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ABSTRAK 

 

Nama        :  Nurfuadi 

NIM        :  20100115135 

Judul                    :  Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

PAI di SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran PAI di SMPIT Al-Fityan School Gowa” penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 1. Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI 

di SMPIT al-Fityan School Gowa. 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam 

Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI di SMPIT al-Fityan 

School Gowa. 3. Hasil implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI 

di SMPIT al-Fityan School Gowa. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. 

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Kemudian tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian yang di lakukan penulis diperoleh bahwa SMPIT Al-

Fityan School Gowa telah melaksanakan pendidikan karakter yang ditandai 

dengan melakukan pembiasaan melakukan dzikir pagi setiap hari, shalat dhuha 

berjamaah dan sebagainya meski belum optimal dalam pelaksanaannya dan dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter melalui kegiatan intrakulikuler yakni 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun penelitian ini 

memfokuskan pada nilai karakter yaitu: 1. Religius, 2 jujur, 3. Disiplin, 4. kerja 

keras, 5. Bersahabat. Adapun aktor pendukungnya yaitu dukungan dari orang tua 

dan juga sekolah karena bagaimana pun pembentukan karakter tidak akan berjalan 

dengan baik tanpa dukungan orang tua dan guru adapun faktor penghambatnya 

yaitu teknologi walaupun teknologi bisa dikatakan memiliki banyak manfaat 

tetapi banyak juga mudharatnya misalnya masih susah dikontrol di media sosial. 

Saran yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu Implementasi pendidikan 

karakter dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu memberikan persepsi 

terhadap peserta didik bagaimana membentengi diri mereka terhadap hal-hal yang 

kurang baik. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa SMPIT Al-Fityan telah melaksanakan 

pendidikan karakter dan sudah dapat dikatakan baik. Pelaksanaan pendidikan 

karakter melalui intrakulikuler yang meliputi perencanaan, pelaksaan, dan 

evaluasi. Dan juga kegiatan ektrakulikuler yakni meliputi muqayyam, mabid, dan 

juga outbond.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan. Pendidikan dipandang perlu menjadi pusat dalam proses 

perkembangan manusia untuk menjadi pribadi yang cerdas dan mempunyai ilmu 

pengetahuan yang memadai. Seperti yang terkandung dalam QS Luqman/31: 13. 
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيْمٌ  وَهُوَ يعَِظهُ وَاِذْ قَالَ لقُْمٰنُ لِِبْنِ  بُ نَيَّ لَِ تُشْرِكْ باِللّٰهِ اِنَّ الشِّ  ي ٰ

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia 
memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau 
menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 
benar-benar kezaliman yang besar.”

1
 

Pokok pikiran yang dapat diambil pada ayat ini yaitu mempersekutukan 

Allah dikatakan kezaliman, karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu 

tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan 

karunia itu. Dalam hal ini menyamakan Allah sebagai simber nikmat dan karunia 

dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat sesuatupun. Kebijaksanaan orang 

tua terhadap anaknya menjadi sebuah keteladanan ketika seorang anak telah 

dewasa. Persoalan ketauhidan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan 

seorang anak sebelum ia mengetahui hal perkara lainnya. Oleh karena itu 

hendaknya orang tua dapat mendidik anaknya sesuai dengan konsep keislaman. 

Setidaknya ada tiga hal pokok yang ditawarkan dalam penafsiran QS Luqman ayat 

13 yaitu: 1) memanggil anak dengan panggilan yang indah dan penuh kasih 

sayang. 2) mengedepankan konsep musyawarah dalam setiap suruhan atau 

larangan dan menggunakan argument yang tepat dan logis.
2
 

                                                             
1
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Tehazd, 2010), h. 412. 

2
Husain Mazhahiri, Pintar Mendidik Anak, terj. Segaf Abdillah Assegaf dan Miqdad 

Turqan (Jakarta: Lentera, 2002), h. 216. 



2 
 

 

 

Hal ini di tegaskan dalam undang-undang dasar tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan  pendidikan Nasional pasal 3 yang 

menyatakan bahwa: 

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

3
 

Amanah UU tentang Sistem Pendidikan Nasional NO. 20 Tahun 2003 

sangat jelas bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah untuk mengembangkan 

potensi siswa menjadi kemampuan dengan dilandasi oleh keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai hal tersebut maka 

siswa dituntut untuk memiliki sikap, 1) berakhlak mulia ialah penerapan nilai-

nilai agama islam sebagai rahmatan lil‟alamin dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, rasa tanggung jawab, 

menghormati sesama  manusia, 2) berwawasan luas ialah manusia mempunyai 

pandangan dan pengetahuan yang luas yang tercermin dalam sikap kritis, ilmiah 

dan obyektif untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi 

kesejahteraan umat manusia, 3) mandiri ialah sikap manusia yang mempunyai 

rasa percaya diri, ulet, dan pantang menyerah serta selalu disiplin dalam 

menyelesaikan tugas dan tantangan dengan tanpa menggantungkan orang lain, 4) 

kreatif ialah mampu mengembangkan kemampuan untuk menciptakan kreasi, 

inovasi dalam rangka menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat, 5) rasa 

tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ialah 

                                                             
3
Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi (Cet. II; 

Jakarta: Kencana, 2016), h. 5. 
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suatu komitmen perjuangan politik dan intelektual hingga tercipta masyarakat 

indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
4
 

Potensi yang dimaksud dalam Undang-undang adalah kapasitas bawaan 

manusia yang perlu diaktulisasikan melalui ranah pendidikan. Artinya, hanya 

dengan pendidikanlah seluruh potensi yang dimiliki manusia berkembang 

sehingga menjadi manusia seutuhnya. 

Jika melihat undang-undang tersebut maka pendidikan merupakan proses 

kegiatan belajar untuk mendapatkan nilai karakter yang tertuang dalam Undang-

undang Dasar tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses belajar mengajar agar peserta didik 

dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, 

kepribadiaan, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak.” 

Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan 

berwatak.
5
 

Coon mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subjektif terhadap 

kepribadiaan seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau 

tidak dapat diterima oleh masyarakat.
6
 Griek mengemukakan bahwa karakter 

dapat didefinisikan sebagai paduan daripada segala tabiat manusia yang bersifat 

tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu 

                                                             
4
Tuntum Kurniasih dan Sumaryati, Tingkat Kepatuhan Tata Tertib Sekolah  oleh Siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiah 5 Yogyakarta (Jurnal Citizenship, Vol. 3 NO. 2, 2014), h. 3. 
5
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta, Kencana, 2011), h. 8 
6
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, h. 8. 
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dengan yang lain.
7
 Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa 

karakter jati diri, kepribadian, dan watak yang melekat pada diri seseorang. 

Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan budi pekerti, atau 

dalam bahasa Dewantara disebut dengan kekuatan batin dan karakter, mengasah 

kecerdasan intelektual dan jasmani peserta didik.
8
 

Pendidikan karakter adalah usaha sengaja atau sadar untuk mewujudkan 

kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik 

untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara 

keseluruhan.
9
 

Raharjo memaknai pendidikan karakter sebagai suatu proses pendidikan 

secara holistis yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam 

kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya generasi yang 

berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki suatu prinsip suatu 

kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.
10

 

Pendidikan karakter berupaya menanamkan jiwa sosial dalam diri peserta 

didik. Nilai-nilai sosial perlu ditanamkan kepada peserta didik karena akan 

berfungsi sebagai kerangka acuan dalam berinteraksi dan berperilaku dengan 

sesama sehingga keberadaanya dapat diterima di masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Raven yang mengatakan bahwa nilai-nilai sosial merupakan 

seperangkat sikap individu yang dihargai sebagai suatu kebenaran dan dijadikan 

                                                             
7
Zubaedi, Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

pendidikan, h. 9. 
8
Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar dan Implementasi (Cet. 2; 

Jakarta: Kencana, 2016), h. 121. 
9
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, h. 15. 
10

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, h. 16. 
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standar bertingkah laku guna memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis 

dan harmonis.
11

 

Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas 

saja tetapi bisa dilakukan di luar kelas. Pendidikan harus menerapkan nilai-nilai 

karakter, seperti relegius, jujur, disiplin dsb. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan  yang tertuang dalam Undang-undang Dasar tentang Sistem 

Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 yang mengatakan bahwa: ”Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
12

 

Pendidikan karakter dapat disampaikan dengan metode langsung atau tidak 

langsung. Metode langsung mulai dengan penentuan perilaku yang dinilai baik, 

upaya indoktrinasi sebagai ajaran. Caranya dengan memusatkan perhatian secara 

langsung pada ajaran tersebut. Lewat mendiskusikan, mengilustrasikan, 

menghapalkan dan mengucapkannya. Metode tak langsung tidak dimulai dengan 

menentukan perilaku yang diinginkan, tetapi dengan menciptakan situasi yang 

memungkinkan perilaku yang baik dapat dipraktikkan keseluruh pengalaman di 

sekolah dimanfaatkan untuk mengembangkan perilaku yang baik.
13

 

Permasalahan yang terjadi sekarang adalah pendidikan karakter yang 

dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini di sekolah sebagai pendidikan formal 

                                                             
11

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalm Lembaga 

Pendidikan, h. 39.  

12
Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar dan Implementasi (Jakarta: 

Kencana), h. 5. 

13
Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5. 
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hasilnya belum maksimal atau belum memenuhi target, hal ini dikarenakan 

perilaku moral yang menimpa generasi siswa sekarang sehingga kasus-kasus 

seperti perkelahian, narkoba, tawuran marak terjadi sekarang seharusnya siswa 

sebagai penerus bangsa harus ditempa dan dibina sejak dini dalam rangka 

mempersiapkan generasi untuk Indonesia kedepannya. 

Permasalahan-permasalahan kemerosotan nilai, moral dan akhlak telah 

menjadi salah satu problematika kehidupan bangsa Indonesia terpenting di abad 

21 ini.   Merosotnya nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat kita saat ini 

tidak lepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral baik di lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Efektivitas paradikma 

pendidikan nilai yang berlangsung di jenjang pendidikan formal hingga kini masih 

sering diperdebatkan, termasuk di dalamanya Pendidikan Agama Islam. Padahal 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengantarkan peserta didik 

untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana 

peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Mata pelajaran pendidikan agama Islam juga menekankan keutuhan dan 

keterpaduan antara rana kognitif, psikomotor, dan efektifnya. Oleh karena itu, 

pendidikan tidak sekedar membentuk manusia yang cerdas saja namun 

membentuk manusia yang utuh memiliki kepribadian dan akhlak mulia. 

Peneliti telah melakukan observasi awal di lokasi penelitian, dan 

menemukan beberapa informasi mengenai aktivitas dan kegiatan peserta didik 

saat proses pembelajaran berlangsung. Di dalam kelas diantaranya pada saat guru 

menjelaskan masih ada peserta didik yang tidak memperhatikan saat guru 

menjelaskan, masih ada peserta didik yang ribut, mencontek, dan sebagian dari 

peserta didik masih ada yang keluar masuk kelas. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis termotivasi untuk menyusun 

skripsi dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPIT Al-Fityan School Gowa”. 

B. Fokus Penelitian 

Masalah dalam penelitian perlu dibatasi dengan jelas sehingga dapat 

mengarahkan perhatian secara seksama pada masalah tersebut. Agar dapat dikaji 

dan dijawab secara mendalam, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi 

masalah pada: implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh guru PAI pada proses belajar 

mengajar. Adapun fokus dan deskripsi fokus sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Implementasi 

pendidikan nilai-

nilai karakter 

Ada 18 nilai-nilai karakter yang sudah diumuskan 

oleh pusat kurikulum badan penelitian dan 

pengembangan kementrian pendidikan nasional. 

Ada 5 nilai karakter yang akan difokuskan yaitu  

1. Religius  

2. Jujur  

3. Disiplin  

4. Kerja keras  

5. Bersahabat  

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan dapat diidentifikasi masalah 

antara lain:  

1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPIT Al-Fityan School Gowa? 



8 
 

 

 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMPIT Al-Fityan School Gowa? 

3. Bagaimana hasil implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPIT Al-Fityan School Gowa? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPIT Al-Fityan School Gowa; 

b. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPIT al-Fityan School Gowa; 

c. Untuk mengetahui bagaimana hasil implementasi pendidikan Karakter dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPIT al-Fityan School Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan teoritis  

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan bagi peneliti 

lain terkait Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam; 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai informasi baru 

dalam dunia pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam, 

sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi para pendidik dalam upaya 

pembentukan karakter remaja. 
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b. Kegunaan praktis  

1) Bagi peneliti  

Menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman mengenai 

implementasi pendidikan karakter. 

2) Bagi Sekolah dan Guru 

Sebagai masukan dan alterbatif dalam pembelajaran dengan 

mengimplementasikan pendidikan karakter dan memecahkan problematika 

yang dihadapi dalam pendidikan. 

3) Bagi Peserta Didik 

Sebagai masukan untuk memberi pengetahuan tentang pentingnya 

pendidikan karakter dalam membentuk karakter yang baik bagi peserta 

didik. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah suatu teori yang bersangkutan dengan permasalahan 

yang akan diteliti yang lebih mengkhususkan pengkajian terhadap penelitian-

penelitian yang relevan.
14

 

Sehubungan dengan penulisan skripsi tentang “Implementasi Pendidikan 

Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPIT Al-Fityan 

School Gowa”. Berikut hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini. 

Pertama, penelitian dilakukan oleh Lia Khikmatul Maula, yang berjudul 

“Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran PAI melalui Program 

Adiwiyata di SMA al-Firdaus Pabelan Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Hasi penelitian ini mengemukakan bahwa tiga tahapan dalam pembelajaran PAI 

melalui Adiwiyata di SMA al-Firdaus Pabelan Sukoharjo yaitu, tahap Pra-

                                                             
14

Saiful Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kualitatif dan 

Kuantitatif (Palembang: Grafika Talindo Perss 2008), h. 90. 
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Intruksional merupakan tahap sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, guru 

pendidikan agam Islam selalu membiasakan peserta didik untuk merapikan tempat 

duduk dan membuang sampah pada yang ada disekitarnya. Merapikan tempat 

duduk dan membuang sampah pada tempatnya merupakan pengalaman dari 

Adiwiyata. Tahap Instruksional merupakan tahap penyampaian materi PAI 

dengan mengintegrasikan Adiwiyata yang terkait dengan pendidikan lingkungan 

hidup didalamnya. Tahap Evaluasi dan tindak lanjut yang digunakan dalam 

pembelajaran PAI yaitu dengan tes tertulis dan praktek.
15

 

Penelitian ini sama-sama membahas pendidikan karakter adapun 

perbedaannya yaitu peneliti menitik beratkan pada proses pembelajaran melalui 

program Adiwiyata di SMA al-Firdaus. 

Kedua, penelitian dilakukan oleh Novika malinda safitri dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kultur Sekolah di SMPN 14 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kultur sekolah merupakan 

hal penting yang harus diperhatikan dalam proses internalisasi nilai karakter 

disekolah. Beberapa strategi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter 

melalui kultur seperti adanya kegiatan rutin, kegiatan spontan, pemodelan, 

pengajaran, dan penguatan linkungan sekolah.
16

 

Perbedaan dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana 

implementasi pendidikan karakter melalui kultur sekolah di SMPN 14 

Yogyakarta. Adapun persamaannya yakni sama-sama mengimplementasikan 

pendidikan karakter. 

                                                             
15

Lia Khikmatul Maula, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran PAI 

melalui Program Adiwiyata di SMA al-Firdaus Pabelan Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017, 

Skripsi (Institut Agama Negeri Surakarta) 2017. h. xi. 

16
Novika Malinda Safitri, Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kultur Sekolah di 

SMPN 14 Yogyakarta, Jurnal (Proram Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2015) h. 

173. 
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Ketiga, penelitian dilakukan oleh Slamet Riyadi, dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Siswa di SD 

Muhammadiyah Terpadu Ronowijayan. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter guru dituntut untuk 

menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. Sehingga diharapkan 

terjadi perubahan karakter pada siswa sehingga siswa mempunyai perilaku dan 

pribadi yang baik.
17

 

Penelitian di atas sama-sama membahas pendidikan karakter adapun 

perbedaannya yakni penulis tersebut menitik beratkan pada keteladanan guru 

dalam membentuk perilaku siswa, serta menanamkan nilai-nilai pendidikan di SD 

Muhammadiyah Terpadu. 

Keempat, penelitian dilakukan oleh Mei Kusumawardi, yang berjudul 

“Implementasi Nilai-nilai Pendidikan karakter di Sekolah Menengah Kejujuran 

(SMK) Negeri 4 Yogyakarta”. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa, dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter diperlukan peran serta semua guru, kepala 

sekolah, pegawai administrasi sekolah, siswa, orang tua, sebagai awal mula 

pendidikan terjadi, serta pemuka masyarakat perlu bekerja secara kolaboratif 

dalam dalam melaksanakan program pendidikan karakter”.
18

 

Penelitian sama-sama membahas pendidikan karakter adapun 

perbedaannya, peneliti tersebut lebih menitik beratkan pada pelaksanaan nilai-

nilai pendidikan karakter di SMK. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin dengan judul 

“Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick pada 

                                                             
17

Slamet Riyadi, Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap perilaku siswa di SD 

Muhammadiyah Terpadu Ronowijayan, Skripsi (Universitas Muhammaiyah Ponorogo, 2014) h. 

16. 
18

Mei Kusumawardani, Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri 4 Yogyakarta. Skripsi (Univesrsitas Negeri Yogyakarta, 2013) h. vii. 
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Pembelajaran Agama Islam (PAI) Di Kelas X SMA Negeri 19 Makassar”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, proses pembelajaran pendidikan agama Islam 

dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek guru dan dan aspek partisipasi peserta 

yang digunakan dan evaluasi atau penilaian yang digunakan.
19

 

Partisipasi peserta didik, yaitu sangat aktif, semi aktif, kurang aktif, tidak 

aktif, dan dominan dalam proses pembelajaran. Dalam bentuk implementasi 

model pembelajaran kooperatif tipe talking stick. Model pembelajaran kooperatif 

tipe talking stick masuk dalam beberapa bentuk pembelajaran yaitu, pembelajarn 

inquiri, pembelajaran aktif dan pembelajaran partisipatory (partisipatif). Faktor 

pendukung meliputi guru, peserta didik, buku mata pelajaran, dan alat yang 

menunjang pengimplementasian model pembelajaran kooperatif tipe talking stick. 

Sedangkan factor penghambatnya meliputi, peserta didik kurang menguasai 

materi pembelajaran, kurangnya buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

dan kurangnya sumber belajar yang memadai. 

Perbedaan dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada 

implementasi pendidikan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick pada 

pembelajaran PAI. Peneliti mengimplementasikan bagaimana model pembelajaran 

kooperatif tipe talking stick pada pembelajaran PAI. Sedangkan peneliti menitik 

beratkan pada pendidikan karakter bagaimana pelaksanaan, perencanaan dan 

proses dalam pembelajaran pendidikan karakter pada pembelajaran PAI. Adapun 

persamaannya yaitu sama-sama meneliti Pelajaran Agama Islam. 

Keenam, jurnal yang dilakukan oleh Misilia, Alimuddin Mahmud, dan 

Darman Manda dengan judul “The Implementation of Education Character 

Education through Scout Activities”. Penelitian ini bertujuan untuk 

                                                             
19

Syarifuddin, Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick pada 

Pembelajaran Agama Islam (PAI) Di Kelas X SMA Negeri 19 Makassar” Skripsi (Makassar: 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) h. X 



13 
 

 

 

mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekstrakurikuler 

khususnya pramuka.
20

 Penelitian juga bertujuan untuk mendeskripsikan 

keterampilan pramuka yang dapat membentuk karakter siswa. Penelitian ini juga 

mendeskripsikan strategi pembentukan pembentukan karakter siswamelalui 

kegiatan pramuka penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian 

dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi. Hasilnya menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan pramuka di Sekolah 

Menengah Pertama (SMPN 1 Maros) pada aspek faktor pendukung masih belum 

optimal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi pembentukan karakter 

adalah intevensi, keteladanan, pembiasaan, fasilitasi, penguatan, dan keterlibatan 

pihak lain. 

Penelitian ini layak untuk diteliti dengan pertimbangan bahwa masalah ini 

sesuai dengan kemampuan peneliti baik dari segi metode yang diperlukan, waktu 

yang digunakan, dan bekal teoritis peneliti. Selain itu, peneliti percaya hasil 

penelitian nantinya akan memberi sumbangan kepada pengembangan teori 

penelitiannya dan pemecah masalah-masalah praktis. 

                                                             
20

Misilia dkk, “The Implementation of Education Character Education through Scout 

Activities” jurnal, Educations  science, Universitas Negeri Makassar 2016.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Karakteristik  

Karakteristik berasal dari kata karakter yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, tabiat, 

watak, berubah menjaadi karakteristik. Sedangkan menurut kamus bahasa 

Indonesia bahwa karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan 

perwatakan tertentu. 

Karakteristik peserta didik mencerminkan pola kelakuan dan kemampuan 

hasil dari pembawaan lingkungan sosial sehingga menentukan pola dari 

kegiatan aktivitas.  

Beberapa pendapat tentang arti karakteristik, yakni: 

1. Menurut Tadkiroatun Musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian 

sikap (attitudes), perilaku(behaviors), motivasi(motivattions), dan 

keterampilan(skills). 

2. Menurut Hamzah. B. Uno karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau 

kualitas perseorangansiswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi 

belajar, gaya belajar kemampuan berfikir, dan kemampuan awal yang 

dimiliki. 

3. Ron kurtus berpendapat bahwa karakter adalah satu set tinkah laku 

atau perilaku dari seseorang  sehingga dari perilakunya tersebut, orang 

akan mengenalnya “ia seperti apa”. Menurutnya karakter akan 

menetukan kemampuan seseorang untuk mencapai cita-citanya dengan 

efektif, kemampuan untuk berlaku jujur dan berterus terang kepada 
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orang lain serta kemampuad untuk taat terhadap tata tertib dan aturan 

yang ada. 

4. Carl. R. Rogers memberikan rumusan yang lebih ekplisif tentang 

penguasaan guru terhadap karakteristik peserta didik.  

5. Surya berpendapat bahwa setiap belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri 

perubahan yang spesifik, karena karakeristik perilaku belajar sabagai 

perinsip-perinsip belajar. 

6. Menurut Sudirman karakteristik siswa adalah keseluruhan pola 

kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari 

pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola 

aktivitas dalam meraih cita-citanya. 

7. Bruno karakteristik merupakan kecenderungan yang relative untuk 

bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang tertentu. 

8. Rober menyatakan bahwa karakteristik adalah kemampuan melakukan 

pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapih secara 

mulusdan sesuai keadaan untuk mencapai hasil tertentu. 

B. Implementasi Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan usaha sadar atau sengaja dari orang dewasa 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak untuk meningkatkan atau 

menuju kedewasaan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang tentang 

sistem pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 bab 1: Ketentuan Umum (pasal 1): 

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.

21
 

                                                             
21

Najib Sulhan, Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa, (Surabaya: Jaring Pena, 

2011), h 7.  
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Maka dengan adanya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional  No 20 

tahun 2003 ini mengupayakan pendidikan keagamaan agar dapat tumbuh lebih 

bermutu serta antisipatif terhadap perkembangan zaman.
22

 Sementara itu, dalam 

bahasa Inggris Pendidikan dikenal dengan istilah education yang berarti 

pendidikan itu sendiri, teaching yang berarti pengajaran, training yang berarti 

pelatihan, dan upgrading yang berarti pembinaan. Selain itu, ada juga tutorial 

yang bermakna pengajaran secara mandiri, coaching yang bermakna pelatihan 

singkat, dan guidance yang bermakna bimbingan.
23

 

Menurut Armai Arief, pendidikan adalah “bimbingan yang diberikan 

dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya, 

baik jasmani maupun rohani (mental), agar berguna untuk dirinya sendiri, orang 

lain dan masyarakat disekitarnya.
24

 

Pendidikan tidak hanya terkait dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, 

namun harus mencakup aspek sikap dan perilaku sehingga dapat menjadikan anak 

sebagai manusia yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Gagasan program 

pendidikan karakter di Indonesia muncul terkait dengan tujuan pendidikan 

nasional dan melihat kondisi peserta didik pada saat ini yang mengalami degradasi 

karakter. 

Kata pendidikan di tinjau dari segi etimologi berasal dari kata dasar didik 

yang berarti ”memelihara dan memberi latihan, ajaran, pimpinan mengenai akhlak 

dan mencerdaskan pikiran.” Kata ini memiliki pengertian yang varian sesuai 

dengan sudut dan cara pandang yang digunakan para ahlinya. Zainal Arifin 

mengatakan bahwa penddidikan secara istilah adalah usaha yang dijalankan oleh 

                                                             
22

Dodi Nandika, Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan ,(Jakarta: Pustaka LP3ES 

Indonesia, 2007), h 124.  

23
Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016), cet. III, h. 21. 

24
Armai Arif, Reformasi Pendidikan Islam, (Cet I; Ciputat: CRSD PRESS, 2005), h. 17. 
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seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mncapai tingkat 

hidup dan penghidupan yang lebih tinggi. 

Sementara menurut Amir Daien Indrakusuma, pendidikan adalah suatu 

usaha yang sadar, yang tertaut dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang 

diserahi tanggungjawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan 

tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan 

Ki Hajar Dewantara mengemukakan pengertian pendidikan sebagaimana 

dikutip oleh Suwarno adalah sebagai daya untuk memajukan perkembangan 

budaya pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak-anak. 

Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu 

kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakat. 

Memperhatikan tiga definisi pendidikan di atas maka ditarik suatu 

pengertian bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok dalam mempengaruhi orang lain yang bertujuan untuk 

mendewasakan manusia seutuhnya, baik lahir maupun batin. Artinya, dengan 

pendidikan, manusia bisa memiliki kestabilan dalam tingkah laku atau tindakan, 

kestabilan dalam pandangan hidup dan kestabilan dalam nilai-nilai kehidupan 

dengan penih rasa tanggung jawab.
25

 

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentukdari hasil internalisai berbagai kebijakan  yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang,berpikir, bersikap, dan bertindak.
26

 

Selanjutnya Wynne dalam Mulyasa, mengemukakan bahwa karakter berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti “to mark” (menandai) dan memfokuskan pada 

bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku 

                                                             
25

Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat pers, 

2002), h. 4. 

26
Muhammad Ilyas Ismail, Pendidikan Karakter: Suatu Pendekatan Nilai (Makassar: 

Alauddin University press, 2012), h. 5. 



18 
 

 

 

sehari-hari.
27

 Oleh karena itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, curang, 

kejam dan rakus dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter jelek, sedangkan 

yang berperilaku baik, jujur, dan suka menolong dikatakan sebagai orang yang 

memiliki karakter baik/mulia. 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Sebagian menyebutkan karakter sebagai penelitian subyektif 

terhadap kualitas moral dan mental, sementara yang lainnya menyebutkan 

karakter sebagai penilaian subyektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya 

merubah atau membentuk karakter hanya berkaitan stimulasi terhadap intelektual 

seseorang. 

Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkarakter sesuai 

dengan fitrah penciptaan manusia saat dilahirkan. Akan tetapi, dalam 

kehidupannya kemudian memerlukan proses panjang pembentukan karakter 

melalui penghasuhan dan pendidikan sejak usia dini. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter yang mulai ditanamkan sejak dini sebagai usaha aktif untuk membentuk 

kebiasaan baik, perlu ditanamkan terus menerus/berkelanjutan. 

Karakter yang baik merupakan modal bagi manusia untuk menjadi bangsa 

yang mampu mewujudkan kehidupan aman dan sejahtera. Sebab salah satu 

instrumen penting yang mempengaruhi maju mundurnya suatu bangsa adalah 

karakter atau akhlak mereka. 

Menurut Ryan dan Bohlin karakter mengandung tiga unsur pokok yaitu 

mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan.
28
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Jika kita mengkaji dan memahami secara mendalam tentang pendidikan 

karakter, maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan karakter memiliki makna lebih 

luas atau lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak 

hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagimana menanamkan 

kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik 

memiliki kesabaran, dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen 

untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter merupakan sifat alami 

seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam 

tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap 

orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya. 

Menurut Imam Al-Ghazali, ada 6 tingkatan kejujuran sebagai berikut: 

a) jujur dalam perkataan, disetiap situasi, baik yang berkaitan dengan 

masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang. 

b) Kejujuran dalam niat. Hanya karena Allah 

c) Kejujuran dalam bertekad. Seseorang bisa saja mempunyai tekad 

yang bulat untuk bersedekah bila dikaruniai kekuasaan. Namun 

adakalanya tekad itu disertai kebimbangan, tetapi juga merupakan 

kemampuan bulat yang tampa keragu-raguan. Orang yang 

mempunyai tekad bulat disebut sebagai orang yang benar-benar 

kuat dan jujur. 

d) Memenuhi tekad. Seringkali jiwa dibanjiri dengan kemauan yang 

kuat pada mulanya, tetapi ketika menginjak tahap pelaksanaan, 

biasa melemah. Karena janji tekad yang bulat itu mudah namun 

menjadi berat ketika dalam pelaksanaan. 
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e) Kejujuran beramal. Tidak mengekspresikan hal-hal batin, kecuali 

batin itu sendiri yang memang demikian adanya. Artinya, perlu 

adanya keselarasan dan keseimbangan antara yang lahir dan yang 

batin. 

f) Kejujuran dalam maqam-maqam agama. ini adalah peringkat 

kejujuran tertinggi. Seperti maqam takut, harapan, cinta, tawakal, 

dan lain-lain.
29

 

Melihat dari beberapa pengertian diatas, maka karakter dapat disimpulkan 

bahwa sifat yang khas yang dimiliki seseorang yang terbentuk akibat pengaruh 

lingkungan sekitar dan digunakan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. 

2. Tujuan Pendidikan Nilai Karakter 

Pembangunan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata dalam 

bentuk aksi nasional dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan 

etika pembangunan bangsa sebagai upaya untuk menjaga jati diri bangsa dan 

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam naungan NKRI. 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, 

berjiwa patriotic, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa berdasarkan pancasila.
30

 

Disiplin merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi suatu 

pelanggaran terhada suatu peraturan yang berlaku deemi terciptanya suatu tujuan. 

Disiplin adalah proses atau hasil pengarahan untuk mencapai tindakan yang lebih 

efektif. 
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Menurut Oteng Sutisna dalam menciptakan disiplin yang efektif 

diperlukan kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut. 

a) Guru maupun murid hendaknya memiliki sifat-sifat perilaku warga 

sekolahyang baik seperti sopan santun, bahasa yang baik dan 

benar. 

b) Murid hendaknya bisa menerima teguran atau hukuman yang adil. 

c) Guru dan murid hendaknya bekerja sama dalam membangun, 

memelihara, dan memperbaiki aturan-aturan dan norma-norma
31

 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta 

didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta didik 

diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

hari.
32

 

Tujuan Pendidikan Nilai Karakter dalam sekolah:  

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting 

dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 

b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai 

yang dikembangkan oleh sekolah. 
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c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.
33

 

3. Landasan Pendidikan Karakter  

Berpijak dari dasar antropologis setiap pemikiran tentang pendidikan 

karakter adalah keberadaan manusia sebagai penghayat nilai. Keberadaan seperti 

ini menggambarkan struktur dasar manusia sebagai makhluk yang memiliki 

kebebasan, namun sekaligus sadar akan keterbatasannya. Dinamika struktur 

manusia yang seperti inilah yang memungkinkan pendidikan karakter menjadi 

sebuah pedagogi. Dengannya manusia menghayati transendesi pada nilai-nilai 

yang diyakininya sebagai berharga bagi dirinya sendiri sertabagi komunitas 

dimana individu tersebut berada.
34

 

4. Fungsi Pendidikan Karakter 

Fungsi utama pendidikan karakter sesuai dengan fungsi pendidikan yang 

tertuang dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 Bab II pasal 3 yaitu:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik aga rmenjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab”

35
 

Sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, pendidikan karakter 

dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Secara lebih khusus pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, 

yaitu: 
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a. Pembentukan dan pengembangan potensi artinya pendidikan karakter berfungsi 

membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia 

agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah 

hidup pancasila. 

b. Perbaikan dan penguatan artinya pendidikan karakter berfungsi memperbaiki 

karakter manusia dan warga negara Indonesiayang bersifat negatif dan 

memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah 

untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 

manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, 

dan sejahtera. 

c. Penyaring artinya pendidikan karakter bangsa berfungsi memilih nilai-nilai 

budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang 

positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar 

menjadi bangsa yang bermartabat.
36

 

5. Nilai-Nilai Karakter 

Adapun deskripsi dari masing-masing nilai-nilai karakter yang sudah 

dirumuskan oleh pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan 

kementrian Pendidikan Nasional  dalam penandatanganan perpres nomor 87 tahun 

2017 tentang penguatan pendidikan karakter sebagai berikut: 

a. Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

b. Jujur 
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Perilaku yang berdasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tidakan, dan pekerjaan. 

c. Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

d. Disiplin  

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib, dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

f. Kreatif  

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilakn cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

g. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

h. Demokratis  

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

j. Semangat kebangsaan 
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Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

k. Cintah tanah air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan polotik bangsa. 

l. Menghargai prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

m. Bersahabat/berkomunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang bebicara, bergaul dan bekerja 

sama dengan orang lain 

n. Cinta damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar membaca  

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebaikan bagi dirinya. 

p. Peduli lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

q. Peduli sosial  

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 
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r. Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkugan (alam, 

sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan yang Maha Esa.
37

 

Religi atau agama bukanlah merupakan sesuatu yang tunggal, tetap 

merupakan sistem yang terdiri dari berbahgai aspek. Dalam ilmu psikologi agama 

dikenal adanya kesadaran beragama dan pengalaman beragama. Glock dan stark 

menyatakan bahwa ada lima aspek atau dimensi religius yaitu
38

: 1). Dimensi 

keyakinan, 2). Dimensi menjalankan kewajiban, 3). Dimensi penghayatan, 4). 

Dimensi pngetahuan, 5). Dimensi perilaku. 

 

C. Implementasi Pendidikan Berbasis Karakter 

Secara sederhana Implementasi bisa di artikan pelaksanaan atau 

penerapan.
39

 Browne dan Widavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
40

 Pengertian lain dikemukakan oleh 

Schubert bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian 

ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya 

aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung 

bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan.
41
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1. Strategi dan Metode 

Pendidikan karakter merupakan sistem pendidikan yang mengembangkan 

nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka memiliki nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan. Dalam konteks pendidikan formal pendidikan karakter 

dapat diimplementasikan melalui beberapa strategi dan metode pendekatan 

meliputi: 

a. Integrasi dalam mata pelajaran  

Pada dasarnya materi kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan 

peserta didik menguasai materi yang ditargetkan, juga dirancang untuk 

menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, dan menginternalisasikan nilai-

nilai menjadi perilaku.
42

 

Mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran bertujuan 

untuk memperkenalkan nilai-nilai tersebut sehingga diharapkan siswa menyadari 

pentingnya nilai-nilai tersebut diinternalisasikan kedalam tingkah laku peserta 

didik melalui proses pembelajaran baik yang berlansung didalam maupun di luar 

kelas. 

b. Pembiasaan  

Pembiasaan untuk mengembangkan karakter yang diinginkan dapat 

dilakukan melalui cara sebagai berikut: 

1) Mengucapkan salam saat mengawali proses pembelajaran; 

2) Berdoa sebelum memulai proses pembelajaran. 

3) Pembiasaan memberikan kesempatan pada orang lain berbicara sampai 

selesai sebelum memberikan komentar atau menjawab. 
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4) Membiasakan angkat tangan apabila hendak bertanya, menjawab, 

berkomentar, berpendapat, dan hanya berbicara setelah ditunjuk atau 

dipersilahkan. 

5) Membiasakan untuk bersalaman saat bertemu dengan guru 

6) Melaksanakan shalat berjama‟ah di sekolah 

7) Berbaris sebelum memasuki ruangan 

8) Doa bersama, dll.
43

 

Dengan adanya pembiasaan dalam pembelajaran, maka akan dengan 

mudah menerapkan atau membentuk karakter pada diri peserta didik. Karena 

dalam menanamkan karakter pada diri peserta didik perlu adanya nilai-nilai positif 

yang dilakukan secara terus menerus, dengan demikian akan mudah membentuk 

karakter yang diharapkan. 

c. Pembudayaan  

Untuk membangun budaya dan membetuk karakter siswa, langkah-

langkah yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana yang berkarakter sebai 

berikut: pertama, menciptakan budaya berkarakter yang bersifat ilahiyah. 

Kegiatan ini dapat terwujud dalam bentuk hubungan dengan Allah swt. melalui 

peningkatan secara kualitas maupun kuantitas kegiatan-kegiatan keagamaan di 

sekolah yang bersifat ubudiyah, seperti shalat berjama‟ah, puasa senin kamis, 

membaca Al-Qur‟an, doa bersama, dan lain sebagainya. 

Kedua, menciptakan budaya karakter yang bersifat insaniyah. Yaitu, lebih 

mendudukkan sekolah sebagai instansi sosial, yang apabila dilihat dari struktur 

hubungan antar manusianya dapat diklasifikasikan menjadi tiga hubungan, yaitu: 

(1) hubungan atasan bawahan, (2) hubungan professional, (3) hubungan sederajat 
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atau sukarela yang didasarkan pada nilai-nilai positif, seperti persaudaraan, 

kedermawanan, kejujuran, saling menghormati, dan sebagainya.
44

 

Berdasarkan uraian diatas dapat datarik kesimpulan bahwa dalam 

pembentukan karakter kebudayaan tak lepas dari dunia pendidikan. Kebudayaan 

yang bersifat ilahiyah dan insaniyah yang mana keduanya berperan penting dalam 

kehidupan. Indonesia kental dengan budaya dan adat istiadat, dengan demikian 

diharapkan sekolah mampu membudayakan sifat ilahiyah dan insaniayah 

terhadap peserta didik. Semakin baik hubungannya dengan Allah SWT, maka 

semakin baik pula hubungannya dengan sesama manusia.  

d. Melalui kegiatan ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler merupakan kegiatan-kegiatan diluar kegiatan jam 

pelajaran dalam rangka menyalurkan minat, bakat, dan hobi peserta didik, juga 

untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karater antara lain seni baca Al-

Qur‟an, kaligrafi, nasyid, seni rupa, teater, futsal, basket, bahasa, computer dan 

lain sebagainya.
45

 

Dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler di sekolah, akan mempermudah 

dalam mengembangkan proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka 

pembentukan karakter peserta didik.  

e. Langkah-langkah  

Ada lima langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan pendidikan 

karakter di sekolah sebagai berikut:  

1) Merancang dan merumuskan karakter yang ingin dibelajarkan peserta didik 
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2) Menyiapkan sumberdaya dan lingkungan yang dapat mendukung program 

pendidikan karakter melalui mata pelajaran dengan indikator  karakter  yang 

akan dipelajari, pengelolaan suasan kelas yang berkarakter, dan menyiapkan 

lingkungan sekolah yang sesuai dengan karakter yang ingin dipelajari di 

sekolah. 

3) Meminta komitmen bersama (kepala sekolah, guru, karyawan, dan wali 

murid) untuk bersama-sama ikut melaksanakan program pendidikan 

karakter serta mengawasinya. 

4) Melaksanakan pendidikan secara kontinu dan konsisten. 

5) Melakukan evaluasi terhadap program yang sudah dan sedang berjalan. 

f. Tahapan-tahapan pembentukan karakter 

Membentuk karakter pada anak memerlukan suatu tahapan yang dirancang 

secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagai individu yang sedang berkembang, 

anak memiliki sifat suka meniru tanpa mempertimbangkan baik dan buruk. Hal ini 

didorong oleh rasa ingin tahu dan ingin mencoba sesuatu yang diamati, yang 

kadang kala muncul secara spontan.  

Anak akan melihat dan meniru apa yang ada disekitarnya, bahkan apabila 

hal itu sangat melekat pada diri anak akan tersimpan dalam memori jangka 

panjang (long term memory). Apabila yang disimpan dalam LTM adalah hal yang 

positif, reproduksi selanjutnya akan menghasilkan perilaku yang konstruktif. 

Namun apabila yang masuk kedalam LTM adalah sesuatu yang negatif, 

reproduksi yang dihasilkan dikemudian hari adalah destruktif.
46

 

Pengembangan atau pembentukan karakter-karakter diyakini perlu dan 

penting untuk dilakukan oleh sekolah dan stakeholders-nya untuk menjadi pijakan 

dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Tujuan pendidikan 
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karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Tumbuh 

dan berkembangnya karakter yang  baik akan mendorong peserta didik tumbuh 

dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik 

yang melakukan segalanya dengan benar dam memiliki tujuan hidup. Masyarakat 

juga berperan membentuk karakter anak melalui orang tua dan lingkungannya.
47

 

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan, dan 

kebiasaan. Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan 

pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan 

kebaikan tersebut. 

Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan 

demikian diperlukan tiga komponen karakter yang baik (components of god 

character), yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang 

moral (moral feeling), dan perbuatan bermoral (moral cation). 

Hal ini diperlukan agar peserta didik dan atau warga sekolah lain yang 

terlibat dalam sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, 

menghayati, dan mengamalkan (mengerjakan) nilai-nilai kebijakan. 

D. Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Proses Pembelajaran 

Dalam konteks implementasi kurikulum satuan pendidikan mengajar 

bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran , akan tetapi juga dimaknai 

sebagai proses mengatur lingkungan agar siswa belajar. Makna lain mengajar 

yang demikian dalam kurikulum KTSP ini sering diistilahkan dengan 

pembelajaran. 
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Kata pembelajaran adalah terjemahan dari instruction, yang banyaak 

dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini banyak 

dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif/holistic, yang menempatkan siswa 

sebagai sumber dari kegiatan. Selain itu, istilah ini juga dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah siswa 

mempelajari segala sesuatu lewat berbagai media. Hal inilah yang mendorong 

terjadinya perubahan peranan guru dalam mengelola proses belajar mengajar.
48

 

Dalam istilah pembelajaran siswa diposisikan sebagai subjek belajar yang 

memegang peranan yang utama sehingga dalam proses belajar mengajar siswa 

dituntut beraktivitas secara penuh bahkan secara individual mempelajari bahkan 

pelajaran. Guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, mengatur berbagai 

sumber dan fasilitas untuk dipelajari siswa. Sedangkan dalam istilah mengajar 

“Pengajaran” menempatkan guru sebagai pemeran utama memberikan 

informasi.
49

 

Pembelajaran adalah operasionalisasi dari kurikulum. Pembelajaran di 

sekolah terjadi apabila terdapat interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar 

yang diatur ole guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.
50

 Kaitannya dengan 

kompetensi sosial guru, peserta didik sebagai makhluk sosial dan makhluk etis 

maka dalam pembelajaran peserta didik diperlakukan secara wajar dan bertujuan 

agar tercapai optimalisasi potensi pada diri peserta didik.
51

 Pengaturan lingkungan 

pembelajaran merupakan factor penting bagi guru dalam menyelenggarakan 
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proses pembelajaran di sekolah. Pengaturan lingkungan yang baik menyebabkan 

kegiatan mengajar guru efektif yang dapat membawa siswa belajar yang efektif 

pula. 

Dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut:  

a) Pembelajaran harus lebih menekankan pada praktik, baik laboratorium maupun 

masyarakat dan dunia kerja (dunia usaha). 

b) Pembelajaran harus dapat menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat.  

c) Perlu dikembangkan iklim pembelajaran yang demokratis dan terbuka melalui 

pembelajaran terpadu, partisipatif, dan sejenisnya. 

d) Pembelajaran perlu lebih ditekankan pada masalah-masalah aktual yang secara 

langsung berkaitan dengan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. 

e) Perlu dikembangkan suatu model pembelajaran “moving class” untuk setiap 

bidang studi dan kelas merupakan laboratorium untuk masing-masing bidang 

studi.
52

 

Untuk melaksanakan pembelajaran efektif, guru menciptakan suasana 

belajar yang aktif, guru mempergunakan banyak metode mengajar, guru 

memotivasi siswa untuk belajar guru menerapkan kurikulum yang baik dan  

seimbang, guru mempertimbangkan perbedaan individual, guru membuat 

perencanaan pembelajaran, guru memberikan sugesti kepada siswa, guru memiliki 

keberanian menghadapipara siswanya, guru mampu menciptakan suasana yang 

demokratis, guru memberikan masalah yang merangsang siswa untuk berpikir, 

pembelajaran yang intergritas menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan 

                                                             
52

Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Cet, I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 

288. 



34 
 

 

 

yang nyata di masyarakat, guru banyak memberi kebebasan pada siswa, guru 

memberikan pengajaran remedial. 

Nilai karakter kerja keras merupakan salah satu nilai karakter yang harus 

dicapai oleh peserta didik dalam satu pembelajaran, nilai karakter kerja keras 

tentunya akan membentuk kepribadian siswa yang selalu belajar dengan sungguh-

sungguh dan sebaik-baiknya. Nilai karakter kerja keras adalah kemampua 

mencurahkan atau mengarahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang 

dimiliki sampai akhir masa suatu urusan hingga tujuan tercapai. 

Menurut sovian Doni ciri-ciri orang yang bersikap dan berperilaku kerja 

keras adalah sebagai berikut tekun/ ulet, disiplin, kreatif,  jujur, tawakkal, 

bertanggung jawab, positif thingking, bersemangat, mempunyai rasa ikhlas, 

mempunyai tujuan, adalah sikap atau perilaku kerja keras yang dalam 

pekerjaannya mempunyai tujuan, harapanyang ingin di capai.
53

 

Peran guru terutama pada jenjang pendidikan dasar,  tidak mungkin dapat 

digantikan oleh perangkat yang lain, sebab siswa adalah organisme yang sedang 

berkembang dengan memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa. Peran 

guru dalam proses pembelajaran bukan hanya sebagai model atau teladan bagi 

siwa yang diajarinya, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran.
54

 

Keberhasilan pembelajaran kepada peserta didik sangat ditentukan oleh 

guru, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator,  dan sekaligus 

merupakan pusat  inisiatif pembelajaran. Itulah sebabnya, guru harus senantiasa 

mengembangkan kemampuan dirinya. Guru perlu memiliki standar profesi dengan 

menguasai materi serta strategi pembelajaran dan dapat mendorong peserta didik 

untuk belajar bersungguh-sungguh. 
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Pembelajaran merupakan sistem yang kompleks yang keberhasilannya 

dapat dilihat dari dua aspek yang sama pentingnya yaitu aspek produk dan aspek 

proses. Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan 

sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
55

 Sedangkan proses pembelajaran 

merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai komponen, yaitu, guru, peserta 

didik, sarana dan media yang tersedia, serta lingkungan pembelajaran.
56

 

Berdasarkan penelitian Don Tapscott, mendeskripsikan sikap dan budaya 

dalam proses pembelajaran dalam generasi muda sebagai berikut: 

a) Kecenderungan untuk berpikir bebas 

b) Keterbukaan emosional dan intelektual 

c) Keterbukaan dan semangat kerja sama 

d) Kebebasan untuk mengatakan sesuatu 

e) Budaya inovasi 

f) Budaya kematangan 

g) Budaya untuk menyelidiki 

h) Kekinian 

i) Kepekaan terhadap pengaruh interes korporasi atau kepentingan pihak lain 

j) Kepercayaan diri serta kejujuran.
57

 

Berdasarkan pada beberapa sikap dan budaya tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran sekarang ini sangat menunjang peserta 

didik untuk berpikir lebih maju dan berwawasan luas seta mendukung munculnya 

pengetahuan baru yang ditandai dengan ciptaan-ciptaan yang juga dipergunakan 

dan diberdayakan dalam dunia pendidikan sebagai wujud inovasi era modern. 
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Sebagai kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa seorang guru dituntut 

untuk memahami dan mengaktualisasikan kompetensi sebagai pendidik, yaitu 

kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan 

kompetensi pofesional. Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan lebih 

gamblang dan encoba mengkaji lebih jauh tentang pengaruh kompetensi social 

guru terhadap peningkatan proses pembelajaran. Secara teoritis penulis dapat 

menyimpulkan bahwa kompetensi social guru berupa bentuk komunikasi seorang 

guru yakni komunikasi verbal dan non-verbal memiliki pengaruh yang dapat 

meningkatkan proses pembelajaran. 

Pendidikan berasal dari kata “didik”, dengan ditambah awalan “pe” dan 

akhiran “an”, yang berarti “proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan.”
58

 Sedangkan arti mendidik adalah memelihara dan memberi latihan 

(ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.
59

  

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada kata 

al-tarbiah, al-ta‟lim, dan al-ta‟dib.
60

 Kata al-tarbiyah dalam bahasa Arab berasal 

dari tiga akar kata. Pertama, rabba-yarbu yang artinya bertambah, berkembang. 

Kedua, rabiya-yarba yang artinya tumbuh dan berkembang. Ketiga, rabba-

yarubbu yang berarti memperbaiki, mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga 

dan memperhatikan.
61

 Kata al-ta‟lim berasal dari „alima yang berarti mengetahui 
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atau mempunyai ilmu. Sedangkan kata al-ta‟dib berasal dari kata addaba yang 

berarti mengajari sopan santun atau kebudayaan.
62

 

Sementara itu, dalam bahasa Inggris Pendidikan dikenal dengan istilah 

education yang berarti pendidikan itu sendiri, teaching yang berarti pengajaran, 

training yang berarti pelatihan, dan upgrading yang berarti pembinaan. Selain itu, 

ada juga tutorial yang bermakna pengajaran secara mandiri, coaching yang 

bermakna pelatihan singkat, dan guidance yang bermakna bimbingan.
63

 

Menurut Armai Arief, pendidikan adalah “bimbingan yang diberikan 

dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya, 

baik jasmani maupun rohani (mental), agar berguna untuk dirinya sendiri, orang 

lain dan masyarakat disekitarnya.
64

 

Berpijak istilah diatas, pendidikan bisa diartikan sebagai usaha yang 

dilakukan orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk 

membimbing atau memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya (mental) 

kearah kedewasaan. 

Secara etimologis kata agama berasal dari sanskerta, yakni a dan gama. A 

berarti “tidak” dan gama berarti “berantakan”. Jadi agama berarti tidak berantakan 

atau teratur.
65

 Dengan makna ini, dapat dipahami bahwa agama memberikan 

serangkaian aturan kepada para penganutnya sehingga hidupnya tidak berantakan. 

Agama menyampaikan para pemeluknya kepada suatu cara hidup yang 

teratur.dari makna etimologis ini, agama dapat didefenisikan sebagai seperangkat 
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aturan atau ketentuan hidup yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya 

teratur yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat. 

Secara terminologis agama didefinisikan oleh para ahli dengan bervariasi, 

tergantung dari latar belakang mereka masing-masing. Para ahli agama akan 

berbeda dalam mendefinisikannya dengan para filosof atau ahli filsafat. Begitu 

juga para penganut agama yang berbeda akan mendefinisikan agama dengan 

berbeda-beda pula. Tergantung dengan agama yang dianutnya. 

Thaib Thahir Abdul Muin mendefinisikan agama sebagai ketentuan 

ketuhanan yang mengantarkan manusia dengan berpegang kepadanya kepada 

kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat. 

Istilah agama digunakan dalam bahasa indonesia. Dalam bahasa inggris 

digunakan istilah religion. Dalam bahasa Arab dugunakan istilah al-din (baca : 

addin). 

Menurut Harun Nasution ada beberapa definisi tentang agama, yaitu: 

a) Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang 

harus dipatuhi. 

b) Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 

c) Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada 

suatu sumberyang berada pada diri manusia dan memengaruhi perbuatan-

perbuatannya. 

d) Kepercayaan pada suatu kekuatan gain yang menimbulkan hidup tertentu. 

e) Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaub. 

f) Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajuban yang diyakini bersumber 

pada kekuatan gaib. 
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g) Pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah 

perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar 

manusia. 

h) Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang 

Rasul.
66

 

Sedangkan menurut Abudin Nata, agama adalah ajaran yang berasal dari 

Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang 

diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi denga tujuan memberi 

tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar tercapai kebahagiaan didunia dan 

akhirat.
67

 

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa agama adalah peraturan 

yang bersumber dari Allah, sesame manusiadan alam sekitar yang dilandasi 

dengan mengharap ridho-Nya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat. 

Selanjutnya, pengertian islam menurut bahasa yang berasal dari bahasa 

arab “salima” yang berarti selamat, sentosa dan damai. Dari kata “salima” 

dibentuk kata aslama-yuslimu-islaman yang berarti memelihara dalam keadaan 

selamat sentosa, menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat.
68

 Islam secara bahasa 

berarti berserah diri kepada Allah. Secara istilah Abdurrahman An Nahlawi 

menjelaskan islam merupakan sistem Ilahi yang sempurna yang mencakup seluruh 

sistem sistem kehidupan. Islam adalah sistem yang didasarkan atas ketundukan 

dan penghambaan kepada Allah serta memegang teguh segala hal yang datang 
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dari Rasulullah.
69

 Sedangkan menurut Abudin Nata, Islam adalah agama yang 

bersumber pada wahyu yang datang dari Allah swt, bukan berasal dari manusia, 

dan bukan pulaberasal dari nabi Muhammad Saw.
70

 

Pendidikan Agama Islam menurut Abdul Majid adlah “usaha sadar yang 

dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

memahami, dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan.”
71

 

Menurut Aat Syafaat dkk, pendidikan agama islam merupakan “usaha 

yang berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai 

pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama 

islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun 

kehidupan mayarakat.”
72

 

Sedangkan menurut Abudin Nata, Pendidikan Agama Islam adalah “upaya 

membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik, yang dilakukan secara 

sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran islam.”
73

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan, Pendidikan Agama Islam adalah 

usaha sadar dan terencana dalam mengajar, membimbing, mengarahkan dan 

membina peserta didik untuk menyakini, memahami, menhayati dan 
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mengamalkan ajaran agama islam dalam kehidupan sehari-hari, agar 

menjadiaknnya sebagai pegangan hidup dalam hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

1. Landasan Dasar Pendidikan Agam Islam 

Pendidikan islam dalam pengertian yang sebenarnya adalah sesuatu sistem 

pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya 

sesuai dengan ideology islam (cita islam) sehingga ia akan dengan mudah dapat 

membentuk kehidupan dirinya sesuai ajaran islam.
74

 

Sebagai aktifitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian 

muslim, maka pendidikan islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan 

landasan kerja. Dengan dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan 

pendidikan yang telah diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar yang menjadi 

acuan pendidikan islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan 

kekuatan yang daoat menghantarkan peserta didik kearah pencapaian tujuan 

pendidikan. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan islam adalah 

al-Qur‟an dan hadits.
75

 Al-Qur‟an adalah kitab suci yang memuat wahyu Allah, 

diturunkan melalui malaikat Jibril kepada nabi Muhammad saw, sedikit demi 

sedikit selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari sebagai pedoman hidupbagi umat 

manusia, agar tercapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
76

 

Sedangkan hadits adalah segala perkataan, perbuatan, sikap, diam Nabi sebagai 

tanda setuju (taqrir).
77
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Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 59, bahwasanya orang muslim 

diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri (pemimpin). 

Ketaatan kepada Allah ini mengandung konsekuensi ketaatan kepada ketentuan-

Nya yang terdapat dalam al-Qur‟an, dan ketentuan Nabi Muhammad yang 

terdapat dalam haditsnya. Sedangkan ketaatan terhadap pemimpin bersifat 

kodisional atau tidak mutlak. Jika produk ulil amri tersebut sesuai ketentuan Allah 

dan Rasul-Nya maka wajib diikuti. Jika sebaliknya, maka tidak wajib 

menaatinya.
78

QS al-Nisa/4 
                             

                             

                 
Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.

79
 

Pelajaran yang dapat kita petik dari ayat diatas yaitu: 

1) Setiap muslim taat dan patuh kepada Allah swt, rasul dan ulil Amri. 

2) Terhadap ulil amri dalam ayat ini yang disetujui ulil amri tidak di 

perbolehkan bagi yang dilarang oleh Allah SWT. 

3) Jalan terbaik diselesaikan perselisihan dalam suatu pertemuan maka harus 

kembali kepada Allah dan Rosul-Nya. 

4) Masyarakat harus menerimapemerintahan islam dan mendukung para 

pemimpinnya yang adil. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 
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 Istilah “tujuan” dalam bahasa arab disebut dengan ghayat, ahdaf atau 

maqasid. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan goal purpose atau 

objective. Secara umum  istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama, 

yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu, arah, maksud yang 

hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas.
80

 

Tujuan pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai yang ingin 

diwujudkan kedalam pribadi peserta didik. Oleh karena itu, rumusan tujuan 

pendidikan bersifat komprehensif, mencakup semua aspek, dan terintegrasi dalam 

pola kepribadian yang yang ideal. Tujuan pendidikan yang paling sederhana 

adalah memanusiakan manusia.
81

 

Tujuan pendidikan agama isllam adalah untuk membimbing umat manusia 

agar menjadi hamba yangbertaqwa kepada Allah yakni dengan melaksanakan 

segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan 

ketulusan.
82

 Hal ini sesuai dengan pemahaman terhadap QS Ali Imran/3: 102. 

                       

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 
Keadaan beragama Islam.

83
 

Diserukan kaum muslimin terutama kaum Aus dan Khazraj agar mereka 

tetap di Madinah, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar-

benarnya taqwa, dengan memenuhi segala kewajiban taqwa. Dengan 

mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allahdan 
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menjauhi segala larangan-Nya, secara keseluruhan, dan jangan mati melainkan 

dalam keadaan memeluk agama Islam. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup pendidikan agama islam merupakan semua hal yang 

berkaitan dengan pendidikan islam, dimana ruang lingkup ini merupakan sebuah 

alat untuk membatasi pembahasan kearah spesifikasi dari pendidikan agama 

islam. pendidikan agama islam sebagai pendidikan yang diberikan kepada peserta 

didik guna pencapaian manusia yang bertaqwa dan dan beriman kepada Allah 

Swt, dan manusia yang berakhlakul karimah, serta mampu mengaktualisasikan 

hasil dari proses pendidikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dimana sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan maupun ruang lingkup pendidikan agma islam itu 

sendiri. 

Ruang lingkup ajaran islam menurut Abdul Mujib mencakup tiga dominan 

nilai, yaitu: 

a. Kepercayaan („itiqadiyyah) yang berhubungan dengan rukun iman, yaitu iman 

kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab-kitab Allah, Qodha dan Qodhar, serta 

hari kiamat. 

b. Perbuatan („amaliyah) yang dibagi menjadi dua: pertama, masalah ibadah yang 

berkaitan dengan rukun islam, yaitu: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. 

Dan ibadah lain yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kedua, 

masalah muamalah berkaitan dengan interaksi manusia dengan sesamanya baik 

individu maupun kelompok seperti akad, pembelajaran, hukum jinayah (pidana 

dan perdataan). 

c. Etika (khuluqiyyah) berkaitan dengan kesusilaan budi pekerti, adab, sopan 

santun, yang menjadi perhiasan seorang dalam rangka mencapai keutamaan. 

Nilai-nilai seperti jujur, terpecaya, adil, sabar, syukur, pemaaf, tidak 
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bergantung pada materi, menerima apa adanya, berserah diri kepada Allah 

SWT, malu berbuat buruk, persaudaraan, toleransi, tolong menolong, dan 

saling menyayangi, adalahserangkaian bentuk budi pekerti yang luhur.
84

  

Kutipan pendapat diatas mengartikan pendidikan islam sebagai proses 

pembentukan karakter manusia agar menjalankan ajaranagama islam secara 

kaffah. Untuk mencapai itu tentunya memerlukan materi sebagi bahanyang 

mampu mengantarkan siswanya menjadi muslim yang kaffah. Pendidikan Agama 

islam yang merupakan suatu konsepyang berisi mata pelajaran dan kegiatan 

mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi ini meliputi empat dasar 

pokok yaitu: 

1) Hubungan manusia dengan Allah SWT. 

2) Hubungan dengan dirinya sendiri. 

3) Hubungan manusia dengan sesama manusia. 

4) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan alam lingkungan.
85

 

Berdasarkan empat pokok materi PAI tersebut sudah dituangkan dalam 

kompetensi al-Qur‟an, aqidah, ibadah, akhlak, dan sejarah. Melihat dari konten 

materi dan proses, pendidikan agama islam mengandung berbagai nilai-nilaimoral 

universal yang menjadidasar tumbuhnya karakter positif pada seseorang. 

4. Metode dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran 

dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Suatu metode mengandung pengertian 

terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran.
86

 

Sedangkan strategi pembelajaran merupakan cara pandang dan pola piker guru 
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dalam mengajar.
87

 Dan kegiatan pembelajaran adalah satu usaha dan proses yang 

dilakukan secara sadar dan mengacu pada tujuan yang sistematik dan terarah pada 

terwujudnya perubahan tingkah laku.
88

 Metode pembelajaran PAI antara lain 

adalah: metode ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, bermain peran, reward 

dan punishment, bercerita, penugasan dan metode observas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakan desain penelitian deskriptif,  yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, 

mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini 

terjadi atau yang ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujan untuk 

memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan 

antara variable-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, 

melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variable-

variabel yang diteliti.
89

 Penelitian kualitatif mengeksplorasikan sikap-sikap, 

perilaku, dan pegalaman-pengalaman. Contoh-contoh metodologi penelitian 

kualitatif yaitu termasuk penelitian tindakan, etnografi, feminis, dan grounded 

theory.
90

 Sedangkan Noeng Muhadjir mengatakan bahwa penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang hanya sekedar 

menggamabarkan hasil analisis suatu variable penelitian.
91

 Penelitian kualitatif 

bersifat induktif peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari 

data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Tujuannya adalah menggambarkan 

dan mengungkap. Sedangkan penelitiannya adalah case study (studi kasus) 
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merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan 

suatu kasus.
92

 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 

permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka dilakukan penelitian 

dengan memilih lokasi penelitian di SMPIT al-Fityan School Gowa. Lokasinya 

berada di Jl. Pallantikang 1, Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. Alasan 

mengambil lokasi penelitian di al-Fityan didasarkan atas beberapa pertimbangan 

antara lain, karena biaya, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti serta 

letaknya yang begitu strategis dan mudah dijangkau bagi peneliti. 

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan data merupakan subjek yang dari mana data dapat 

diperoleh, pada penilitan ini ada dua macam sumber data yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber Primer (Data Primer). Sumber primer yaitu sumber yang asli 

langsung terkait dengan implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam. peneliti mengamati langsung 

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan peserta didik. Disamping itu, peneliti 

akan mewawancarai informan yang dianggap brkompeten dan memiliki 

kapabilitas terkait pokok pembahasan yang akan diteliti. Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah beberapa staf guru dan peserta didik. 

2. Sumber Sekunder (Data Sekunder).  Literature lain yang mendukung 

penelitian ini seperti kamus-kamus, buku-buku yang membahas tentang 

masalah implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran  pendidikan 

agama islam. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data berarti mencatat peristiwa, karakteristik, elemen nilai 

suatu variable. Hasil pencatatan ini menghasilkan data mentah yang kegunaannya 

masih terbatas. Oleh karena itu agar data mentah lebih berguna harus diolah, 

disarikan, disederhanakan dan dianalisis untuk diberi makna. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitaian kualitatif adalah: 

1. Observasi  

Obsevasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan.
93

 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam 

pendekatan penelitian kualitatif. Dalam observasi ini peneliti akan melihat 

langsung kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh pihak yang terkait penelitian. 

Dalam penelitian ini ialah semua yang mencakup ruang lingkup sekolah. Hasil 

observasi ini akan digunakan untuk sumber data penelitian. 

2. Wawancara  

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu 

suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, dan kegiatannya 

dilakukan secara lisan.
94

 Wawancara akan digunakan adalah wawancara tak 

terstruktur. Wawncara ini mirip dengan percakapan informasi. Metode ini 

bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua 

informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap 

responden. Wawancara dilakukan guna mengubah data menjadi informasi secara 
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langsung yang diberikan oleh seseorang (subjek). Pendekatan ini memungkinkan 

untuk mengukur apa yang diketahui oleh seseorang (pengetahuan dan informasi), 

apa yang sesuai dan apa yang tidak disesuaikan oleh seseorang. Dalam teknik 

wawancara ini, peneliti melakukan wawancara berbentuk dialog dengan informan, 

dengan tetap kepada sejumlah pertanyaan yang telahdisiapkan. 

3. Dokumentasi  

Salah satu metode yang paling penting dalam sebuah penelitian adalah 

dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan penting dari peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan , gambar, atau karya-karya dari 

seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, 

sejaranh, cerita biografi. Sedangkan dokumen yaitu berbebtuk gambar misalnya, 

foto, gambar hidup dan lain-lain. 

D. Instrument Penelitian 

Dalam pengumpulan data maka dibutuhkan instrument penelitian. 

Instrument utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.
95

 Setelah jelas data 

yang dicari maka digunakan pula instrument yaitu pedoman observasi, pedoman 

wawancara, kamera, handphone sehingga peneliti dapat menyesuaikan diri, 

menangkap seluruh informasi terhadap keadaan dan peneliti dapat mengumpulkan 

data, menganalisis data, serta memberikan kesimpulan terhadap data yang 

diperoleh dan format dokumentasi. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh, data primer maupun data sekunder dianalisa secara 

kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran 

kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan analisa terhadap 

implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI di SMPIT Al-Fityan 
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School Gowa, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara 

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta 

penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahny cukup banyak untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Data yang peneliti pilih-

pilih adalah data data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Penyajian Data 

Setelah data di reduksi atau dirangkum maka langkah selanjutnya, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang paling sering 

digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Disini peneliti akan menyusun secara 

terstruktur dari hasil data yang telah didapatkan. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, dan sejenisnya. 

Dengan demikian data akan terorganisasi dan tersusun sehingga mudah untuk 

dipahami. 

3. Verification  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Disini peneliti akan menarik sebuah 

kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan. Peneliti akan mengetahui hasil 

akhir dari penelitian apakah berhasil menjawab semua pertanyaan-pertanyaan 

yang ada dirumusan masalah atau sebaliknya.  

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data berlangsung , artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga 

selama dan sesudah pengumpulan data. 

 



52 
 

 

 

4. Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ada dua macam triangulasi, 

yaitu: triangulasi teknikdan triangulasi sumber.triangulasi teknik berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari sumber yang sama. Adapun triangulasi sumber berarti mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 
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BAB IV 

PEDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN PAI DI SMPIT AL-

FITYAN SCHOOLGOWA 

A. Gambaran Umum SMPIT Al-Fityan  

1. Sejarah Singkat SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Kompleks pendidikan al-Fityan  School Gowa diresmikan oleh yang mulia 

Duta Besar Kuait untuk Indonesia Faisal Sulaeman Al-Musaileem pada tanggal 13 

Juni 2009, yang dihadiri pulaoleh Gubernur Sulawesi Selatan Bapak H. Syahrul 

Yasin Limpo, S.H., M.H. dan Bupati Gowa Bapak H. Ichsan Yasin Limpo, S.H., 

M.H. al-Fityan School Gowa adalah Islam Terpadu yang ke-4 yang ada di 

Indonesia yakni Al-Fityan School cabang Tangerang, Al-Fityan School cabang 

Aceh, Al-Fityan School  cabang Medan dan Al-Fityan School cabang Pontianak. 

Jenjang Pendidikan Al-Fityan School Gowa : PG IT, TK, IT, SD IT, SMP IT, 

SMA IT. Jumlah peserta didik sekarang: 1226 peserta didik. Jumlah pendidik dan 

tenaga kependidikan: 216 

a. Profil SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Nama sekolah   : SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Alamat     

a. Jalan   : Jl. Pallantikan 1 Sungguminasa 

b. Desa/Kelurahan  : Tombolo 

c. Kecamatan   : Somba Opu 

d. Kota/Kabupaten  : Gowa 

e. Kode Pos  : 92114 

Jumlah anak didik  : 340 

Jumlah alumni  : 472 

Jumlah kelas  : 13 
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Jumlah guru  : 43 

Program Unggulan 

Tabel 1.2 Program Unggulan SMPIT Al-Fityan School Gowa 

No  Tema Proram Bentuk Kegiatan 

1 Tahfidzul Qur‟an Menghafal Al-Qur‟an minimal 2 juz 

2 Intensive mentoring system Pengyaan materi keamanan: kitab 

at-Tauhid, Fiqh As-Sunnah, Hadits 

al-Arba‟in dan Riyadh Ash-

Shalihiin 

3 Penelusuran minat dan bakat Psikotest, prestsi akademik, 

wawancara 

4 Tuntas tema dan metode CTL Desain materi pembelajaran secara 

tematik dengan metode pembahasan 

tuntas berdasar metode CTL 

5 Bilingual  Penggunaan bahasa inggris dan arab 

dalam interaksi pembelajaran dan 

kegiatan sekolah, Arabic camp/ 

English camp 

6 Ekstrakulikuler dan persiapan 

olimpiade 

Science olimpic preparation, 

English debate society, olahraga 

pilihan 

7 Bina akhlak, mental dan 

kepemimpinan 

OSIS, pramuka, best student, 

competition, mabit, lomba/event, 

Internal dan Eksternal, outing class 

kecil, outing kelas besar, dan 
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mukhoyyam tarbawy 

8 Kunjungan edukasi/study tour 

domestic dan internasional 

Sekolah unggulan di Indonesia dan 

luar negeri  

9 Sukses UN Bimbel, try out, program intensif, 

UN camp. 

2. Visi, Misi dan Tujuan SMPIT Al_fityan School Gowa 

a. Visi 

Menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan unggul dalam pengajaran, 

pendidikan dan administrasi se-Indonesia. 

b. Misi  

Menjadi kontribusi terbaik dalam pengembangan masyarakat melalui 

pembinaan warga Negara Indonesia yang saleh dan berlandaskan budaya ilmiah. 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan keimanan dan pengsucian jiwa dengan ibadah hatidan 

menguatkan hubungan dengan Allah Ta‟ala 

2) Memberikan perhatian terhadap Al-Qur‟an baik bacaan, hafalan dan 

pemahaman 

3) Memberikan kepedulian terhadap pengajaran bahasa Arab bagi yang tidak 

berbahasa Arab dan memotivasi mereka untuk bercakap dengan bahasa Arab 

4) Berupaya meningkatkan kesadaran umum, menumbuhkan wawasan keislaman 

dan motivasi belajar ilmu-ilmu syariah 

5) Membina kader pemimpindi daerah dari peserta didik yang berprestasi dan 

berbakat 

6) Menyebarkan pemikiran Islam moderat 

7) Berkontribusi dalam menguatkan nilai-nilai keimanan dengan mengedepankan 

dialog dan menghormatihak-hak peserta didik 
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8) Mengembangkan yayasan secara berkesinambungan yang menjamin adanya 

peningkatan kegiatan pendidikan 

9) Berinteraksi dengan pembaharuan zaman dan perubahan-perubahannya yang 

tidak berbenturan dengan hal-hal baku dalam syariat dan karakteristik yang 

diakui masing-masing cabang 

B. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran PAI di 

SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara 

sistematis oleh pendidik kepada peserta didik dalam hal membimbing, 

memperbaiki, menguasai, memimpin, dan memajukan pertumbuhan jasmani 

dan rohani peserta didik untuk pribadi yang utama. Perhatian menyeluruh atas 

perkembangan yang dimiliki anak dalam berbagai hal sangatlah penting, 

seperti perkembangan kemampuan kognitif, sosial, agama maupun afektif 

(perilaku) anak dalam keseharian. Dalam peraturan sekolah pendidikan 

karakter merupakan pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan 

pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai 

tertentu yang dirujuk oleh sekolah atau madrasah. Maka hal ini mengandung 

makna bahwa karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan 

pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran disekolah, sehingga 

diarahkan pada pemguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh, 

berkenaan dengan hal tersebut implementasi pendidikan karakter pada mata 

pelajaran PAI sangat perlu sekali terlaksana dengan baik. 

Dalam pembahasan penelitian implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran PAI di SMPIT Al-Fityan School Gowa ini bahwa terdapat 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PAI yang baik sistematis di Al-Fityan, 

karena setiap guru sangat memperhatikan isi materi yang sudah disusun sesuai 
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dengan kurikulum dan menyampaikan mata pelajaran dikelas dengan persiapan 

dan metode strategi pembelajaran dengan baik dengan tidak menyampingkan 

penyampaian implementasi nilai-nilai karakter yangbterkandung dalam mata 

pelajaran PAI. 

Guru PAI di AL-Fityan mengupayakan pengajaran yang mampu untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik penyampaian materi dalam kelas dilakukan 

sesuai dengan isi kompetensi mata pelajaran yang bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam oleh pesrta didik. Pada guru PAI 

setiap memasuki ruang kelas sebelum memulai pelajaran peserta didik wajib 

tilawal 1 lembar, kemudian absen kehadiran, kemudian guru membuka awal 

kegiatan belajar mengajar, pada tahap pelaksanaan ini ada unsur 5 M, yaitu: 1). 

Mengamati, guru membagi kelompok dengan topic yang berbeda, guru 

mempersilahkan siswa untuk membaca dan mengamati materi sesuai dengan 

tema yang di tentukan dengan tujuan dapat memahami topik, 2). Menanya, 

pada saat berdiskusi mengalami masalah, maka peserta didik di persilahkan 

untuk bertanya kepada teman yang lain atau kepada guru. 3). Mengeksplorasi 

atau mengumpulkan data atau mengeksperimen, yakni masing-masing 

kelompok mendiskusikan bagaimana mengekpresikan topic dalam peran. 4). 

Mengasosiasi, setiap siswa diminta untuk mengkaitkan materi yang 

didiskusikan dengan kehidupan sehari-hari, dan 5). Mengkomunikasikan yakni 

setiap kelompok mendemonstrasikan masing-masing peran didepan kelompok 

lain sesuai topic. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh guru PAI 

“Implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran pendidikan 
agama Islam di SMPIT Al-Fityan School Gowa saat pertama kali masuk  
di lingkungan sekolah yaitu peserta didik terlebih dahulu salim (jabat 
tangan) kepada guru yang sedang piket, perilaku ini dilakukan peserta 
didik agar menjadi kebiasaan  baik dan  merupakan bentuk saling 
menghormati setelah itu peserta didik ke kelas masing-masing lalu 
mengambil mukena dan al-Qur‟an dan melakukan dzikir pagi jam 07.00, 
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kemudian dilanjutkan shalat dhuha kemudian proses pembelajaran 
dimulai.” 

Dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang telah didapat oleh 

peneliti tentang nilai karakter yang diterapkan oleh guru PAI adalah sebagai 

berikut 

1.Nilai karakter religius 

Pelaksanaan nilai karakter religius di SMPIT Al-Fityan yaitu memberikan 

pemahaman kepada peserta didik untuk mempelajari dasar syariat Islam dan 

menjadikannya pedoman dalam bertindak dan berfikir dalam kehidupan 

kesehariannya. Dalam kegiatan belajar mengajar guru dapat melakukan berbagai 

upaya dalam membentuk karakter religius peserta didik salah satunya yaitu 

melalui pemahaman akan materi yang disampaikan. Dengan pemahaman-

pemahaman yang disamapaikan kepada siswa seperti pemahaman mengenai 

pentingnya shalat, tadarrus, dzikir dan berdo‟a. pembiasaan juga biasa disebut 

dengan pengulangan. Ketika suatu hal itu sudah teerbiasa dilakukan maka hal 

tersebut sulit untuk ditinggalkan. Kalau sulit ditinggalkan maka sesuatu hal 

tersebut sudah tertanam melekat pada diri seseorang. Ini merupakan cara yang 

efektif dilakukan oleh guru dalam membentuk karakter religius kepada siswa. 

Pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari disekolah 

adalah sebagai berikut 

a) Shalat 

Shalat dhuha merupakan ibadah yang sunnah untuk dilaksanakan. 

Meskipun begitu, ibadah shalat dhuha diterapkan di SMPIT sebagai 

sebuah pembiasaan. Setiap pagi sebelum memulai pembelajaran semua 

peserta didik melaksanakan shalat dhuha berjamaah. Pembiasaan ini 

melatih para siswa untuk tidak hanya melaksanakan shalat wajib saja 

namun juga melaksanakan shalat sunnah. Begitupun dengan shalat 
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dzuhur dan ashar yang dilakukan di sekolah semua guru dan peserta 

didik melaksanakan shalat dan di pantau oleh guru yang sedang piket.  

Dengan adanya pembiasaan yang dilakukan oleh peserta disekolah 

diharapkan agar peserta didik mampu menerapkan pembiasaan tersebut 

bukan hanya di sekolah tetapi diterapkan juga di lingkungan keluarga 

maupun masyarakat. 

b) Kegiatan dzikir  

Setelah melakukan shalat dhuha biasanya peserta didik melanjutkan 

dengan rutinitas yang dibiasakan setiap harinya yaitu dzikir bersama dan 

do‟a bersama guru dan peserta didik, ini juga dilakukan oleh peserta 

didik disekolah supaya bisa menjadi kebiasaan yang yang dapat 

dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. 

c) Tadarus  

Sebelum memulai pembelajaran didalam kelas peserta didik diwajibkan 

tilawah 1 satu lembar. 

2. Perilaku Jujur 

Guru sudah menerapkan sikap jujur kepada siswa baik dalam proses 

pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran. Guru senantiasa 

mengingatkan, menegur, dan bahkan memberi sanksi kepada peserta didik yang 

tidak berperilaku jujur. Peserta didik yang terus menerus di arahkan agar 

bersikap jujur cenderung menjadi sebuah kebiasaan pada peserta didik menjadi 

sebuah kebiasaan yang baik. 

3. Perilaku Disiplin 

Dalam proses pembelajaran di sekolah guru-guru menanamkan nilai-nilai 

karakter dalam membentuk sikap disiplin yang ada di sekolah seperti masuk 

kelas tepat waktu, menggunakan atribut lengkap sekolah, di al-Fityan juga ada 
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kontrak belajar yang disepakati dalam kelas. Apabila siswa tidak mengikuti 

aturan mereka mendapatkan pengurangan poin.  

4. Perilaku kerja keras  

Cara menumbuhkan sikap kerja keras pada peserta didik yaitu pemberian 

motivasi, pendampingan guru, penyampaian materi pelajaran sedikit demi 

sedikit, dan pemberian soal yang berulang-ulang. 

5. Perilaku bersahabat 

Menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Guru juga mengajar 

dengan santai tapi serius, mengutamakan, kenyamanan dan kedekatan terhadap 

peserta didik, tapi tetap menekankan adap terhadap guru. 

Dari hasil wawancara dengan narasum didikber dapat di tarik kesimpulan 

bahwa mengenai implementasi pendidikan karakter pada mata pelajaran PAI di 

SMPIT Al-Fityan school Gowa yaitu pentingnya peran guru sebagai pendidik 

intelektual dan pendidik karakter bagi peserta didik, guru mengajar sesuai dengan 

kurikulum dengan menggunakan proses pembelajaran mata pelajaran PAI yang 

baik dan efektif tanpa menyampingkan kandungan esensi nilai-nilai karakter yang 

terkandung didalam mata pelajaran PAI agar diaplikasikan oleh peserta didik 

dalam kehidupannya dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pendidikan Karakter 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

6.Faktor pendukung 

Faktor pendukung adalah sesuatu yang dapat membantu, mendukung 

dalam suatu hal. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi faktor 

pendukung dalam implementasi pendidikan karakter pada proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam di sekolah data ditemukan oleh peneliti dari hasil 

wawancara 
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1) Dukungan orang tua 

Dalam hal ini orang tua sngat berperan penting sebagai pendukung dalam 

pendidikan karakter peserta didik, yaitu adanya akses informasi dan komunikasi 

setiap orang tua dan guru untuk mengontrol pendidikan peserta didik, adanya 

tempat tinggal yang aman dan nyaman, adanya waktu antara orang tua dan anak 

saling berkomunikasi, orang tua memiliki waktu untuk membimbing dan 

mendampingi anak dalam belajar. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ustadzah 

Marlina S.Pd. 

“Tentu saja kerja sama orang tua dan juga sekolah, kami selalu 
bekomunikasi dengan orang tua siswa, mencari data-data tentang anaknya, 
bagaimana pembelajarannya juga menyampaikan ke orang tua perilaku 
anaknya di sekolah dengan menyertakan data-data dari BK (bimbingan 
konselin), psikologi, kemudian data-data dari guru-guru bahwa perilaku 
anak anda seperti ini. Menurut kami komunikasi antar orang tua siswa 
dengan guru itu sangat penting.” 

2) Guru  

Sebagaimana kita ketahui bahwa peran guru itu digugu dan ditiru menjadi 

contoh atau panutan bagi semua terkhusus bagi peserta didik, peneliti melihat 

teladan atau contoh yang diberikan oleh guru di sekolah sudah cukup baik.hal ini 

dapat dilihat dari kondisi guru datang tepat waktu ketika masuk kelas saat jam 

pelajaran dimulai hal ini dapat menanamkan nilai krakter disiplin dalam diri 

peserta didik. Selain menanamkan kedisiplinan juga menanamkan nilai tanggung 

jawab yakni siswa dapat bertanggung jawab.  

Hal ini pula didukung oleh waka kurikulum  

“Faktor pertama itu yang pasti dukungan dari orang tua karena bagaimana 
pun pembentukan karakter tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa 
adanya dukungan orang tua sinergi orang tua dengan guru, kemudian 
kepada guru-guru juga tentu mejadi faktor pendukung utama juga karena 
kita berada dilingkungan sekolah, dan memegang kendali otomatis pasti 
guru bagaimana mereka mengangkat karakter peserta didik. Yang 
selanjutnya itu pasti yayasan bagaimana setiap apa yang kita berikan itu kita 
diberikan sokongan dan dukungan terkait dengan program-program yang 
ingin kita jalankan.” 

3) Melalui pembiasaan 
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Dalam bidang psikologis pendidikan metode pembiasaan dikenal dengan istilah 

open conditioning, yaitu mengajarkan kepada peserta didik untuk 

membiasakan perilaku terpuji, disipli, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur, 

dan bertanggung jawab. Melalui pembiasaan seorang guru terus memotivasi 

siswanya agar senantiasa membiasakan perilaku-perilaku terpuji baik berada 

dalam kelas maupun diluar kelas, dan bahkan dilingkungan masyarakat.  

Dari pembahasan diatas juga terkait dengan hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber yaitu: 

“Solusinya yaitu setiap pagi setelah almatsurah kita berikan persepsi 
terhadap peserta didik kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa 
bagaimana karakter-karakter yang baik, bagaimana membentengi diri 
mereka terhadap hal-hal yang kurang baik.” 

Kebiasaan ini dilakukan agar peserta didik dapat memiliki karakter yang 

baik untuk membentengi diri agar peserta didik memiliki akhlak yang terpuji. 

4) Melalui kelibatan seluruh warga sekolah dan orang tua 

Untuk mencapai keberhasilan tujuan pendidikan secara umum dan 

khususnya pendidikan karakter tidak bisa terlepas dari kerja sama yang baik 

semua warga sekolah bahkan orang tua. Dalam hal ini semua warga sekolah harus 

terlibat dalam proses pembelajaran, pemantauan dan pengarahan dalam upaya 

mendidik peserta didik, agar berkarakter mulia. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan nara sumber diatas dapat 

disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi pendidikan katakter dalam 

pembelajaran PAI yaitu peran orang tua sangatlah penting dalam penerapan 

pendidikan karakter peserta didik, dan guru juga mempunyai peran yang sama 

besarnya dengan orang tua, bisa dikatakan orang tua pendidik di lingkungan 

keluarga, dan guru di lingkungan sosial. 

7.Faktor penghambat  

1) Teknologi  
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Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi sangat penting dalam memberi 

manfaat dalam dunia pendidikan, dengan kemajuan teknologi yang bersifat 

global sangat berpengaruh dalam sebagai aspek bidang kehidupan seperti 

dalam bidang ekonomi, seni, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi, 

teknonogi juga mempunyai kekurangan dalam dunia pendidikan. Misalnya, 

sering mengakses internet di khawatirkan peserta didik bukannya benar-

benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah 

mengakses hal-hal yang tidak baik. Menimbulkan sikap yang apatis pada 

masing-masing individu. 

Seperti yang dikatakan oleh waka kurikulum: 

“Salah satu faktor penghambatnya yaitu teknologi, walaupun teknologi  bisa 
dikatakan banyak memiliki manfaat tetapi disisi lain banyak juga 
mudharatnya, sebenarnya tergantung dari peserta didik itu sendiri 
bagaimana mereka bisa mengatur kapan mereka buttuh teknologi, kapan 
mereka betul-betul focus untuk belajar sehingga tumbuh karakter-karakter 
dalam diri anak sejauhnya kita hadapi kendala seperti itu tentang teknologi 
yaitu masih susah untuk di control misalnya di sosial media, apalagi orang 
tuanya tidak terlalu merespon, karena mereka bekerja juga sehingga tidak 
ada yang mengawasi dirumahnya.” 

2) Orang tua 

Selain sebagai pendukung, orang tua juga bisa menjadi faktor penghambat 

dalam pendidikan karakter peserta didik apabila, ada dari kalangan orang 

tua yang tidak mengontrol pendidikan anaknya, karena adanya keadaan 

lingkungan kota yang kurang mendukung untuk tumbuh kembang anak 

terlebih dalam hal pembentukan karkter. 

Juga dikatakan oleh guru PAI 

“Salah satu penghambat implementasi yaitu tidak adanya kerja sama 
antara orang tua dengan guru kalau orang tuanya cuek mengantar anaknya 
pagi-pagi dan menjemputnya sepulang sekolah seakan akan menganggap 
sekolah sebagai tempat penitipan saja, sama juga ketika si anak tidak mau 
terbuka atau masa bodoh dengan sekolah”. 

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan masih ada 

beberapa hambatan dalam implementasi yaitu masih kurangnya motivasi peserta 
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didik dalam mengikui pembelajaran yang ada di sekolah serta kurangnya motivasi 

dari orang tua keduanya merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran 

pembentukan karakter yang baik, dan juga salah satunya teknologi. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa, 

orang tua bisa jadi pendukung peserta didik dalam pendidikan bisa juga sebagai 

faktor penghambat, bisa dilihat dari sikap orang tua terhdap anaknya, dengan cara 

mengontrol pendidikan anaknya. dan teknologi juga mempunyai dampak dalam 

pendidikan karakter peserta didik, tergantung bagaimana peserta didik 

menggunakan teknologi tersebut. 

Table 1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat 

No Faktor pendukung Faktor penghambat 

1. Dukugan orang tua 

Adanya waktu antara orang 

tua dan anak saling 

berkomunikasi, orang tua 

memiliki waktu untuk 

mendampingi anak dalam belajar 

Teknologi  

Selain memiliki manfaat 

teknologi juga memiliki kekurangan 

dalam dunia pendidikan yaitu sering 

mengakses internet dikhawatirkan 

pserta didik bukannya benar-benar 

memanfaatkannya dengan baik, tetapi 

malah mengakses hal-hal yang tidak 

baik 

2. Guru  

Guru memiliki peran sangat 

penting dalam penerapan 

pendidikan karakter pada peserta 

didik misalnya guru datang tepat 

waktu ketika jam pelajaran 

Orang tua 

Selain pendukung orang tua 

juga bisa menjadi faktor penghambat 

dalam pendidikan karakter peserta 

didik apabila ada kalanya orang tua 

yang tidak mengontrol pendidikan 
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dimulai anaknya 

 

D. Hasil Implementasi Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Berdasarkan hasil penelitian di SMPIT al-Fityan School Gowa oleh peneliti 

yang mengacu pada wawancara, observasi dan dokumentasi yang merupakan cara 

pengumpulan data-data yang ada dan didapatkan penulis. Wawancara yang 

dilakukan peneliti antara lain, Kepada Sekolah, Waka Kurikulum, dan Guru PAI. 

Observasi yang dilakukan adalah melihat kegiata guru ketika mengajar didalam 

kelas dan kegiatan peserta didik didalam dan diluar kelas. 

Pendidikan nilai karakter yang dilaksanakan guru PAI di SMP Islam 

Terpadu Al-Fityan School Gowa adalah dengan cara memberikan contoh kepada 

peserta didik, pembiasaan yang diterapkan kepada siswa dan mempraktikkannya 

langsung dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam proses belajar mengajar 

yang berlangsung selama di sekolah. Dari hasil wawancara kepada sekolah SMP 

Islam Terpadu, didapat hasil bahwa guru PAI sudah cukup baik dalam 

menerapkan nilai karakter kepada siswa. Terbukti dengan kesopanan siswa 

terhadap guru, setiap pagi peserta didik ke kelas masing-masing mengambil 

mukena dan al-Qur‟an dan peserta didik melakukan dzikir pagi bersama jam 

07.30, kemudian dilanjutkan dengan shalat dhuha kemudian proses pembelajaran 

dimulai, juga melakukan shalat dzuhur berjamaah, siswa laki-laki bergantian 

adzan dan iqamat di masjid setiap harinya. Dan juga upaya kepala sekolah untuk 

meningkatkan kualitas guru-gurunya khususnya guru PAI, dengan membiasakan 

kedisiplinan dengan datang tepat waktu setiap harinya. Dari hasil observasi, 

wawancara, dan documentasi yang telah didapat oleh peneliti tentang 5 nilai 

karakter yang menjadi focus peneliti sebagai berikut: 
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”Implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran pendidikan 
agama Islam di SMPIT Al-Fityan School Gowa saat pertama kali masuk  di 
lingkungan sekolah yaitu peserta didik terlebih dahulu salim (jabat tangan) 
kepada guru yang sedang piket, perilaku ini dilakukan peserta didik agar 
menjadi kebiasaan  baik dan  merupakan bentuk saling menghormati setelah 
itu peserta didik ke kelas masing-masing lalu mengambil mukena dan al-
Qur‟an dan melakukan dzikir pagi jam 07.00, kemudian dilanjutkan shalat 
dhuha kemudian proses pembelajaran dimulai.” 

Dengan adanya penerapan pendidikan karakter pada peserta didik 

diharapkan dapat membentuk peserta didik jauh lebih baik dan memiliki ciri khas 

untuk mereka terapkan pada dirinya dan di lingkungannya karena apabila seorang 

peserta didik tidak memiliki karakter yang baik akan menjadi sebuah keburukan 

dimasa depan apalagi pada masa-masa SMP pemikiran mereka masih labil, oleh 

karena itu diperlukan suatu aturan yang mengikat mereka.  

Dari apa yang telah peneliti amati penanaman nilai-nilai karakter pada 

peserta didik dilakukan dengan cara pembiasaan, seperti pembiasaan salaman 

dengan para guru sebelum masuk keruangan kelas setiap pagi hari, dzikir pagi, 

shalat Dhuha berjamaah saat istirahat pertama dan shalat dzuhur berjamaah.  

Selain itu guru PAI juga mengatakan bahwa pendidikan karakter secara 

tidak langsung telah diterapkan dalam proses pembelajaran: 

“Biasanya kami membuat angket untuk mengetahui bagaimana kejujuran 
dari peserta didik biasanya mengajukan beberapa pertanyaan contohnya saat 
pagi sebelum mengajarsaya menanyakan ke anak-anak sikap, perilaku, atau 
ucapan apa dari bangun subuh sampai saat saya mengajar siapa yang tidak 
berperilaku jujur, biasanya anak-anak menyadari bahwa hari ini saya 
berperilaku seperti ini mereka mengungkapkannya. Karena biasanya peserta 
didik itu baru sadar apa yang mereka lakukan setelah kita menyuruh 
mengevaluasi apa yang dia lakukan dalam keseharian itu, dalam artian 
mengingatkan peserta didik bahwa apa yang dilakukan dalam keseharian 
itu.”  

Dan hasil dari observasi, wawancara, dokumentasi yang telah didapat oleh 

peneliti tentang nilai karakter yang diterapkan oleh guru pai adalah sebagai 

berikut:  

1. Nilai karakter religius 
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Yaitu nilai karakter yang agamis, yang tertanam dalam diri seseorang 

tentang nilai-nilai keislaman. Dari hasil wawancara dengan guru 

implementasi nilai pendidikan karakter sudah cukup baik dengan 

indikatornya yaitu rasa hormat peserta didik terhadap guru dengan perilaku 

mencium tangan guru setiap pagi saat memasuki lingkungan sekolah, 

melakukan dzikir pagi setiap hari, shalat dhuha berjamaah dan membaca al-

Qur‟an (tadarus) juga memperingati hari-hari besar islam, terbiasa Qiyamul 

lail minimal 1 kali dalam sepekan. Terdapat sanksi apabila tidak 

melaksanakan seperti pengurangan point, pelaporan kepada orang tua siswa. 

Hasilnya hampir semua siswa berperilaku religius, walaupun masih 

ada beberapa yang belum, tapi guru selalu melakukan pendekatan kepada 

peserta didik tersebut. 

Seperti yang dikatakan oleh guru PAI yaitu: 

“Setiap pagi peserta didik ke kelas masing-masing mengambil mukena 
dan al-Qur‟an dan melakukan dzikir pagi jam 07.00, kemudian 
dilanjutkan shalat dhuha kemudian proses pembelajaran dimulai.” 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Glock dan stark yaitu ada 

5 aspek atau dimensi religius yaitu: keyakinan, menjalankan 

kewajiban, penghayatan, penghayatan, pengetahuan, dan perilaku. 

2. nilai karakter jujur 

Yaitu antara perkataan dan perbuatan sesuai. Dari hasil wawancara 

dengan guru biasanya melakukan penilaian belajar dilihat dari 3 aspek 

berupa kognitif, psikomotorik, dan afektifnya, guru membiasakan siswa 

tidak menyontek ketika ulangan dengan menjelaskan kerugiannya, siswa 

berkata jujur kepada teman dan guru, speserta didik menyadari bahwa hari 

ini mereka mengungkapkan perilaku jujurnya. Karena biasanya peserta 

didik itu baru menyadari apa yang mereka lakukan setelah mereka 
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mengevaluasi dirinya dalam arti mengingatkan peserta didik bahwa apa 

yang dilakukan dalam keseharian. 

Begitu pula dikatakan oleh guru PAI 

“Biasanya kami membuat angket untuk mengetahui bagaimana 
kejujuran dari peserta didik biasanya mengajukan beberapa pertanyaan 
contohnya saat pagi sebelum mengajar saya menanyakan ke anak-anak 
sikap, perilaku, atau ucapan apa dari bangun subuh sampai saat saya 
mengajar siapa yang tidak berperilaku jujur, biasanya anak-anak 
menyadari bahwa hari ini saya berperilaku seperti ini mereka 
mengungkapkannya.” 

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali ada 6 

tingkatan kejujuran yaitu: jujur dalam perkataan, kejujuran dalam niat, 

jujur dalam bertekad, memenuhi tekad, kejujuran dalam beramal, 

kejujuran dalam maqam-maqam agama. 

Pada umumnya peserta didik disana berperilaku jujur, namun 

walaupun masih ada 1 atau 2 orang yang tidak jujur.  

3. nilai karakter disiplin 

Yaitu sikap menaati peraturan yang ada. Dari hasil observasi yang 

dilakukan peneliti adalah guru memberikan contoh kedisiplinan yang datang 

tepat waktu masuk kelas sehingga peserta didik pun juga datang tepat 

waktu, disiplin dalam berpakaian, dan disiplin dalam shalat berjamaah. 

Contoh kedisiplinan seperti berpakaian rapi, datang tepat waktu, ada aturan 

yang sekolah yang mengikat, jika datang terlambat dipulangkan, terlambat 3 

kali berturut-turut dan 1 pekan penyampaian kepada orang tua. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Oteng Sutisna menciptakan disiplin 

yang efektif diperlukan kegiatan-kegiatan seperti  

a) guru maupun murid hendaknya memiliki sifat-sifat perilaku 

warga sekolah yang baik. 

b) Murid hendaknya bisa menerima teguran atau hukuman yang 

adil. 
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c) Guru dan murid hendaknya bekerja sama dalam membangun, 

memelihara, dan memperbaiki, aturan-aturan atau norma-

norma. 

Hampir semua siswa sedah disiplin, walaupun masih ada beberapa 

yang belum, dan guru memberikan sanksi jika ada yang tidak menaati 

aturan. 

4. nilai karakter kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar, menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. Indicator dalam kelas yaitu menciptakan suasana kompetisi yang 

sehat, dan pantang menyerah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sovian Doni ciri-ciri orang yang 

bersikap dan berperilaku kerja keras adalah sebagai berikut tekun/ ulet, 

disiplin, kreatif,  jujur, tawakkal, bertanggung jawab, positif thingking, 

bersemangat, mempunyai rasa ikhlas, mempunyai tujuan, adalah sikap atau 

perilaku kerja keras yang dalam pekerjaannya mempunyai tujuan, harapan 

yang ingin di capai. 

Mayoritas peserta didik di sana sudah bekerja keras selalu inovatif, 

apabila diberi tugas selalu bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya. 

5. nilai karakter bersahabat 

yaitu mengenal sesame, membantu jika ada yang kesusahan, dan 

komunikatif dengan teman. Indikatornya yaitu guru pai menanamkan rasa 

saling menyayangikepada umat islam, menciptakan suasana yang membuat 

siswa mudah berkomunikasi dengan baik antar siswa dan juga dekat dengan 

guru. 
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Disana mereka semua berteman, bersahabat, mereka juga 

menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). Banyak teman 

silaturahmi, banyak teman banyak rezeki. 

 Berdasarkan hasil penelitian di SMPIT al-Fityan School Gowa oleh 

peneliti, ada beberapa implementasi pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam beberapa diantaranya dikemukakan 

oleh responden, yaitu sebagai berikut: 

”Implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 
pendidikan agama Islam di SMPIT Al-Fityan School Gowa saat pertama 
kali masuk  di lingkungan sekolah yaitu peserta didik terlebih dahulu salim 
(jabat tangan) kepada guru yang sedang piket, perilaku ini dilakukan peserta 
didik agar menjadi kebiasaan  baik dan  merupakan bentuk saling 
menghormati setelah itu peserta didik ke kelas masing-masing lalu 
mengambil mukena dan al-Qur‟an dan melakukan dzikir pagi jam 07.00, 
kemudian dilanjutkan shalat dhuha kemudian proses pembelajaran dimulai.” 

Dengan adanya penerapan pendidikan karakter pada peserta didik 

yang terjadi disana dapat membentuk peserta didik jauh lebih baik dan 

memiliki ciri khas untuk mereka terapkan pada dirinya dan di 

lingkungannya karena apabila seorang peserta didik tidak memiliki karakter 

yang baik akan menjadi sebuah keburukan dimasa depan apalagi pada masa-

masa SMP pemikiran mereka masih labil, oleh karena itu diperlukan suatu 

aturan yang mengikat mereka.  

Dari apa yang telah peneliti amati penanaman nilai-nilai karakter pada 

peserta didik dilakukan dengan cara pembiasaan, seperti pembiasaan 

salaman dengan para guru sebelum masuk keruangan kelas setiap pagi hari, 

dzikir pagi, shalat Dhuha berjamaah saat istirahat pertama dan shalat dzuhur 

berjamaah.  

Selain itu guru PAI juga mengatakan bahwa pendidikan karakter 

secara tidak langsung telah diterapkan dalam proses pembelajaran: 

“Biasanya kami membuat angket untuk mengetahui bagaimana 
kejujuran dari peserta didik biasanya mengajukan beberapa pertanyaan 
contohnya saat pagi sebelum mengajar saya menanyakan ke anak-anak 
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sikap, perilaku, atau ucapan apa dari bangun subuh sampai saat saya 
mengajar siapa yang tidak berperilaku jujur, biasanya anak-anak menyadari 
bahwa hari ini saya berperilaku seperti ini mereka mengungkapkannya. 
Karena biasanya peserta didik itu baru sadar apa yang mereka lakukan 
setelah kita menyuruh mengevaluasi apa yang dia lakukan dalam keseharian 
itu, dalam artian mengingatkan peserta didik bahwa apa yang dilakukan 
dalam keseharian itu.” 

Table 1.3 Nilai Karakter 

No 
Nilai karakter Bentuk implemplementasi 

1. 
Karakter religius Setiap pagi peserta didik melakukan dzikir 

brsama, shalat dhuha berjamaah dan membaca 

al-Qur‟an sebelum proses pembelajaran 

dimulai. 

2. 
Karakter jujur Guru melakukan evaluasi tehadap peserta didik  

karena biasanya mereka baru menyadari apa 

yang telah mereka lakukan dalam arti 

mengingatkan kepada peserta didik apa yang 

telah dilakukan dalam kesehariaanya 

3. 
Karakter disiplin  Guru memberikan contoh kedisiplinan datang 

tepat waktu masuk kelas sehingga peserta 

didikpun datang tepat waktu, disiplin dalam 

berpakaian, dan disiplin dalam shalat 

berjamaah 

4 Karakter kerja 

keras  

Upaya mengatasi berbagai hambatan belajar, 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya  

5 Karakter 

bersahabat 

Membantu jika ada yang kesusahan, dan 

komunikatif dengan teman. 
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Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta didik untuk menjadi manusia 

yang cedas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar berakhlak mulia. Oleh 

karena itu dalam rangka mengatasi krisis moral yang terjadi saat ini yaitu salah 

satunya melalui pendidikan karakter sehingga pendidikan karakter dipandang 

sebagai kebutuhan yang sangat mendesak dan ini adalah salah satu tugas guru 

yang harus dipenuhi karena guru adalah siswa disekolah dan salah satu faktor 

terpenting dalam menentukan kepribadian peserta didik selain lingkungan, orang 

tua, dan masyarakat.  

Dalam setiap sekolah pasti memiliki beberapa solusi terhadap masalah yang 

terjadi di sekolah dalam hal ini peneliti menemukan beberapa solusi yang telah 

dilakukan pihak sekolah terhada pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya. 

Solusi implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran pendidikan 

agama Islam menurut guru pendidikan agama Islam: 

“Solusinya seperti tadi pasti akan langsung ke BK (bimbingan konseling) 
kepala sekolah bertul-betul di proses kalau memang ada anak-anak yang 
berulah, memang dipanggil ke BK (bimbingan konseling) ketika BK sudah 
merekomendasikan psikolog maka akan diatasi dengan psikolog dan juga 
memanggil orang tua peserta didik kemudian dijelaskan kondisi anaknya 
seperti apa.”  

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber 

dapat disimpulkan bahwa didalam lingkungan sekolah setiap peserta didik pasti 

pernah melakukan pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja, 

dalam hal ini pihak sekolah pasti memiliki solusi masing-masing terhadap 

pelanggaran yang dilakukan peserta didik tersebut. Tergantung pelanggaran apa 

yang telah dilakukan dan akan disikapi sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran PAI. Adapun 

kesimpulannya, yaitu proses pembelajaran pendidikan agama islam di 

SMPIT Al-Fityan School Gowa saat masuk dilingkungan sekolah peserta 

didik terlebih dahulu salim kepada guru yang sedang piket, perilaku ini 

dilakukan peserta didik agar menjadi kebiasaan baik dan merupakan bentuk 

saling menghormati setelah itu melakukan dzikirpagi  kemudian dilanjutkan 

shalat dhuha dan selanjutnya melakukan proses belajar mengajar seperti 

biasanya. 

2. Faktor pendukung dan penghambat. Ada beberapa faktor pendukung yang 

sangat diperlukan untuk implementasi pendidikan karakter yakni, dukungan 

orang tua, guru, dan beberapa hal yang terlibat didalamnya. Disamping 

faktor pendukung tentu juga memiliki faktor penghambat dalam penerapan 

implementasi pendidikan karakter adapun diantaranya yakni, kurangnya 

minat dalam diri peserta didik, teknologi juga termasuk salah satu faktor 

penghambat, dan juga faktor orang tua yang harus selalu memperhatikan 

anak-anaknya di rumah. 

3. Solusi implementasi pendidikan karakter. Adapun strategi implementasi 

pendidikan karakter yaitu membuat mata pelajaran baru, melalui 

pembiasaan, melalui kelibatan seluruh warga sekolah dan orang tua. 

Misalnya setiap siswa yang melanggar akan mendapatkan peringatan 

terlebih dahulu jika belum ada perubahan diberikan sanksi dan juga 

berhubungan dengan bimbingan konseling. 
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B. Implikasi Penelitian 

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan atas, maka berikut ini penulis 

akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus 

sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut: 

1. Bagi pelajar dan mahasiswa sebaiknya lebih maksimal dan rajin dalam 

menuntut ilmu dan menjadikan skripsi ini sebagai acuan dalam penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi para guru hendaknya menggunakan hasil penelitian sebagai alternatif 

dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar khususnya pendidikan 

karakter. 

3. Bagi sekolah harus lebih serius dalam mengimplementasikan pendidikan 

karakter, dimanajemen dengan baik, lebih banyak koordinasi dan sosialisasi 

supaya tujuan pendidikan karakter, nasional dan khususnya pendidikan bisa 

tercapai dengan maksimal. 

4. Implementasi pendidikan berbasis nilai karakter dalam pembelajaran PAI 

tidak hanya dilakukan oleh para guru PAI tetapi harus juga diterapkan oleh 

semua tenaga pendidik yang ada termasuk kepala sekolah, tata usaha, 

petugas kebersihan dan semua yang ada dilingkungan sekolah  

5. Kepala sekolah memberikan pengetahuan dan arahan seputar pendidikan 

nilai karakter kepada seluruh guru. 
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