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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman 

pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 

158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Berikut ini daftar huruf Arab yang 

dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:  

A. 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 lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas) ` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي
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B. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal tunggal  

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 َــ  Fathah a a 

 ِــ  Kasrah i i 

 ُــ  Dammah u u 

 

2. Vokal rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u ايَ  

 Fathah dan wau au i dan u اوَ  

Contoh: 

 

 kaifa كَي فَ  -

لَ  -  haula حَو 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

 

Contoh: 

 

 qāla قَالَ  -

لُ  -  yaqūlu يقَوُ 

 

D. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:  

1. Ta’ marbutah hidup  

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”.  

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”.   
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h” 

Contoh: 

 

فَالِ  - طَ  ضَةُ الْ   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَو 

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah ال مَدِينَةُ ال مُنوََّ

 talhah طَل حَةُ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِر   -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu.  

3. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu  ال قَلَمُ  -

سُ  -  asy-syamsu الشَّم 

 al-jalālu ال جَلََلُ  -

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.  

Contoh: 

 

 ta’khużu  تأَ خُذُ  -

يي  شَ  -   syai’un 
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ءُ  -  an-nau’u  النَّو 

 inna  إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya.  

Contoh: 

 

ازِقيِ نَ  - َ فهَُوَ خَي رُ الرَّ   /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اللََّّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

سَاھَا  - رَاھَا وَ مُر  ِ مَج  مِ اللََّّ  Bismillāhi majrehā wa mursāhā بسِ 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama 

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 

ِ ال عَا - ِ رَب  دُ لِِلَّّ لمَِينَ ال حَم   Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيمِ  - مَنِ الرَّ ح   Ar-rahīm-ar rahmān/Ar-rahīm rahmānir الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan.  

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm اللهُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  -

ِ الْمُُورُ جَمِيعًا  -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru لِِلَّّ

jamī`an 
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MOTO 

 

خِرَ  َ وَالْيوَْمَ الْْٰ ِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِِّمَنْ كَانَ يرَْجُوا اللّٰه َ كَثيِْرًا  لقَدَْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰه وَذكََرَ اللّٰه  

 

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik 

bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.” 

 

{Al-Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 21}  
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ABSTRAK 

 

Fikriyah, Qotrotul. 2025. “Implementasi Pembelajaran Ke-NU-an dalam 

Membentuk Karakter Religius Siswa Kelas VIII di SMP NU 

Karangdadap Kabupaten Pekalongan”. Skripsi. Program Sudi 

Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing Mujib Hidayat, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Implementasi, Pembelajaran Ke-NU-an, Karakter, Religius 

Pembelajaran Ke-NU-an memiliki peran penting dalam membentuk 

karakter religius siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah, 

khususnya di lingkungan sekolah berbasis Nahdlatul Ulama. Karakter religius 

merupakan bagian dari tujuan utama pendidikan nasional, yang mencakup 

pembentukan kepribadian beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di SMP NU 

Karangdadap Kabupaten Pekalongan, pembelajaran Ke-NU-an diharapkan mampu 

menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam diri siswa kelas 

VIII, terutama karena mereka berada dalam fase perkembangan karakter yang 

signifikan. Namun dalam praktiknya, pembelajaran ini menghadapi berbagai 

tantangan, seperti kurangnya kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Ke-NU-an dan 

rendahnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan.  

Rumusan masalah pada penelitian ini  yaitu 1) Bagaimana implementasi 

pembelajaran Ke-Nu-an dalam membentuk karakter religius siswa kelas VIII di 

SMP NU Karangdadap Kabupaten Pekalongan?, 2) Bagaimana karakter religius 

siswa kelas VIII di SMP NU Karangdadap Kabupaten Pekalongan?, 3) Apa saja 

faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pembelajaran Ke-NU-an 

dalam membentuk karakter religius siswa kelas VIII di SMP NU Karangdadap 

Kabupaten Pekalongan?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

implementasi pembelajaran Ke-NU-an dalam membentuk karakter religius siswa 

kelas VIII di SMP NU Karangdadap Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi 

faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan jenis kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber 

primer yaitu guru mata pelajaran Ke-NU-an, kepala sekolah, dan 3 siswa kelas VIII, 

serta sumber sekunder berupa dokumen, catatan, dan arsip yang relevan. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan kondensasi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran Ke-NU-

an dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan metode ceramah, diskusi, tanya 



 

xii 
 

jawab, dan keteladanan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Ke-NU-an. 

Hasilnya, pembelajaran ini berkontribusi dalam membentuk karakter religius siswa 

yang tercermin dalam kedisiplinan ibadah, sikap toleransi, dan kepedulian sosial. 

Faktor pendukung meliputi Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran 

Ke-NU-an kelas VIII di SMP NU Karangdadap dalam membentuk karakter religius 

siswa diantaranya materi pembelajaran yang mendukung, kegiatan sekolah yang 

menunjang, dan implementasi pembiasaan positif bagi siswa. Sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran dan antusiasme siswa, terbatasnya 

waktu pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. 
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KATA PENGANTAR 

 

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللّٰه
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik itu dalam 

bentuk formal, informal, maupun non formal, karena melalui pendidikan, 

kebutuhan akan pengetahuan manusia dapat terpenuhi. Pendidikan formal 

seperti sekolah, memiliki peran krusial dalam menyediakan pembelajaran dan 

pembentukan karakter manusia agar menjadi pribadi lebih baik (D Hayati & G 

Gusmaneli, 2024).Pendidikan bertanggung jawab untuk menciptakan generasi 

yang unggul dengan prestasi akademis yang baik, bermoral, dan mampu 

berperan sosial dengan komitmen yang tinggi. 

Tujuan utama dunia pendidikan adalah membentuk generasi penerus 

yang unggul secara intelektual dan berkontribusi dalam membangun peradaban 

yang berkarakter kuat. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berperan untuk mengembangkan kemampuan, 

membentuk karakter, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat. 

Pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi siswa agar menjadi 

individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, 

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

jawab (Abdurrachman, et., al 2020). Dengan demikian, undang-undang 
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tersebut menegaskan bahwa pendidikan memiliki tujuan luhur untuk 

melahirkan manusia yang bermartabat dan berkarakter mulia. 

Berdasarkan hal tersebut dengan pendidikan dapat menghasilkan 

kecerdasan dan keterampilan yang memberikan manfaat baik bagi dirinya 

sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Untuk menciptakan siswa yang  

berpengetahuan dan berketerampilan, sekolah harus memberikan berbagai 

ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dalam pembentukan karakter siswa. 

Proses pembentukan karakter ini harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, 

agama, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, siswa dapat berkembang 

menjadi individu yang berkualitas, sesuai dengan potensi dan kemampuan 

yang mereka miliki (Faizah, 2022). Membentuk  karakter melalui pendidikan 

merupakan upaya mulia yang sangat penting, terutama untuk mempersiapkan 

masa depan bangsa.  

Sekolah, sebagai salah satu bentuk pendidikan formal, memiliki 

tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang unggul, tidak hanya 

dari sisi akademis, tetapi juga dari segi moral dan sosial. Dalam konteks ini, 

pendidikan di sekolah harus dapat mengoptimalkan potensi siswa, 

mengembangkan kemampuan intelektual mereka, dan sekaligus membentuk 

karakter religius yang kuat sesuai dengan nilai-nilai agama yang berlaku di 

masyarakat (Rifki dkk., 2024).  

Salah satu pendekatan yang dapat dijadikan sebagai model dalam 

pembentukan karakter religius adalah pembelajaran Ke-NU-an, yaitu 

pendidikan yang berbasis nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah. 
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Pembelajaran ini memiliki keunggulan karena menekankan keseimbangan 

antara aspek spiritual, sosial, dan kultural. Hal ini menjadikan pembelajaran 

Ke-NU-an relevan dalam membentuk karakter siswa yang religius. Selain itu, 

keunggulan lainnya adalah kontekstualisasi ajaran keagamaan dengan 

kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tidak hanya mengetahui secara teoritis, 

tetapi juga mampu mengamalkannya secara nyata. Pembelajaran Ke-NU-an 

juga menghidupkan praktik amaliyah keagamaan tradisional, seperti tahlilan, 

istighotsah, maulidan, dan lain-lain, yang menjadi media pembiasaan nilai 

religius secara kolektif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya 

mengembangkan spiritualitas individu, tetapi juga memperkuat jati diri budaya 

lokal berbasis Islam Nusantara. Pembelajaran ke-NU-an di sekolah-sekolah 

yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari siswa, 

membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak baik. 

Karakter religius yang diharapkan terbentuk melalui pembelajaran ini 

meliputi berbagai dimensi, seperti keimanan, peribadatan, pengalaman, 

konsekuensi, serta penegtahuan agama. Karakter religius tidak hanya 

mencerminkan hubungan yang baik antara individu dengan Tuhan, tetapi juga 

dengan sesama manusia dan lingkungannya. Dengan pembentukan karakter 

religius yang kuat, siswa diharapkan menjadi individu yang tidak hanya 

memahami nilai-nilai keagamaan secara teoretis, tetapi juga mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.   
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Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat 

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan karakter religius siswa. 

Sebagian siswa menunjukkan perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah, seperti tidak menghargai pendapat orang lain, 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, serta kurang aktif dalam 

kegiatan keagamaan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran siswa 

terhadap pentingnya nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial dan spiritual 

mereka. 

SMP NU Karangdadap di Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu 

lembaga pendidikan berbasis NU yang memiliki komitmen dalam 

mengintegrasikan pembelajaran ke-NU-an ke dalam kurikulum sekolah. Kelas 

VIII menjadi objek penting dalam penelitian ini karena berada pada tahap 

perkembangan yang krusial dalam pembentukan kepribadian. Implementasi 

pembelajaran Ke-NU-an diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai religius 

seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, kedisiplinan, serta penghargaan 

terhadap sesama.  

Peneliti memandang bahwa implementasi pembelajaran Ke-NU-an 

dapat dijadikan sebagai salah satu model dalam membentuk karakter religius 

siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi 

pembelajaran Ke-NU-an dilaksanakan, serta sejauh mana pengaruhnya 

terhadap pembentukan karakter religius siswa kelas VIII di SMP NU 

Karangdadap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian 

berjudul Implementasi Pembelajaran Ke-NU-an dalam Membentuk 
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Karakter Religius Siswa Kelas VIII di SMP NU Karangdadap Kabupaten 

Pekalongan. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya sebagai 

berikut. 

1.2.1 Sebagian siswa menunjukkan perilaku yang kurang mencerminkan 

nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah, seperti tidak menghargai pendapat 

orang lain, melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, serta 

kurang aktif dalam kegiatan keagamaan.  

1.2.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pembelajaran 

Ke-NU-an dalam membentuk karater religius siswa kelas VIII di SMP 

NU Karangdadap Kabupaten Pekalongan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi 

penelitian ini agar berfokus pada bagaimana bagaimana pembelajaran Ke-NU-

an diterapkan di SMP NU Karangdadap, khususnya di kelas VIII. Fokus utama 

penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran Ke-NU-an berkontribusi dalam 

membentuk karakter religius siswa. Lingkup penelitian dibatasi pada SMP NU 

Karangdadap Kabupaten Pekalongan, dengan responden yang terdiri dari guru 

mata pelajaran Ke-NU-an, siswa kelas VIII dan kepla sekolah. Selain itu, 

penelitian ini hanya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam implementasi pembelajaran Ke-NU-an. Dengan adanya pembatasan ini, 
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penelitian dapat tetap terarah, mendalam, dan menghasilkan temuan yang lebih 

aplikatif dalam konteks yang spesifik. 

1.4 Rumusan Masalah 

1.4.1 Bagaimana implementasi pembelajaran Ke-Nu-an dalam membentuk 

karater religius siswa kelas VIII di SMP NU Karangdadap Kabupaten 

Pekalongan? 

1.4.2 Bagaimana karakter religius siswa kelas VIII di SMP NU Karangdadap 

Kabupaten Pekalongan? 

1.4.3 Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

pembelajaran Ke-NU-an dalam membentuk karater religius siswa kelas 

VIII di SMP NU Karangdadap Kabupaten Pekalongan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Mendeskripsikan implementasi pembelajaran Ke-NU-an dalam 

membentuk karater religius siswa kelas VIII di SMP NU Karangdadap 

Kabupaten Pekalongan. 

1.5.2 Mendeskripsikan karakter religius siswa kelas VIII di SMP NU 

Karangdadap Kabupaten Pekalongan. 

1.5.3 Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi pembelajaran Ke-NU-an dalam membentuk karater 

religius siswa kelas VIII di SMP NU Karangdadap Kabupaten 

Pekalongan 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitaian ini dilakukan dengan harapkan dapat memberi hasil yang 

berfaedah. Berikut manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

1.6.1.1 Hasil penelitian ini agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pendidikan Islam mengenai  pembelajaran Ke-NU-an dalam 

membentuk karakter religius siswa.  

1.6.1.2 Harapannya hasil penelitian ini bermanfaat juga untuk penelitian 

berikutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pihak 

sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang 

diselenggarakan. 

1.6.2.2 Bagi Guru  

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan panduan 

pembelajaran yang dapat diintegrasikan dengan pengetahuan baru 

dalam mendukung pembentukan karakter religius siswa. 

1.6.2.3 Bagi Siswa  

Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan serta 

wawasan baru kepada siswa sehingga mereka mampu menjalani 

kehidupan sebagai individu yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah Swt. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Pembelajaran Ke NU an 

dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Kelas VIII di SMP NU Karangdadap 

Kabupaten Pekalongan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Implementasi Pembelajaran Ke-NU-an dalam membentuk karakter religius 

siswa kelas VIII di SMP NU Karangdadap, meliputi: 

a.  Perencanaan pembelajaran Ke-NU-an kelas VIII di SMP NU 

Karangdadap Kabupaten Pekalongan disusun sistematis melalui RPP 

dengan pendekatan diferensiasi untuk mendukung pembentukan 

karakter religius siswa. 

b. Pelaksanaan  pembelajaran Ke-NU-an mencakup akidah Aswaja, 

amaliyah NU, dan organisasi NU. Pelaksanaan pembelajran Ke-NU-an 

terdiri dari tiga tahapan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

c. Evaluasi pembelajaran Ke-NU-an dilakukan secara lisan dan tulisan, 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. 

5.1.2 Karakter religius siswa kelas VIII di SMP NU Karangdadap Kabupaten 

Pekalongan  

Karakter religius siswa di SMP NU Karangdadap mengalami 

perkembangan positif melalui pembelajaran rutin yang menanamkan nilai 

keagamaan lewat habituasi (pembiasaan) dan keteladanan. 
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5.1.3 Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran Ke-

NU-an kelas VIII di SMP NU Karangdadap dalam membentuk karakter 

religius siswa  

Faktor pendukung keberhasilan pembelajaran Ke-NU-an dalam 

membentuk karakter religius siswa kelas VIII di SMP NU Karangdadap 

Kabupaten Pekalongan diantaranya materi pembelajaran yang mendukung, 

kegiatan sekolah yang menunjang, dan implementasi pembiasaan positif 

bagi siswa. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran 

dan antusiasme siswa, terbatasnya waktu pembelajaran, serta sarana dan 

prasarana yang belum memadai. 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Instansi 

SMP NU Karangdadap diharapkan terus mempertahankan dan 

mengembangkan pembelajaran Ke-NU-an dengan pendekatan yang 

kontekstual dan menyenangkan. Kegiatan keagamaan yang bersifat 

pembiasaan perlu diperkuat melalui kolaborasi antara guru Ke-NU-an, wali 

kelas, dan pihak kesiswaan agar integrasi nilai-nilai Ahlussunnah Wal 

Jama’ah semakin menyatu dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

5.2.2 Bagi Guru Ke-NU-an 

Guru Ke-NU-an sebaiknya lebih bervariasi dalam menggunakan 

metode pembelajaran, seperti studi kasus, diskusi kelompok, atau project 

based learning berbasis nilai Aswaja agar siswa lebih aktif dan kritis dalam 

menginternalisasi nilai-nilai religius. 
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5.2.3 Bagi Penulis Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik 

mengkaji pembelajaran Ke-NU-an, khususnya dalam konteks pembentukan 

karakter siswa. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek 

penelitian ke sekolah lain agar diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif. 
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