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ABSTRAK 

Nama  : Nurcahya Hartiwisidi 

Nim  : 20300117084 

Jurusan          : Manajemen Pendidikan Islam 

         Judul       : Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 

Mandar  Metabe’ dan Mepuang di SDN 001 Campalagian. 

 

Skripsi ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui program perencanaan 

penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ dan 

mepuang di SDN 001 Campalagian. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ dan mepuang di SDN 

001 Campalagian. (3) Untuk mengetahui evaluasi penguatan pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ dan mepuang di SDN 001 Campalagian. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan etnografi. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Penelitian ini berlokasi di SDN 001 Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar. Adapun beberapa informan dalam tahap penelitian yaitu Kepala 

Sekolah, Guru, Tenaga Pendidik, dan Orang tua siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pada proses perencanaan 

penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ dan 

mepuang SDN 001 Campalagian diawali dengan melakukan diskusi-diskusi 

ringan dengan satuan pendidikan lain. Selain melakukan diskusi, SDN 001 juga 

melakukan observasi atau pemantauan secara tidak langsung terhadap sekolah-

sekolah lain mengenai upaya yang dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai 

kearifan metabe’ dan mepuang. Kearifan lokal tersebut juga telah dicantumkan ke 

dalam RPP yang akan diaplikasikan melalui keteladanan dan pembiasaan rutin. 

(2) Pada proses pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan 

lokal Mandar metabe’ dan mepuang SDN 001 Campalagian dilakukan dengan 

mensosialisasikan kepada para siswa mengenai program-program yang telah 

dibuat sebelumnya. Setelah memahami mekanisme program tersebut, para siswa 

kemudian dianjurkan untuk mlelaksanakannya sesuai aturan yang berlaku. Selain 

ditujukan kepada siswa, program-program tersebut juga dibuat untuk para guru 

yang kemudian akan menjadi contoh bagi para siswa. (3) Pada proses evaluasi 

penerapan program-program PPK SDN 001 Campalagian dilakukan dengan 

pengawasan langsung oleh para guru terhadap respon siswa-siswi mengenai 

penerapan program tersebut. Setelah mendapat informasi tentang faktor penyebab 

beberapa siswa belum menerapkan program tersebut, guru diwajibkan untuk 

melaporkannya kepada kepala sekolah. Laporan-laporan tersebut diolah oleh 

kepala sekolah sebagai langkah atau umpan balik untuk mendapatkan hasil jauh 

lebih baik kedepannya. Umpan balik tersebut berupa himbauan terhadap para guru 

untuk menegur lngsung siswa-siswa yang masih sering lalai. 

Implikasi dari penelitian ini: (1) Bagi dinas pendidikan selain menyerukan 

tentang pentingnya penguatan pendidikan karakter bagi para siswa sejak usia dini, 

pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan juga harus membuat program-program 

yang lebih jelas dan tegas mengenai pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. 
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(2) Bagi sekolah mengingat pentingnya pendalaman karakter berbasis kearifan 

lokal guna melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada, khususnya 

kebudayaan Mandar, maka pihak sekolah diharapkan mampu mempertahankan 

program-program yang telah berjalan tersebut. (3) Bagi orang tua, demi tetap 

terjaganya kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada, maka para orang tua 

diharapkan untuk lebih berperan aktif dalam mengingatkan atau menanamkan 

nilai-nilai kebudayaan tersebut kepada anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu dari misi 

berdirinya Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Usaha untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut telah 

tercantum dalam Undang-Undang Nasional Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 

2003 yang berbunyi “Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Hal tersebut 

dapat diwujudkan melalui sekolah-sekolah formal, informal maupun sekolah non-

formal.
1
 

Secara hakikat, pendidikan adalah proses pembentukan manusia muda 

menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi pola pikir, olah rasa, olah 

jiwa, dan olah raga melalui prosess pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

dan dilaksanakan dalam suasana keterbukaan, kebebasan dan menyenangkan. 

Pengembangan pendidikan bukan hanya mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, tetapi perlu 

memfasilitasi peserta didik untuk semakin memahami jati dirinya sebagai manusia 

yang memiliki dimensi individual dan sosial, serta memiliki akal dan hati nurani.
2
 

Sehingga pendidikan merupakan salah satu wadah yang mampu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dimana pendidikan mampu memanusiakan manusia. 

Pendidikan karakter merupakan proses belajar mengajar yang 

menanamkan nilai-nilai karakter baik melalui kegiatan proses belajar mengajar 

                                                             
1
Yohanes Enggar Harususilo, “Perkuat Pendidikan Karakter, WVI Luncurkan Buku 

Panduan PPK”, dalam laman www.edukasi.kompas.com, diakses pada tanggal 13 januari 2021.  
2
Iswati dan Fitria Novia, “Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat 

Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi”, Jurnal Cendekia 10, no. 1(2016), h.2
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maupun melalui kegiatan yang lain, seperti kegiatan yang berkaitan dengan 

budaya lokal suatu daerah. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang 

sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu sama lain. 

Pendidikan dan kebudayaan bangsa memiliki karakter kuat yang 

berdampingan dengan kompetensi yang tinggi, yang tumbuh dan berkembang dari 

pendidikan dan lingkungan yang menyenangkan serta menerapkan nilai-nilai 

luhur pada seluruh sendi kehidupan baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Secara kultural, bangsa Indonesia lahir sebagai bangsa yang beradab 

dengan perilaku toleransi yang begitu tinggi. Kita mengenal dengan baik konteks 

kebudayaan yang lahir dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke 

generasi selanjutnya agar tradisi serta warisan nilai tersebut senantiasa terjaga.
3
 

Penguatan pendidikan karakter (PPK) adalah suatu model pembelajaran yang 

bertumpu pada kekayaan kearifan lokal agar tetap dipandang mampu menjadi 

solusi alternatif untuk mempersiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045.
4
 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

(kemendikbud) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah pendidikan 

disekolah yang memperkuat karakter dengan menyesuaikan falsafah pancasila 

melalui pembentukan, transformasi, transmisi, dan mengembangkan potensi anak 

melalui proses etik spiritual, estetik, literasi dan numerisasi serta kinestetik.
5
 

Upaya penguatan pendidikan karakter sudah dilakukan pemerintah melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mencanangkan penguatan 

pendidikan karakter (PPK) yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2016. 

Muhadjir Effendi (mantan Menteri Pendidikan Republik Indonesia) menegaskan 

bahwa pembudayaan nilai-nilai karakter diperlukan kebijakan yang lebih 

                                                             
3
Agung Widodo, “Kearifan Lokal: Strategi Budaya Menangkal Hoax”, dalam laman 

www.jalandamai.org/kearifan-lokal-strategi-budaya-menangkal-hoax.html, diakses pada tanggal 

10 januari 202.  
4
Yohanes Enggar Harususilo, “Perkuat Pendidikan Karakter, WVI Luncurkan Buku 

Panduan PPK”, dalam laman www.edukasi.kompas.com, diakses pada tanggal 13 januari 2021.   
5
Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, ”Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan 

Karakter: Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama” (Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h.17. 
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komprehensif dan bertumpu pada kearifan lokal untuk menjawab tantangan zaman 

yang semakin kompleks.
6
 

Karakter dan identitas bangsa bisa tercipta karena adanya beragam 

kearifan lokal yang telah terbukti mampu menjadikan bangsa ini bermartabat. 

Motivasi untuk menggali dan melestarikan kembali kearifan budaya lokal adalah 

sebagai dasar untuk menemukan kembali identitas bangsa yang begeser jika tidak 

ingin dikatakan luntur dari kehidupan masyarakat. Pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal harus diperkuat agar budaya yang hadir dilingkungan masyarkat 

tidak tergerus teknologi informasi dan kemajuan zaman.
7
 

Kearifan lokal secara umum adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, atau 

pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang 

dapat diikuti dan dipercayai oleh masyarakat setempat dan sudah diikuti secara 

turun temurun. Kata kearifan lokal digunakan untuk mengindikasikan adanya 

suatu konsep bahwa dalam kehidupan sosial-budaya lokal terdapat suatu keluhan, 

ketinggian nilai-nilai, kebenaran, kebaikan dan keindahan yang dihargai oleh 

masyarakat sehingga digunakan sebagai panduan atau pedoman untuk 

membangun pola hubungan antar warga atau sebagai dasar untuk membangun 

tujuan hidup mereka yang ingin direalisasikan.
8
 Artinya kearifan lokal ini 

merupakan suatu tata nilai yang dihasilkan oleh masyarakat tertentu yang tidak 

dimiliki oleh masyarakat lain. Nilai-nilai tersebut akan tertanam sangat kuat dalam 

diri masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan yang panjang, 

sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. 

Menurut Sugianto Sabran,  kearifan lokal, kultur sosial budaya, politik, 

moral, dan akhlak perlu diajarkan di sekolah-sekolah. Tugas dari para pendidik 

adalah mampu mengajarkan kearifan lokal di sekolah tempatnya mengabdi, agar 

                                                             
6
Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, ”Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan 

Karakter: Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama” (Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h. 1.  
7
Adi Ginanjar Maulana,”Judul Revolusi Industri Harus Berbasis Kearifan Lokal”, dalam 

laman www.ayobandung.com (23 Maret 2020). 
8
Kuntoro, dalam “Purwartuti dan Rukiyati, 2016”, h. 132. 
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generasi muda bisa terarah pada jalan hidup yang benar. Anak dan dunia 

pendidikan adalah dua hal yang tak terpisahkaan. Perkembangan anak juga 

dibentuk di sekolah yang memiliki peranan yang cukup penting dalam penanaman 

nilai-nilai luhur dan pengenalaan terhadap kearifan lokal agar peserta didik 

mengenal identitas dirinya sebagai bangsa Indonesia.
9
 

Sementara itu, bagi anak-anak, pengalaman di sekolah sangat berpengaruh 

terhadap sikap dan perilaku mereka. Secara nyata, sesudah keluarga, sekolah 

memberikan pengalaman yang paling signifikan dan berpotensi merubah 

kehidupan mereka, baik atau buruk. Urgensi jenjang sekolah dasar dalam 

kaitannya dengan pembentukaan kepribadian dan karakter anak dijelaskan oleh A. 

Malik Fadjar bahwa pendidikan di jenjang sekolah dasar (SD) memegang peran 

penting dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik, baik yang bersifat 

internal, eksternal, maupun super internal.
10

  

Sekolah perlu mencanangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk membentuk 

karakter bangsa baik melalui pembelajaran, kegiatan rutin, maupun melalui 

pembiasaan. Pengenalan akan beragam budaya yang dimiliki sangat diperlukan, 

terutama pengenalan permainan tradisional yang kini mulai ditinggalkan dan 

kurang diminati di kalangan anak-anak.  

Oleh karena itu nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh generasi ke 

generasi tidak boleh ditinggalkan, maka sekolah mempunyai peranan besar dalam 

menjaga eksistensi nilai-nilai luhur tersebut. Sebab dalam kurun waktu yang 

bersamaan sekolah dituntut untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi serta 

komunikasi global yang semakin canggih dan kompleks. Kita optimis bahwa 

                                                             
9
Gubernur Kalteng: Guru harus mampu bentuk karakter positif dalam diri siswa. Dalam 

laman https://setda.kalteng.go.id./index.php/publikasi/detail/  Diakses pada tanggal 28 september 
10

A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Cet. 11; Bandung: Yasmin 

1999), h. 34.  
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pendidikan yang berbasis pada local wisdom (kearifan lokal) mampu memberi 

makna bagi kehidupan manusia Indonesia.
11

  

Tradisi dan kebudayaan yang dimiliki komunitas Mandar (To Mandar), 

sangat terkait dengan nilai-nilai religius. Hal ini tampak dalam berbagai upacara 

keagamaan, interaksi sosial sehari-hari, aktivitas ekonimi, dan sebagainya. 

Dengan demikian nilai-nilai yang di praktikkan To Mandar dalam kehidupan 

sehari-hari mereka banyak dopengaruhi oleh tradisi keagamaan.  Misalnya 

memakai songkok (kopiah) bagi pria dewasa dalam kesempatan atau aktivitas 

tertentu merupakan standar etis yang pada awalnya dikaitkan dengan pakaian saat 

beribadah (shalat). Begitu pula dalam perilaku eetis yang lain, seperti adab sopan 

santun dalam berinteraksi sosial sehari-hari. 

Dalam lingkungan masyarakat Mandar sendiri memiliki berbagai kearifan 

lokal yang dapat menguatkan pendidikan karakter di sekolah seperti metabe’ dan 

mepuang. Metabe’ adalah perilaku hormat kepada orang lain (guru/orang tua) jika 

lewat di depannya, Mepuang adalah perilaku panggilan atau sapaan penghormatan 

kepada orang yang lebih tua usianya atau guru sebagai orang yang telah berjasa 

memberi ilmu. 

Dua perilaku tersebut di atas yaitu metabe’ dan mepuang menunjukkan 

identitas pelakunya (orang yang menampilkan perilaku tersebut). Dalam salah 

satu ungkapan leluhur Mandar disebutkan “kedo mappannassa perru’dusang” 

(perilaku memperjelas asal keturunan). Dari sini dapat dipastikan bahwa ukuran 

kemuliaan menurut manusia Mandar adalah kedo mala’bi’ (perilaku mulia). 

Karena itu, lebih spesifik dapat dikatakan bahwa orang mulia itu sesungguhnya 

diukur atau ditakar dari perilakunya. Mulia tidaknya seseorang itu dilihat dari 

kedo macoa anna’ pau mapia (sikap dan perkataan yang baik). Karena itu, di 

kalangan masyarakat Mandar, orang yang dapat bersikap mulia dan berkata baik 

                                                             

11
Iswati dan Fitria Novia, “Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat 

Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi”, Jurnal Cendekia 10, no. 1(2016), h. 2. 
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bagi sesamanya disebut tau ma’issang nawang, ma’issang disanga, atau 

ma’issang matturang pau (sadar diri, sadar kapasitas, dan pandai berkata baik).
12

 

Perilaku metabe’ dan mepuang melekat di tanah Mandar dengan mengalir 

begitu saja, yang dimana awalnya hanyalah sebuah sikap menghargai terhadap 

keluarga bangsawan (Raja). Tetapi dengan seiring berjalannya waktu sikap 

metabe’ dan mepuang ini menjadi suatu budaya sapaan atau perilaku yang 

digunakan masyarakat Mandar didalam kehidupan sehari-hari, tidak lagi dibatasi 

antara adat bangsawan ataupun masyarakat biasa. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ 

dan mepuang  di SDN 001 Campalagian. 

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus merupakan penegasan untuk mendeskripsikan fokus 

penelitian terkait batasan masalah yang akan diteliti yaitu menyangkut : 

a. Aspek perencanaan, termasuk rencana pelaksanaan program penguatan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ dan mepuang 

yang akan di  implementasikan kepada peserta didik SDN 001 Campalagian. 

b. Aspek pelaksanaan, termasuk bagaimana proses pelaksaan serta Faktor 

pendukung dan penghambat dalam program penguatan pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ dan mepuang di SDN 001 

Campalagian. 

                                                             

12
H. Ahmad Asdy, Etika Dan Makna Bahasa Dalam Budaya Mandar, (Bumi Tipalayo: 

Yayasan Maha Putra Mandar, 2012), h. 56. 
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c. Evaluasi adalah usaha keras, yang bertujuan untuk menemukan berapa 

banyak hal-hal dan pemahaman yang dilakukan oleh peserta didik dari apa 

yang telah diajarkan oleh guru.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses perencanaan penguatan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal Mandar metabe’ dan mepuang  di SDN 001 Camapalagian? 

2. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan 

lokal Mandar metabe’ dan mepuang  di SDN 001 Camapalagian? 

3. Bagaimana evaluasi penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

Mandar metabe’ dan mepuang  di SDN 001 Camapalagian? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penguatan pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ dan mepuang  di SDN 

001 Camapalagian? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan 

objek dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah mahasiswa 

berupa (skripsi) yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

1. Skripsi Nur Khabiba “Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan 

Lokal melalui program Java’s Day setiap kamis di MI Islamiyah Candi 

Bandar Batang Jawa Tengah” kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan 

bahwa implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal program 

Java’s Day bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter berbasis 

kearifan lokal dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu perencanaan program, 

pelaksanaan program, dan evaluasi program. Tahap perencanaan dilakukan 

dengan mengadakan musyawarah guru Madrasah Ibtidayah se kecamatan 

Bandar, dilanjutkan dengan memberikan surat undangan sosialisasi 

program dan surat edaran ketentuan seragam adat yang digunakan. 

Pelaksanaan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui program 
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Java’s Day mendayagunakan komponen madrasah dengan kepala madrasah 

menjadi penanggung jawab utama program. Strategi pelaksanaannya yaitu 

dengan mewajibkan peserta didik memakai busana adat Jawa Tengah, 

menggunakan bahasa Jawa yang sesuai unggah-unggah dalam 

berkomunikasi, mengajarkan peserta didik berbagai permainan tradisiona, 

serta keterampilan yang bersifat kedaerahan. 
13

 

2. Skripsi Wahyuningsih “Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SD Negeri 

Glagah, Umbulharjo, Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 

1). Kepala sekolah dan guru mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda 

tentang pendidikan karakter yaitu menanamkan nilai-nilai yang baik kepada 

anak dan menjadikan seseorang menuju ke kebaikan sehingga menjadi 

sebuah kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat. 2) Warga sekolah yang berperan membangun pendidikan 

karakter adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. 3). Pendekatan 

pendidikan karakter yang dilakukan adalah pendekatan penanaman niali. 4) 

Karakter yang dikembangkan adalah religius, disiplin, peduli sosial, peduli 

lingkungan, semangat kebangsaan, dan cinta tanaha air. 5) Pelaksanaan 

pendidikan karakter dilakukan spontan pembiasaan rutin, dan pengondisian 

lingkungan, terpadu dalam proses pembelajaran dikelas. Terpadu dalam 

kegiatan ekstrakulikuler dan terpadu dalam manajemen sekolah. 6) Faktor 

pendukung pelaksanaan pendidikan karakter berasal dari kepala sekolah, 

guru, dan orang tua. 7) Faktor penghambatt pelaksanaan pendidikan 

karakter berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 8) 

Upaya yang pernah dilakukan sebagai solusi dalam mengatasi faktor 

penghambat pelaksanaan pendidikan karakter di SD Negeri Glagah adalah 

dengan pemberian nasehat, teguran, dan sanksi yang dilakukan oleh kepala 

                                                             
13

Nur Khabiba, “Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Melalui 

Program Java’s Day Setiap Kamis di MI Islamiyah Candi Bandar Batang Jawa Tengah” Skripsi 

(Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 

2020), h. 95.  
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sekolah dan guru. Sanksi yang diberikan antara lain piket, sholat dhuha dan 

memunguti daun kring. 
14

 

3. Skripsi Ardilla “Tradisi “METABE” Dalam Budaya Mandar (Studi 

Fenomenologi Tradisi Komunikasi Sosial di Kecamatan Luyo). Dari hasil 

penelitian ini pemaknaan tradisi metabe’ dalam interaksi sosial pada 

komunitas mandar di Kec. Luyo merupakan komunikasi verbal dan 

nonverbal dalam konteks apapun sebagai bentuk dasar adaptasi terhadap 

lingkungan. Metabe’ juga bermakna saling menghargai, beretika, adab 

kesopanan, dan perilaku masyarakat mandar yang sakral dan melekat pada 

diri orang mandar sendiri, bukan sebagai bentuk pencitraan. Metabe’ sama 

dengan siri’ tidak tahu metabe’beraarti tidak tau siri’.
15

 

Dari beberapa hasil penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu “Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis 

Kearifan lokal Mandar metabe’ dan mepuang”. Akan tetapi dari penelitian 

tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti. 

Dari beberapa penelitian yang berupa skripsi diatas, terdapat persamaan 

dan perbedaan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Persamaannya terletak 

pada sudut pandang tentang pendidikan karakter dan perbedaannya terletak pada 

lokasi penelitian yang dilakukan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui program perencanaan penguatan pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ dan mepuang di SDN 001 

Campalagian. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal Mandar metabe’ dan mepuang di SDN 001 Campalagian. 

                                                             
14

Wahyuningsih, “Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di SD Negeri Glagah Umbulharjo 

Yogyakarta” Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 

2015), h. 143. 
15

Ardilla, “Tradisi “METABE” Dalam Budaya Mandar (Studi Fenemonologi Tradisi 

Komunikasi Sosial di Kecamatan Luyo”Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2016) , h. 66. 
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c. Untuk mengetahui evaluasi penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan 

lokal Mandar metabe’ dan mepuang di SDN 001 Campalagian. 

2. Keguanaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Segi Teoritis 

1) Menemukan data dan informasi valid tentang kearifan lokal Mandar yang 

dapat menjadi sumbangan berharga membangun manusia berkarakter 

kuat. 

2) Memberi kontribusi ilmiah tentang tulisan-tulisan terkait kebudayaan 

Mandar yang masih sangat terbatas. 

b. Segi Praktis 

1) Menjadi data pembanding bagi hasil-hasil penelitian sebelumnya; 

2) Menjadi data rujukan untuk penelitian pada topik yang sama di masa yang 

akan datang. 
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B AB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kearifan Lokal Budaya Mandar 

1. Pengertian kearifan lokal 

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua 

kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam kamus bahasa inggris Indonesia 

John M. Echols dan Hassan Sadily. Local berarti setempat, sedangkan wisdom 

sama dengan kebijksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) 

dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, 

penuh kearifan bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota 

masyarakatnya.  

Selain itu, definisi kearifan lokal secara bebas dapat dirtikan nilai-nilai 

budaya yang baik yang ada didalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk 

mengetahui suatu kerifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami 

nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut.
16

 Sebenarnyaa 

nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua 

kita kepada kita selaku anak-anaknya. Budaya gotong royong dan saling 

menghormati merupakan contoh kecil dari kearifan lokal. 

Sedangkan pengertian kearifan lokal menurut para ahli, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang 

dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman 

masyarakat. Artinya, kearifan lokal disini adalah hasil dari masyarakat tertentu 

melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang 

lain.
17

 

                                                             

16
Adi Ginanjar Maulana,”Judul Revolusi Industri Harus Berbasis Kearifan Lokal”, dalam 

laman www.ayobandung.com (23 Maret 2020). 
17

Rahyono, FX. Kearifan Budaya Dalam Kata, (Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2009), 

h. 11 
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b. Menurut Karo kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, 

pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh 

kearifan bernilai baik yang tertanam dan diakui oleh anggota masyarakatnya.
18

 

Dari pengertian kearifan lokal menurut para ahli diatas dapat disimpullkan 

bahwa materi kearifan lokal dan bahasanya ialah suatu bentuk kearifan setempat. 

Jadi kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetaahuan setempat 

yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur, yang 

dimiliki, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. 

Lebih lanjut, kearifan lokal dapat pula dipahami sebagai segala sesuatu 

yang didasari pengetahuan dan diakui oleh akal serta dianggap baik oleh 

ketentuan agama. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya 

baik karena merupakan tidankan sosial yang berulang-ulang mengalami 

penguatan (reinforcement). Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela 

karena dianggap baik atau mengandung kebaikan.  

Dengan demikian, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu 

kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang 

mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Di Indonesia, kearifan 

lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi 

dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai 

budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hamper di setiap budaya lokal di 

nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos 

kerja, dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung 

dalam kearifan lokal diajarkan terun-temurun, diwariskan dari generasi ke 

generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa).
19

 

Label kearifan lokal itu hendaknya diartikan sebagai “kearifan dalam 

kebudayaan tradisional” suku-suku bangsa. Kata “kearifan” sendiri hendaknya 

dimengerti dalam arti luasnya, yaitu tidak hanya berupa norma-norma dan nilai 

budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada 

                                                             
18

Hermanto Suaib, Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Local dan Modal Social dalam 

Pemberdayaan Masyarakat, (An Image, 2017), h. 6.  
19

Hermanto Suaib, Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Local dan Modal Social dalam 

Pemberdayaan Masyarakat, (An Image, 2017), h.. 30. 
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teknologi, penanganan kesehataan, dan estetika, disamping peribahasa dan segala 

ungkapan kebahasaan yang lain, adalah juga berbagai pola tindakan dan hasil 

budaya materialnya, maka diartikan bahwa “kearifan lokal itu terjabar dalam 

seluruh warisan budaya, baik yang tangible maupun yang intangible. Seluruh 

budaya suatu (suku) bangsa adalah sosok dari jati diri pemiliknya. 

2. Kearifan Lokal Budaya Mandar 

Mandar sebagai salah satu suku yang mendiami kawasan barat Pulau 

Sulawesi, yang membentang dari Paku hingga Suremana memiliki nilai-nilai 

kebudayaan tinggi. Tentang istilah Mandar sendiri yang kini menjadi nama suku, 

terdapat berbagai sumber yang menjelaskannya bahwa beberapa pendapat tentang 

asal mula munculnya istilah Mandar sebagai berikut:
20

 

1. Mandar berasal dari kata meander (dalam bahasa Indonesia sinonim dengan 

kata mengantar). 

2. Mandar berasal dari kata manda’ (dalam bahasa Indonesia sinonim dengan 

kata kuat). 

3. Mandar barasal dari kata mandarra (dalam bahasa Indonesia sinonim dengan 

kata memukul). 

4. Mandar berasal dari kata ulumanda,(nama salah satu gunung di kecamatan 

Malunda yang termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Sendana pada zaman 

dahulu).  

5. Mandar berasal dari kata mandara’ (dalam bahasa Indonesia sinonim dengan 

kata bersinar dan bercahaya). 

6. Mandar berasal dari nama salah satu sungai yang paling jernih di litak 

Mandar. Hulu dari sungai ini ada di daerah pitu ulunna salu, sedangkan 

muaranya terdapat di daerah pitu ba’bana binangan. 

7. Mandar adalah nama salah satu burung yang hidup dan berkembang biak 

dilitak Mandar. Menurut cerita para orang tua di litak Mandar, burung ini 

sering didapati di daerah aliran sungai Mandar. 

                                                             
20

Mawardi Dumair Kasim, Bunga Rampai Litak Mandar, (Makassar: Berkah Utami Print, 

2003). h. 1. 
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8. Mandar berasal dari kosa kata bahasa sangsekerta, yaitu man + dhar, berasal 

dari bentuk kata dharman yang mengandung arti mempunyai penduduk. 

9. Mandar merupakan singkatan dari mandi darah, istilah ini hanyalah 

merelyclaim penyombongan diri generasi muda Mandar sekarang. 

Dari kesembilan versi di atas, yang paling kuat dasar sejarahnya adalah 

pendapat nomor lima. Sumber sejarahnya didasarkan pada keterangan Tarata 

pa’bicara Kenje Sedana dan Andi Tanddriaji yang dikenal dengan nama 

Marakdia Onang. Namun, yang paling rasional alasanya adalah nomor enam dan 

tujuh. Rasionalitas alasannya didasarkan pada cerita-cerita sebagian masyarakat 

Mandar yang bermukim di sekitar wilayah aliran sungai Mandar. Di samping itu, 

karakter yang dimiliki burung Mandar, persis sama dengan basic chararter orang-

orang Mandar. Misalnya, sifat saling bantu-membantu, kegotong-royongan, dan 

menjaga identitas diri dan kelompok yang dimiliki usul  oleh burung tersebut, 

juga dimiliki oleh orang-orang Mandar. 

Dengan demikian, Mandar bukan saja berarti nama suku, atau berarti 

teritorial. Tetapi lebih penting, Mandar adalah nilai (value). Karenanya, to atau 

tau Mandar sangat memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Tau Mandar yang 

memiliki nilai (angga’) adalah mereka yang mampu menampilkan sikap dan 

perilaku mulia. Sebaliknya, mereka yang tidak mampu konsisten dengan nilai-

nilai mulia tersebut dianggap sebagai “tau andiang naissang nawang” (orang 

yang tidak mengetahui dirinya). 

1. Metabe’ 

Dari sisi kebahasaan, metabe’ berasal dari kata dasar tabe’, yang mendapat 

awalan me. Metabe’ diartikan dengan perilaku hormat kepada sesama ditandai 

dengan membungkukkan badan dan menjulurkan tangan kanan agak ke bawah 

ketika lewat di depan seseorang.  

Pada masyarakat Mandar, kadar kemanusiaan diukur, salah satunya 

dengan apakah ia memiliki dan mampu berperilaku mulia atau tidak. Perilaku 

mulia dalam interaksi sosial sehari-hari, salah satunya adalah metabe’. Seseorang 
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dapat disebut sebagai Mandar, jika ia bisa metabe’ ke orang lain yang dilewatinya. 

Perilaku ini standar yang menjadi indikator kemulaan manusia (tau) Mandar.
21

 

Sebaliknya, jika seseorang tidak tahu metabe’, maka ia akan dilabeli oleh 

masyarakat sekitarnya sebagai orang yang kurang ajar (pasaju) atau juga biasa 

disebut toandiang naissang nawang (orang yang tidak mengerti alam). Lalu 

mengapa perilaku metabe’ menjadi standar baku pelabelan seseorang dinilai mulia 

atau tidak. Karena bagi masyarakat Mandar yang dulu terdiri dari berbagai 

kerajaan besar dan kecil, maka perilaku metabe’ ini menjadi adat atau biasa 

disebut o diada’ o dibeasa. Di lingkungan kerajaan (pada masa Mandar lampau) 

dikenal adanya hubungan birokratis antara penyelenggara pemerintahan dengan 

pemangku adat. Keduanya terbangun hubungan yang seimbang dan selaras. 

Keduanya terbangun check and balance (pengawasan dan keseimbangan). 

Hubungan tersebut kemudian melahirkan sapaan yang menjadi adat yang lestari. 

Bagi seorang mara’dia (raja), jika menyapa ke pemangku adat (pepuangan), 

menggunakan sapaan puang. Sebaliknya, jika bangsawan adat menyapa 

bangsawan raja (mara’dia), menggunakan sapaan daeng. Demikian pula dengan 

perilaku metabe’, juga terjadi diantara keduanya. Sehingga, dikenal kemudian 

istilah sipitabe’ atau perilaku saling menghormati.
22

 

Tempat bersemainya perilaku yang seterusnya diharapkan menjadi 

karakter setidaknya dikenal 3 (tiga), yaitu rumah tangga (keluarga), sekolah, dan 

masyarakat. Tiga tempat ini dikenal dengan istilah tripusat pendidikan. Secara 

spesifik, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki sejumlah fungsi. 

                                                             

21
Idham Khalid Bodi, Mandar Pura Mai: Membahas Adat, Prinsip-prinsip, dan Petuah-

petuah Leluhur Mandar Masa Silam (Cet. I; Ujung Pandang, 1997), h. 20. 

22
A. Syaiful Sinrang, “Mengenal Mandar Sekilas Lintas III” (Makassar; yayasan 

Kebudayaan Rewata Rio, 1996), h. 35. 
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Salah satunya adalah fungsi pelestarian budaya atau kearifan-kearifan lokal yang 

dapat memperkaya khazanah kebudayaan nasional. 

Keberadaan perilaku metabe’ di sekolah, jika dikorelasikan dengan 

pendidikan karakter yang kini menjadi nawacita Presiden dengan revolusi 

mentalnya, tentulah memiliki posisi penting dan strategis. Perilaku ini tertanam 

kuat di sekolah-sekolah yang ada di wilayah eks Afdeling Mandar karena hal itu 

lahir dari karakter orang Mandar. Pada point ini harus ditegaskan bahwa 

penguatan pendidikan karakter adalah keniscayaan. 

Metabe’ merupakan kedo atau gau’ (perbuatan). Perilaku ini, jika 

meminjam istilah Imam al-Ghazali disebut dengan akhlak. Akhlak adalah 

perbuatan yang terjadi spontan tanpa pertimbangan pikiran yang kompleks.
23

 

2. Mepuang 

Perilaku mepuang adalah perilaku orang-orang Mandar ketika menyapa 

seseorang yang lebih tua. Jika ditelisik lebih jauh, terdapat pertanyaan esensial, 

mengapa manusia yang notabene adalah makhluk dipanggil atau disapa dengan 

panggilan puang?. Sementara arti dari kata puang itu adalah tuhan. Apakah itu 

berarti manusia yang sejatinya makhluk lalu berposisi sebagai tuhan, atau dengan 

kata lain manusia menuhankan manusia. Jawaban dari pertanyaan ini sangatlah 

substantif dan sarat makna. Menyapa orang yang lebih tua/dewasa dengan 

panggilan puang bukanlah berarti menuhankan orang tersebut. Tetapi, menyapa 

seseorang dengan panggilan tersebut karena orang Mandar meyakini bahwa 

manusia haruslah mampu mengejawantahkan sifat-sifat tuhan (sang pencipta) 

dalam dirinya.
24
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Dalam syair lagu mesa kanne’ yang dipopulerkan oleh Mantan Bupati 

Polewali Mandar Andi Ali Baal Masdar (yang saat ini menjabat sebagai Gubernur 

Sulawesi Barat), terdapat bait yang relevan dengan konteks ini, yaitu: 

“Pakala’bi’ totondo dai’, pakarajai sippatutta’, asayangngi totondo naung”. 

(Muliakan orang yang di atas/lebih tua, hargai teman sejawat, dan sayangi orang 

yang di bawah/orang yang kurang mampu/lemah).
25

 

Relevansi bait syair ini dengan perilaku mepuang menegaskan bahwa 

wajib hukumnya bagi orang Mandar memuliakan orang yang lebih tua dengan 

cara menyapa dengan sapaan penghormatan puang. 

Pada masyarakat Mandar, perilaku mepuang memang dinilai mulai 

tergerus. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang kuat 

memengaruhi adalah arus informasi dan teknologi yang begitu kencang mendera. 

Sebutlah misalnya dampak yang ditimbulkan oleh pengaruh televisi yang 

menyuguhkan tontonan atau sajian acara yang kurang bahkan tidak edukatif. 

Padahal, sangat disadari tontonan tersebut sangat memengaruhi dan mampu 

membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang khususnya anak-anak usia dini. 

Perilaku mepuang sebenarnya terbangun dari satu falsafah orang-orang 

Mandar yang tertuang dalam kalimat mesa ponge’ pallangga (satu dasar yang 

menjadi penyangga). Dasar yang dimaksud itu adalah keyakinan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa atau dikenal dengan istilah tauhid (dalam ajaran agama Islam). 

Dasar di atas terdapat dalam masyarakat Mandar setelah masuknya ajaran agama 

Islam dan menjadi agama resmi kerajaan di Tanah Mandar. Tentang informasi 

wilayah pertama yang memeluk Islam, terdapat pendapat di daerah Lambanan 

(saat ini masuk dalam wilayah Kec. Balanipa) yang ditandai dengan adanya 

masjid tua yang diduga oleh para peneliti sebagai masjid pertama di Mandar. Data 

                                                             

25
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lain menyebutkan bahwa Islam masuk ke wilayah Mandar, tepatnya di Kerajaan 

Balanipa di masa pemerintahan Raja ke-4 yaitu Daetta Tommuane Kakanna I 

Pattang. Agama Islam saat itu disebarkan oleh penganjurnya bernama Abdurrahim 

Kamaluddin atau popoler dengan sebutan Tosalama’ di Binuang.
26

 

Dengan demikian, pendidikan karakter dalam rumah tangga di Mandar 

dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Sebagai contoh, pesan leluhur Mandar yang 

lestari hingga kini yaitu dao melo’ disullu’ mua’ tania tomamea gambana tamma’ 

topa mangaji (jangan mau disunting jika bukan seorang kesatria dan khatam 

mengaji).
27

 

Mepuang dalam konteks pendidikan karakter adalah hasil internalisasi 

nilai yang dilakukan dalam rumah tangga sebagai tempat pertama dan utama 

aktivitas mendidik dan mengajar.  

3. Internalisasi Budaya Lokal Mandar dalam Bentuk Karakter 

Internalisasi secara umum diartikan sebagai proses penanaman nilai ke 

dalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku 

yang ditampakkan di dalam kehidupan sehari-hari (menyatu dengan pribadi).  

Proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau anak-

anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi, 

yaitu: a) Tahap transformasi nilai, tahap ini merupakan suatu proses yang 

dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan 

kurang baik. Komunikasi yang terjadi dalam tahap ini adalah komunikasi verbal 

antara pendidik dan peserta didik atau anak asuh, b) Tahap transaksi nilai, adalah 

suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau 
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komunikasi antar peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal 

balik, c) Tahap transisternalisasi, tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap 

transaksi. Tahap ini tidak hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tetapi juga 

dengan sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini, komunikasi kepribadian 

berperan secara aktif.
28

 

Internalisasi budaya lokal Mandar dilakukan pada 3 (tiga) lingkungan, 

yaitu:
29

 

a. Rumah Tangga 

b. Sekolah 

c. Masyarakat 

Dari 3 lingkungan tersebut di atas, internalisasi budaya lokal Mandar 

berupa karakter dilakukan dengan metode keteladanan (uswatun hasanah) dan 

pembiasaan dalam aktivitas baik berbicara maupun bertindak. 

4.  Faktor Pendukung dan Penghambat Internalisasi Budaya Lokal 

Mandar dalam Bentuk Karakter 

a. Faktor-faktor Pendukung
30

 

1) Sekolah sebagai tempat yang kondusif dan akomodatif.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dipandang sebagai tempat yang 

kondusif dan akomodatif dalam menyemai dan melestarikan nilai-nilai 

budaya lokal. Sekolah dinilai masih memiliki sejumlah cara melawan 

gempuran pengaruh negatif terhadap peserta didik.  

2) Apresiasi tinggi kepada guru 
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Teknologi apapun belum mampu menggantikan posisi guru sebagai 

manusia yang harus didengar dan ditiru oleh peserta didik. Ini menjadi 

faktor pendukung potensial dalam internalisasi nilai-nilai budaya baik di 

dalam maupun di luar sekolah. Guru dipandang sebagai “manusia 

setengah dewa” bagi peserta didiknya. 

b. Faktor-faktor Penghambat
31

 

1) Tripusat pendidikan kurang koordinatif 

Rumah tangga, sekolah, dan masyarakat tidak lagi terhubung satu dengan 

yang lain untuk membangun budaya lokal yang kuat khususnya penguatan 

karakter. 

2) Kurangnya keteladanan 

Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama tidak lagi mampu menjadi 

teladan atau figur bagi anak-anak. Hal ini disebabkan banyak hal, seperti 

kesibukan dalam bekerja, ketidakpedulian pada pendidikan anak, dan 

lain-lain. 

3) Arus dan pengaruh globalisasi 

Globalisasi yang ditandai dengan semakin kencang dan modernnya 

teknologi informasi membawa dampak yang besar dalam kehidupan 

manusia. Dampaknya tidak saja posistif, tetapi juga dampak negatif yang 

salah satunya tergerusnya nilai-nilai budaya lokal yang harus dijunjung 

tinggi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa globalisasi justru menjadi 

“musuh kuat” bagi internalisasi nilai-nilai budaya. 

B. Program Penguatan Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pedidikan Karakter 
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Pendidikan karakter merupakan proses belajar mengajar yang 

menanamkan nilai-nilai karakter baik melalui kegiatan proses mengajar maupun 

melalui kegiatan yang lain, seperti kegiatan yang berkaitan dengan budaya lokal 

suatu daerah. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat 

dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu sama lain. 

Pendidikan karakter merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan 

secara terus menerus berdasarkan nilai dan moral yang dipertanggungjawabkan 

melalui pembaruan dan perubahan diri seseorang.
32

 Menurut koesoema 

bahwasanya pendidikan karakter adalah suatu usaha dari seseorang untuk 

memperbaharui dan merubah sikap dan pengetahuan yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran, berdasarkan aturan nilai dan moral yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Senada dengan pengertian berikut “pendidikan karakter 

sebagai sebuah proses traansformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh 

kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku 

kehidupan orang itu”.
33

 Pendidikan karakter sebagai sebuah proses pemberian 

tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi maanusia seutuhnya yang 

berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.
34

 Pendidikan 

karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya.
35

 Dari semua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter adalah sangat urgent didalam kehidupan bermasyarakat. 
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2. Penguatan Pendidikan Karakter  

Terdapat berbagai persoalan di Indonesia tentang permasalahan moral. 

Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kemerosotan 

budaya dan karakter bangsa tersebut, pendidikan berperan sangat penting dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. Pendidikan bersifat preventif yang diharapkan 

dapat mengembangkan budaya dan karakter pada generasi muda dalam bebagai 

aspek kehidupan yang dapat mengurangi penyebab terjadinya masalah 

kemorosotan budaya dan karakter bangsa.
36

 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dengan adanyanya pendidikan yang 

bersifat preventif diharapkan dapat mengembangkan budaya dan karakter pada 

generasi muda dalam bebagai aspek kehidupan yang dapat mengurangi penyebab 

terjadinya masalah kemorosotan budaya dan karakter bangsa. 

Dalam peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pengutan 

Pendidikan Karakter yang disebutkan dalam pasal 1 bahwasanya Penguatan 

Pendidikan Karakter yang kemudian disingkat PPK yaitu:
37

 

a. Gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, 

olah fikiran dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan 

pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagaian dari Gerakan Nasioanal 

Revolusi Mental (GNRM). 

b. Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi inti 

pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi proses pelaksanaan 

pendidikan dasar dan menengah. Gerakan PPK perlu pengintegrasikan, 

memperdalam, memperluas sekaligus menyelaraskan berbabagi program dan 

kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa harmonisasi olah hati, olah rasa, 

olah fikiran dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan 

                                                             
36

Amat Jaedun, dkk. “Model Pendidikan Karakter di SMK Melalui Program 

Pengembangan Diri dan Kultur Sekolah”, Jurnal Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT 

UNY, Vol.22, No. 2, Oktober 2014, h. 155-156 
37

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, ”Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan 

Karakter: Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama” (Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h. 5. 



23 
 

 
 

pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagaian dari Gerakan Nasioanal 

Revolusi Mental merupakan suatu gerakan pendidikan yang dibawah tanggung 

jawab satuan pendidikan dalam memperkuat karakter peserta didik. 

Banyak sekali pendidikan yang telah melaksanakan pratik baik dalam 

penguatan pendidikan karakter. Dampak dari penguatan pendidikan karakter 

adalah terjadi perubahan yang mendasar didalam ekosistem pendidikan dan proses 

pembelajaran sehingga dalam prestasi peserta didik juga meningkat. Program PPK 

ini ingin memperkuat dalam membentuk karakter siswa yang selama ini sudah 

dilakukan di banyak lingkungan sekolah. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

penguatan pendidikan karakter merupakan proses untuk memperkuat 

pembentukan karakter peserta didik melalui pikiran baik, berhati baik, dan 

berperilaku baik dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat. Jadi di dalam pelaksanaannya lebih bisa terukur dan 

terarah sehingga karakter yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan fungsi dari 

pendidikan karakter. 

3. Fungsi Penguatan Pendidikan Karakter  

Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 3 menjelaskan bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

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

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
38

 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dalam mengembangkan 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 maka 

Pendidikan Nasional mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
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peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Sedangkan menurut Suyanto mengatakan bahwa, pendidikan karakter 

memiliki tiga fungsi utama diantaranya adalah:
39

 

a. Pembentukan dan pengembangan potensi, maksudnya yaitu membentuk dan 

mengembangkan potensi manusia agar mereka dapat berfikir baik, berhati 

baik dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. 

b. Perbaikan dan penguatan, maksudnya memperbaiki karakter manusia dan 

warga Negara Indonesia yang bersifat negative dan memperkuat peran 

keluarga, pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi 

dan ikut bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga 

Negara dalam menuju bangsa yang berkarakter baik, maju, mandiri, dan 

sejahtera. 

c. Penyaring, maksudnya adalah memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri untuk 

menjadikan karakter manusia dan warga Negara Indonesia yang bermartabat. 

Sedangkan menurut Said Hamid Hasan, mengatakan bahwa terdapat tiga 

fungsi pendidikan karakter diantaranya adalah sebagai berikut:
40

 

a. Pengembangan, yang dimaksud pengembangan disini adalah pengembangan 

potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik. 

b. Perbaikan, yang dimaksud perbaikan disini yaitu memperkuat kiprah 

pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 

peserta didik yang lebih bermartabat. 

c. Penyaringan, yaitu menyaring untuk budaya sendiri dan budaya bangsa lain 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakterbangsa yang 

bermartabat. 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa fungsi 

penguatan pendidikan karakter adalah bisa meneguhkan karakter-karakter peserta 
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didik untuk bersaing dalam kompetisi abad ke 21 yang mengdepankan inovasi, 

kecepatan, kerja sama dan berfikir keras. 

4. Perencanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

Menurut combs menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan merupakan 

suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis pross perkembangan 

pendidikan bertujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien.
41

 Sementara 

menurut Didin Kurniadin perencanaan pendidikan sebagai sebuah proses yang 

sistematis dalam mempersiapkan kegiatan dimasa yang akan datang dalam 

pendidikan.
42

 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan pendidikan 

merupakan sebuah proses yang disusun secara sistematis berisi berbagai program 

yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Perencanaan pendidikan bertujuan 

agar program dapat berjalan efektif dan efisien. 

Dalam perencanaan pendidikan menurut Didin Kurniadin dan Imam 

Machali ada beberapa persoalan yang dibahas dalam perencanaan pendidikan 

yaitu (1) tujuan, (2) posisi sistem pendidikan, (3) alternatif kebijakan dan prioritas 

untuk mencapai tujuan, (4) strategi. Selain itu perencanaan pendidikan pada 

tingkat makro tentu melalui tahapan perencanaan strategis guna menghasilkan 

rencana yang dapat dilaksanakan sebagai solusi yang muncul dari berbagai 

masalah dalam hasil analisis lingkungan internal dan eksternal pendidikan.
43

 Pada 

tingkat mikro perencanaan pendidikan dapat dikembangkan dengan mekanisme 

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) pada pendidikan formal.
44

 

Komponen perencanaan program pendidikan sesuai Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan meliputi 

visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah dan rencana kerja sekolah. Rencana 

Kerja Sekolah (RKS) merupakan sebuah proses perencanaan atas semua hal 
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dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan tujuan agar 

sekolah dapat menyesuaikan dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial 

budaya masyarakat, potensi sekolah dan kebutuhan peserta didik. RKS (Rencana 

Kerja Sekolah) disusun sebagai pedoman kerja dalam pengembangan sekolah, 

dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan 

sekolah, dan sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi  serta mengajukan 

sumber daya yang diperlukan. Rencana kerja sekolah sebenarnya merupakan 

bentuk lain dari, atau dikembangkan dari rencana strategis. Istilah-istilah yang 

sebelumnya dipakai adalah rencana strategis sekolah (renstra sekolah), rencana 

pengembangan sekolah (RPS), dan rencana pengembangan program sekolah. 

Dalam penyusunan berbagai program sekolah harus dituangkan dalam 

rencana kerja sekolah (RKS) agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan 

harapan yang diinginkan oleh sekolah. Dengan hal tersebut tentu dalam 

pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter (PPK) harus melalui proses 

yang sama dan dituangkan dalam rencana kerja sekolah. 

Menurut Novan Ardi W, Langkah-langkah dalam mengembangkan 

kurikulum pendidikan karakter antara lain:
45

 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pendidikan karakter. 

b. Merumuskan Visi,Misi dan Tujuan sekolah. 

c. Merumuskan indikator perilaku peserta didik. 

d. Mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran berbasis pendidikan 

karakter. 

e. Mengintegrasikan konten kirikulum pendidikan karakter ke seluruh mata 

pelajaran. 

f. Mengembangkan instrumen penilaian pendidikan untuk mengukur 

ketercapaian program pendidikan kaarakter. 
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g. Membangun komunikasi dan kerjasama sekolah dengan orang tua peserta 

didik. 

Menurut Kementrian pendidikan nasional (kemendiknas) dalam panduan 

pelaksanaan pendidikan karakter disebutkan bahwa perencanaan pelaksanaan 

pendidikan karakter sebagai berikut:
46

 

a. Melakukan analisis konteks terhadap kondisi sekolah/satuan pendidikan 

(internal dan eksternal) yang dikaitkan dengan nilainilai karakter yang akan 

dikembangkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Analisis ini 

dilakukan untuk menetapkan nilai-nilai dan indikator keberhasilan yang 

diprioritaskan, sumber daya, sarana yang diperlukan, serta prosedur penilaian 

keberhasilan.   

b. Menyusun rencana aksi sekolah/satuan pendidikan berkaitan dengan 

penetapan nilai-nilai pendidikan karakter.    

c. Membuat program perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter serta 

memasukkan karakter utama yang telah di tentukan dalam:   

1) Pengintegrasian melalui pembelajaran  

2) Pengintegrasian melalui muatan lokal 

3) Kegiatan lain yang dapat diintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter, 

misalnya pengembangan diri, pengembangan kepribadian profesional pada 

pendidikan kesetaraan.   

d. Membuat perencanaan pengkondisian, seperti:  

1) Penyediaan sarana  

2) Keteladanan  
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3) Penghargaan dan pemberdayaan   

4) Penciptaan kondisi/suasana sekolah atau satuan pendidikan  

5) Mempersiapkan guru/pendidik melalui workshop dan pendampingan    

Sedangkan menurut kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemedikbud) 

dalam panduan penilaian PPK dapat diketahui bahwa perencanaan PPK yaitu:
47

 

1) Identifikasi potensi awal sekolah baik internal maupun ekternal 

2) Sosialisasi PPK ke berbagai pihak 

3) Merumuskan visi misi sekolah 

4) Mendesain kebijakan PPK 

5) Merumuskan berbagai program dalam mengembangkan program 

PPK 

Dalam perencanaan program penguatan pendidikan karakter memerlukan 

berbagai tahapan yang harus dilaksanakan agar dalam proses internalisasi nilai 

karakter ke berbagai program yang telah disusun dapat berjalan maksimal. 

Tahapan tersebut mulai dari pembentukan tim pengembang yang menjadi 

penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program penguatan pendidikan 

karakter. Tim pengembang juga mempunyai peranan untuk mengidentifikasi 

berbagai potensi yang ada di sekolah yang dapat mendukung dalam berbagai 

program yang akan disusun. Potensi baik dalam lingkup internal sekolah maupun 

potensi eksternal sekolah. Potensi internal sekolah dapat berupa potensi asset 

budaya, keunikan sekolah, potensi sumber daya manusia, sumber pembiayaan, 

sarana prasarana, program pendidikan karakter yang sudah ada, dan tata kelola 

sekolah. Potensi eksternal sekolah dapat berupa lingkungan sosial budaya, potensi 
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sumber daya manusia disekitar sekolah, pesan-pesan moral atau kearifan lokal, 

dukungan para pemangku kepentingan, dan potensi sumber pembiayaan dari luar 

sekolah.
48

 

Pendidikan karakter juga terintegrasi dalam rumusan visi misi dan 

dokumen kurikulum sekolah seperti silabus, skenario pembelajaran, dan penilaian. 

Hal ini berfungsi agar nantinya tujuan penguatan pendidikan karakter dapat 

sejalan dengan tujuan sekolah. Selain itu, perlu adanya keterkaitan antar nilai-nilai 

yang menjadi prioritas sekolah dengan nilai-nilai utama PPK. 

Dalam mendesain kebijakan sekolah harus disingkronkan dengan 

pendidikan karakter. Artinya kebijakan sekolah tidak boleh berlawanan dengan 

proses implementasi PPK. Sekolah mendefinisikan dan menentukan peranan 

masing-masing pihak dalam pengembangan PPK, sehingga dalam pelaksanaannya 

setiap pihak mempunyai joblist/jobdesk tersendiri. Hal ini diperlukan agar setiap 

pihak mempunyai fokus kerja dalam upaya implementasi program PPK. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perencanaan penyelenggaraan 

penguatan pendidikan karakter (PPK) disini berfungsi agar dalam proses 

pelaksanaannya dapat terukur dan terarah. Perencanaan program PPK juga 

melalui rencana kerja sekolah dimana penyusunan dimulai dari membentuk tim 

pengembang, mengidentifikasi berbagai potensi sekolah, proses sosialisasi 

program PPK, merumuskan visi dan misi sekolah yang terintegrasi program PPK, 

mendesain kebijakan sekolah yang sesuai dengan program PPK, merumuskan 

berbagai program terkait penguatan pendidikan karakter baik dalam pembelajaran, 

kegiatan ekstrakurikuler maupun pembiasaan. Dengan berbagai hal tersebut 

diharapkan nantinya program yang dicanangkan dapat berjalan efektif dan efisien. 
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5. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

Setelah melalui proses perencanaan program pendidikan tentu dilanjutkan 

dengan proses implementasi atau pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program 

pendidikan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun agar nantinya tujuan 

dari program dapat tercapai dengan baik. Sesuai dengan Permendiknas No 19 

Tahun 2007 dalam proses pelaksanaan program sekolah harus berdasarkan 

pedoman sekolah. 

Pelaaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi 

tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga 

akan memiliki nilai. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter merupakan kegiatan 

inti dari pendidikan karakter. 

Penerapan pendidikan di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui 

empat alternatif strategi secara terpadu. Pertama, mengintegrasikan konten 

pendidikan karakter yang telah dirumuskan kedalam seluruh mata pelajaran. 

Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam kegiatan sehari-hari di 

sekolah. Ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam kegiatan yang 

diprogramkan atau direncanakan. Keempat, membangun komunikasi kerjasama 

antar sekolah dengan orang tua peserta didik.
49

 

a. Mengintegrasikan keseluruhan mata pelajaran. 

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa 

diintegrasikan  kedalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-

nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP.  

b. Mengintegrasikan kedalam kegiatan sehari-hari. 
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1) Menerapkan keteladanan 

Aktualisasi nilai-nilai yang telah ditanamkan pada siswa perlu didukung 

oleh lingkungan yang memberikan keteladanan. Dalam hal ini, guru sebagai 

(pendidik) harus meberikan teladan atau contoh yang baik bagi siswanya baik itu 

dalam bertutur kata, berbuat maupun berpenampilan.
50

 

Pembiasaan keteladanaan adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-

hari yang tidak diprogramkan karena dilakukan tanpa mengenal batasan ruang dan 

waktu. Keteladanan ini merupakan perilaku dan sikap guru dan tenaga pendidikan 

dan peserta didik dalam memberuikan contoh melalui tindakan-tindakan yang 

baik sehingga diharapakna menjadi panutan bagi peserta didik lain. 

2) Pembiasaan rutin  

Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa tidak akan 

terbentuk dengan tiba-tiba tetapi perlu melalui proses dan pentahapan yang 

kontinyu. Oleh karena itu, perlu adanya pembiasaan perwujduan nilai-nilai dalam 

kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah tangga (keluarga), sekolah, 

maupun di masyarakat. 

Pembiasaan-pembiasaan ini akan sangat efektif mebentuk karakter peserta 

didik secara berkelanjutan dengan pembiasaan yang sudah biasa mereka lakukan 

secara rutin tersebut di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. 

c. Mengintegrasikan kedalam program sekolah.  

Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter pada peserta didik 

dalam program pengembangan diri, dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke 

dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Diantaranya melalui hal-hal berikut: 
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1) Kegiatan rutin di sekolah. 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan anak didik secara terus 

menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara pada hari 

besar kenegaraan, pemeriksanaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan 

lain-lain) setiap hari senin, beribadah bersama atau sholat bersama, berdo’a waktu 

mulai dan selesai belajar, mengucapkan salam bila bertemu guru, tenaga 

kependidikan, atau teman. Nilai-nilai peserta didik yang diharapkan dalam 

kegiatan rutin di sekolah adalah: 

a) Religius 

b) Kedisiplinan 

c) Peduli lingkungan  

d) Peduli sosial  

e) Kejujuran  

f) Cinta tanah air 

2) Kegiatan spontan  

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontas pada saat 

itu juga. Kegiatan ini biasa dilakukan pada saat guru atau tenaga kependidikan 

yang lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik, yang 

harus dikoreksi pada saat itu juga.
51

 

Dalam kegiatan spontan ini peserta didik akan mengetahui karakter-

karakter mana yang harus dilaksanakan dan mana yang tidak baik dilaksanakan 

karena pendidik pada saat itu juga mengoreksinya. Dan peserta didik pada saat itu 

juga mengetahuinya. 

d. Membangun komunikasi dengan orang tua peserta didik 
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1) Kerjasama sekolah dengan orang tua  

Peran semua unsur sekolah agar terciptanya suasana yang kondusif akan 

memberikan iklim yang memungkinkan terbentuknya karakter. Oleh karenanya, 

peran seluruh unsur sekolah menjadi elemen yang sangat mendukung terhadap 

terwujudnya suasana kondusif tersebut. Sehingga kerjasama antar kepala sekolah, 

guru BK, dan staff harus kuat dan kesemuanya memiliki kepedulian yang sama 

terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Dalam konsep lingkungan 

pendidikan, maka kita mengenal tiga macam lingkungan yang dialami oleh 

peserta didik dalam masa yang bersamaan, antara lain: lingkungan  keluarga, 

sekolahan dan masyarakat sekitarnya.
52

 

Oleh karena itu, sekolah perlu mengkomunikasikan segala kebijakan dan 

pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah kepada orang tua/wali murid dan 

masyarakat sekitar. Sehingga program pendidikan karakter tidak hanya terlaksana 

di sekolah dan menjadi tanggung jawab satu-satunya. Dengan kerjasama yang 

baik antara lingkungan tersebut maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan karakter peserta didik yang lebih terkontrol.  

2) Kerjasama sekolah dengan Lingkungan 

Penciptaan kondisi/suasana yang kondusif juga dimulai dari kerjasama 

yang baik antara sekolah dengan lingkungan sekitar. Salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam pendidikan karakter adalah lingkungan. Aspek yang turut 

memberikan saham dalam terbentuknya corak pemikiran, sikap dan tingkah laku 

seseorang adalah faktor lingkungan dimana orang tersebut tinggal.
53
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Kerjasama dengan keluarga dan lingkungan mempengaruhi perkembangan 

pendidikan karakter bagi peserta didik, karena dalam pembentukan peserta didik 

sehari-hari yang mereka temui adalah hal-hal yang ada disekitarnya, keluarga dan 

lingkungan yang mendukung juga akan menghasilkan karakter-karakter peserta 

didik yang diharapkan. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Dalam 

pelaksanaannya PPK tentu membutuhkan berbagai strategi yang dapat 

memperlancar proses internalisasi nilai karakter kepada peserta didik. Adapun 

strategi implementasi PPK di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan 

berikut ini:
54

 

a. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

sekolah secara teratur dan terjadwal, yang wajib diikuti oleh setiap peserta 

didik. Program intrakurikuler berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan 

Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Dasar yang harus dimiliki 

peserta didik yang dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari 

sesuai dengan kalender akademik. 

b. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang terkait dan 

menunjang kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di luar jadwal 

intrakurikuler dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan 

memperdalam materi intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dapat berupa 

penugasan, proyek, ataupun kegiatan pembelajaran lainnya yang berhubungan 

dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh peserta didik. 

c. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter yang 

dilaksanakan di luar jam pembelajaran (intrakurikuler). Aktivitas 
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ekstrakurikuler berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat 

peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kearifan 

lokal, dan daya dukung yang tersedia. 

Dari pelaksanaan gerakan PPK seperti yang dikemukakan Kemendikbud 

terdapat beberapa cara, yang pertama yaitu melalui kegiatan KBM yaitu integrasi 

dalam mata pelajaran dan muatan lokal. Pengembangan nilai-nilai pendidikan 

budaya dan karakter bangsa diintegrasikan kedalam setiap pokok bahasan dari 

setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. 

Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik 

dapat menggunakan pendekatan belajar aktif seperti pendekatan belajar 

kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, 

pembelajaran berbasis proyek,pembelajaran pelayanan, pembelajaran berbasis 

kerja, dan ICARE (Intoduction, Connection, Application, Reflection, Extension) 

dapat digunakan untuk pendidikan karakter. Sementara muatan lokal 

dikembangkan atau ditetapkan melalui satuan pendidikan/daerah.  

Dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter bukan hanya kewajiban 

dari sekolah namun masyarakat (non formal) maupun keluarga (informal)  artinya 

sekolah dapat berkolaborasi sehingga dalam pelaksanaan PPK dapat berjalan 

efektif dan mendapatkan hasil yang sesuai. Pelaksanaan program PPK didasarkan 

pada pedoman sekolah yang telah dibuat agar pelaksanaannya dapat terarah sesuai 

tujuan dan harapan. 

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Penguatan Pendidikan 

Karakter 
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a. Faktor Pendukung
55

 

1) Pembawaan/hereditas 

Pembawaan atau hereditas adalah sifat-sifat kecenderungan yang dimiliki 

oleh setiap manusia sejak masig dalam kandungan hingga lahir. Pembawaan ini 

hanya merupakan potensi-potensi. Berkembang atau tidaknya suatu potensi yang 

ada pada seorang anak sangat tergantung kepada faktor-faktor lain. 

2) Kepribadian  

Perkembangan akhlak pada seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan 

dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan yang 

pertama.  

3) Keluarga  

keadaan rumah tangga atau keluarga ialah keadaan atau aktivitas sehari-

hari di dalam keluarga, seperti sikap orang tua kepada anak-anaknya, sikap ayah 

kepada ibu, dan sebaliknya. Sikap orang tua sangat mempengaruhi tingkah laku 

anak, karena perkembangan sikap sosial anak dimulai di dalam keluarga. Orang 

tua yang penyayang, lemah lembut, adil dan bijaksana, akan menumbuhkan sikap 

sosial yang menyenangkan pada anak. Karena anak merasa diterima dan disayangi 

oleh orang tuanya, maka akan tumbuh rasa percaya diri pada anak sehingga 

terbentuk pribadi yang menyenangkan dan suka bergaul.  

4) Guru/pendidik 

Pendidik adalah salah satu faktor pendidikan yang sangat penting, karena 

pendidik merupakan seseorang yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan 

pribadi peserta didik selama berada dalam lingkungan sekolah. Guru harus 
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mampu menunjukan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, karena peran 

dan pengaruh seorang pendidik terhadap peserta didik sangat kuat. 

5) Lingkungan  

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh dalam terbentuknya sikap 

seseorang adalag lingkungan di mana orang tersebut berada. Lingkungan ialah 

suatu yang melingkupi tubuh yang hidup, seperti tanah dan udara, sedangkan 

lingkungan manusia ialah apa yang mengelilinginya, seperti negeri, lautan, udara 

dan masyarakat. Lingkungan ada 2 jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan 

pergaulan. 

Lingkungan pergaulan adalah faktor yang sangat penting dalam 

pendidikan akhlak. Sebaik apapun pembawaan, kepribadian, keluarga, pendidikan 

yang ditempuh, tanpa didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka akhlak 

yang baik tidak akan terbentuk. 

b. Faktor Penghambat
56

 

1) Lingkungan  

Interaksi anak dengan lingkungan tidak dapat di dihidari, karena anak 

membutuhkan teman bermain dan kawan sebaya untuk bisa diajak biara sebagai 

bentuk sosialisasi. Sedikit banyak informasi yang diterima akan terekam dibenak 

anak. Lingkungan rumah serta lingkungan pergaulan anak yang akan dapat 

melunturkan akhlak yang telah ditanamkan baik dirumah dan di sekolah.  

2) Kesibukan orang tua  

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola hidup 

materialis dan pragmatis menyebabkan orang tua selalu di sibukkan dengan karir 
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masing-masing. Sehingga tidak sempat memberikan kasih dan sayang kepada 

anak-ananya.  

3) Media Massa 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah menciptakan 

perubahan besar dalam kehidupan ini. Televisi atau media massa yang lain lahir 

dari kemajuan IPTEK telah banyak membrikan dampak yang negatif kepada 

perkembangan karakter anak. Sekian banyak dari tayangan televisi, hanya sekita 

25% yang sifatnya mendidik dan terbebas dari hal-hal yang kontradiktif. 75% 

lainnya justru memberikan pengaruh yang buruk bagi para penontonna. 

7. Evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter 

Dalam pelaksanaan berbagai program tentu menginginkan hasil sesuai 

dengan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan suatu  proses untuk 

mengetahui hasil dari pelaksanaan suatu program pendidikan.  Proses ini sering 

disebut evaluasi pendidikan. 

Penilaian adalah suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara 

berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan 

serta perkembangan karakter yang dicapai peserta didik. Tujuan penelitian 

dilakukan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai yang dirumuskan sebagai 

standar minimal yang telah dikembangkan dan ditanamkan di sekolah, serta 

dihayati, diamalkan, diterapkan dan dipertahankan oleh peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Penilaian penguatan pendidikan karakter lebih dititik beratkan kepada 

keberhasilan penerimaan nilai-nilai dalam sikap dan perilaku peserta didik sesuai 

dengan nilai-nilai karakter yang diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan 
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sehari-hari. Jenis penilaian dapat berbentuk penilaian sikap dan perilaku, baik 

individu maupun kelompok.  

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter 

ditingkat satuan pendidikan, dilakukan melalui berbagai program penilaian 

dengan membandingkan kondisi awal dengan pencapaian dalam waktu tertentu. 

Penilaian keberhasilan tersebut dilakukan melaui langkah-langkah berikut:
57

 

a. Mengembangkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati. 

b. Menyusun berbagai instrumen penilaian. 

c. Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator. 

d. Melakukan analisis dan evaluasi. 

e. Melakukan tindak lanjut. 

Cara pemilaian pendidikan karakter pada peserta didik dilakukan oleh 

semua guru. Penilaian dilakukan setiap saat, baik dalam jam pelajaran maupun 

diluar jam pelajaran, di kelas maupun diluar kelas dengan cara pengamatan dan 

pencatatan. Penilaian inui dilakukan secara terus menerus melalui berbagai 

strategi. 

Kerjasama dengan orang tua peserta didik untuk mendapatkan hasil 

pendidikan yang baik, maka sekolah perlu mengadakan kerjasama yang erat dan 

harmonis antara sekolah dan orang tua peserta didik. Dengan adanya kerjasama 

itu, orang tua akan mendapatkan: 

a. Pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidikan anak-anaknya. 

b. Mengetahui berbagai kesulitan yang sering dihadapi anak-anaknya di sekolah. 

c. Mengetahui tingkah laku anak-anaknya selama di sekolah, seperi apakah 

anaknya rajin, malas, suka membolos, suka tidur dan sebagainya 
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Sedangkan bagi guru, dengan adanya kerjasama tersebut guru akan 

mendapatkan: 

a. Informasi-informasi dari orang tua dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi 

anak didiknya. 

b. Bantuan-bantuan dari orang tua dalam memberikan pendidikan sebagai anak 

didiknya di sekolah.  

Menurut Didin Kurniadin dan Imam Machali menyebutkan bahwa fungsi 

evaluasi antara lain:
58

 

a. Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan suatu periode kerja, apa yang 

telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian 

khusus 

b. Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi 

pendidikan (manusia/tenaga, sarana/prasarana, biaya) secara efisien dan 

ekonomis 

c. Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, dan penyimpangan 

dilihat dari aspek tertentu misalnya program tahunan dan kemajuan belajar. 

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin secara garis besar 

evaluasi program di  bagi menjadi beberapa tahapan yaitu:
59

 

a. Persiapan evaluasi program  

Persiapan terdiri dari penyusunan evaluasi, penyusunan instrumen 

evaluasi, validasi instrumen evaluasi, jumlah sampel, penyamaan persepsi. 

Penyusunan evaluasi terkait model yang akan digunakan dalam proses evaluasi. 

Pemilihan model tergantung dengan tujuan evaluasi. Metode pengumpulan, alat 
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pengumpul data, sasaran evaluasi, dan jadwal evaluasi yang akan digunakan untuk 

menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi program.  

b. Pelaksanaan evaluasi program 

Evaluasi program dapat dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu evaluasi 

reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Jenis evaluasi yang 

dipilih berguna untuk menentukan metode dan alat pengumpul data evaluasi. 

Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan hasil persiapan evaluasi program. 

c. Monitoring pelaksanaan evaluasi  

Monitoring pelaksanaan evaluasi memiliki dua fungsi yaitu untuk 

mengetahui kesesuaian pelaksanaan program evaluasi dengan rencana evaluasi 

dan untuk mengetahui seberapa pelaksanaan program evaluasi dapat 

menghasilkan perubahan yang diinginkan (tujuan evaluasi). Fungsi yang kedua 

yaitu mengenali sejak dini peluang terjacapainya tujuan evaluasi. 

Jadi dalam pelaksanaan evaluasi program pendidikan selalu dilakukan 

proses evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan program tersebut dalam 

mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Hal tersebut termasuk dalam pelaksanaan 

program penguatan pendidikan karakter (PPK). 

Dari berbagai uraian diatas evaluasi program PPK diperlukan untuk 

mengumpulkan dan mendeskrispikan data-data dalam pelaksanaan program PPK 

yang nantinya hasil dari evaluasi digunakan untuk menentukan keputusan 

selanjutnya mengenai program PPK tersebut. Dalam proses evaluasi mempunyai 

beberapa tahapan yaitu: pembentukan tim evaluasi, merumuskan instrumen 

penilaian keberhasilan, melakukan pengambilan data berdasarkan instrumen yang 

ada, melakukan proses deskripsi, analisis, dan pembahasan data yang didapatkan, 

kesimpulan  hasil, serta tindak lanjut atau follow up oleh sekolah. Evaluasi 
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program PPK berguna untuk memilah berbagai program PPK yang sudah berjalan 

mana yang sudah atau mempunyai tingkat keberhasilan tinggi ataupun yang masih 

rendah sehingga hasil ini dapat dijadikan bahan refleksi untuk perencanaan 

program PPK yang selanjutnya agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena bermaksud 

mendapatkan gambaran tentang penguatan pendidikan karakter. Penelitian 

kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, 

perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk  

menggambarkan secara mendalam.
60

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di sebuah lembaga pendidikan yaitu di SDN 001 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Sekolah ini terletak di Jalan Poros 

Trans Sulawesi Desa Bonde Kecamatan Campalagian. SDN 001 Campalagian 

adalah satu-satunya Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Campalagian yang setiap 

tahunnya diserbu dan diminati oleh calon pendaftar siswa-siswi baru. Bagi 

masyarakat sekitar sekolah ini adalah salah satu sekolah terfavorit sekaliguss 

sebagai rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya sehingga menjadi tumpuan harapan 

orang tua siswa agar anak-anaknya mendapatkan masa depan yang lebih cerah 

dengan menempuh jalur pendidikan.  

B. Pendekataan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu, 

Pendekatan Etnografi. Pandekatan Etnografi merupakan salah satu pendekatan 

dalam penelitian kualitatif. Pendekatan Etnografi adalah metode penelitian yang 
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berdasarkan pengamatan terhadap sekelompok orang dengan lingkungan yang 

alamiah ketimbang penelitian yang menekankan latar formalitas.
61

 

Pendekatan Etnografi ini memfokuskan pada kajian kebudayaan dalam 

masyarakat yang merupakan kontruksi peneliti dari berbagai informasi yang 

diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan ini yang tergambar adalah 

tingkah laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana mestinya. 

C. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer mencakup hal-hal yang berkaitan dengan yang 

ditelusuri. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber data yang 

berasal dari lembaga atau instansi yang memberikan data tentang keadaan yang 

sesungguhnya mengenai hal yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan menerapkan 3 (tiga) cara, yaitu wawancara mendalam (indepth interview), 

pengamatan langsung (observasi), dan dokumentasi. 

Adapun yang menjadi sumber data/informan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 4 Empat (4) orang yaitu Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Pendidik, Orang 

Tua Siswa. Semua sumber data yang dipilih adalah mereka yang dapat 

memberikan informasi dan keterangan terkait masalah yang diteliti. Penentuan 

sumber data atau informan yang akan diwawancarai dan yang akan diobservasi 

dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu.
62

 

D. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sehingga, sesuai dengan jenis 

penelitian maka yang menjadi instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang  
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turun ke lapangan secara langsung untuk mengamati dan mewawancarai informan 

dengan mendokumentasikannya. Jadi, dalam hal ini peneliti sebagai pengumpul 

data utama karena hanya manusia/peneliti sebagai alat yang dapat berhubungan 

dengan obyek dan yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di 

lapangan. Oleh karenanya, peneliti harus menggunakan sebagian besar waktu 

untuk memasuki dan melibatkan diri dalam dinamika individu dan kelompok yang 

diteliti agar mendapatkan data yang valid. Namun, untuk membantu dan 

melengkapi proses wawancara oleh peneliti, maka disusun pedoman wawancara 

dan pedoman observasi.
63

  

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan alat berupa alat 

perekam suara (Handphone), buku catatan, dan kamera. Alat-alat ini digunakan 

untuk mengumpulkan, mencatat, dan merekam seluruh data yang dibutuhkan 

terkait dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, data yang terdapat di 

lapangan (lokasi penelitian) dapat disimpan dan diolah demi kepentingan 

penelitian.   

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat fakta-fakta yang diterima. 

Berkaitan dengan teknik analisis data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

mengemukakan beberapa aktivitas yang ditempuh, yaitu:
64

 

1. Pengelompokan data (data collection), yaitu melakukan kategorisasi data yang 

berbentuk keterangan-keterangan atau informasi yang didapatkan di 
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lapangan, kemudian diklasifikasikan menurut konsep yang sesuai dengan 

masalah yang ada dalam penelitian.  

2. Reduksi data (data reduction), berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, sehingga data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari apabila diperlukan. 

3. Penyajian data (data display), yakni setelah proses reduksi data selanjutnya 

data diolah lagi dengan menyusun atau menyajikannya ke dalam matriks-

matriks yang sesuai dengan keadaan data.  

4. Verifikasi (conclusion) adalah pemeriksaan tentang kebenaran 

laporan/pernyataan responden, dan penarikan kesimpulan dari proses reduksi 

dan penyajian data. Dengan demikian, peneliti menghasilkan pemahaman dan 

pengertian yang mendalam tentang keseluruhan data yang diolah. Pada tahap 

ini, peneliti melakukan pemeriksaan data dengan menemui kembali seluruh 

informan/narasumber untuk mengabsahkan data agar valid dan obyektif.  

F. Teknik Pengabsahan Data 

Teknik pengabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yakni 

sebagai berikut:
65

 

1. Triangulasi, yaitu mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai 

sumber di luar data tertentu sebagai bahan perbandingan. Tringulasi yang 

digunakan adalah tringulasi data, yaitu dengan cara membandingkan  data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan data hasil pengamatan dengan 

dokumentasi.  
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2. Member check adalah mengecek kembali informasi yang didapatkan dari 

informan, sehingga dapat diketahui kebenaran informasi tersebut. Member 

check juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada informan 

(pemberi data/keterangan/informasi) untuk memperbaiki data yang diberikan 

kepada peneliti di awal wawancara. 

3. Mendiskusikan dengan teman sejawat (discussion group) dan konsultasi 

dengan dosen pembimbing. Peneliti melakukan pengabsahan data dengan 

teman sejawat yang juga meneliti kajian nilai-nilai budaya dalam manajemen 

pendidikan dengan pertimbangan karena agak selaras. Selain itu, cukup 

memudahkan peneliti dalam mengolah data-data yang telah terkumpul karena 

sifatnya kualitatif, sehingga harus diolah dengan narasi yang tepat dan sesuai 

harapan. 

4. Memperpanjang waktu penelitian dengan maksud untuk memperoleh bukti 

yang lebih lengkap terhadap sasaran penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 

1. Sejarah Singkat SDN 001 Campalagian 

SDN 001 Campalagian merupakan satuan pendidikan jenjang Sekolah 

Dasar yang berlokasi di jalan Trans Sulawesi Desa Bonde, Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seperti sekolah-

sekolah negeri pada umumnya, sekolah ini juga berada di bawah naungan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak didirikan 

pada tahun 1983 melalui SK Mendikbud tanggal 31 Desember 1983, SDN 001 

campalagian ini baru berhasil meraih akreditasi A beberapa tahun lalu, tepatnya 

pada tahun 2019 berdasarkan sertifikat dengan nomer 1342/BAN-SM/SK/2019.
66

 

2. Situasi dan Kondisi Sekolah SDN 001 Campalagian 

Sejak Juni 2021 SDN 001 Campalagian dipimpin oleh Asruddin, S. pd M. 

pd selaku Kepala Sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah, dewan guru 

dan beberapa staf TU. Sekolah Dasar yang berlokasi di pusat kota tersebut terus 

mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Dimana pada awal didirikan sekolah ini 

hanya memiliki 7 ruang belajar, 1 kantor dan 5 orang tenaga pendidik dengan 

status PNS. Namun SDN 001 terus melakukan perkembangan mulai dari 

peningkatan jumlah ruang kelas, jumlah tenaga pendidik, hingga fasilitas 

penunjang proses belajar-mengajar yang lain. Berkat kemajuan yang signifikan 

tersebut SDN 001 berhasil memperoleh predikat sekolah favorit dan sekolah 

rujukan di kecamatan Campalagian.  

3. Visi dan Misi SDN 001 Campalagian 

Seperti sekolah dan instansi resmi pada umumnya, SDN 001 Campalagian 

didirikan berdasarkan visi dan misi tertentu, adapun Visi dari sekolah tersebut 

yaitu:
67
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a. Visi  

“Terwujudnya peserta didik yang berdaya saing tinggi berlandaskan nilai-

nilai agama dan budaya mandar” 

b. Misi  

1) Meningkatkan keyakinan terhadap Allah SWT dan perilaku yang 

dicontohkan Rasulullah SAW.  

2) Menanamkan kesadaran pentingnya hidup sehat dan lingkungan yang 

sehat. 

3) Terlaksananya program akademik yang konsisten sesuai dengan IPTEK 

dan IMTAQ. 

4) Terwujudnya kinerja pendidik dan tenaga pendidik yang profesional. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. 

6) Mengembangkan hasil karya yang dimiliki peserta didik. 

4. Tujuan SDN 001 Campalagian 

Lembaga pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dianggap 

dapat mengubah kualitas hidup seseorang di masa yang akan datang. Di mana 

tujuan utama didirikannya lembaga pendidikan yaitu sebagai wadah dalam proses 

transfer ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada individu. Dengan demikian, 

para peserta didik mampu berperilaku lebih baik dalam interaksi yang dilakukan 

dengan lingkungannya. 

Selain memiliki tujuan secara umum seperti di atas, SDN 001 

Campalagian juga memiliki tujuan sebagai lembaga pendidikan secara khusus, 

antara lain:
68

 

a. Terwujudnya akhlak dan perilaku peserta didik yang mulia, beriman, bertaqwa 

terhadap allah SWT. 

b. Terbentuknya peserta didik yang siap menghadapi perkembangan teknologi 

dalam era globalisasi. 

c. Terbentuknya peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai IPTEK dan 

budaya. 
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d. Mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjudkuan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

5. Struktur Organiasasi SDN 001 Campalagian 

Guna tercapainya visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan dari suatu 

lembaga, maka perlu dilakukan kerjasama serta pembagian tugas yang jelas dan 

merata antar anggotanya. Demikian pula yang dilakukan SDN 001 Campalgian, 

untuk menghindari kekacauan dalam pelaksanaan tugas masing-masing, sekolah 

ini melakukan pemetaan tugas dengan membuat struktur organisasi sebagai 

berikut : 

STRUKTUR ORGANISASI SDN 001 CAMPALAGIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Asruddin, S.Pd M.Pd 

Wali Kelas I  
 

Wali Kelas III  
 

Wali Kelas II  
 

Wali Kelas IVa  

Wali Kelas IVb  

Wali Kelas Vb  

Wali Kelas Va 

Wali Kelas VI  

Guru PAI  
 

Guru PJOK  
 

Tata Usaha 
 

Penjaga Sekolah 

Unit 
Perpustakaan 

 

Siswa 
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6. Tata Tertib SDN 001 Campalagian 

a. Bagi Siswa 

1) Setiap hari pelajaran dimulai pukul 07.15 WIB kecuali hari senin 07.00 

WIB 

2) Lima belas menit sebelum pelajaran dimulai, semua siswa harus sudah ada 

semua di sekolah. 

3) Siswa yang terlambat datang harus melapor kepada kepala sekolah atau 

guru piket/guru kelas 

4) Pada waktu pelajaran berlangsung siswa tidak diperkenankan keluar 

masuk ruang kelas, kecuali telah mendapat izin dari guru kelas. 

5) Siswa yang berhalangan mengikuti pelajaran, apapun alasannya, orang 

tua/walinya harus meberitahukan secara tertulis atau lisan ke sekolah. 

6) Setiap siswa wajib berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan 

yaitu:  

a) Hari senin-rabu berpakaian seragam putih merah 

b) Hari kamis berpakaian batik 

c) Hari jum’at berpakaian olahraga 

d) Hari sabtu berpakaian pramuka 

7) Siswa tidak boleh memakai perhiasan berlebihan di sekolah untuk 

menghindari hal-hgal yang tidak diinginkan 

8) Siswa harus selalu berpakaian rapi baik di sekolah maupun diluar sekolah 

9) Setiap siswa wjib bersikap hormat kepada kepala sekolah, semua guru, 

serta penjaga sekolah lainnya 

10) Setiap siswa wajib mengikuti salah satu kegiatan sekolah, seperti upacara 

bendera, senam kesegaran jasmani, kepramukaan, praktik olah raga 

b. Bagi Guru/Pegawai 

1) Setiap hari pelajaran dimulai pukul 07.15 WIB kecuali hari senin 07.00 

WIB 

2) Lima belas menit sebelum pelajaran dimulai, semua guru harus sudah ada 

di sekolah. 
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3) Guru yang berhalangan hadir wajib wajib memberitahu baik lisan maupun 

tulisan kepada kepala sekolah 

4) Tata tertib berpakaian guru/pegawai: 

a) Hari Senin s.d Selasa berpakaian PSH PEMDA Kab. Polman 

b) Hari Rabu berpakaian putih hitam 

c) Hari Kamis berpakaian sandeq 

d) Hari Jum’at berpakaian olah raga 

e) Hari Sabtu berpakaian batik 

5) Setiap guru/pegawai wajib menjaga nama baik sekolah berkenan dengan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga pendidik 

c. Sanksi  

1) Peringatan lisan 

2) Peringatan tertulis 

B. Hasil Penelitian 

1. Proses Perencanaan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis 

Kearifan Lokal Mandar Metabe’ dan Mepuang di SDN 001 

Campalagian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, SDN 001 Campalagian telah 

mencanangkan beberapa metode dalam upaya Penguatan Pendidikan Karakter 

berbasis kearifan lokal mandar termasuk budaya metabe’ dan mepuang. Metode- 

metode tersebut dirancang setelah melakukan diskusi hingga observasi dengan 

satuan-satuan pendidikan lain yang ada di sekitar. Proses perencanaan penguatan 

pendidikan karakter yang dijelaskan di atas sesuai dengan penyampaian AD 

selaku kepala sekolah SDN 001 Campalagian kepada peneliti: 

 “Jadi kita ini kepala sekolah atau guru-guru kalau ketemu dengan guru 

sekolah lain sering cerita soal perilaku anak-anak sekarang. Itu anak-anak 

sekarang kalau lewat depan gurunya sudah jarang tabe’-tabe’ bahkan biasa 

lari saja di depannya guru apalagi panggil puang. Padahal panggil puang itu 

identitas kita sebagai orang Mandar sebenarnya, jadi penting sekali itu anak-

anak ta’ kita ajar dari sekarang. Tapi saya juga sering perhatikan anak-anak 

sekolah yang di pelosok itu beda sekali dengan anak-anak kita di sini, 
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mereka sama gurunya itu masih segan sekali mau lewat di depannya saja 

takut-takut mereka. Nah akhirnya muncul ide bagaimana kalau kita mulai 

biasakan lagi anak-anak untuk terapkan itu, akhirnya saya bawa masalah ini 

ke sekolah diskusikan dengan staf dan guru-guru mereka antusias mereka 

dukung program ini, makanya kita rencanakan baik-baik sampai muncul ini 

program ”. (AD, 20 Desember 2021: 91-92) 

Adapun metode-metode yang berhasil disusun yaitu pembentukan 

Program Sehari Berbahasa Mandar, Sapa Guru dengan Panggilan “Puang”, 

Program Integritas Kearifan Lokal dan Program Ibda’ Bi Nafsika. Keempat 

program tersebut diketahui dari susunan Program Penguatan Pendidikan Karakter 

yang diberikan pihak sekolah kepada peneliti dan dapat dilihat pada lampiran hasil 

penelitian ini.  

Pembentukan beberapa program diatas juga merupakan aktualisasi dari 

salah satu poin K13 yaitu penanaman sikap sosial dan sikap spiritual. Di mana hal 

tersebut juga telah dicantumkan ke dalam RPP masing-masing guru yang akan 

diaplikasikan melalui keteladanan dan pembiasaan rutin. Keteladanan yang 

dimaksud yaitu guru yang dianggap sebagai teladan bagi para siswa di sekolah 

wajib memberikan contoh bentuk-bentuk kearifan lokal kepada para siswa seperti 

metabe’ dan mepuang. Sedangkan pembiasaan rutin yaitu membuat program-

program yang menuntut para siswa menerapkan berbagai bentuk kearifan lokal 

seperi metabe’ dan mepuang sehingga mereka para siswa terbiasa melakukannya. 

Penjabaran di atas sesuai dengan penyampaian dari AD selaku Kepala Sekolah 

SDN 001 Campalagian yang mengatakan bahwa:  

“Kan di kurikulum kita K13 ada yang disebut dengan sikap spiritual dan 

sikap sosial, sikap spritual itu digambarkan dengan mepuang kemudian 

sikap sosial digambarkan dengan metabe’. Bagaimana manajemennya ini 

karena ini sudah di jelaskan di mata pelajaran juga melalui RPP setiap guru 

yang kedua dalam kegiatan sehari-hari. Keteladanan dan pembiasaan rutin, 

bagaimana caranya pembiasaan rutin itu, ya harus garu mencontohkan 

karena guru yang menjadi teladan di sekolah, kalau dulu tidak ada memang 

yang memberikan contoh seperti itu kepada siswanya atau di sekolah, 

karena ini tertanam kuat di keluarga, tidak ada lagi yang sampaikan begitu 
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kepeserta didik karena arus informasi kan,  Bagaimana manajemen 

perencanaan strategi mesti di atur dulu keteladanannya, keteladannya itu 

guru.” (AD, 15 September 2021: 87-88) 

Selain dibentuk dengan komitmen yang cukup kuat, pembentukan 

program-program tersebut juga dilandasi oleh lima nilai utama pendidikan 

karakter. Adapun nilai-nilai utama yang dimaksud yaitu Religius, Nasional, 

Integritas, Mandiri dan Gotong Royong. Oleh karena itu, beberapa program 

tersebut diharapkan mampu berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang 

maksimal dalam penguatan pendidikan karakter termasuk menerapkan kebiasaan 

metabe’ dan mepuang terhadap seluruh peserta didik.  

Berdasarkan penyampaian Kepala Sekolah diketahui bahwa budaya 

metabe’ dan mepuang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kelima nilai utama 

yang telah dijelaskan. Metabe’ dan mepuang dianggap sebagai implementasi salah 

satu dari kelima nilai-nilai dasar tersebut, khususnya nilai religius. Kebudayaan 

mandar yang wajib diajarkan sejak dini itu merupakan simbol dari nilai sosial 

berupa adab perilaku antara manusia dengan manusia dan perilaku antara manusia 

dengan Tuhan. Hal ini diperjelas melalui hasil wawancara dengan AD selaku 

Kepala Sekolah SDN 001 Campalagian yang mengatakan bahwa:  

“Ada dua perilaku utama kearifan lokal mandar itu yaitu mepuang dan 

metabe’ ini yang diharapkan menguatkan 5 nilai utama, nah bagaimana 

strategi penguatan 5 nilai utama ini, ada  kearifan lokal, kearifan lokal itu di 

dalamnya kontenya adalah metabe dan mepuang itu nilai religuis itu, 

anggaplah misalnya mepuang itu personifikasi vertical mepuang, kemudian 

metabe’ itu personifikasi horizontal artinya kalau dalam pendidikan ada 

yang disebut dengan sikap spritual ada sikap sosial sikap sosial itu yang tadi 

ini (ya rie e metabe toh) sikap spiritualnya itu yang mepuang kalau kita mau 

sinkron kan mau dicocokkan dengan 5 nilai utama itu.” (AD, 15 September 

2021: 88) 

Pelaksanaan beberapa program penguatan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal yang telah dibuat tersebut akan melibatkan  seluruh tenaga didik 

mulai dari guru hingga tenaga staf, baik untuk mensosialisasikan maupun 
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melakukan pengawasan terhadap berjalannya program-program yang dibuat. 

Selain melibatkan pihak-pihak di lingkungan sekolah, Program-program ini juga 

akan mengikutsertakan peran keluarga atau orang tua siswa. Mengingat bahwa 

keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak sehingga perilaku siswa di 

sekolah sangat berkaitan dengan bagaimana kehidupan anak di rumah. Para orang 

tua akan diarahkan untuk tetap menanamkan nilai-nilai kebudayaan di tengah era 

modernisasi seperti saat ini. Dengan demikian, selain terbiasa metabe’ dan 

mepuang di sekolah para siswa juga akan terbiasa melakukannya di luar sekolah 

baik di rumah atau di masyarakat. Hal itu diperkuat oleh AD selaku Kepala 

Sekolah SDN 001 Campalagian dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan:  

“Program yang dilakukan berupa penguatan kearifan lokal metabe’ dan 

mepuang dengan menekankan kepada pendidik sebagai teladan serta 

mengajarkan peserta didik untuk membiasakan budaya metabe’ dan 

mepuang baik di dalam maupun diluar kelas, di mana nanti akan diupayakan 

agar mereka guru-guru ini bisa bersinergi dengan orang tua siswa.” (AD, 15 

September 2021: 87) 

Berdasarkan penelitian mengenai proses perencanaan penguatan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Mandar metabe’ dan  mepuang di atas, 

dapat disimpulkan bahwa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi dan Observasi 

Mencanangkan metode melalui 4 

program 

1. Salah satu poin K13 yaitu penanaman sikap sosial dan spiritual menjadi latar belakang 

pembentukan program penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Mandar 

metabe’ dan mepuang SDN 001 Campalagian. 

2. Komitmen tersebut diwujudkan melalui diskusi-diskusi ringan antar kepala sekolah dan 

tenaga pendidik lain. 

Mengimplementasikan K13 

(Menanamkan sikap sosial & spiritual) 

Menyusun program-program tersebut 

ke dalam RPP 
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2. Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan 

Lokal Mandar Metabe’ dan Mepuang di SDN 001 Campalagian 

Setelah melalui proses panjang hingga perencanaan dianggap benar-benar 

matang, maka SDN 001 Campalagian mulai melakukan upaya-upaya dalam 

mewujudkan penguatan pendidikan karakter tersebut. Sesuai perencanaan yang 

telah disusun, program-program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh 

pihak yang ada di sekolah mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik hingga 

seluruh staf. Untuk kepala sekolah selaku pemimpin bertugas untuk melakukan 

pengawasan terhadap seluruh tenaga didik agar melakukan tugas sebagaimana 

mestinya demi tercapainya salah satu tujuan dari suatu lembaga pendidikan yakni 

sebagai wadah pembentukan nilai dan kepribadian. Tugas kepala sekolah tersebut 

disampaikan secara langsung oleh AD selaku Kepala Sekolah SDN 001 

Campalagian sendiri: 

“Tugas utama pimpinan dalam penerapan penguatan Pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal mandar yakni memastikan seluruh guru dan tendik di 

SDN 001 campalagian fokus untuk mewujudkan sekolah sebagai wadah 

pembentukan nilai dan kepribadian peserta didik, memastikan juga bahwa 

metabe’ dan mepuang harus tidak saja sekedar menjadi branding Lembaga 

sebagai tempat yang subur memupuk karakter anak-anak bangsa melalui 

pendidikan dan pengajaran” (AD, 20 Desember 2021: 94) 

Sedangkan para tenaga pendidik mendapat peran paling penting dalam 

pelaksanaan program-program tersebut. Di mana mereka bertanggung jawab 

untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh siswa, melakukan kontrol serta 

pengawasan terhadap jalannya program, menjadi contoh dengan mempraktekkan 

secara langsung metabe’ dan mepuang,  hingga melakukan evaluasi demi 

terlaksananya program-program dengan lebih baik lagi kedepannya. Hal ini 

diperjelas melalui hasil wawancara dengan AL selaku wali kelas di SDN 001 

Campalagian yang mengatakan bahwa:  
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“Sebagai seorang pendidik tugas utama yang dilakukan selain menjalankan 

program tersebut, memberikan pengajaran, juga senantiasa selalu 

melakukan evaluasi baik di dalam maupun diluar kelas agar program 

Pendidikan karakter bisa berjalan maksimal.” (AL, 20 Desember 2021: 95) 

Melalui pernyataan di atas, secara tersirat dapat diketahui bahwa evaluasi 

program PPK di SDN 001 Campalagian dilakukan oleh tenaga pendidik. Secara 

otomatis guru juga melakukan pengawasan terhadap para siswa agar dapat 

menyampaikan laporan evaluasinya kepada Kepala Sekolah. Selain itu, guru 

merupakan pihak yang paling sering melakukan interaksi dengan para siswa 

bahkan penerapan program PPK ini juga tercantum dalam RPP setiap guru. 

Dengan demikian, secara otomatis guru yang akan menjelaskan atau 

memperkenalkan program-program tersebut kepada para siswa. Hal itu diperkuat 

oleh AD selaku Kepala Sekolah SDN 001 Campalagian dalam kegiatan 

wawancara yang telah dilakukan: 

“Untuk pelaksanaannya sendiri kita kan baru laksanakan ini program, baru 

sekitar beberapa bulan lalu nah anak-anak itu kita kasih pemahaman dulu 

jadi kita sosialisasikan program-program ini ke mereka barulah kita 

terapkan.” (AD, 20 Desember 2021: 92) 

Peran-peran tenaga pendidik yang dijabarkan di atas juga dapat dilihat 

melalui pelaksanaan keempat program penguatan pendidikan karakter yang telah 

dibuat. Seperti pada program pertama atau program sehari berbahasa Mandar di 

mana pada program ini tenaga didik yang akan memperkenalkan program tersebut 

kepada para siswa serta menjelaskan aturan-aturannya. Program itu sendiri 

dilaksanakan sekali dalam sepekan yaitu pada hari Jumat. Di mana pada hari itu 

juga bertepatan dengan aktivitas rutin siswa yang lain yaitu hari bersih sekolah. 

Pada hari bersih sekolah kegiatan siswa lebih banyak dilakukan di luar kelas 

sehingga memungkinkan interaksi antara siswa satu dengan yang lain lebih 

banyak. Dalam interaksi tersebut, pihak sekolah menganjurkan para siswa untuk 

menggunakan bahasa daerah khususnya bahasa mandar untuk berkomunikasi. 
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Mekanisme pelaksanaan program sehari berbahasa Mandar tersebut 

diketahui dari susunan program-program PPK SDN 001 Campalagian yang 

diberikan oleh Kepala Sekolah kepada peneliti yang dapat dilihat pada lampiran 

hasil penelitian ini. Selain itu juga telah disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada 

peneliti: 

“Yang pertama itu kan setiap jumat anak-anak membersihkan jadi di luar 

kelas ketemu sama teman-teman dari kelas lain kita anjurkan mi mereka 

untuk pakai bahasa Mandar kalau mengobrol sama temannya.” (AD, 20 

Desember 2021: 92) 

Untuk program kedua atau program sapa guru dengan panggilan “Puang” 

para guru juga bertanggung jawab untuk memperkenalkan program tersebut 

hingga memberi pemahaman kepada para siswa tentang maksud atau arti dari 

panggilan puang. Adapun maksud dari panggilan puang yaitu panggilan yang 

ditujukan terhadap orang lain yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan.
69

 

Setelah mendapat pemahaman dari guru, para siswa dituntut untuk menerapkan 

panggilan tersebut kepada para guru ataupun staf selama berada di lingkungan 

sekolah maupun di luar sekolah. Panggilan puang sendiri dianggap sebagai 

penggambaran jati diri sebagai orang Mandar, sehingga harus diajarkan sejak dini 

demi menjaga kelestariannya. Selain memperkenalkan program secara lisan, 

program kedua ini juga diperkenalkan kepada para siswa secara tertulis yakni 

melalui selebaran bertuliskan “Sapalah Bapak/Ibu Gurumu dengan Panggilan 

IYYE’ PUANG” yang kemudian dipajang di tiap-tiap kelas serta tempat-tempat 

para siswa banyak melakukan aktifitas seperti perpustakaan dan kantin. 

Mekanisme pelaksanaan program kedua atau program sapa guru dengan 

panggilan “puang” tersebut diketahui dari susunan program-program PPK SDN 

001 Campalagian yang diberikan oleh Kepala Sekolah kepada peneliti yang dapat 

dilihat pada lampiran hasil penelitian ini. Begitu pula dengan pembuatan selebaran 

tersebut diketahui ketika peniliti datang langsung ke lokasi penelitian terdapat 

selebaran yang dipajang di tiap-tiap kelas, kantin dan perpustakaan. Hal tersebut 

                                                             
69

Abdul Muthalib, “Kamus Bahasa Mandar-Indonesia”, (Jakarta: Pusat Pembinaan Dan 

Pengembangan Bahasa  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), h. 51. 
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juga dapat dilihat pada hasil foto yang berhasil diabadikan oleh peneliti pada 

lampiran hasil penelitian ini. 

Program ketiga atau program integrasi materi kearifan lokal dilakukan saat 

proses belajar mengajar sedang berlangsung yaitu dengan cara menyisipkan 

materi-materi kearifan lokal yang berhubungan dengan tema atau materi 

pembelajaran yang sedang dibahas. Adapun materi-materi kearifan lokal yang 

diajarkan seperti keutamaan metabe’ dan mepuang. Dalam program ini para guru 

tentu melakukan tugasnya yaitu dalam menjelaskan materi-materi mengenai 

kearifan lokal Mandar.  

Mekanisme pelaksanaan program ketiga atau program integrasi materi 

kearifan lokal yang dijelaskan di atas diketahui dari susunan program-program 

PPK SDN 001 Campalagian yang diberikan oleh Kepala Sekolah kepada peneliti 

yang dapat dilihat pada lampiran hasil penelitian ini. 

Program keempat yaitu program ibda’ bi nafsika yang berarti (Mulailah 

dari diri sendiri). Program ini dilaksanakan dengan memberikan contoh perilaku 

terpuji dari guru terhadap para siswa. Hal tersebut dilakukan agar para siswa 

mengetahui bahwa para guru tidak hanya memerintahkan siswanya untuk 

melakukan hal-hal tertentu tetapi mereka juga turut melakukannya. Dengan 

demikian selain mendapat penjelasan-penjelasan secara verbal para siswa juga 

bisa melihat secara langsung implementasi dari penjelasan-penjelasan guru selama 

di kelas. Sebagai contoh yaitu kebiasaan guru yang memanggil rekan sesama guru 

dengan sebutan “Puang” dan metabe’ ketika berpapasan atau berjalan di depan 

orang lain.  

Program keempat tersebut sekaligus menjadi implementasi dari salah satu 

peran guru yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah yaitu memberikan contoh 

perilaku terpuji seperti metabe’ dan mepuang. Sedangkan penjelasan mengenai 

mekanisme pelaksanaan program ibda’ bi nafsika diatas diketahui melalui 

susunan program PPK SDN 001 Campalagian yang diberikan oleh kepala sekolah 

kepada peneliti dan dapat dilihat pada lampiran hasil penelitian ini dan 
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berdasarkan penyampaian dari AD selaku kepala sekolah di SDN 001 

Campalagian, yaitu: 

“Yang kedua dengan ketiga juga sama kita kasih penjelasan terus yang 

terakhir itu baru kita praktikkan juga, jadi guru-guru juga sebaiknya panggil 

Puang ke guru lain begitu juga dengan tabe’ biar anak-anak nanti bisa 

mengikuti kebiasaan gurunya”. (AD, 20 Desember 2021: 93) 

Program-program diatas dilaksanakan dengan menggunakan metode 

keteladanan dan pembiasaan serta penguatan RPP setiap mata pelajaran. Metode 

keteladanan merupakan metode yang menjadikan seorang sebagai contoh dalam 

bertindak, bertutur dan seterusnya. Metode ini dilakukan oleh guru di SDN 001 

Campalagian dalam melakukan pengembangan proses penanaman pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal kepada peserta didik. Program ini dilaksanakan 

dengan memperaktekkan cara meminjam buku, guru tersebut memperaktekkan 

cara meminjam buku dengan Bahasa lokal kemudian peserta didik naik dan 

memperagakan ulang apa yang dilakukan oleh guru tersebut apa bila ada peserta 

didik yang belum paham atau enggan melakukan hal tersebut guru tersebut akan 

tetap melakukan penguatan kearifan lokal dan motivasi peserta didik. Selanjutnya, 

begitu juga dengan upaya pendidik diluar kelas dalam penanaman pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal peneliti menemukan para pendidik menggunakan 

Bahasa lokal khususnya pada konteks metabe’ dan mepuang dalam berinteraksi 

dengan peserta didik. Adapun metode pembiasaan yang dilakaukan oleh guru 

dalam penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini yaitu dengan 

memberikan penguatan kepada siswa berupa cara menyapa dan bersikap terhadap 

guru. Hal ini diperkuat oleh AD selaku Kepala Sekolah SDN 001 Campalagian 

dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan: 

“bagaimana manajemennya ini kan di kurikulum kita K13 ada yang disebut 

dengan sikap spiritual dan sikap sosial, sikap spritual itu digambarkan 

dengan mepuang kemudian sikap sosial digambarkan dengan metabe’. 

Bagaimana manajemennya ini karena ini sudah di jelaskan di mata pelajaran 

juga melalui RPP setiap guru yang kedua dalam kegiatan sehari-hari. 
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Keteladanan dan pembiasaan rutin, bagaimana caranya pembiasaan rutin itu, 

ya harus guru mencontohkan karena guru yang menjadi teladan di sekolah, 

kalau dulu tidak ada memang yang memberikan contoh seperti itu kepada 

siswanya atau di sekolah, karena ini tertanam kuat di keluarga, tidak ada lagi 

yang sampaikan begitu kepeserta didik karena arus informasi kan,  

Bagaimana manajemen perencanaan strategi mesti di atur dulu 

keteladanannya, keteladannya itu guru.” (AD, 15 September 2021: 88) 

Berdasarkan hasil penelitian dan proses wawancara di atas mengenai 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Mandar 

metabe’ dan  mepuang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 

Mandar Metabe’ dan Mepuang di SDN 001 Campalagian 

Setelah program-program tersebut berhasil diterapkan, maka langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan yaitu proses evaluasi. Evaluasi sendiri dianggap 

penting karena memberi informasi mengenai seberapa efektif berjalannya 

program tersebut, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung, atau justru 

Sosialisasi dan pengenalan 

program oleh guru 

Diterapkan oleh siswa maupun guru 

1. Pengawasan oleh Kepala Sekolah terhadap para tenaga pendidik agar 

menjalankan program-program yang telah disusun dengan baik. 

2. Mensosialisasikan program PPK kepada para siswa. 

3. Siswa dianjurkan melaksanakan program sesuai aturan yang berlaku. 

4. Selain ditujukan kepada para siswa, para guru juga dituntut untuk 

melaksanakan program tersebut agar menjadi contoh bagi para siswanya. 

Pengawasan oleh Kepala Sekolah 
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menghambat jalannya program tersebut. Di mana faktor-faktor pendukung 

ataupun faktor penghambat tersebut nantinya akan dijadikan pertimbangan dan 

bahan perbaikan untuk langkah selanjutnya guna mendapat hasil lebih baik. 

Pelaksanaan evaluasi program-program yang telah dilakukan SDN 001 

Campalagian dalam rangka memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan 

lokal Mandar tidak tertulis secara khusus, melainkan hanya dilakukan dengan 

pengawasan langsung oleh guru terhadap para siswa. Setelah melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan program-program tersebut, para guru kemudian 

diminta untuk menyampaikan laporannya secara langsung kepada kepala sekolah. 

Laporan tersebut mengenai seberapa maksimal program tersebut berjalan serta 

kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama berjalanannya program. Hal ini 

disampaikan langsung oleh AD selaku Kepala Sekolah SDN 001 Campalagian: 

“Soal bagaimana kita tau ini efektif atau tidak kita tanyakan langsung sama 

gurunya bagaimana bu anak-anak responnya baik tidak? ohh ternyata masih 

ada beberapa yang sering lupa mungkin ya karena belum terbiasa toh. Jadi 

saya bilang ingatkan terus saja anak-anak lama kelamaan pasti biasa kalau 

perlu siapa tau ketemu orang tuanya di jalan ingatkan saja ke mereka tolong 

anaknya di rumah juga dibiasakan metabe’ dan mepuang.”(AD, 20 

Desember 2021: 93) 

Meskipun terdapat beberapa faktor pendukung yang diperoleh dari proses 

evaluasi dan para tenaga pendidik sudah berperan aktif, namun program-program 

tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Terbukti dari adanya 

beberapa siswa yang masih belum menjalankan sesuai aturan yang ditetapkan, 

seperti tidak berbahasa Mandar pada sehari berbahasa daerah , tidak  metabe’ dan 

mepuang bahkan berbicara kurang sopan kepada guru dan temannya. Kelalaian 

tersebut bisa saja disebabkan oleh siswa yang belum terbiasa dengan  pelaksanaan 

program-program baru itu.  
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Setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi program PPK yang 

telah dilaksanakan dan didapatkan beberapa faktor penghambat, maka pihak 

kepala sekolah menginstruksikan untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan 

program kedepannya. Adapun upaya perbaikan yang dimaksud yaitu kepala 

sekolah mewajibkan kepada seluruh guru maupun tenaga staf ntuk tetap 

melakukan pengawasan kepada para siswa. Apabila terdapat siswa yang tidak 

metabe’, mepuang, tidak berbahasa Mandar pada hari Jumat, atau berbicara 

kurang sopan terhadap teman maupun guru hendaknya diingatkan dan ditegur 

secara langsung. Bahkan kepala sekolah juga menghimbau kepada para guru 

untuk mengingatkan orang tua siswa dalam beberapa kesempatan agar tetap 

mengajarkan tradisi atau kebudayaan-kebudayaan Mandar terhadap anak-anak 

mereka.  

Rangkaian proses evaluasi tersebut disampaikan secara singkat oleh AD 

selaku kepala sekolah SDN 001 Campalagian pada saat proses wawancara, 

bahwa: 

“Soal bagaimana kita tau ini efektif atau tidak kita tanyakan langsung sama 

gurunya bagaimana bu anak-anak responnya baik tidak? ohh ternyata masih 

ada beberapa yang sering lupa mungkin ya karena belum terbiasa toh. Jadi 

saya bilang ingatkan terus saja anak-anak lama kelamaan pasti biasa kalau 

perlu siapa tau ketemu orang tuanya di jalan ingatkan saja ke mereka tolong 

anaknya di rumah juga dibiasakan metabe’ dan mepuang.” (AD, 20 

Desember 2021: 92) 

Terlepas dari hasil evaluasi yang mengungkapkan bahwa masih banyak 

peserta didik yang masih sering lupa untuk melakukan nilai-nilai kearifan lokal 

yang diajarkan atau dalam hal ini metabe’ dan mepuang, berbagai upaya yang 

dilakukan sebagai langkah penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

Mandar tersebut sudah cukup efektif. Hal tersebut karena program ini dilakukan 

melalui dua metode yaitu melalui penjelasan tatap muka di kelas kemudian 

praktik langsung baik, di kelas, luar kelas, rumah dan lingkungan masyarakat. 
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pernyataan tersebut sesuai pendapat dari salah satu Tenaga Pendidik berinisial 

MH SDN 001 Campalagian, bahwa: 

“Faktor lain yang menjadikan efektif karena dilakukan dalam direc teacing 

(pembelajaran lansung) di kelas saat interaksi edukatif berlangsung guru dan 

murid, dan indirect teaching (pembelajaran tidak langsung) berupa interaksi 

guru dan murid diluar kelas. Selain itu, efektif karena guru dan tendik 

memiliki daya dorong yang kuat dan solid mengembalikan karakter luhur 

Mandar ini agar on the track.” (MH, 15 September 2021: 91) 

Berdasarkan seluruh rangkaian proses evaluasi hingga hasil evaluasi yang 

dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan langsung oleh guru 

terhadap para siswa 

Melaporkan kepada kepala sekolah 

mengenai implementasi dan faktor-faktor 

penghambat program tersebut 

Kepala sekolah menghimbau kepada guru 

agar tetap mengingatkan para siswa yang 

masih sering lalai 

1. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap para siswa oleh seluruh 

tenaga pendidik. 

2. Menyampaikan faktor-faktor penghambat berjalannya program-program 

PPK kepada Kepala Sekolah. 

3. Laporan kemudian diolah menjadi umpan balik berupa himbauan terhadap 

para guru agar menegur secara langsung siswa-siswa yang masih sering lalai. 
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4. Faktor Pendukung dan Penghambat Penguatan Pendidikan Karakter 

Berbasis Kearifan Lokal Mandar Metabe’ dan Mepuang di SDN 001 

Campalagian 

1. Faktor Pendukung 

Setelah melakukan evaluasi diketahui bahwa terdapat beberapa hal 

yang menjadi faktor pendukung berjalannya program-program PPK 

tersebut, adapun faktor pertama yaitu penguatan pendidikan karakter yang 

diaplikasikan melalui beberapa program itu dilakukan di sekolah. Di mana 

sekolah dianggap sebagai tempat paling kondusif untuk menanamkan 

nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 

Faktor pendukung yang kedua yaitu peran aktif dan konsistensi 

para guru dalam pelaksanaan program-program PPK tersebut. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya bahwa para guru dituntut untuk turut serta dalam 

pengawasan maupun pelaksanaan program-program penguatan pendidikan 

karakter yang telah dicanangkan oleh pihak SDN 001 Campalagian. 

Bahkan hal tersebut ditegaskan dalam salah satu program yaitu Ibda’ Bii 

Nafsika. Fakta di atas juga dipertegas oleh salah satu wali kelas berinisial 

MN, bahwa: 

“kebijakan sekolah, sekolah dengan kebijakan yang 

konsisten unuk selalu menjalankan program penguatan Pendidikan 

karakter kemudian partisipasi pendidik menjalakan program 

penguatan pendidikan karakter.” (MN, 15 September 2021: 91) 

Sedangkan faktor pendukung ketiga atau yang terakhir yaitu 

mayoritas siswa SDN 001 Campalagian yang bersuku Mandar. Hal 

tersebut tentu cukup membantu untuk menanamkan nilai kearifan lokal 

Mandar yang dasar dalam hal ini metabe’ dan mepuang. Faktor-faktor 

pendukung tersebut berdasarkan analisa peneliti setelah memperoleh data 
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dari hasil pemantauan langsung di lokasi penelitian kemudian 

menghubungkannya dengan teori yang dijelaskan mengenai faktor 

pendukung internalisasi kearifan lokal menjadi karakter. 

2. Faktor Penghambat 

Selain memiliki faktor pendukung yang dijelaskan di atas, juga 

terdapat beberapa faktor yang justru menghambat jalannya program-

program PPK tersebut sehingga hasil yang diperoleh juga belum mampu 

dimaksimalkan. Adapun faktor penghambat yang dimaksud yang pertama 

yaitu letak SDN 001 Campalagian yang berada di tengah-tengah kota. Di 

mana hal tersebut menyebabkan sentuhan peradabannya jauh lebih cepat 

terutama ketika dibandingkan dengan daerah-daerah pelosok. Diketahui 

bahwa kekentalan kebudayaan yang tersentuh modernisasi akan sedikit 

memudar, sama halnya yang terjadi di pusat kota Campalagian atau lokasi 

berdirirnya SDN 001 ini. Sebagai salah satu contoh yaitu mulai 

berkurangnya penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari, 

termasuk panggilan mereka ke sesama teman maupun ke orang tua yang 

sudah jarang menggunakan panggilan puang. 

Hal tersebut diketahui berdasarkan penjelasan AD selaku Kepala 

Sekolah ketika membandingkan keadaan siswa di sekolah-sekolah pelosok 

dengan sekolah di perkotaan termasuk SDN 001 Campalagian, bahwa:  

“Tapi saya juga sering perhatikan anak-anak sekolah yang 

di pelosok itu beda sekali dengan anak-anak kita di sini, mereka 

sama gurunya itu masih segan sekali mau lewat di depannya saja 

takut-takut mereka.” (AD, 20 Desember 2021: 92) 

Faktor kedua yaitu anak-anak di perkotaan mulai jarang 

menggunakan bahasa daerah karena sebagian besar teman mereka ada yang 

berasal dari luar daerah, sehingga satu-satunya bahasa yang tepat digunakan 



67 
 

 
 

untuk berkomunikasi yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, anak-anak 

diperkotaan sudah banyak yang mengenal telepon pintar dan internet, di 

mana dengan internet banyak sekali hal-hal baru yang dapat mereka akses 

termasuk menonton video-video yang dibuat oleh para content creator. 

Dalam video-video tersebut kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia 

sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebiasaan anak dalam 

berkomunikasi. Hal tersebut dipertegas oleh salah satu Wali Kelas di SDN 

001 Campalagian berinisial MN, bahwa: 

“masalahnya itu karena ada hantaman arus globalisasi 

teknologi komunikasi dan informasi jadi bisa dikatakan nasehat 

orang tua petua-petua leluhur itu sudah digantikan sama tablet.” 

(MN, 15 September 2021: 90) 

Fakta yang terjadi di atas juga sesuai dengan pengakuan salah satu 

orang tua siswa berinisial YM ketika dimintai pendapat mengenai 

program-prgogram PPK yang dibentuk oleh SDN 001 Campalagian. 

“Soal kendalanya yah karena anak-anak sekarang lebih 

sibuk main hp sama main game, jadi susah untuk di kontrol, dan 

dari situ mi juga hp yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku 

anak.” (YM, 21 Desember 2021: 95) 

Selain melalui telepon pintar, pengaruh arus globalisasi terhadap 

kelestarian kearifan lokal juga berasal dari pertelevisian Indonesia yang 

saat ini sangat memprihatinkan. Di mana menurut salah satu Wali Kelas 

SDN 001 Campalagian hampir seluruh tayangan televisi saat ini hanya 

bersifat menghidur dan tidak mendidik. Di mana hal tersebut tentu 

mengganggu pola pikir anak sehingga mudah terpengaruh dengan budaya-

budaya luar dan mengesampingkan budaya sendiri. Fakta tersebut 

disampaikan langsung oleh MN selaku wali kelas, bahwa:  

“dengan televisi yang secara jujur tontonan yang ada di 

dalam itu tidak seluruhnya mendidik hanya menghibur saja 
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tercapai memang dari sisi hiburan karena mereka otaknya harus 

fres memang ketercapaian itu ada tapi mengedukasi dalam 

pembentukan karakter mulia tidak mengarah kesana.” (MN, 15 

September 2021: 90) 

Setelah pengaruh globalisasi, faktor lain yang menghambat 

jalannya program PPK SDN 001 Campalagian tersebut adalah kurangnya 

peran dari orang tua siswa. Seperti yang telah dijelaskan bahwa peran 

orang tua sangatlah penting karena mereka merupakan sekolah pertama 

bagi anak. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada orang tua yang 

kurang peduli karena kesibukan masing-masing bahkan ada juga yang 

kurang paham mengenai kewajibannya tersebut, yaitu menekankan kepada 

anak tentang pentingnya menjaga kelestarian budaya yang bisa dimulai 

dengan hal sesederhana mungkin. Hal tersebut disampaikan langsung oleh 

salah satu orang tua siswa berinisial YM saat dimintai pendapat mengenai 

program PPK SDN 001 Campalagian, bahwa: 

“pendidikan karakter seperti metabe’ atau mepuang belum 

berjalan optimal dilingkungan keluarga karena kesibukan orang tua 

yang sibuk bekerja.” (YM, 21 Desember 2021: 95) 

Beberapa faktor pendukung dan penghambat program Penguatan 

Pendidikan Karakter SDN 001 Campalagian yang diperoleh dari hasil 

evaluasi tersebut dapat dijabarkan melalui bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan program Penguatan Pendidikan 

Karakter SDN 001 Campalagian 

Didukung oleh 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dideskripsikan pembahasan 

mengenai implementasi penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

mandar metabe’ dan mepuang di SDN 001 Campalagian mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasinya sebagai berikut. 

1. Perencanaan penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

Mandar metabe’ dan mepuang di SDN 001 Campalagian 

Perencanaan program penguatan pendidikan karakter (PPK) di SDN 001 

Campalagian disusun berlandaskan pada salah satu dari kelima nilai dasar 

pendidikan karakter. Hal tersebut dibuktikan dari  kaitan yang sangat erat antara 

kebudayaan metabe’ dan mepuang dengan salah satu dari nilai-nilai tersebut, yaitu 

nilai religius. Metabe’ sendiri dianggap sebagai simbol adab perilaku kepada 

1. Dilaksanakan di tempat kondusif yaitu sekolah 

2. Peran aktif dan konsistensi para guru 

3. Mayoritas siswa SDN 001 Campalagian bersuku Mandar 

Dihambat oleh 

1. Lokasi SDN 001 Campalagian yang berada di pusat kota 

2. Menyesuaikan dengan teman sebaya yang berasal dari 

suku lain 

3. Perkembangan arus teknologi (melalui telepon dan 

televisi) 

4. Kurang maksimalnya peran orang tua siswa 



70 
 

 
 

sesama manusia.
70

 Sedangkan mepuang merupakan simbol hubungan manusia 

dengan Tuhan atau sebagai gambaran nilai-nilai ketuhanan dari seseorang.
71

  

Perencanaan pelaksanaan program-program PPK SDN 001 Campalagian 

sebelumnya juga telah disusun ke dalam RPP masing-masing guru yang kemudian 

diaplikasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang menjadi salah satu referensi penyusunan penelitian ini 

dengan judul “Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal untuk 

Peserta Didik di Sekolah”. Penelitian tersebut disusun oleh Sakman dan Sri 

Rahmadhani Syam, di mana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa 

penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal bagi peserta didik di 

sekolah dapat dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas dengan cara pendidik 

terlebih dahulu menyusun RPP dan mengembangkan materi pembelajaran dengan 

memperhatikan kearifan lokal yang ada di masyarakat.
72

 

Perencanaan pelaksanaa program-program tersebut juga berkaitan dengan 

salah satu definisi kearifan lokal yang menyatakan bahwa kearifan lokal 

merupakan suatu bentuk kekayaan budaya yang berasal dari pengetahuan yang 

dapat diterima oleh akal sehat dan tentu bernilai kebaikan karena dilakukan secara 

berulang-ulang, bahkan harus diajarkan secara turun temurun.
73

 Hal tersebut 
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Idham Khalid Bodi, Mandar Pura Mai: Membahas Adat, Prinsip-prinsip, dan Petuah-

petuah Leluhur Mandar Masa Silam (Cet. I; Ujung Pandang, 1997), h. 20. 
71

Abdul Muthalib, “Kamus Bahasa Mandar-Indonesia”, (Jakarta: Pusat Pembinaan Dan 

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), h. 51. 
72

Sakman & Sri Rahmadani Syam, “Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan 

Lokal Bagi Peserta Didik di Sekolah, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, 

& Pengajarannya, Vol. 15, no. 2 (Oktober 2020), h. 106. 
73

Adi Ginanjar Maulana,”Judul Revolusi Industri Harus Berbasis Kearifan Lokal”, dalam 

laman www.ayobandung.com (23 Maret 2020). 
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dibuktikan dari tujuan SDN 001 Campalagian dalam merencanakan keempat 

program-program tersebut yaitu agar kebudayaan metabe’ dan mepuang tetap 

dilakukan oleh generasi saat ini dan generasi-generasi berikutnya. 

Penetapan tujuan pada peencanaan program-program PPK yang disusun 

SDN 001 Campalagian tersebut sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu 

lainnya. Salah satunya penelitian yang disusun oleh Darwis Hude, Nur Arfiyah 

Febrianti dan Cece dengan judul “Penguatan Pendidikan Karakter Melalui 

Kearifan Lokal Berbasis Al-Qur’an (Implementasi di SMAN Kabupaten 

Purwakarta)”. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa program atau 

perencanaan merupakan rancangan yang terencana dan terukur yang dimaksudkan 

untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan.
74

 

Berdasarkan tujuan penyusunan program penguatan PPK SDN 001 

Campalagian yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa penyusunan 

program-program tersebut sesuai perencanaan pendidikan menurut teori Kearifan 

Lokal. Di mana dalam teori tersebut khususnya pada bagian Perencanaan 

Penguatan Pendidikan Karakter menyatakan bahwa penyususnan program-

program penguatan pendidikan karakter harus disertai dengan penetapan tujuan 

yang jelas dari program tersebut agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien 

sehingga memperoleh hasil yang lebih maksimal.
75
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Cece, dkk., “Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kearifan Lokal Berbasis Al-

Qur’an (Implementasi di SMAN Kabupaten Purwakarta)” , Journal of Islamic Education, Vol. 1, 

no. 2 (Jakarta 2019), h. 349. 
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Didin Kurniadn dan Imam Machali, (Manajemen Pendidikan; Konsep & Prinsip 

Pengelolaan Pendidikan”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2013), h. 148. 
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Selain melibatkan pihak-pihak yang ada di lingkungan sekolah, dalam 

proses perencanaan keempat program tersebut pihak sekolah juga berupaya untuk 

melibatkan peran dari orang tua siswa. Dengan demikian, maka program tersebut 

dapat dijadikan sebagai contoh terjadinya internalisasi pada dua lingkungan, yaitu 

rumah tanggga dan sekolah. Di mana pada pembahasan sebelumnya mengenai 

internalisasi budaya lokal Mandar dalam bentuk karakter dijelaskan bahwa 

intenalisasi budaya lokal terjadi pada tiga lingkungan, yakni rumah tangga, 

sekolah dan masyarakat.
76

 Pihak sekolah sendiri melibatkan peran orang tua siswa 

agar program dapat berjalan lebih efektif, karena selain dituntut untuk melakukan 

metabe’ dan mepuang di sekolah, dengan pengawasan dan arahan dari orang tua 

maka para siswa juga akan terbiasa untuk melakukannya di rumah. Sedangkan 

untuk penerapannya di masyarakan belum terkordinir dengan baik sebab pihak 

SDN 001 Campalagian belum membuat kebijakan yang turut melibatkan anggota 

masyarakat secara langsung. Di mana salah satu contoh penerapan penguatan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di masyarakat menurut Sakman dan 

Sri Rahmadhani Syam dalam penelitiannya yang berjudul “Penguatan Pendidikan 

Karakter Berbasis Kearifan Lokal untuk Peserta Didik di Sekolah” yaitu menjalin 

kerjasama dengan komunitas-komunitas seni kemudian mendatangkan mereka 

untuk menyampaikan nilai-nilai kearifan lokal melalui karya seni agar lebih 

menarik perhatian para siswa.
77
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Suradi Yasil, Ensiklopedi (Sejarah Tokoh Dan Kebudayaan Mandar), (Yogyakarta: 

LAPAR 2004), h. 88. 
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Sakman & Sri Rahmadani Syam, “Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan 

Lokal Bagi Peserta Didik di Sekolah, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, 

& Pengajarannya15, no. 2 (Oktober 2020), h. 108 
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Keterlibatan pihak-pihak di luar lingkungan sekolah tersebut sesuai 

dengan penelitian sebelumnya dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter 

Berbasis Kearifan Lokal (Bugis) di SDN 283 Lautang Kecamatan Belawa 

Kabupaten Wajo”. Dalam penelitian yang disusun oleh Andi Eka Rezkianah 

tersebut juga menjelaskan bahwa implementasi pendidikan karakter tidak hanya 

dibebankan pada satu pihak saja seperti Kepala Sekolah tetapi semua pihak yang 

ada di sekolah maupun di luar sekolah seperti guru, peserta didik dan orang tua 

peserta didik.
78

 

2. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

Mandar metabe’ dan mepuang di SDN 001 Campalagian 

Pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter SDN 001 

Campalagian dapat dikatakan sebagai implementasi dari strategi alternatif terpadu 

yang ditawarkan dalam teori pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter sendiri telah dijelaskan bahwa ada empat strategi 

terpadu yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. 

Keempat strategi alternatif tersebut antara lain mengintegrasikan pengembangan 

nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam pokok bahasan setiap 

mata pelajaran, mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam kegiatan sehari-

hari, mengintegrasikan ke dalam program sekolah, strategi terakhir yaitu 

dilakukan dengan membangun komunikasi dengan orang tua siswa.
79

 Hal tersebut 

tentu sangat sesuai dengan program penguatan pendidikan karakter SDN 001 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020), h. 44. 
79
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Campalagian di mana para siswa dibiasakan untuk menerapkan kebudayaan 

Mandar seperti berbahasa daerah, metabe’, mepuang  bahkan mengintegrasikan 

materi-materi kearifan lokal ke dalam pokok pembahasan setiap mata pelajaran.  

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa program-program PPK di SDN 001 

Campalagian diimplementasikan melalui metode keteladanan dan metode 

pembiasaan.  Metode pembiasaan yang dimaksud yaitu membiasakan para siswa 

untuk berbahasa daerah pada program “Sehari Berbahasa Daerah, membiasakan 

siswa untuk menyapa guru dengan panggilan puang pada program “Sapalah 

Gurumu dengan Panggilan Puang”. Sedangkan metode keteladanan yang 

dimaksud yaitu menjadikan sosok guru sebagai teladdan di sekolah melalui 

penjelasan-penjelasannya tentang nilai-nilai kearifan lokal pada program 

“Integritas Materi Kearifan Lokal”, serta menjadi teladan melalui praktek 

langsung kegiatan metabe’ dan mepuang  dalam program “Ibda’ Bi Nafsika”. Di 

mana kedua metode yang dijelaskan di atas merupakan metode yang ditawarkan 

dalam teori Pendidikan Karakter tepatnya pada bagian Pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter.
80

 

Selain menjadi contoh penerapan metode keteladanan, program “Integritas 

Materi Kearifan Lokal” juga merupakan aktualisasi dari perencanaan pelaksanaan 

pendidikan karakter menurut Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 

yang dijelaskan dalam teori Pendidikan Karakter. Di mana pada materi tersebut 

dijabarkan mengenai empat langkah pelaksanaan pendidikan karakter yang 
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Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah (Yogyakarta; 

Araska, 2014), h. 64. 
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pertama yaitu melakukan analisis konteks terhadap sekolah atau satuan 

pendidikan, menyusun rencana aksi sekolah atau satuan pendidikan, membuat 

program perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter serta memasukkan 

karakter utama yang telah di tentukan dalam pengintegrasian melalui 

pembelajaran, pengintegrasian melalui muatan lokal, kegiatan lain yang dapat 

diintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter, sedangkan langkah terakhir yaitu 

membuat perencanaan pengkondisian.
81

 Melaui penjelasan di atas diketahui 

bahwa program PPK SDN 001 Campalagian yang ketiga tersebut merupakan 

implementasi program perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter 

khususnya pada poin pengintegrasian melalui pembelajaran. 

Keterlibatan peran orang tua dalam program PPK SDN 001 Campalagian 

juga dapat dijadikan sebagai salah satu contoh implementasi dari keempat strategi 

alternatif yang disebutkan di atas. Di mana strategi terakhir yang ditawarkan yaitu 

dengan membangun komuniasi dengan orang tua siswa.
82

 Hal tersebut sesuai 

dengan arahan kepala sekolah SDN 001 Campalagian untuk turut melibatkan 

peran orang tua siswa dalam pelaksanaan keempat program tersebut. 

Pelaksanaan kelima program penguatan pendidikan karakter SDN 001 

Campalagian tersebut mampu memenuhi indikator yang ingin dicapai dalam 

kegiatan rutin sekolah. Di mana pada teori penguatan pendidikan karakter 

implementasi kegiatan-kegiatan rutin sekolah setidaknya mampu memenuhi 
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beberepa indikator seperti nilai religius, kedisiplinan, peduli lingkungan, peduli 

sosial, kejujuran dan cinta tanah air.
83

 Namun, untuk program-program di SDN 

001 Campalagian sendiri hanya mampu memenuhi dua indikator yaitu nilai 

religius dan cinta tanah air. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya 

yang menyatakan bahwa kebiasaan Mepuang merupakan simbol hubungan 

manusia dengan Tuhan atau sebagai gambaran nilai-nilai ketuhanan dari 

seseorang.
84

 Selain itu, kebiasaan para siswa untuk berbahasa Mandar, metabe’ 

dan mepuang secara tidak langsung merupakan salah satu wujud kecintaan 

terhadap tanah air. 

Sedangkan indikator-indikator lain yang disebutkan di atas juga mampu 

dipenuhi, namun melalui program-program yang berbeda. Contohnya indikator 

kedisiplinan diimplementasikan dengan memberi himbauan agar para siswa selalu 

datang ke sekolah tepat waktu. Indikator peduli lingkungan diaktualisasikan 

dalam kegiatan Jumat Bersih yang jadwal pelaksanaannya bersamaan dengan 

Sehari Berbahasa Mandar yaitu setiap hari Jumat. Kemudian untuk indikator 

peduli sosial dapat diimplementasikan dengan menanamkan kepada seluruh siswa 

mengenai sikap toleransi antar umat beragama. Sedangkan indikator kejujuran 

diimplementasikan kepada seluruh siswa dengan selalu menekankan mengenai 

larangan menyontek pada saat ulangan. Indikator terakhir atau kejujuran tersebut 

merupakan hasil penelitian  tentang pendidikan karakter yang berbasis pada ajaran 
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Agama atau Al-Qur’an. Penelitian yang disusun oleh Darwis Hude, dkk itu 

berjudul “Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kearifan Lokal Berbasis Al-

Qur’an (Implementasi di SMAN Kabupaten Purwakarta)”.
85

 

3. Evaluasi penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

Mandar metabe’ dan mepuang di SDN 001 Campalagian 

Seperti yang telah dijelaskan pada hasil penelitian bahwa setelah 

dilakukannya evaluasi, diperoleh informasi-informasi mengenai faktor 

pendukung, faktor penghambat, hingga respon para siswa terhadap program-

program yang telah dilaksanakan.  

Evaluasi sendiri penting dilakukan dalam setiap program yang dibuat. Hal 

tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dan perlu 

dihindari agar program berjalan dengan baik. Pelaksanaan evaluasi juga perlu 

dilakukan dalam program Penguatan Pendidikan Karakter. Seperti yang dilakukan 

SDN 001 Campalagian, meskipun tidak tertulis secara khusus pihak SDN 001 

Campalagian rutin melakukan tahap evaluasi pada program Penguatan Pendidikan 

Karakter yang telah disusun sebelumnya. Hal itu tentu sesuai dengan penjelasan 

pada teori Program Penguatan Pendidikan Karakter yang menjelaskan bahwa 

pentingnya melakukan evaluasi untuk mencapai hasil sesuai dengan yang 

diharapkan.
86
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4. Faktor Pendukung dan Penghambat Penguatan Pendidikan Karakter 

Berbasis Kearifan Lokal Mandar Metabe’ dan Mepuang di SDN 001 

Campalagian 

Adapaun salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan program-program 

PPK tersebut yaitu pelaksanaannya yang dilakukan di sekolah. Sekolah sendiri 

dianggap sebagai tempat yang kondusif untuk menanamkan nilai-nilai sosial 

maupun kebudayaan terhadap para siswa. Fakta tersebut sesuai dengan salah satu 

faktor pendukung yang dijabarkan dalam teori Kearifan Lokal khususnya pada 

penjelasan mengenai Faktor Pendukung Internalisasi Budaya Lokal Mandar dalam 

Bentuk Karakter yang menyebutkan salah satu faktor pendukungnya yaitu 

program dilakukan di sekolah. Di mana sekolah merupakan tempat kondusif dan 

akomodif dalam menyemai dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, sekolah juga 

dianggap maasih memiliki sejumlah cara melawan gempuran pengaruh-pengaruh 

negatif yang mengancam para peserta didik.
87

 

Selain faktor pendukung yang disebutkan di atas, teori Kearifan Lokal juga 

menyebutkan faktor lain yang dapat mendukung jalannya program-program 

penguatan pendidikan karakter yaitu peran serta para guru atau tenaga pendidik.
88

 

Peran serta dan konsistensi para guru dalam menyampaikan nilai-nilai budaya 

atau kearifan lokal dianggap sebagai faktor yang tentu mampu memaksimalkan 

hasil dari pelaksanaan program yang telah dilakukan. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan fakta yang terjadi di SDN 001 Campalagian dan telah dijelaskan pada 
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Hasil Penelitian tepatnya pada bagian evaluasi yang menyatakan bahwa salah satu 

faktor pendukung program PPK yaitu peran serta para guru. 

Dalam teori Kearifan Lokal juga dijelaskan mengenai faktor penghambat 

internalisasi budaya lokal melalui program penguatan pendidikan karakter salah 

satunya yaitu kurangnya kordinasi antara tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan 

sendiri terdiri dari rumah tangga atau keluarga, sekolah dan masyarakat.
89

 Hal 

tersebut sesuai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian yang mengungkapkan 

tentang kurangnya sinergritas antara pihak sekolah dengan guru. Hal itu yang 

kemudian menjadi alasan Kepala Sekolah selalu menghimbau para tenaga 

pendidik untuk tetap mengingatkan para orang tua siswa mengenai penguatan 

pendidikan karakter ini dalam setiap kesempatan yang ada. Fakta tersebut 

dibenarkan melalui pernyataan salah satu orang tua siswa yang mengatakan 

bahwa orang tua belum mampu memaksimalkan peran mereka dalam 

menanamkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut karena kesibukan masing-masing. 

Kurang maksimalnya peran orang tua siswa tersebut kembali menjadi 

pembuktian dari faktor penghambat pada poin berikutnya, yaitu kurangnya 

keteladanan.  Di mana pada teori Kearifan Lokal dijelaskan bahwa orang tua 

merupakan figur pendidik pertama dan utama, namun kini tidak mampu menjadi 

teladan seutuhnya bagi anak-anak. Hal tersebut disebabkan banyak hal, seperti 

                                                             
89

Eko Prasetyo Utomo, “Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran IPS Pada 

Siswa SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro”, Jurnal Metafora, Vol.2, April 2016, h. 100-101.  

 



80 
 

 
 

kesibukan dalam bekerja bahkan ketidakpedulian pada pendidikan anak.
90

 Fakta 

tersebut tentu sangat sesuai dengan hasil evaluasi pada program PPK SDN 001 

Campalagian yaitu tentang kesibukan orang tua yang menjadi salah satu 

penghambat jalannya program tersebut. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, juga diketahui bahwa salah 

satu faktor penghambat program-program penguatan pendidikan karakter di SDN 

001 Campalagian yaitu sentuhan peradabannya yang mulai maju. Hal tersebut 

menyebabkan kekentalan budaya di daerah perkotaan Campalagian atau lokasi 

dari SDN 001 tersebut lebih cepat memudar. Sehingga banyak kebudayaan-

kebudayaan yang mulai jarang dilakukan termasuk penggunaan bahasa daerah 

sebagai bahasa sehari-hari juga semakin berkurang terutama di kalangan anak-

anak. Fakta yang terjadi tersebut menjadi pembuktian dari teori kearifan lokal 

budaya mandar yang mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat 

internalisasi budaya lokal Mandar dalam bentuk karakter yaitu arus dan pengaruh 

globalisasi.
91

 Di mana dalam teori tersebut juga ditekankan bahwa globalisasi 

adalah musuh kuat bagi internalisasi nilai-nilai budaya. 

Dari evaluasi yang dilakukan juga diketahui bahwa keterbukaan yang 

terjadi di pusat kota Campalagian menyebabkan terjadinya keberagaman termasuk 

keberagaman budaya. Di mana masyarakat di daerah tersebut tidak lagi hanya 

berasal dari masyarakat lokal, melainkan mulai banyak pendatang dari daerah luar 
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yang kebudayaannya juga berbeda dengan kebudayaan Mandar. Hal tersebut akan 

berdampak positif apabila dapat disikapi dengan bijak, sebaliknya jika disikapi 

dengan cara yang kurang tepat maka akan berdampak negatif. Seperti penggunaan 

bahasa daerah yang mulai jarang dilakukan terutama oleh kalangan anak-anak 

karena lingkungan sekitar mereka tidak lagi berasal dari daerah yang sama. Fakta 

di atas membuktikan bahwa lingkungan juga dapat menjadi faktor penghambat 

berjalannya program penguatan pendidikan karakter sesuai yang dijelaskan dalam 

teori program penguatan pendidikan karakter.
92

 

Selain lingkungan, media massa juga termasuk dalam daftar faktor-faktor 

penghambat program penguatan pendidikan karakter.
93

 Hal ini serupa dengan 

yang terjadi pada siswa SDN 001 Campalagian. Di mana kebanyakan siswa-siswi 

di sana mulai mengenal sosial media yang memungkinkan mereka untuk 

mengakses hal apapun mulai dari yang positif hingga yang negatif. Penggunaan 

sosial media tersebut menyebabkan anak-anak di sana mulai terpengaruh dengan 

kebudayaan-kebudayaan dari luar sehingga kebudayaan dari daerah sendiri mulai 

dikesampingkan. 

Seluruh rangkaian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan 

di atas merupakan hasil dari pengolahan data-data yang diperoleh pada saat 

melakukan penelitian di SDN 001 Campalagian. Layaknya penelitian pada 

umumnya, dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan yaitu terbatasnya 
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waktu penelitian dikarenakan oleh kesibukan narasumber. Oleh karena itu, proses 

wawancara hanya dilakukan dalam sehari sehingga peneliti belum mampu 

menggalih informasi lebih dalam mengenai menejemen program-program 

Penguatan Pendidikan Karakter yang mereka lakukan. Pihak sekolah hanya 

memberikan susunan program-program PPK dalam selembar kertas dan disertai 

dengan penjelasan secara singkat. Keterbatasan yang kedua adalah salah satu 

narasumber tidak dapat ditemui secara langsung sehingga proses wawancara 

dilakukan melalui telepon yang tentu saja pelaksanaannya kurang kondusif 

sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Keterbatasan tersebut disebabkan 

karena kurangnya komunikasi antara peneliti dengan narasumber. Dengan 

demikian sebelum melakukan penelitian sebaiknya melakukan komunikasi sejak 

jauh-jauh hari dengan narasumber agar informasi yang dapat digalih bisa lebih 

lengkap dan akurat. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa proses perencanaan penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

Mandar metabe’ dan mepuang SDN 001 Campalagian diawali dengan melakukan 

diskusi-diskusi ringan dengan satuan pendidikan lain. Diskusi tersebut tak lain 

membahas tentang pentingnya melestarikan kebudayaan di tengah tantangan 

modernisasi seperti saat ini. Oleh karena itu, mereka mulai beranggapan bahwa 

upaya untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal terhadap anak-anak harus terus 

dilakukan bahkan ditingkatkan. Selain melakukan diskusi, SDN 001 juga 

melakukan observasi atau pemantauan secara tidak langsung terhadap sekolah-

sekolah lain mengenai bagaimana upaya mereka dalam menanamkan nilai-nilai 

kearifan lokal tersebut. Setelah melakukan diskusi dan observasi, SDN 001 

mengambil langkah untuk membuat 4 program yang telah dijelaskan dalam 

rangka menanamkan nilai-nilai kearifan lokal terhadap siswa-siswanya. 

Pembentukan beberapa program diatas juga merupakan aktualisasi dari salah satu 

poin K13 yaitu penanaman sikap sosial dan sikap spiritual. Di mana hal tersebut 

juga telah dicantumkan ke dalam RPP masing-masing guru yang akan 

diaplikasikan melalui keteladanan dan pembiasaan rutin. Keteladanan yang 

dimaksud yaitu guru yang dianggap sebagai teladan bagi para siswa di sekolah 

wajib memberikan contoh bentuk-bentuk kearifan lokal kepada para siswa seperti 
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metabe’ dan mepuang. Sedangkan pembiasaan rutin yaitu membuat program-

program yang menuntut para siswa menerapkan berbagai bentuk kearifan lokal 

seperi metabe’ dan mepuang sehingga mereka para siswa terbiasa melakukannya. 

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

Mandar metabe’ dan mepuang SDN 001 Campalagian diawali dengan 

mensosialisasikan kepada para siswa mengenai program-program yang telah 

dibuat sebelumnya. Setelah memahami mekanisme program tersebut, maka para 

siswa kemudian dianjurkan untuk mlelaksanakannya sesuai aturan yang berlaku. 

Selain ditujukan kepada siswa, program-program tersebut juga dibuat untuk para 

guru yang kemudian akan menjadi contoh bagi para siswa. 

Sedangkan untuk evaluasi dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi 

penerapan program-program PPK SDN 0001 Campalagian diawali dengan 

pengawasan langsung oleh para guru terhadap respon siswa-siswi mengenai 

penerapan program tersebut. Setelah mendapat informasi tentang faktor penyebab 

beberapa siswa belum menerapkan program tersebut, guru diwajibkan untuk 

melaporkannya kepada kepala sekolah. Laporan-laporan tadi kemudian diolah 

oleh kepala sekolah sebagai langkah atau umpan balik guna mendapatkan hasil 

jauh lebih baik kedepannya. Adapun umpan balik tersebut berupa himbauan 

terhadap para guru untuk menegur lngsung siswa-siswa yang masih sering lalai. 

B. Implikasi Penelitian 
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Berdasarkan penelitian ini maka diajukan beberapa saran bagi pihak-pihak 

yang dianggap memiliki kewanangan untuk terlibat dalam upaya tersebut, adapun 

pihak-pihak yang dimaksud antaralain : 

1. Dinas pendidikan 

Selain menyerukan tentang pentingnya penguatan pendidikan karakter 

bagi para siswa sejak usia dini, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan juga 

harus membuat program-program yang lebih jelas dan tegas mengenai pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal. 

2. Pihak sekolah 

Mengingat pentingnya pendalaman karakter berbasis kearifan lokal guna 

melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada, khususnya kebudayaan 

Mandar, maka pihak sekolah diharapkan mampu mempertahankan program-

program yang telah berjalan tersebut. Selain itu sekolah dihimbau agar terus 

melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik yang positif sehingga 

efektifitas dari program dapat terus ditingkatkan.  

3. Orang tua 

Demi tetap terjaganya kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada, maka para 

orang tua diharapkan untuk lebih berperan aktif dalam mengingatkan atau 

menanamkan nilai-nilai kebudayaan tersebut kepada anak. 
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A. Profil Sekolah 

1. Nama sekolah   : SD Negeri 001 Campalagian 

2. Alamat    : Jl. Poros Majene 

desa    :  Desa Bonde 

Kecamatan    : Campalagian 

Kab/Kota   : Polewali Mandar 

Provinsi   : Sulawesi Barat 

3. No. Tlp/Hp   : - 

4. NSS/NSM/NDS  : 201192003006 

5. Akreditasi   : A 

6. Tahun didirikan  : 1983 

7. Tahun beroprasi  : 1983 

8. Kepemilikan tanah  : Pemerintah 

a. Status tahan  : SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hiba 

b. Luas tanah   : 6.752 m 

9. Status bangunan milik  : Pemerintah 

a. Surat izin bangunan : 

b. Luas seluruh bangunan : 1.489 m 

10. Nomor rekening sekolah :  

a. Nomor   : 5033-01-019863-53-6 

b. Atas nama   : SD Negeri 1 Campalagian 

c. Nama bank dan cabang : BRI Unit Campalagian 

B. Data Guru  

Tabel 4.1 

Data Guru/Pendidik SDN 001 Campalagian 

No. NAMA L/P PENDIDIKAN JABATAN 
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GURU/PEGAWAI 

1 Asruddin, S.Pd M,pd L S2 Kepala Sekolah 

2 Dewi Hadrianti, S.Pd P S1 Wali Kelas I 

3 Hj Muna, S.Pd P S1 Wali Kelas II 

4 Hj Adila, S.Pd P S1 Wali Kelas III 

5 Srinti, S.Pd P S1 Wali Kelas IV 

6 Darmi, S.Pd P S1 Wali Kelas Va 

7 Fitri, S.Pd P S1 Wali Kelas Vb 

8 Nursia, S.Pd P S1 Wali Kelas Via 

9 Asmah, S.Pd P S1 Wali Kelas VIb 

10 Nurlina, S.Ag P S1 Guru PAI 

11 Satir, S.Pd. L S1 Guri PJOK 

12 Nur Meylani Safitri P SMA Staf 

13 Muhammad S.Pd L S1 Staf 

14 Unding L SMP Penjaga Sekolah 

 

 

C. Data Siswa 

Tabel 4.2 

Data Siswa 2021 

Siswa Laki-Laki  Siswa Perempuan  

188 198 

 

D. Data Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.3 

No  Nama Ruangan  Jumlah Ruangan 
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1 Meja Guru 44 Buah 

2 Kursi Guru 80 Buah 

3 Meja Siswa 520 Buah 

4 Kursi siswa 520 Buah 

5 Papan Tulis 21 Buah 

6 Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 

8 Perpustakaan  1 Ruang 

9 Ruang Guru 1 Ruang  

10 WC 3 Ruang 

11 UKS 1 Ruang 

12 Gudang 1 Ruang 

13 Aula 1 Ruang 

14 Musholla 1 Ruang  

15 Kantin  2 

 

E. Listrik dan Internet 

Tabel 4.4 

No  Uraian  Sumber Daya 

1 Listrik PLN 15.000 

WAT 

2 INTERNET INDIHOME 30 MBPS 
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