak sekolah kurang maksimalnya jika peranan 

orang tua tidak dikontribusikan dalam tercapainya religiositas 

peserta didik dengan baik. 

2. Proses Penerapan Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen 

Keberagamaan Siswa Muslim di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember  

a. Pembekalan diri terkait pendidikan religiositas 

Langkah dalam penerapan pendidikan religiositas pada 

peserta didik yakni dengan menguatkan pola berfikir, nalar 

yang positif dan mampu mencari kenyamanan peserta didik 

yang nantinya mampu untuk mengarahkan tujuan pendidikan 

religiositas yang benar. 
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b. Penyesuaian terhadap lingkungan sekolah  

  Tahap kedua dalam penerapan pendidikan religiositas 

yaitu penyesuaian terhadap lingkungan sekolah yang mana 

dibentuk sedemikian baik mungkin dari segala ketentuan dan 

program sekolah yang akan berpengaruh terhadap komitmen 

keberagaman peserta didik dalam bersosial dengan baik. 

c. Menjangkau aspek evaluasi pada pendidikan religiositas  

  Berhasil dan tidaknya pendidikan pada lembaga 

pendidikan dalam mencapai tujuan out-put yang dihasilkan 

maka, harus dengan adanya kegiatan evaluasi pada pendidiksn. 

3. Faktor Pendukung Pendidikan Religiositas Dalam Pembentukan 

Keberagamaan Siswa Muslim di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember   

  a. Kualitas guru yang profesional 

Sebagai tenaga pendidik, guru bukan saja dituntut 

untuk melakukan tugasnya secara profesional, akan tetapi juga 

harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam 

pendidikan relegiositas. 

 b. Religiositas sekolah 

Relegiositas sekolah memang sangat penting diterapkan 

dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan 

model pendidikan relegiositas guna mewujudkan komitmen 

keberagaman dalam menghargai perbedaan agama yang ada.  

 c. Fasilitas yang memadai 

   Fasilitas  sekolah menjadi faktor pendukung terpenting 

dalam penerapan model pendidikan relegiositas disekolah. Hal ini, 

sangat mengacu pada implementasi pada siswa demi terwujudnya 

pendidikan relegiositas yang diinginkan.  
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4. Faktor Penghambat Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen 

Keberagamaan Siswa Muslim di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember  

 a. Lingkungan yang tidak kondusif 

Yaitu lingkungan yang tidak terkontrol atau sangat 

mempengaruhi dalam keberlangsungan penerapan pendidikan 

relegiositas pendidikan disekolah. Lingkungan ini terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat/sosial. Maka, dengan 

ketiga lingkungan diharapkan mampu berkontribusi dalam 

meningkatkan relegiositas peserta didik dalam komitmen 

keberagaman.  

b. Pengaruh media sosial 

  Sangat rentan jika dalam pemakaian media bersosial 

tidak memandang waktu. Hal ini, bisa menggerus keimanan serta 

daya fikir siswa dalam hal religiositas karenanya semua bisa 

hancur dan luntur akan nilai budaya agama akibat pengaruh media 

sosial.   
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BAB V 

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa telah ditemukan dari data 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait model pendidikan relegiositas 

dalam komitmen keberagamaan siswa muslim di SMA Katolik Santo Paulus Jember. 

Kemudian pada bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan yang sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian.  

A. Model Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen Keberagamaan Siswa 

Muslim di SMA Katolik Santo Paulus Jember  

 Sekolah menjadi media strategis dalam menetukan kualitas dalam mencetak 

generasi bangsa yang berkarakter dan bermartabat. Dalam hal ini, menjadi target 

atau sasaran yaitu komitmen dalam keberagaman menghadapi perbedaan agama 

yang ada di Indonesia khususnya dengan penerapan pendidikan relegiositas. 

Pendidikan relegiositas yang dimaksud adalah komunikasi iman antar peserta 

didik yang berbeda agama dan kepercayaan/keyakinan, agar membantu peserta 

didik menjadi manusia yang religius, bermoral dan terbuka. Selain itu juga, 

peserta didik diharapkan mampu menjadi pelaku perubahan sosial demi 

terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, berdasarkan nilai-nilai 

universal, misalnya kasih sayang, kerukunan, toleransi, kedamaian, keadilan, 

kejujuran, pengorbanan, kepedulian dan persaudaraan.
75

 

 Melalui pendidikan religiositas ini peserta didik akan mendapatkan 

pendidikan tentang seputar ajaran agama yang dianutnya sekaligus ajaran agama 

yang berbeda. Para peserta didik diajak untuk memahami cara berfikir dan pola 
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pemahaman dari agama-agama tersebut sehingga tumbuhlah pada diri peserta 

didik sikap bertoleransi dan moderat. 

 Di sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember mempunyai statement dan 

langkah model pendidikan religiositas dalam komitmen keberagaman yang mana 

disampaikan kepala sekolah, dengan segala bentuk usaha manajemen sekolah 

yang bekerja sama dengan orang tua siswa/i dalam menerapkan pendidikan 

relegiositas ini agar nantinya terwujud lulusan dari sekolah tersebut memahami 

secara betul agama yang dianutnya dan mengetahui agama-agama yang berbeda 

dengannya dan mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. 

 Adapun di SMA Katolik Santo Paulus Jember menggunakan model 

pendidikan religiositas dalam komitmen keberagamaan, sebagai berikut : 

 1. Menyelenggarakan program pendidikan religiositas  

 Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Santo Paulus Jember menjadi 

salah satunya sekolah yang ada di kabupaten Jember dengan menerapkan 

pembelajaran tentang pendidikan relegiositas, yang mana sekolah yang 

berlatar belakang agama katolik ini tidak menjadikan sekolah menaungi 

peserta didik yang hanya beragama katolik saja, akan tetapi, didalamnya 

terdapat agama-agama yang launnya, seperti Islam, Protestan, Budha, 

Hindu, Konghucu dan Katolik. Dalam penyelenggaraan pendidikan 

relegiositas ini, para peserta didik diajak diskusi dengan diberikan sebuah 

topik untuk di diskusikan sesuai dengan sudut pandang agama yang 

berbeda. Misalnya dengan diberikan topik tentang konsep keadilan, para 

pserta didik akan berdiskusi tentang bagaimana konsep keadilan menurut 

pandangan agama Islam, agama Hindu, Katolik, Konghucu, Budha dan 

Protestan. Dalam hal ini, dengan untuk saling meyakinkan tentang ajaran 

agamanya sehingga mengetahui lebih dalam tentang ajaran agamanya 

yang kuat dan semakin yakin terhadap ajaran agama yang dianutnya.  

 Berdasarkan penuturan Sr. Elissa selaku salah satu guru relegiositas 

menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan religiositas di sekolah sangat 
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penting untuk diterapkan khususnya di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember ini, yang mana dibuat buku peribadatan dengan disetujui orang 

tua dan pihak sekolah yang nantinya akan memaksimalkan keyakinan dan 

kepercayaan peserta didik dalam beragama serta mampu berkomitmen 

dalam perbedaan keagamaan. Kemudian, beliau selalu meningkatkan 

indikator moderasi beragama, yaitu (Komitmen Kebangsaan, Anti 

Kekerasan, Toleransi dan Akomodatif Terhadap Budaya Lokal), yang 

nantinya mampu menciptakan lulusan SMA Katolik Santo Paulus Jember 

menjadi lulusan yang berkarakter dan berjiwa intelektual.  

2. Merancang materi pendidikan religiositas 

   Dalam penyampaian materi sebelum pembelajaran memang perlu 

dipersiapkan secara matang dan penyesuaian metode dan media yang 

akan dilaksanakan. Di era digital, pendidikan relegiositas sering kali 

dianggap sepele dan seringkali disalah artikan oleh beberapa kalangan 

termasuk praktisi dalam dunia pendidikan. Penting permasalahan, yakni 

materi pendidikan relegiositas yang cara mengolah dan pengemasan harus 

di oleh secara interaktif dan menarik yang dengan mengintegrasikan 

berbagai macam media atau yang disebut dengan multemedia yang 

dikolaborasikan dengan nilai-nilai moderat.  

  Berdasarkan pemaparan bapak wakakurikulum yang peneliti temui, 

yakni langkah terpenting dalam penerapan pendidikan relegiositas 

disekolah bagaimana mencari dan menemukan kenyamanan siswa 

sehingga nantinya guru yang mengajar mampu mengarahkan dengan 

mudah dan sekolah menekankan dengan siswa beragama apapun untuk 

wajib mengikuti ajarannya dengan sungguh-sungguh, salah satunya siswa 

yang beragama muslim ketika waktu sholat dan bulan puasan ramadhan 

mereka ditekankan untuk mengisi buku laporan (peribadatan) yang telah 

disetujui oleh orang tua siswa dan pihak sekolah. 
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 Pada hakikatnya dalam penyampaian materi pada setiap materi 

pembelajaran kembali lagi kepada guru dan siswa. Oleh karena itu, guru 

yang mengajar pada setiap mapel khsusunya pendidikan relegiositas harus 

bisa membawakan suasana yang nyaman sehingga pada proses KBM 

berlangsung dapat berjalan dengan lancar serta tujuan capaian pendidikan 

sesuai yang diharapkan.  

 Berdasarkan penuturan guru religiositas, yaitu Romo Athan 

menyatakan sebelum berlangsungnya proses pembelajaran rutinitas 

dengan berdoa sesuai menurut kepercayaan dan keyakinan agama mereka 

(siswa) begitupun ketika sudah selesai pembelajaran, guna untuk 

memunculkan kesatuan, kerukunan, toleransi, relgius, serta menghargai 

antar umat beragama tanpa menindas agama yang minoritas. 

 Desain pembelajaran yang diterapkan oleh guru religiositas di SMA 

Katolik Santo Paulus Jember dengan model pembelajaran kooperatif dan 

model pembelajaran yang aktif dan kritis serta diskusi antar siswa 

beragama guna mengetahui pemahaman antar agama yang nantinya 

meunculkan nilai kerukunan dan persaudaraan. 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 
 

Sekolah    : SMA Katolik Santo Paulus 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Religiositas 
Kelas/ Semester  : X/ Ganjil 

Materi Pokok  : 3.1 Manusia pribadi yang beriman 

Sub tema  : Pandangan agama tentang manusia 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
  

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui diskusi, tanya-jawab, dan presentasi kelompok, para murid 

dapat memahami dan menjelaskan dengan baik dan benar ajaran 
Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, Katolik, Islam, dan Kristen tentang 

manusia sebagai pribadi yang secitra dengan Allah, memiliki 

keunikan dalam diri, dianugerahi bakat dan kemampuann dan 

pandangan agama tentang manusia. 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. PENDAHULUAN 

 Saling menyapa dan memberi salam 
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o Membaca Kitab Suci (1-2 ayat) dan berdoa secara bergiliran. Murid 

diminta  mempersiapkan buku tulis, buku paket, dan hal lain yang 

dibutuhkan. 

o Menyegarkan ingatan murid tentang pembelajaran sebelumnya. 
o Memberi pengantar singkat mengenai materi yang akan dipelajari 

bersama pada hari ini. 
 

2. KEGIATAN INTI 

a. Apresepsi 

 Guru menanyakan kembali terkait materi bab I “Manusia pribadi 

yang beriman” 

b. Kegiatan inti  

 Guru meminta para murid mengerjakan UKBM sebagai bahan 

pembelajaran dan tes hasil belajar 

 Murid mengerjakan UKMB secara pribadi dan dikumpulkan 

c. PENUTUP 

 Memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. 

 Memotivasi murid untuk mendalami materi yang telah dipelajari 

dan mempersiapkan diri untuk pembelajaran yang akan datang. 
 Mengakhiri pembelajaran dengan Membaca Kitab Suci (1-2 ayat) 

dan berdoa secara bergiliran. 
 

C. PENILAIAN 

Sikap Spritual : Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 
Sikap sosial      : Menghargai teman-teman sekelas khususnya yang berbeda  

kepercayaan dan yang sedang menyampaikan pendapat. 

Pengetahuan : materi hasil diskusi kelompok dan notulensi. 
Keterampilan : Berbicara dan mengungkapkan pendapat.

76
 

 

3. Mengoptimalkan pendekatan pada KBM 

 Pendekatan dalam proses pembelajaran sangatlah penting peranan guru 

dalam pendekatan-pendekatan pada proses pembelajaran berlangsung, 

yaitu denfan mengajak, mengeksplor, mengamati dan menjadikan nuansa 

dunia pendidikan menjadi asyik serta nyaman, sehingga guru dengan 

mudah menyampaikan materi pembelajaran.  

 Berdasarkan penuturan salah satu guru relegiositas, yaitu 

pendampingan belajar pada intra maupun ekstra guru selalu 

mengoptimalkan dengan sebaik mungkin. Seperti halnya kedisiplinan, 

boleh saja mereka seenaknya dan boleh saja mereka tertunduk dengan 
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peraturan sekolah. Hal ini, bertujuan agar siswa-siswi mampu 

membedakan mana yang boleh dan mana ynag tidak boleh dilakukan. 

Salah satunya kegiatan ekstra, mereka boleh memilih jenis olahraga 

apapun yang ada disekolah namun jangan sampai lupa dengan jadwal 

peribadatannya. Jika waktu ke gereja (Katolik) maka, break dulu 

latihannya begitupun agama-agama yang lain. 

 Kejujuran menjadi pokok utama peranan dalam keberagaman, hal ini 

telah tertuang dalam visi-misi sekolah dan tata tertib sekolah yang peserta 

wajib taati dan ikuti. Keadaan dan ruang yang benar dan salah akan 

menjadi sempit dalam kebenarannya menjadi mutlak. Sebaliknya, jika 

ruang kebenaran itu melebar (tak tentu arah), masih memberi peluang 

pada keyakinan orang lain itu juga benar. Sebab dalam kebenaran yang 

absolut hanya ada pada Allah SWT.
77

 

 Adapun penuturan yang disampaikan oleh Romo Joko Prabowo selaku 

wakakurikulum menuturkan, bahwa pada saat hari-hari besar agama-

agama yang ada di Indonesia disekolah juga memperingati dengan 

gambaran-gambaran nuansa keberagaman. Contohnya, Hari besar Islam 

peserta didik yang non-Muslim diwajibkan untuk mengikutinya tanpa ada 

paksaan yang dimana wajib untuk ikut dalam keyakinannnya, hanya saja 

para guru menekankan ketika ada hari hari besar keagamaan peserta didik 

wajib untuk mengikuti acara tersebut. 

4. Dukungan dari orang tua 

  Peranan orang tua adalah menjadi pokok akhir terpenting dalam 

tercapainya keberagaman yang indah. Pada waktu sekolah peserta didik 

terkondisikan dengan guru dan ketika jam akhir mereka bersama dengan 

orang tuanya. Maka, maju dan tidaknya pemahaman peserta didik ketika 

sudah mencapai pemikiran yang remaja (kelas XII) disini dukungan orang 
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tua harus di perankan dengan maksimal mungkin agar peserta didik 

mampu membuat benteng keberagaman agama sehingga mereka mampu 

mempunyai jiwa yang moderat. 

  Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh kepala sekolah 

bahwasanya sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember, juga bekerja 

sama dengan peranan orang tua dan sekeliling tempat peribadatan yang 

ada diwilayah kabupaten Jember sekitar. Harapannya ketika siswa yang 

belajar di SMA Katolik Santo Paulus Jember tidak hanya mendapatkan 

pemahaman dunia (materi) akan tetapi, juga mengetahui cara dan bentuk 

keagamaan yang ada di Indonesia dan juga membuat kartu peribadatan 

yang mana wajib diisi dan di tandatangani oleh orang tua murid dengan 

harapan mampu menambah keimanan dalam beragama yang mereka anut. 

Dalam proses kegiatan relegiositas tentu saja menemukan kejadian yang 

tidak diinginkan (bullying, dll). Hal ini tentu menjadi tugas penuh seorang 

guru guna mnejadikan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan 

tujuan pendidikan. 

B. Proses Penerapan Pendidikan Religiositas Dalam Pembentukan  

Keberagamaan Siswa Muslim di SMA Katolik Santo Paulus Jember  

  Setelah kita melihat penjelas yang telah tersaji di sub bab diatas yang 

menyatakan bahwa Sekolah Menengah Atas menjadi media yang sangat strategis 

dalam proses penerapan pendidikan religiositas. Hal tersebut, dilihat dari pola 

pikir peserta didik yang masih remaja dan labil dalam menerima informasi dari 

sumber apapun tanpa melihat ranah yang jelas kebenarannya. Untuk itu 

diperlukan proses atau langkah dalam penerapan pendidikan relegiositas agar 

siswa mampu mengenal, berfikir, mengetahui, memahami, menghayati dan pada 

akhirnya mereka mampu membedakan mana yang benar serta menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik menjadi target utama 

sasaran diktrin pemikiran yang masih rentan dalam beranalisis dalam informasi 
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kebenaran. Hal ini, menjadi tugas utama para guru agar mempunyai cara yang 

terbaik dalam menginternalisasi nilai-nilai toleransi keberagaman beragama pada 

peserta didik agar nantinya mampu menjadi benteng atau pondasi yang kuat 

sehingga harapan besar mampu terealisasikan menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

  Potret SMA Katolik Santo Paulus Jember yang demikian, menggambarkan 

bahwa proses penerapan pendidikan relegiositas dalam keberagaman beragama 

pada peserta didik dilakukan beberapa siklus, sebagaimana penjelasan yang telah 

peneliti dapat data hasil wawancara dengan Romo Yohanes selaku Kepala 

Sekolah, bahwasanya sekolah katolik yang lainnya juga bisa menerapkannya 

namun, tinggal bagaimana kerjasama pihak sekolah (guru) dan orang tua (wali 

murid) dalam menjaga relegiositas peserta didik.  

  Menurut teori Glock and Stark mengungkapkan dalam pemikiran mengenai 

religiositas yang mengarah pada beberapa dimensi, yaitu : 

a. Dimensi Ritual  

Dimensi Ritual ini mencakup dan mengukur sejauh mana seseorang 

melakukan kewajiban atas ritualnya dal;am kepercayaan agamanya 

sekaligus dihubungkan dengan berbagai amalan. 

b. Dimensi Ideologis 

Dimensi Idiologis berkaitan dengan yang diyakini terhadap peljaran 

agamanya yang dapat mengukur seseorang menerima hal-hal yang 

bersifat dogmatis. Secara keseluruhan, dimensi ini menyinggung 

tingkat keyakinan seseorang terhadap realitas pelajaran agama.  

c. Dimensi pengalaman  

Yaitu dimensi yang mengukur drajat tingka laku seseorang yang 

didorong oleh pelajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Prilaku ini lebih bersifat horizontal yaitu yang berhubungan manusia 

dengan sesame dan lingkungan sekitarnya. 
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d. Dimensi konsekuensi 

Dimensi konsenkuensi dalam ukuran apresiasi sejauh ini menyangkut 

drajat seseorang dalam perasaan-perasaan dan pertemuan-pertemuan 

ketat yang dialami oleh manusia. Dalam pengkuruan ini diidentikkan 

dengan pengalaman yang diperoleh dan dirasakan orang selama 

menjalankan pe;ajaran agamany, salah satunya adalam pengukuran 

perasaan dekat Tuhannya dan merasa permohonannya dikabulkan 

oleh Tuhannya.
78

 

  1. Pembekalan diri terkait pendidikan religiositas  

    Pembekalan  diri peserta didik di SMA Katolik Santo Paulus Jember 

ini dalam pendidikan religiositas dengan menguatkan pola pikir, cara 

pandangan, pengalaman dan peribadatan. Dalam hal ini, pembekalan 

yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan cara universal yang 

melakukan berbagai kegiatan seperti, MOS pada awal masuk sekolah, 

upacara bendera, kepramukaan dan kegiatan lainnya yang berbasis 

relegiositas. Pembekalan diri ini mengajarkan untuk saling menghargai 

sesama manusia dengan berbeda kultur dan antar umat beragama serta 

jiwa nasionalisme yang sekarang menjadi perbincangan publik 

(perpecahan didalam negara dengan perbedaan pola berfikir).  

    Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan salah satu siswa di SMA 

Katolik Santo Paulus Jember, yakni ketika awal masuk sekolah kaget 

menghadapi situasi di sekolah yang mana terdapat beberapa agama 

didalam satu sekolah. Namun, berselang beberapa bulan hingga tahun 

kemudian, baru merasakan rasa persaudaraan disekolah dengan saling 

mengingatkan kewajiban atas agama masing-masing disatu sekolah 

bahkan satu kelas.  

                                                             
78 Syamsu Yusuf I.N, (2001), hal. 198. 



77 
 

 
 

    Pola berfikir peserta didik pada tahap pembekalan akan mampu 

mengetahui langkah yang baik serta pemahaman yang lurus dari 

pemahaman tentang keberagaman dan berkenegaraan. Pemahaman 

keagamaan tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga 

nilai-nilai agara menjadi pertimbangan dalam cara berfikir, bersikap dan 

bertindak untuk menyikapi fenomena dalam kehidupan ini.   

    Sebagaimana penjelasan kepala sekolah bahwasanya disekolah SMA 

Katolik Santo Paulus Jember juga terkadang mendapat kunjungan dari 

TNI dan Polri sebagai bentuk support para pendidik dalam menerapkan 

pendidikan relegiositas di sekolah. 

2. Penyesuaian terhadap lingkungan sekolah  

  Salah satu tantangan yang dihadapi oleh semua lembaga pendidikan, 

tidak terkecuali dalam lembaga pendidikan religiositas adalah 

penyesuaian terhadap lingkungan hidup. 

  Berdasarkan penuturan siswa kelas XI, bahwasanya sekolah 

mendukung dengan mengadakan program class meeting salah satu ajang 

kompetensi meski dengan bermain namun bisa prestasi, yaitu ada sejenis 

perlombaan permainan Mobile Lagend. Hal ini, perwakilan dari setiap 

kelas dari yang baik menuju yang terbaik untuk menjuarai permainan ini 

antar  kelas satu sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember. Semua guru 

ikut memeriahkan dengan jamuan musik yang disitu peserta didik sangat 

merasa bangga bersekolah di sekolah ini karena bermain juga bisa 

menoreh prestasi yang mana sekolah merupakan wadah miniatur 

keberagaman yang didalamnya terdapat perbedaan yang ada khususnya 

perbedaan budaya dan agama. 

  Dalam sudut pandangan pada tahap penyesuaian lingkungan sekolah 

ini tentu saja para tenaga pendidik disekolah dalam peranan pendidikan 

relegiositas pada siswa harus dibekali pedoman dalam nilai-nilai toleransi 
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menghargai antar umat beragama yang nantinya bisa diharapkan mampu 

menghadapi perbedaan yang ada.  

  Maka dengan ini, dalam penerapan pendidikan relegiositas khususnya 

para guru harus memiliki pandangan yang sama dalam hal pentingnya 

dalam pembekalan diri dan penyesuaian terhadap lingkungan pada peserta 

didik di sekolah. 

3. Menjangkau aspek evaluasi pada pendidikan religiositas  

  Komponen yang sangat penting untuk melihat taraf keberhasilan atau 

tidaknya sebuah capaian pendidikan adalah dengan kegiatan evaluasi. 

Berhasil dan tidaknya pendidikan religiositas dalam mencapai tujuannya 

dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap out-put yang dihasilkan. 

Jika hasilnya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan 

relegiositas, maka usaha pendidikan itu dapat dinilai berhasil. Namun jika 

yang terjadi secara fakta sebaliknya, maka evaluasi dinilai gagal. 

Penjelasan tentang evaluasi pendidikan adalah sebagai bentuk usaha 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan meliputi seluruh 

komponen dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

(aturan). 

  Berdasarkan pernyataan kepala sekolah SMA Katolik Santo Paulus 

Jember, sebagaimana menekankan kegiatan penanaman karakter dan 

eunterpreneur (kewirausahaan). Yang mana penanaman karakter inilah 

menjadi bekal peserta didik dalam komunikasi secara keberagaman 

agama yang universal, dengan toleransi menghargai pendapat seseorang, 

mencintai karya orang lain dan lain sebagainya. Tentu  guru akan merasa 

bangga jika dalam mendidik siswa-siswi berhasil sesuai arah tujuan 

pendidikan yang baik. Kemudian wirausaha disini tidak menyatukan 

mereka dengan kelompok masing-masing, akan tetapi membuat 

kelompok dengan berbagai perbedaan agama. Maka, dengan hal tersebut 

mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan dan sosial dalam hal 
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wirausaha sehingga hasilnya mampu bergelut pada dunia luar secara 

global. 

  Salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat taraf 

keberhasilan dalam sebuah capaian pendidikan adalah evaluasi. Berhasil 

dan tidaknya pendidikan relegiositas dalam mencapai tujuannya dapat 

dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap out-put yang dihasilkan. Jika 

hasilnya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan 

relegiositas, maka usaha pendidikan itu dapat dinilai berhasil. Namun jika 

yang terjadi secara fakta sebaliknya, maka evaluasi dinilai gagal. Dalam 

bahasa sederhana evaluasi pendidikan yakni sebagai bentuk usaha untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan yang meliputi seluruh 

komponen dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

 

C. Faktor Pendukung Pendidikan Religiositas Dalam Pembentukan 

Keberagamaan Siswa Muslim di SMA Katolik Santo Paulus Jember 

    Sekolah dituntut mempunyai manajemen andal dengan dukungan guru 

dan tenaga kependidikan yang memiliki sikap dan perilaku moderat dan 

toleransi. Di sisi lain, sekolah atau satuan pendidikan juga harus bisa 

memanfaatkan komunitas sekolah untuk penciptaan habituasi relegiositas pada 

harian kehidupan peserta didik. Komunitas sekolah bisa memunculkan 

networking dan kepercayaan dari masyarakat, harus bisa menjadi jembatan 

peserta didik di sekolah untuk mengimplementasikan sikap toleransi pada ruang 

publik. 

    Di SMA Katolik Santo Paulus Jember banyak ragam budaya 

didalamnya baik dari keberagamaan agama pada tenaga pendidiknya maupun 

dari peserta didiknya sendiri. Hal ini, tidak menjadi acuan hambatan dalam 

kelancaran proses pembelajaran pendidikan relegiositas disekolah. Seperti dari 

beberapa tanggapan guru maple pelajaran lainnya terkait hambatan yang 

dirasakan dalam proses penanaman sikap toleransi beragama, salah satunya 
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pada lemahnya respons bernalar siswa. Namun, menanggapi hal ini, peneliti 

menemukan beberapa faktor pendukung dalam model pendidikan reegiositas di 

SMA Katolik Santo Paulus Jember yang pada harapan terbaiknya dapat 

mendarah daging sikap toleransi serta mampu menjadi bekal pondasi 

kehidupan, sebagai berikut :  

     1. Kualitas guru yang profesional 

  Guru yang profesional yaitu yang mampu menjadikan   peserta 

didiknya sukses dalam menggapai cita-citanya serta mempunyai jiwa 

karakter yang baik serta mewujudkan amanah yang diembannya. Sebagai 

guru yang profesional, guru bukan saja dituntut untuk melakukan 

tugasnya secara profesional, akan tetapi juga harus memiliki pengetahuan 

dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

  Sebagaimana penuturan kepala sekolah SMA Katolik Santo Paulus 

Jember yaitu Romo Yohanes, bahwasanya dalam pengimplementasikan 

pendidikan relegiositas, manajemen sekolah mencari guru yang lulusan 

dari relegiositas terbaik sehingga mampu untuk mengamalkan ilmunya di 

sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember. Sehingga kedepannya 

diharapkan mampu mencetak pribadi yang berkarakter dan bijaksana. 

  Pendidik dan tenaga pendidik adalah menjadi ujung tombak dalam 

upaya penerapan pendidikan relegiositas dilemabaga pendidikan. Karena 

dengan guru yang berkualitas maka bisa dimungkinkan mencetak peserta 

didik yang berkualitas pula. Maka dari itu, dalam menjamin kualitas mutu 

selalu mengadakan evaluasi setiap semesternya yang diharapkan 

menjamin kualitas pendidikan religiositas disekolah SMA Katolik Santo 

Paulus Jember. 

  Tentunya peran guru mutlak diperlukan. Dalam hal ini guru harus 

memiliki prinsip keguruan yang dapat memperlakukan peserta didik 

dengan baik sehingga tercapai tujuan pendidikan. 
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 Adapun prinsip-prinsip keguruan dapat dijelaskan, yaitu : 

a. Seorang guru harus dapat membangkitkan peserta didik pada materi 

pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan media dan 

sumber belajar yang berveriasi. 

b. Guru harus memampu membangkitkan minat peserta didik untuk 

aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri 

pengetahuannya. 

c. Guru mampu membuat urutan (sequence) dalam pemberian mata 

pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan perkembangan 

peserta didik. 

d. Guru mampu mengembangkan pelajaran yang akan diberikan 

dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik 

menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan 

e. Guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang dengan 

harapan peserta didik lembih memahami materi yang telah 

diberikan. 

f. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan 

antar mata pelajaran atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-

hari. 

g. Guru harus tetap menjaga konsentrasi peserta didik dengan cara 

memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, 

mengamati, meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang 

didapatnya. 

h. Guru harus mengembangkan peserta didik dalam membina 

hubungan sosial, baik dalam kelas maupun luar kelas. 
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i. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik 

secara individu agar dapat melayani peserta didik sesuai 

perbedaan.
79

 

2. Religiositas sekolah  

  Agama merupakan bagian peradaban masyarakat di Indonesia 

khususnya. Kondusifitas Indonesia yang demikian dan harmonis tersebut 

dipengaruhi oleh watak dasar masyarakat Indonesia, yaitu toleransi dan 

saling menghormati adanya perbedaan, serta gotong royong dan juga 

undang-undangan yang menjamin tentang kebebasan setiap warga negara 

untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing serta perlakuan 

yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub pada 

simboyan dasar negara Pancasila.   

  Dalam hal ini, wakakurikulum memaparkan bahwasanya fenomena 

yang ada disekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember dalam perbedaan 

keberagaman keagamaan tidak ada kendala yang mungkin dikatakan 

gagal. Semua peranan guru diharapkan mampu mendorong terciptanya 

rasa toleransi keberagaman relegiositas yang ada disekolah ini. 

  Dengan hal tersebut, maka budaya relegiositas akan dilaksanakan oleh 

semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakakurikulum, 

pendidik, peserta didik, petugas keamanan dan pihak yang terlibat dalam 

kelancaran pembelajaran di SMA Katolik Santo paulus Jember yaitu 

dengan saling menghormati sama lain, damai harmonis dan meningkatkan 

keimanan pada agamanya masing-masing.  

3. Fasilitas yang memadai  

  Fasilitas sekolah yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung 

dalam model penerapan pendidikan religiositas di SMA Katolik Santo 
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Paulus Jember karena mempunyai aspek yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu penjaminan pendidikan antara lain seperti kompetensi 

guru, kedalam materi dan fasilitas yang memadai dalam penunjang 

kesuksesan dalam pendidikan. Fasilitas merupakan bentuk kesediaan atau 

media kelancaran dalam tujuan pembelajaran pada suatu lembaga 

pendidikan seperti kesediaan alat, bahan dan jasa. Dalam hal ini, fasilitas 

yang memadai salah satu faktor pendukung dalam penerapan pendidikan 

relegiositas disekolah.  

  Dalam hal ini, penjelasan kepala sekolah yaitu Romo Yohanes, 

bahwasanya pelaksanaan pendidikan religiositas di SMA Katolik Santo 

Paulus Jember berjalan dengan baik yang dengan salah satunya fasilitas 

sekolah yang memadai seperti perpustakaan, tempat peribadatan serta 

fasilitas yang lainnya yang diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik 

untuk selalu berkomitmen dalam keberagaman dan meningkatkan 

relegiositas yang baik. 

 Dengan hal tersebut, siswa akan mengikuti seluruh kegiatan yang 

diberikan dengan tenang jika fasilitas yang didapat tidak jauh-jauh dan 

terdapat disekitar sekolah.  

D. Faktor Penghambat Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen 

Keberagamaan di SMA Katolik Santo Paulus Jember  

  Masalah yang terus menerus dibicarakan adalah masalah generasi 

milenial yang telah bergelut didunia digital, generasi muda penerus cita-cita 

pejuang bangsa dengan berbagai konsekuensi. Generasi milenial harus siap atau 

tidak dalam mengambil alih tanggung jawab dalam menghargai perbedaan, 

dengan demikian harus ada upaya penanaman moderasi beragama pada 

generasi milenial. Hal ini, sebagaimana penuturan mantan ketua Kemenag 

(2014-2019) Lukman Hakim Saifudin mengatakan, pemerintah tengah 

mengarus utamakan penguatan moderasi beragama yang menjadi program 

prioritas nasional. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik 
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beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi 

ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun 

kemaslahatan umum.
80

  

 Menanggapi dari penjelasan diatas, tantangan pada penerapan 

pendidikan relegiositas dalam komitmen keberagaman beragama justru 

mengancam dan bahkan merusak ikatan kebangsaan. Seperti yang sering kita 

jumpai kesalah pahaman orang yang atas nama agama lalu menyalahkan isi 

kandungan nilai pancasila, mengharamkan hormat kepada bendera merah 

putih Indonesia, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu kebangsaan 

Indonesia raya dan bahkan mengajarkan bahwa nasionalisme tidak penting 

karena tidak terdapat pada ajaran agama.  

 Berangkat dari pemaparan diatas dilingkungan sekolah SMA Katolik 

Santo Paulus Jember terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan 

pendidikan relegiositas, sebagai berikut : 

       1. Lingkungan yang tidak kondusif 

  Lingkungan yaang tidak kondusif adalah lingkungan yang tidak 

bisa dikontrol atau sangat mempengaruhi dalam penerapan pendidikan 

relegiositas kurangnya monitoring, perhatian dan pengawasan yang 

didalamnya terdapat perbedaan kultur budaya, suku, maupun agama. 

Lingkungn ini terbagi menjadi tida bagian, yaitu lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat/sosial.   

  Dalam hal ini sebagaimana penuturan guru relegiositas di SMA 

Katolik Santo Paulus Jember bahwasanya hanya beberapa siswa yang 

secara garis pandang keluarga kurang memperhatikannya. Sehingga 

timbul sifat yang sedikit kurang berkarakter, ketika disekolah sudah 

dengan penuh maksimal guru membimbing namun ketika dirumah 

kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Disini tugas pendidik 
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teru di lakukan dengan maksimal mungkin untuk mendidik dan 

menjadikan siswa yang relegiositas baik agar mempunyai jiwa toleransi 

menghargai antar umat beragama tanpa menindas agama yang lainnya. 

  Adapun cara yang dilakukan guru di SMA Katolik Santo Paulus 

Jember untuk membangun lingkungan yang kondusif dalam 

pembelajaran diantaranya, yaitu : 

a. Pertama menata ruang kelas belajar dan menciptakan 

pembelajaran relegiositas yang kondusif yang merupakan 

lingkungan utama untuk menciptakan kegiatan belajar dan 

mengajar yang menyenangkan.  

b. Penataan kelas yang baik dan tepat membangun ruang belajar 

yang bersih, nyaman dan tertata dengan rapi akan mendukung 

pembelajaran lebih baik. 

  Meskipun begitu, guru berperan penting untuk menciptakan suasana 

yang menggairahkan dan memacu siswa semangat belajar, jelas 

penuturan dari Suster Elissa selaku guru pendidikan relegiositas.  

  Dalam hal ini, lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan 

keluarga, sekolah dan sosial masyarakat. Hal ini, sangat penting dalam 

suatu penerapan model pendidikan relegiositas dalam komitemen 

keberagaman beragama sebab dilingkungan mereka akan berinteraksi 

dengan waktu yang tak terbatas beda disekolah yang hanya kurang lebih 

8-9 jam dalam pengawasan guru disekolah dan selebihnya mereka 

interaksi serta dalam pengawasan orang tua dan sekitar. Jika dalam 

lingkungan mereka tidak baik maka bisa jadi mereka mengikuti arus 

dimana mereka lihat dan rasakan, bedanya jika diperkuat dengan 

keimanan dan nilai keislaman yang baik maka, ia akan kuat menghadapi 

apapun yang ia hadapi. 

2. Pengaruh media sosial  
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   Era globalisasi ini teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri 

hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik 

dalam kegiatan komunikasi, pendidikan dan bisnis. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam 

kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar 

dengan media sosial, atau sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya 

kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat 

penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Padahal dalam 

masa perkembangannya, di sekolah remaja berusaha mencari 

identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya.
81

 

Fakta yang peneliti temui masyarakat Indonesia khususnya 

kalangan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari 

yang dilalui tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam 

mereka tidak lepas dari HP. Media sosial yang paling sering digunakan 

oleh kalangan remaja antara lain: Facebook, LINE, Whatshapp, Twitter , 

Path, Youtube, Messenger. 

Dari permasalahan yang timbul diatas, disekolah dalam sebuah 

pembelajaran pasti ada yang namanya faktor penghambat. Nah bukan 

berarti penghambat dalam segalanya, akan tetapi menjadi tantangan 

untuk guru dan orang tua dalam mendidik anaknya agar harapan dan 

tujuan sesuai apa yang diinginkan salah satunya permasalahan yang 

terjadi dan sulit untuk penanganannya ialah pengaruh media sosial.  

Berdasarkan penuturan kepala sekolah SMA Katolik Santo 

Paulus Jember yaitu Romo Yohanes bahwasanya membolehkan untuk 

membawa handphone akan tetapi, mereka bisa untuk mengkoordinirkan 

waktu yang dimana waktu pelajaran atau waktu bermain. Tidak 

gampang juga kami mengarahkan dengan baik ini, dulunya iya sulit 
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sekali tetapi dengan hukuman dan jera mereka akhirnya kami telah 

menemukan titik temu kenyamanan dalam belajar sehingga mereka 

nurut dan mau mengikuti arahan kedisiplinan sekolah. 

Dari penjelasan diatas, tentu para guru bekerja sama dengan 

orang tua dalam pengawasan langkah yang dilakukan anak dalam 

penggunaan media sosial agar tidak tergerus dalam pemahaman yang 

radikal atau ajaran/hal  yang tidak diinginkan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Desain Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen Keberagamaan Siswa Muslim 

di SMA Katolik Santo Paulus Jember 

Religiositas sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan 

dalam komitmen keberagaman menghadapi perbedaan agama yang ada di 

Indonesia khususnya dengan menumbuhkan sikap relegiositas serta toleransi 

antar umat beragama. Adapun model pendidikan relegiositas ini dapat di 

terapkan melalui beberapa model, sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan program pendidikan religiositas  

b. Merancang materi pendidikan religiositas 

c. Mengoptimalkan pendekatan pada KBM 

d. Dukungan dari orang tua 

2. Proses Penerapan Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen Keberagamaan 

Siswa Muslim di SMA Katolik Santo Paulus Jember 

        Satuan pendidikan tingkat SMA menjadi media yang sangat strategis 

dalam proses penerapan pendidikan religiositas. Hal ini dilihat dari pola pikir 

peserta didik yang masih remaja dan labil dalam menerima informasi dari 

sumber apapun tanpa melihat ranah yang jelas kebenarannya. Adapun dala 

penerapan pendidikan relegiositas dapat melalui proses, sebagai berikut : 

   a. Pembekalan diri terkait pendidikan religiositas 

   b. Penyesuaian terhadap lingkungan sekolah 

   c. Menjangkau aspek evaluasi pada pendidikan religiositas 

 3. Faktor Pendukung Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen Keberagamaan di 

SMA Katolik Santo Paulus Jember 

   a. Kualitas guru yang profesional 

   b. Religiositas sekolah 
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   c. Fasilitas yang memadai  

 4. Faktor Penghambat Pendidikan Religiositas Dalam Komitmen Keberagamaan di 

SMA Katolik Santo Paulus Jember 

   a. Lingkungan yang tidak kondusif 

   b. Pengaruh media sosial 

B. Saran  

1. Bagi Kepala Sekolah dan Guru 

a. Hendaknya kepala sekolah mampu membuat kebijakan atau program 

sekolah terkait model pendidikan relegiositas dalam komitmen 

keberagaman beragama dalam menumbuhkan rasa kesadaran peserta 

didik. 

b. Hendaknya para manajemen sekolah khusunya kepala sekolah mampu 

mengembangkan budaya literasi yang dinilai sangat penting dalam 

penguatan pendidikan relegiositas saat ini.  

c. Hendaknya setiap guru mampu menciptakan model-model pendidikan 

relegiositas dalam komitmen keberagaman beragama. 

d. Hendaknya guru mampu mengembangkan materi pembelajaran 

pendidikan relegiositas dalam komitemen keberagaman beragama dengan 

menumbuhkan sikap moderat dan toleransi. 

2. Bagi Siswa  

Diharapkan siswa selalu mengikuti aturan dan kegiatas aktivitas yang 

diberikan pihak sekolah dalam segi apapun dan mampu membedakan antara 

mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dalam mengambil keputusan 

tidak ada keraguan dalam langkah apapun yang nantinya mampu 

diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  
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Lampiran I (Surat Survey Penelitian)
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Lampiran 2 (Surat Penelitian dari Sekolah) 
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Lampiran 4 (Pedoman Wawancara) 

Pedoman Wawancara 

 Wawancara I 

 Nama   : Br. Yohanes Suparno, S.Pd 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Hari/Tanggal : Kamis, 18 April 2024 

Pukul  : 10.00 WIB 

Tempat : SMA Katolik Santo Paulus Jember 

Wawancara : Offline 
No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana upaya 

kepala sekolah yang 
dilakukan mengenai 

model pendidikan 

religiositas dalam 

komitmen 
keberagamaan agama 

? 

Kami mempunyai komitmen yaitu 

toleransi dalam segi hal penerapan 
relegiositas yang diharapkan 

mampu menjadikan bekal kelak 

ketika sudah lulus dari sekolah ini 

dan mengetahui bahwasanya 
kehidupan toleransi beragama 

sangat indah menghargai antar 

umat beragama. Kami juga 
mempunyai agenda acara 

disekolah ini seperti salah satunya 

pergelaran karya, yang disitu 
isinya beragam peranan yang 

tujuannya mereka bisa 

bertoleransi antar agama dan 

budaya. Dengan tidak membeda-
bedakan agama satu dengan 

lainnya. 

2. Bagaimana kebijakan 
anda sebagai kepala 

sekolah dalam peranan 

pendidikan religiositas 

? 

Sebagai kepala sekolah SMA 
Katolik Santo Paulus Jember, juga 

bekerja sama dengan peranan 

orang tua dan sekeliling tempat 

peribadatan yang ada diwilayah 
kabupaten Jember sekitar. Disini 

kami berharap ketika siswa yang 

belajar di SMA Katolik Santo 
Paulus Jember tidak hanya 

mendapatkan pemahaman dunia 

(materi) akan tetapi, juga 
mengetahui cara dan bentuk 

keagamaan yang ada di Indonesia. 

Kami juga membuat kartu 

peribadatan yang mana wajib diisi 
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dan di tandatangani oleh orang tua 
murid dengan harapan mampu 

menambah keimanan dalam 

beragama yang mereka anut. 

3. Apakah ada faktor atau 

kendala dalam 

penerapan model 

pendidikan religiositas 
? 

Sebenarnya sekolah-sekolah 

lainnya bisa menerapkan 

pendidikan religiositas. Namun, 

tinggal bagaimana kerjasama 
pihak sekolah (guru) dan orang 

tua (wali murid) dalam menjaga 

relegiositas peserta didik. 
Alhamdulillah sekolah ini dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

relegiositas semua bisa diajak 

kerjasama sehingga mampu 
memperoleh apa yang telah kami 

harapkan. 

4.  Bagaimana proses 
penerapan pendidikan 

religiositas di SMA 

Katolik Santo Paulus 

Jember ? 

Kami menekankan kegiatan 
penanaman karakter dan 

eunterpreneur (kewirausahaan). 

Yang mana penanaman karakter 

inilah menjadi bekal mereka 
komunikasi secara keberagaman 

agama yang universal, dengan 

toleransi menghargai pendapat 
seseorang, mencintai karya orang 

lain dan lain sebagainya. Tentu 

kami (guru) merasa bangga jika 
dalam mendidik siswa-siswi 

berhasil sesuai arah tujuan 

pendidikan yang baik. Kemudian 

wirausaha disini kami tidak 
menyatukan mereka dengan 

kelompok masing-masing, akan 

tetapi kami yang membuat 
kelompok dengan berbagai 

perbedaan agama. Maka, dengan 

hal tersebut mereka mampu 
beradaptasi dengan lingkungan 

dan sosial dalam hal wirausaha 

sehingga hasilnya mampu 

bergelut pada dunia luar secara 
global. 

5. Bagaimana anda 

menentukan tenaga 

pendidik dalam 

Pendidik dan tenaga pendidik 

adalah menjadi ujung tombak 

dalam upaya penerapan 



97 
 

 
 

penerapan pendidikan 
religiositas di sekolah 

? 

pendidikan relegiositas 
dilemabaga pendidikan. Karena 

dengan guru yang berkualitas 

maka bisa dimungkinkan 
mencetak peserta didik yang 

berkualitas pula. Maka dari itu, 

kami selalu mengadakan evaluasi 

setiap semesternya yang 
diharapkan menjamin mutu 

pendidikan disekolah SMA 

Katolik Santo Paulus Jember 
dengan salah salah satunya kami 

mengajarkan untuk berbagi untuk 

kaum duafa yang disitu 
diperankan semua siswa berbeda 

agama. 

 

Wawancara 2 

Nama   : Drs. Yohanes Joko Prabowo  

Jabatan : Wakakurikulum 

Hari/Tanggal : Kamis, 18 April 2024 

Pukul  : 08.00 WIB 

Tempat : SMA Katolik Santo Paulus Jember 

Wawancara : Offline 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana upaya 
dalam penerapan 

pendidikan religiositas 

dalam komitmen 
keberagamaan ? 

Langkah terpenting dalam 
pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan religiositas disekolah 

ini adalah bagaimana mencari dan 
menemukan kenyamanan siswa, 

sehingga kami (guru) bisa 

mengarahkan mereka untuk 
kegiatan KBM. Dan juga kami 

membuat yang namanya buku 

peribadatan yang telah disetujui 

oleh wali murid dan pihak 
sekolah. Disini kami menekankan 

siswa beragama apapun untuk 

wajib mengikuti ajarannya dengan 
sungguh-sungguh. Salah satunya 

siswa muslim yang ketika waktu 

sholat dan puasa mereka kami 
tekankan untuk mengisi buku 

laporan dan melaksanakannya. 
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2. Bagaimana proses 
model pendidikan 

religiositas diterapkan 

? 

Pada saat hari-hari besar agama-
agama yang ada di Indonesia. 

Kami disekolah juga 

memperingatinya dengan 
gambaran-gambaran nuansa 

keberagaman. Contohnya, Hari 

besar Islam mereka yang non-

Muslim diwajibkan untuk 
mengikutinya tanpa ada paksaan 

yang dimana wajib untuk ikut 

dalam keyakinannnya, hanya saja 
kami menekankan ketika ada hari 

hari besar keagamaan mereka 

(peserta didik) wajib untuk 
mengikuti acara tersebut. 

3. Faktor apa yang 

mempengaruhi dalam 

penerapan pendidikan 
religiositas ? 

Fenomena yang ada disekolah 

SMA Katolik Santo Paulus 

Jember dalam perbedaan 
keberagaman keagamaan tidak 

ada kendala yang mungkin 

dikatakan gagal. Semua peranan 
guru dikerahkan mampu 

mendorong terciptanya rasa 

toleransi keberagaman yang ada 

disekolah ini. Kami menghukum 
dengan maksimal guna mencegah 

agar tidak terulang kembali jika 

peserta didik ditemukan 
melanggar relegiositas ketika 

kewajiban agama tidak 

dilaksanakan. 
 

Wawancara 3 

Nama   : Elizabeth .E R. Y. S., S.Si., S.Pd. 

Jabatan : Wakakurikulum 

Hari/Tanggal : Jum‟at, 19 April 2024 

Pukul  : 08.00 WIB 

Tempat : SMA Katolik Santo Paulus Jember 

Wawancara : Offline 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana proses atau 

upaya yang anda 
berikan dalam 

penerapan pendidikan 

religiositas ? 

Contohnya seperti bulan 

ramadhan kemarin, ada siswa 
muslim yang mana tidak 

berpuasa, ketika dikantin mereka 

ejek sama teman-temannya karena 
tidak berpuasa. Nah, disini 
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keberagaman terbentuk yang 
mana tujuan teman mereka yang 

lain agama mengejek ketika 

terdapat teman yang muslim tidak 
melakukan kewajibannya atas 

agamanya maka, mereka yang 

lain agama juga ikut membantu 

untuk mewajibkannya atas teman 
yang wajib untuk melakukannya. 

Dan untuk kekerasan dan 

sebagainya, alhamdulillah tidak 
pernah kejadian hal tidak 

diinginkan tersebut. 

2. Bagaimana bentuk 

penjaminan mutu 
kualitas pendidikan 

religiositas di SMA 

Katolik Santo Paulus 
Jember ? 

Dalam kegiatan evaluasi ini kami 

mengacu pada prinsip 
kewarganegaraan dan pendidikan 

keagamaan-budi pekerti 

disamping menganut prinsip 
objektivitas serta komprehensif. 

Kemudian cara kerjanya 

dilapangan dan dikelas, dengan 
memberikan buku peribadatan 

yang mana mereka wajib isi dan 

kerjakan perintah-perintah agama 

mereka dengan mengetahui orang 
tua/wali murid. Sehingga disini 

kami bekerja sama dengan orang 

tua dalam hal relegiositas yang 
nantinya mampu membuat peserta 

didik lulusan SMA Katolik Santo 

Paulus Jember terwujud dengan 
cita-cita yang diinginkan. 

  

Wawancara 4 

Nama   : Ayu Leonarda Raja, S.Pd 

Jabatan : Guru Pendidikan Religiositas I 

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 April 2024 

Pukul  : 08.00 WIB 

Tempat : SMA Katolik Santo Paulus Jember 

Wawancara : Offline 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana 
keberagaman yang ada 

di SMA Katolik Santo 

Paulus Jember ? 

Di SMA Katolik Santo Paulus 
Jember dalam proses belajar 

mengajar khususnya pada mapel 

pendidikan agama dan budi 
pekerti, hal yang menjadi pokok 
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utama dalam pembelajaran adalah 
komunikasi. Yang mana 

komunikasi ini penting untuk 

membawa suasana pembelajaran 
berlangsung di intra-maupun 

ekstra. Meskipun ia berbeda 

dalam segi agama kami 

menerapkan yang namanya 
pendidikan religiositas. Mereka 

berkeyakinan boleh berbeda, 

namun dalam kesatuan tetap 
dalam satu sekolah di naungan 

negara Indonesia sesuai dengan 

sila yang ketiga. 

2. Bagaimana upaya 
yang anda lakukan 

dalam penerapan 

pendidikan religiositas 
? 

Menurut saya pribadi, yang 
mengampu pendidikan 

relegiositas. Kami menekankan 

bagi agama apapun jika didalam 
agama tersebut ada kewajiban, 

maka kami menekankan untuk 

melakukannya. Contoh agama 
Islam, pada waktu disekolah dan 

kemudian sudah waktunya sholat 

maka kami break pembelajaran di 

sekolah untuk melaksanakan 
sholat terlebih dahulu. Dan 

sekolah juga membuat yang 

namanya kartu ibadah. Disini 
pihak sekolah bekerja sama 

dengan orang tua peserta didik 

untuk menentukan relegiositas 
peserta didik dalam hal 

peribadatan. 
 

Wawancara 5 

Nama   : Sr. Elissa Gradiana Dangul, PPYK 

Jabatan : Guru Pendidikan Religiositas II 

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 April 2024 

Pukul  : 08.00 WIB 

Tempat : SMA Katolik Santo Paulus Jember 

Wawancara : Offline 
No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana penerapan 

pendidikan religiositas 

di SMA Katolik Santo 
Paulus Jember ? 

Pendidikan religiositas ini sangat 

penting di terapkan disekolah-

sekolah yang basic-Nya minoritas 
beragama artinya, ada Konghucu, 
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Katolik, Budha, Hindu, Protestan 
dan Islam. Sekolah ini merupakan 

satu-satunya sekolah yang ada di 

Kabupaten Jember yang bernama 
SMA Katolik Santo Paulus 

Jember namun didalamnya 

terdapat beberapa agama seperti 

tersebut. Kami menerapkan yang 
namanya toleransi, seperti pesta 

pelindung sekolah mereka akan 

tau gambaran-gambaran dan isi 
dari agama lainnya hal ini dengan 

kemanfaatan agar peserta didik 

mengetahui agama-agama yang 
ada di Indonesia. 

2. Apa pendekatan yang 

anda lakukan dalam 

menghadapi perbedaan 
agama ? 

Pendekatan dan pendampingan 

belajar pada intra maupun ekstra 

kami (guru) selalu 
mengoptimalkan dengan sebaik 

mungkin. Seperti halnya 

kedisiplinan, boleh saja mereka 
seenaknya dan boleh saja mereka 

tertunduk dengan peraturan 

sekolah. Hal ini, bertujuan agar 

siswa-siswi mampu membedakan 
mana yang boleh dan mana ynag 

tidak boleh dilakukan. Salah 

satunya kegiatan ekstra, mereka 
boleh memilih jenis olahraga 

apapun yang ada disekolah namun 

jangan sampai lupa dengan jadwal 
peribadatannya. Jika waktu ke 

gereja (Katolik) maka, break dulu 

latihannya begitupun agama-

agama yang lain. 

Wawancara 5 

Nama   : Siswa/Siswi SMA Katolik Santo Paulus Jember  

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024 

Pukul  : 10.00 WIB 

Tempat : SMA Katolik Santo Paulus Jember 

Wawancara : Offline 
No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana 

implementasi 

pendidikan religiositas 
? 

Pada awal kami masuk sekolah di 

SMA Katolik Santo Paulus 

Jember ini dalam kegiatan MOS 
kami sebelumnya merasa 
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canggung dan minder yang mana 
sering kami jumpai keberagaman 

yang tidak sama. Ada yang 

Katolik, Protestan, Hindu, Budha, 
Konghucu dan Islam. Namun, 

setelah berjalan beberapa bulan 

ketika sudah beradaptasi dengan 

mereka kami malah mendapatkan 
sesungguhnya keberagaman yang 

indah serta toleransi keagamaan 

yang kuat kami temukan 
disekolah ini 

2. Bagaimana bentuk 

penerapan pendidikan 

religiositas di sekolah? 

Ada program class meeting salah 

satu ajang kompetensi meski 

dengan bermain namun bisa 
prestasi, yaitu ada sejenis 

perlombaan permainan Mobile 

Lagend. Hal ini, perwakilan dari 
setiap kelas dari yang baik 

menuju yang terbaik untuk 

menjuarai permainan ini antar  
kelas satu sekolah SMA Katolik 

Santo Paulus Jember. Semua guru 

ikut memeriahkan dengan jamuan 

musik yang disitu kami sangat 
bangga bersekolah di sekolah ini 

karena bermain juga bisa menoreh 

prestasi. 

3.  Bagaimana respons 

anda mengenai 

penerapan pendidikan 

religiositas ? 

Disekolah kami ada kegiatan yang 

setiap hari kamis ada pagelaran 

wayang yang digelar di ruang 

gamelan sekolah. Dengan yang 
memerankan wayang tersebut 

(Dalang) yaitu Bapak Sumarno. 

Nah disini, kami (siswa/i) 
diperbolehkan untuk mengikuti 

acara tersebut tanpa ada paksaan. 

Namun, dengan peraturan seperti 
itu kami dengan perbedaan agama 

dan budaya menyukai sekali 

pagelaran wayang tersebut dengan 

saksama yang dihadiri oleh 
banyak teman-teman. 
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Lampiran 5 (Dokmentasi Penelitian) 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

                         
 

         Dokumentasi wawancara 

            bersama Peserta Didik      Dokumentasi dengan Kepala                 

Sekolah SMA Katolik Santo 

Paulus Jember 

 

   
                                                                 

                  Dokumentasi wawancara                                  Dokumentasi wawancara  

                   dengan Wakakurikulum                                       dengan Guru Religiositas 

 

 

Dokumentasi dengan wakakesiswaan 
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       Dokumentasi dengan beberapa siswa                         Dokumentasi dengan guru religiositas 

         SMA katolik Santo Paulus Jember 

 
 

 

     Dokumentasi acara pesta pelindung sekolah  
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RIWAYAT KEHIDUPAN 
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