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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es ش

 syin sy es dan ye ظ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ



 
x 

 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‟). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ى

 wau w we و

 ha h ha ـَ

 hamzah ‟ apostrof ء

 ya y ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 dammah u u ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 Contoh: 

           : kaifa 

           : haula 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

         : māta 

       : ramā 

          : qīla 

             : yamūtu 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah  dan ya ai a dan i ى يَ  

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

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

 kasrah dan ya‟ ī i dan garis di atas  ىي

 dammah dan wau ū u dan garis di atas  ى و
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Sedangkan tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ط ف الَ   َ الْ  ةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ل ة َ ال ف اض  ي ٌ ةَ  د   al-madīnah al-fāḍilah :  ا ل و 

ة َ و   al-ḥikmah :   ا ل حك 

5. Syaddah (Tasydīd)  

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda Tasydīd (  َّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا َ بٌَّ  rabbanā : ر 

ي ٌ اً جََّ  : najjaīnā 

كَ   al-haqq :  ا ل ح 

نَ   nu“ima :  ً عِّ

وَ  د   aduwwun„ :  ع 

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

kasrah ( )َ ى يَ  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

ل يَ   Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :    ع 

َب يَ  ر   Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع 

6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

صَ   al-syams (bukan asy-syams) :  ا لشَّو 

ل ة َ ل س   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا لسَّ

ف ة َ  al-falsafah :  ا ل ف ل ط 

 al-bilād :  ا ل ب لا دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ىَ  و  ر  ه   ta‟murūn :  ت أَ 

عَ   „al-nau :  ا لٌَّو 

ءَ  ي   ‟syai :  ش 

تَ  ر   umirtu :  أ ه 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
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kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān) alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Zilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh:  

يـ يَ  الله ََد    dīnullāh َ الله ََب ا  billāh   

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة َالله ََ و  ح  َر  َف ي  ُ ن   hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū  Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta„a>la> 

saw.  = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

Abuū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abuīal-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 

Hamīd Abū) 
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l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl „Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan 

berikut: 

 صفحة = ص

اىبدوىَهك =  دم  

 صليَاللهَعليََوَضلن = صلعن

 طبعة =  ط

 بدوىًَاشر =  دى

اليَاذرٍ\اليَاذرُا =  الد  

 جسء =  ج
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ABSTRAK 

Nama       : Indar 

Nim          : 80200219035 

Judul                  : Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik 

di SDIT Alif Cendekia Gowa 

 

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk menganalisis strategi guru dalam 

pembentukan karakter peserta didik di SDIT Alif Cendekia Gowa?, 2) Untuk 

menganalisis hal-hal apa saja yang mendukung pembentukan karakter peserta 

didik di SDIT Alif Cendekia Gowa?, 3) Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja 

yang menghambat pembentukan karakter peserta didik di SDIT Alif Cendekia 

Gowa? 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenalogis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan 

analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: kondensasi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi guru dalam pembentukan 

karakter peserta didik di SDIT Alif Cendekia Gowa dengan cara memberikan 

keteladanan, pembiasaan, bimbingan, motivasi, teguran, dan reward and 

punishment. 2) Hal-hal yang mendukung pembentukan karakter peserta didik di 

SDIT Alif Cendekia Gowa adalah adanya keteladanan, pembiasaan dan reward 

and punishment yang diterapkan oleh ustaz/ustazah di sekolah sehingga karakter 

peserta didik bisa terbentuk. 3) Faktor-faktor yang menghambat pembentukan 

karakter peserta didik di SDIT Alif Cendekia adalah ketidak singronan apa yang 

diajarkan di sekolah dan apa yang dicontohkan di rumah. Guna mengatasi faktor-

faktor yang menghambat pembentukan karakter peserta didik, guru memberikan 

bimbingan kepada peserta didik serta mengadakan kegiatan smart parenting yang 

diikuti oleh orang tua peserta didik dengan mengangkat tema yang berkaitan 

dengan pentingnya peranan orang tua dalam membentuk karakter peserta didik. 

Dengan begitu orang tua akan sadar akan pentingnya peran seorang orang tua 

dalam membentuk karakter peserta didk, tidak hanya menyerahkan sepenuhnya 

kepada guru tetapi perlu kerja sama antara orang tua dan guru. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk semua ustaz/ustazah di SDIT 

Alif Cendekia Gowa diharapkan lebih maksimal dalam membentuk karakter 

peserta didik dan harus selalu memotivasi peseta didik dalam pembelajaran 

maupun diluar pelajaran. Agar tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. 2) 

Senantiasa memberikan suri teladan yang baik kepada peserta didik agar dapat 

dicontoh oleh semua peserta didik agar tercipta karakter atau kepribadian yang 

baik dengan meniru setiap perbuatan dari ustaz/ustazah. 3) Berikan perhatian 

khusus bagi peserta didik yang belum paham dengan materi pembelajaran yang 

disampaikan dengan beberapa metode maupun pendekatan dalam pembelajaran 

seperti pendekatan individual yang diberikan  kepada  peserta didik. 4) Dukungan 

orang tua dalam bentuk partisipasi aktif pada setiap kegiatan yang dilakukan 
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sekolah hendaknya sejalan dengan apa yang dilakukan di rumah terutama 

keteladanan dan pengawasan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia 

melupakan pendidikan karakter bangsa. Padahal, pendidikan karakter merupakan 

suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada 

anak-anak. Dari berbagai peristiwa saat ini, banyak memprihatinkan seperti 

tawuran, penyalahgunaan narkotika, kebut-kebutan di jalan dan kenakalan-

kenakalan lainnya. Dalam hal ini, dunia pendidikan turut bertanggung jawab 

karena menghasilkan lulusan-lulusan yang dari segi akademis sangat bagus, 

namun tidak dari segi karakter. 

Masalah-masalah tersebut merupakan beberapa contoh telah lunturnya 

karakter bangsa Indonesia. Sekarang ini bangsa Indonesia mengalami krisis dalam 

bidang moral. Dahulu bangsa Indonesia terkenal dengan sikapnya yang ramah, 

saling membantu, peduli terhadap lingkungan namun sekarang karakter baik itu 

sudah mulai luntur dan berubah menjadi sikap yang kurang terpuji, ini dapat 

dilihat dari berbagai hal. Anak-anak tidak sopan terhadap orang tua dan orang 

yang lebih tua, kurang peduli terhadap sesama, kata-kata kotor yang jauh dari 

etika, perselisihan dan tawuran antarpelajar, pergaulan bebas, merokok dan 

narkoba adalah hal yang umum yang sering kita lihat dan temukan dimana saja. 

Lunturnya karakter bangsa Indonesia yang baik tersebut karena penanaman 

karakter yang kurang kuat sehingga mudah untuk ditumbangkan dan terpengaruh 

oleh karakter yang kurang baik. Penanaman karakter yang baik harus dimulai dari 

usia dini agar setelah anak dewasa perilaku yang baik itu sudah menjadi 



2 

 

 

kebiasaan. Oleh karena itu perlu usaha untuk membangun karakter dan 

menjaganya agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan dan 

menjerumuskan. Dalam memperbaiki moralitas dan karakter peserta didik, maka 

sudah semestinya pendidikan karakter diimplementasikan. 

Thomas Lickona, yang dikutip oleh Muchlas Samani, mengungkapkan 

beberapa tanda yang akan mengarahkan kepada sebuah kehancuran bagi suatu 

bangsa: (1) kekerasan yang semakin merajalela terutama di kalangan remaja, (2) 

komunikasi dengan memakai bahasa dan kata-kata yang tidak sesuai norma, (3) 

besarnya pengaruh teman-temannya dalam melakukan tindak kekerasan, (4) 

penyalahgunaan narkoba, alkohol, seks bebas, berbagai perilaku yang merusak 

diri, (5) tidak memiliki pedoman hidup untuk membedakan suatu yang baik dan 

buruk, (6) etos kerja yang semakin menurun, (7) hilangnya rasa hormat kepada 

orang tua, guru, atau kepada orang yang lebih tua, (8) tidak memiliki rasa tanggung 

jawab, (9) membiasakan perilaku tidak jujur, (10) dipeliharanya rasa curiga dan 

kebencian.
1
 

Pendidikan karakter adalah penanaman nilai karakter kepada warga 

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi 

insan kamil. Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini kepada peserta 

didik. Dalam proses pembentukan karakter, peserta didik tidak akan berlangsung 

dengan sendirinya, akan tetapi proses tersebut dipengaruhi oleh lingkungan 

sekolah. Segala peristiwa yang terjadi di dalam sekolah semestinya dapat 

                                                 
1
Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), Cet.3, h. 35. 
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diintegrasikan dalam kegiatan pendidikan karakter, dari situlah pendidikan 

karakter merupakan sebuah usaha bersama dari seluruh warga sekolah untuk 

menciptakan sebuah kultur baru di sekolah, yaitu kultur pendidikan karakter. 

SDIT Alif Cendikia Gowa adalah jenjang pendidikan dasar di bawah 

Yayasan Lontara Cendekia. SDIT Alif Cendikia Gowa harus mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam sekaligus menjawab krisis moral 

yang saat ini menjadi penyakit di kalangan masyarakat. SDIT Alif Cendikia Gowa 

memiliki visi yaitu mewujudkan insan islami yang unggul dan berakhlak mulia, 

saleh/saleha, sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri. SDIT Alif 

Cendikia Gowa tidak hanya diajarkan materi umum saja, tetapi juga materi 

keagamaan yang berkaitan dengan pembiasaan yang cukup berbeda dengan 

sekolah lainnya. Kegiatan pembiasaan tersebut merupakan kegiatan yang 

ditunjukkan untuk mendukung terciptanya karakter peserta didik. 

SDIT Alif Cendekia Gowa merupakan lembaga dengan visi ingin 

membekali para peserta didiknya untuk menjadi masyarakat yang baik dan islami 

nantinya. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari di sekolah yang 

diajarkan oleh guru-guru yaitu sebelum masuk ke kelas masing-masing, seluruh 

peserta didik dikumpulkan oleh para guru untuk melakukan ikrar/doa belajar. Saat 

ikrar, peserta didik di SDIT Alif Cendekia Gowa akan mendapatkan beberapa 

ilmu dari materi ikrar seperti: hafalan al-Qur‟an, kosakata bahasa Arab, doa 

harian, dan hadits pilihan. Metodenya ialah dengan cara mengikuti, 

mendengarkan, atau mengulang-ulang bersama. Peserta didik pulang pada waktu 

zuhur bagi yang tidak day care setelah melakukan majelis siang. Sedangkan yang 

day care dijemput paling lambat pukul 17.00 wita. Khusus di hari jum‟at, 

diadakan kegiatan hafalan hadis dan hari berdagang.  
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Pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh lembaga sekolah SDIT Alif 

Cendikia Gowa berdsarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 9 Juni, 

dengan narasumber Ustazah Hasrahwati Hamsah Kepala Sekolah SDIT Alif 

Cendikia Gowa, beliau mengatakan bahwa SDIT Alif Cendekia Gowa tidak hanya 

menjadi sekolah Islam tetapi juga diajarkan pendidkan karakter, sehingga 

berbanding lurus antara pendidikan karakter dan pendidikan Islam. Pembentukan 

karakter peserta didik merupakan fokus utama di SDIT Alif Cendekia Gowa.
2
 

Dari latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang “strategi guru dalam  

pembentukan karakter peserta didik di SDIT Alif Cendekia Gowa” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka 

fokus dalam Penelitian tesis ini adalah “strategi guru di SDIT Alif Cendekia 

Gowa”. Penelitian ini hanya memfokuskan kepada Strategi Guru di SDIT Alif 

Cendekia Gowa. 

Fokus penelitian ini dimaksudkan agar tidak keluar dari apa yang ingin 

dicapai peneliti dan kemudian sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan 

benar sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan 

referensi peneliti-peneliti berikutnya. 

2. Deskripsi Fokus  

                                                 

2
Hasrawati Hamsah (26 tahun), Kepala Sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa, Wawancara, 

Gowa, 9 Juni 2020. 
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Guru adalah suatu profesi, artinya suatu jabatan tersendiri yang 

menentukan keahlian sebagai guru, dapat dilaksanakan oleh setiap orang, namun 

tidak berarti semua orang memiliki profesi keguruan. 

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pada aspek-aspek sebagai 

berikut: 

a. Strategi guru dalam pembentukan karakter peserta didik di SDIT Alif Cendekia 

Gowa. 

b. Hal-hal apa saja yang mendukung pembentukan karakter peserta didik di SDIT 

Alif Cendekia Gowa. 

c. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pembentukan karakter peserta didik 

di SDIT Alif Cendekia Gowa. 

Agar lebih jelas fokus penelitian dan deskripsi fokus di atas, selanjutnya 

dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No  
Fokus Penelitian                     Deskripsi Fokus 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi guru di  SDIT     

Alif Cendekia Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strategi guru dalam pembetukan karakter 

peserta didik di SDIT Alif Cedekia Gowa. 

a. Keteladanan  

1) Religius 

2) Jujur 

3) Disiplin 

4) Peduli lingkungan 

b. Kegiatan spontan 

c. Teguran 

d. Suasana sekolah 

e. Kegiatan rutin 
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2. Faktor pendukung dalam pembentukan 

karakter peserta didik di SDIT Alif 

Cendekia Gowa. 

a. Keteladanan 

b. Pembiasaan 

c. Reward and punishment 

3. Faktor penghambat dalam pembentukan 

karakter peserta didik di SDIT Alif 

Cendekia Gowa adalah orang tua. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi guru dalam pembentukan karakter peserta didik di SDIT 

Alif Cendekia Gowa? 

2. Hal-hal apa saja yang mendukung pembentukan karakter peserta didik di 

SDIT Alif Cendekia Gowa? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pembentukan karakter peserta 

didik di SDIT Alif Cendekia Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

Pembahasan tentang strategi guru yang dihubungkan dengan pembentukan 

karakter peserta didik di sekolah telah banyak dilakukan. Berdasarkan 

penelurusan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, 

ditemukan berbagai hasil yang sama, namun penekanan yang berbeda. 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Suriansyah dan Aslamiah dengan 

judul “Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan Masyarakat 

dalam Membentuk Karakter Peserta Didik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi kepala sekolah dalam membentuk karakter siswa dengan filosofis 

kepemimpinan, keteladanan, kedisiplinan, kepemimpinan instruksional, 

kepemimpinan mutu, serta pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan. Strategi 

guru adalah keteladanan, pembiasaan, dan sentuhan kalbu. Strategi orang tua dan 

masyarakat adalah komunikasi efektif dan kemitraan efektif. Dalam membentuk 

karakter siswa sebaiknya kepala sekolah menerapkan strategi keteladanan, 

kedisiplinan, kepemimpinan instruksional dan mutu, serta pemberdayaan seluruh 

warga sekolah. Guru sebaiknya menerapkan strategi keteladanan, pembiasaan, dan 

sentuhan kalbu. Orang tua dan masyarakat sebaiknya menerapkan strategi 

komunikasi dan kemitraan efektif.
3
 

Perbedaan penelitian Ahmad Suriansyah dan Aslamiah dengan penelitian 

yang akan dilakukan ini adalah: pada penelitian ini Ayu Radiandara Wibowo 

membahas mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah, guru, orang tua, dan 

masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik, sedangkan penelitian ini, 

membahas tentang strategi guru dalam pembentukan karakter peserta didik. 

Penelitian ini memfokuskan kepada strategi guru terhadap pembentukan karakter 

peserta didik.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti dengan judul “Strategi Guru 

Kelas dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di SDIT Permata Bunda III 

Bandar Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan 

guru kelas dalam membentuk karakter di kelas IV SDIT Permata Bunda III 

                                                 
3
Ahmad Suriansyah dan Aslamiah, “The Leadership Strategies Of School Principals, 

Teachers, Parents, And The Communities In Building The Students‟ Character”, Cakrawala 

pendidikan, no. 2 (2015), h. 245. 
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Bandar Lampung adalah keteladanan, pembiasaan, diintegrasikan dalam kegiatan 

belajar mengajar sehari-hari, memberikan pendampingan atau pengawasan. Faktor 

pendukung pelaksanaan strategi yang diterapkan guru kelas dalam membentuk 

karakter peserta didik di kelas IV SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

adalah adanya dukungan dari orang tua peserta didik, adanya dukungan dan 

pengawasan dari pihak sekolah dan kesadaran dari dalam diri peserta didik.
4
 

Perbedaan penelitian Fuji Astuti dengan penelitian yang akan dilakukan ini 

adalah: pada objek kajiannya. Penelitian tersebut membahas tentang Strategi Guru 

Kelas dalam Membentuk Karakter Peserta Didik, sedangkan penelitian ini, tidak 

memfokuskan kepada strategi guru terhadap pembentukan karakter peserta didik. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Safii dengan judul “Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SD Islam 

Khoiru Ummah Sawojajar Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

karakter yang ditanamkan oleh guru PAI di SD Khoiru Ummah Sawojajar Malang 

adalah sebagai berikut: religius, kebersihan, kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, 

rasa ingin tahu dan percaya diri. Strategi guru PAI dalam pembentukan karakter 

peserta didik dengan cara: pertama, dengan keteladanan. Guru memberikan 

contoh dan ajakan langsung kepada peserta didik. Kedua, penanaman 

kedisiplinan. Guru menegakkan kedisiplinan dengan memberi teguran bahkan 

sanksi bagi yang melanggar tata tertib di sekolah. Ketiga, dengan pembiasaan. 

Dengan program-program pembiasaan di sekolah seperti: salat duha berjamaah 

dan membaca al-Quran sebelum pelajaran dimulai pembelajaran. Keempat, 

dengan menciptakan suasana yang kondusif. Pemisahan kelas laki-laki dan 

                                                 

4
 Fuji Astuti, “Strategi Guru Kelas dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung”, Skripsi (Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan, 2019), h. 

166. 
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perempuan, program baca al-Quran metode ummi dan kerjasama dengan orang 

tua. Kelima, dengan integrasi dan internalisasi nilai-nilai karakter diintegrasikan 

kedalam berbagai mata pelajaran, yang mengacu pada pendidikan agama Islam.
5
 

Perbedaan penelitian Agus Safii dengan penelitian yang akan dilakukan ini 

adalah: pada objek kajiannya. Penelitian tersebut membahas tentang strategi guru 

pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter peserta didik, sedangkan 

dalam penelitian ini, tidak memfokuskan kepada strategi guru pendidikan agama 

Islam. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fuani Tikawati Maghfiroh dengan judul 

“Upaya Guru Kelas dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta didik di MI 

Nurul Huda Kecamatak Belik Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peranan guru kelas dalam pembentukan 

karakter disiplin peserta didik di MI Nurul Huda Bilik Pemalang yaitu guru 

sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih dan evaluator. Hasil dari 

penelitian ini ditunjukkan dengan perubahan sikap dan prilaku peserta didik 

kearah yang lebih baik dengan mencerminkan kebiasaan mematuhi peraturan-

peraturan yang ada di sekolah.
6
 

Perbedaan penelitian Fuani Tikawati Maghfiroh dengan penelitian yang 

akan dilakukan ini adalah: pada penelitian Fuani Tikawati Maghfiroh hanya 

memfokuskan pada karakter disiplin peserta didik, sedangkan dalam penelitian 

ini, tidak memfokuskan pada karakter disiplin. 

                                                 

5
Agus Safii, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter 

Peserta Didik di SD Islam Khoiru Ummah Sawojajar Malang”, Skripsi (Malang: Fak. Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, 2017), h. 91. 

6
Fuani Tikawati Maghfiroh, “Upaya Guru Kelas dalam Pembentukan Karakter Disiplin 

Peserta didik di MI Nurul Huda Kecamatak Belik Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 

2015/2016”,  Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2016), h. 79. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sukrisman dengan judul 

“Pembentukan Karakter Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam Al-Izrah 

Kota Sorong”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru merupakan faktor utama 

dalam pembentukan karakter peserta didik di LPI Al-Izrah. Bimbingan, arahan 

dan pelatihan yang terus menerus dan terencana diberikan kepada peserta didik 

terus menerus berkenaan penanaman nilai-nilai atau prilaku yang dibutuhkan dan 

pendidik (guru) benar-benar menjadi model dalam pelaksanaan karakter atau 

prilaku baik. Karakter yang baik yang langsung dicontohkan oleh pendidik ditiru 

dan dilaksanakan serta terinternalisasi pada setiap pribadi peserta didik. 

Pembiasaan budaya sekolah dan penegakan disiplin senantiasa dilakukan dan bagi 

peserta didik yang melakukan pelanggaran diberi sanksi sehingga ada efek jera 

untuk tidak mengulangi kesalahan.
7
 

Perbedaan penelitian Agus Sukrisman dengan penelitian yang akan 

dilakukan ini adalah: pada objek kajiannya. Penelitian tersebut membahas tentang 

pembentukan karakter peserta didik di Lembaga Islam Al-Izrah, sedangkan 

penelitian ini membahas tentang strategi guru dalam pembentukan karakter 

peserta didik. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang 

masalah dan rumusan masalah di atas adalah: 

a. Untuk menganalisis strategi guru dalam pembentukan karakter peserta didik di 

SDIT Alif Cendekia Gowa. 

                                                 

7
Agus Sukrisman, “Pembentukan Karakter Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam 

Al-Izrah Kota Sorong”, Skripsi (Makassar: Pascasarjana, 2014), h. 109.  
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b. Untuk menganalisis hal-hal apa saja yang mendukung pembentukan karakter 

peserta didik di SDIT Alif Cendekia Gowa. 

c. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat pembentukan 

karakter peserta didik di SDIT Alif Cendekia Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penulis mengharapkan penelitian ini menjadi sumbangan untuk dunia 

pendidikan dimasa yang akan datang. 

b. Dengan adanya studi penelitian ini, dapat memperluas wawasan pengetahuan 

bagi para pembacanya. 

c. Sebagai bahan refrensi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Strategi Guru 

1. Pengertian Strategi 

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan 

oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Dewasa ini istilah 

strategi banyak dipinjam oleh bidang-bidang ilmu lain, termasuk ilmu pendidikan. 

Dalam kaitannya dengan belajar mengajar, pemakaian istilah strategi 

dimaksudkan sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem 

lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar. Maksudnya agar 

tujuan pengajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai secara berdaya guna dan 

berhasil guna, guru dituntut memiliki kemampuan mengatur secara umum 

komponen-komponen pengajaran sedemikian rupa sehingga terjalin keterkaitan 

fungsi antar komponen pengajaran dimaksud. Dengan rumusan lain, dapat juga 

dikemukakan bahwa strategi berarti pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang 

diambil untuk mencapai tujuan secara efektif. Untuk melaksanakan tugas secara 

profesional, guru memerlukan wawasan yang mantap tentang kemungkinan-

kemungkinan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan belajar yang 

telah dirumuskan, baik dalam arti efek instruksional (tujuan belajar yang 

dirumuskan secara eksplisit dalam proses belajar mengajar), maupun dalam arti 

efek pengiring (hasil ikutan yang didapat dalam proses belajar mengajar, misalnya 

kemampuan berpikir kritis, kreatif, sikap terbuka setelah peserta didik mengikuti 

diskusi kelompok kecil dalam proses belajarnya).
8
 

                                                 

8
Alam Saleh Pulungan, Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di 

SMA Al-Hidayah Medan Tahun Ajaran 2016/2017, Skripsi, (Medan: Fak. Tarbiyah dan Keguruan 

Sumatera Utara. 2017), h. 16-17. 
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Menurut Newman dan Logan yang dikutip oleh Abu Ahmadi dan Joko Tri 

Prasetya bahwa strategi dasar arti setiap usaha meliputi empat masalah yaitu: 

a. Pengindentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus 

dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut, dengan mempertimbangkan 

aspirasi masyarakat yang memerlukannya. 

b. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai 

sasaran. 

c. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal 

sampai akhir. 

d. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang  akan digunakan 

untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. 

Kalau diterapkan dalam konteks pendidikan, keempat strategi dasar 

tersebut bisa diterjemahkan menjadi: 

a. Mengidentifikasikan serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang 

dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para 

guru dalam kegiatan belajarnya. 

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan dan kriteria dan 

standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar, yang selanjutnya menjadi 
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umpan balik bagi penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan 

secara keseluruhan.
9
 

Menurut Joni yang dikutip oleh Hamdani bahwa yang dimaksud dengan 

strategi adalah suatu prosedur yang digunakan untuk memberikan suasana yang 

konduktif kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Adapun ciri-ciri strategi menurut Stoner dan Sirait yang dikutip oleh Hamdani 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawasan waktu, meliputi cakrawala waktu yang jauh kedepan, yaitu waktu 

yang diperlukan untuk melaksakan kegiatan tersebut dan waktu yang 

diperlukan untuk mengamati dampaknya. 

b. Dampak, walaupun dasar akhir dengan mengikuti strategi tertentu tidak 

langsung terlihat untuk jangka waktu lama, dampak akhir akan sangat berarti. 

c. Pemusatan upaya, sebuah strategi yang efektif biasanya mengharuskan 

pemusatan kegiatan, upaya, atau perhatian terhadap rentang sasaran yang 

sempit. 

d. Pola keputusan, kebanyakan strategi mensyaratkan bahwa sederetan keputusan 

tertentu harus diambil sepanjang waktu. Keputusan-keputusan tersebut harus 

saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten. 

e. Peresapan, sebuah strategi mencakup suatu spectrum kegiatan yang luas mulai 

dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan operasi harian. Selain 

itu, adanya konsistensi sepanjang waktu dalam kegiatan-kegiatan ini 

mengharuskan semua tingkatan organisasi bertindak secara naluri dengan cara- 

cara yang akan memperkuat strategi.
10

 

                                                 

9
Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 

1997), h.11. 

10
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 18. 
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Dengan demikian, strategi dapat diartikan sebagai suatu susunan, 

pendekatan, atau kaidah-kaidah untuk mencapai suatu tujuan dengan 

menggunakan tenaga, waktu, serta kemudahan secara optimal. 

2. Pengertian Guru  

Kata guru berasal dari bahasa sansekerta, yang secara harfiah berarti berat. 

Dalam istilah sederhana, guru adalah seseorang yang mengajarkan suatu ilmu. 

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pada 

pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sementara secara 

umum, guru diartikan sebagai seorang pendidik atau pengajar dari jenjang anak 

usia dini jalur sekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Dalam 

cakupan lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal dapat pula dianggap 

sebagai guru. 

Pengertian guru sebenarnya tidaklah sesederhana itu. Kata guru mencakup 

suatu makna yang luas dan mendalam, namun untuk memudahkan semata, 

definisi guru dipadatkan menjadi seorang pendidik atau pentransfer ilmu 

pengetahuan. Bagi guru profesional, ia telah memiliki bekal kemampuan dalam 

melaksanakan tugas pokok sebagai pendidik dan pengajar yang meliputi 

kemampuan dalam merencanakan, menjalankan, mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Prinsipnya, setiap guru harus berlatih secara periodik didalam 

menjalankan tugasnya, terutama dalam keilmuan dan intelektualitas diri. 

Selain itu, guru tidak cukup hanya sebagai pentransfer pengetahuan, tetapi 

ia harus pula menjadi tauladan dalam bertingkah-laku dan bertutur-sapa dalam 

keseharian. Guru sebagai agen utama pembelajaran, harus mampu meningkatkan 

serta memberbaiki mutu pendidikan nasional. Ketika guru benar-benar melaju 

diatas jalur semestinya, secara otomatis semua akan berjalan lancar. Akhirnya, 
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terbentuklah sosok guru dengan akhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

mampu memberbaiki kualitas sistem bembelajaran. 

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Singkatnya: empat kompetensi tersebut 

adalah suatu keharusan yang mau tidak mau harus dimiliki oleh guru kompetensi 

tersebut antara lain: 

a. Kompetensi pedagogik 

Kompetensi ini menitik-beratkan pada penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang meliputi beberapa aspek mendasar. Hal ini sangat 

penting agar guru benar-benar profesional dalam menjalankan amanah sebagai 

pendidik di antanya adalah: 

1) Kenalilah karakteristik peserta didik 

Guru profesional harus mengetahui semua karakteristik anak didiknya. 

Seperti kebiasaan,tingkat kecerdasan IQ, maupun sikap dan aspek psikilogis anak. 

Pengenalan karakter ini akan membantu guru dalam mengambil sikap dalam 

proses pembelajaran. Dengan begitu, guru akan bijak dalam bersikap. Karena 

faktanya, tiap anak didik memiliki karakter dan tabiat yang berbeda- beda, 

terutama kecenderungan anak dalam menangkap materi pelajaran.
11

 

2) Menguasai teori pembelajaran 

Sebagai guru, penguasaan teori/materi pembelajaran mutlak diperlukan. 

Jangan sampai guru terlihat bingung dan linglung ketika masuk kelas karena 

mentahnya penguasaan materi. Selain itu, penguasaan materi menjadi salah satu 

indikator profesionalisme seorang guru dalam memikul tanggung jawab. 

 

 

                                                 

11
Enar Ratriany Assa, Strategi Of Learning  (Yogyakarta: Araska, 2015),  h. 29. 
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3) Mampu mengembangkan kurikulum  

Tidak sebatas mengajar, guru harus pula mengembangkan materi yang 

diajarkan. Sebab, dari tahun ke tahun, kurikulum dalam dunia pendidikan selalu 

bergerak dinamis. Bila tidak siap, tidak menutup kemungkinan guru akan merasa 

kebingungan dan terkesan tidak mengikuti perkembangan. Maka sebab itulah, 

guru harus bisa berinovasi dan bisa mengembangkan kurikulum didalam kelas 

agar proses belajar-mengajar tidak monoton. 

4) Memahami dan mengembangkan potensi peserta didik 

Sebenarnya, banyak anak-anak cerdas yang tidak bisa berkembang. 

Kecerdasan mereka stagnan, dan bahkan tidak sedikit yang awalnya cerdas 

berbalik menjadi tidak cerdas. Pertanyaannya: salah siapa? Sebagai guru, jelas 

tidak bijak bila menimpakan seluruh kesalahan pada peserta didik. Nah, itulah 

tugas berat yang nangkring dipundak guru. Singkatnya: guru tidak cukup hanya 

mengajar tetapi harus pula memahami dan mampu mengembangkan potensi besar 

yang tersembunyi dari peserta didik. 

5) Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

Sejatinya, pendidikan merupakan proses mendidik anak agar bisa menjadi 

pribadi yang terdidik dan lebih cerdas. Tapi nyatanya, tidak jarang proses belajar-

mengajar di dalam kelas tidak berjalan efektif karena guru tidak bisa mendidik 

dengan benar. Oleh Karena itu, guru harus terus belajar agar bisa menjadi 

pendidik yang berkompeten dalam menggembleng anak didik dengan kualitas dan 

kecerdasan yang santun. 

6) Penilaian dan evaluasi pembelajaran 

Sebagai tugas selanjutnya, guru harus memberikan penilaian dan evaluasi 

hasil pembelajaran anak didik. Artinya, guru tidak hanya memberikan pelajaran, 

tapi juga harus melakukan evaluasi. Ini penting, karena dengan begitu, guru bisa 
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mengetahui secara detail dan gamblang bagaimana perkembangan anak didik di 

dalam kelas. 

b. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi ini mencakup kemampuan kepribadian yang dimiliki seorang 

guru. Semua orang, jelas memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dan itu 

merupakan fitrah sebagai manusia. Tapi, bagaimana pun juga, guru tetap harus 

memiliki standar kepribadian yang paten. Kepribadian ini yang nantinya akan 

ditiru anak didik ketika diruang kelas maupun dalam ranah kehidupan sosial. 

Kompetensi kepribadian itu mancakup pula sifat arif, bijaksana, wibawa, dan 

akhlak mulia seorang guru. 

c. Kompetensi profesional 

Kompetensi ini mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam. Keberhasilan kompetensi ini bisa dilihat dari sejauh mana 

kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu yang selalu dinamis. 

Maka bersikaplah profesional dalam mengajar di dalam ruangan kelas. Anda 

harus memahami konsep, sturuktur, dan metode mengajar di dalam ruangan kelas. 

Materi yang anda ajarkan harus sama dengan materi ajar yang ada dalam 

kurikulum sekolah. Anda harus mampu menerangkan materi dengan gaya santai 

dan tidak monoton, agar anak didik bisa menangkap apa yang anda katakana 

dengan sempurna. 

d. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial bisa dilihat dari bagaimana seorang guru berkecimpung 

dalam kancah sosial dan bekerja sama dengan peserta didik atau pun dengan guru-

guru lainnya. Kompetensi sosial yang harus dikuasai guru, meliputi: cara 

berkomunikasi secara lisan maupun tulisan; cara menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta 
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didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Semuanya harus dilakukan 

dengan seimbang agar semua bisa berjalan lancar dan anda bisa menjalankan 

tugas dengan baik dan sempurna.
12

 

B. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Kata karakter pada mulanya diambil dari bahasa inggris character yang 

juga berasal dari bahasa Yunani character. Secara umum istilah character 

digunakan untuk mengartikan sesuatu hal yang berbeda dengan suatu hal lainnya, 

dan juga digunakan untuk menyebutkan suatu hal yang berbeda dengan suatu hal 

lainnya.
13

 Sedangkan karakter dalam perspektif Islam bisa diartikan sebagai 

akhlak.
14

 

Menurut Simon Philips, yang dikutip oleh Wahyu Bitasari, bahwa karakter 

adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi 

pemikiran, sikap dan prilaku yang ditampilkan.
15

Menurut Thomas Lickona, yang 

dikutip oleh Heri Gunawan, bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan untuk 

membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya 

                                                 

12
Alam Saleh Pulungan, Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta didik di 

SMA Al-Hidayah Medan Tahun Ajaran 2016/2017, Skripsi, h. 21-23. 

13
Fachul Muin, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), h. 623. 

14
Adibah binti Abdul Rahim, Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the 

Character Building, International Journal of Social Science and Humanity Volume 3, No. 6 

(November 2013): h. 508.  

15
Wahyu Bitasari, Implementasi Metode Pembiasaan dalam  Membentuk Karakter 

Disiplin Peserta didik Kelas VI C di Sekolah Dasar Brawijaya Smart School, Skripsi (Malang: 

Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, 2018), h. 20. 
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terlihat dari tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur 

bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.
16

 

Karakter memiliki makna lebih tinggi dibandingkan dengan moral, karena 

karakter tidak sekedar mengajarkan untuk dapat mengetahui terhadap sesuatu 

yang benar atau yang salah. Moral merupakan pengetahuan yang dimiliki 

seseorang yang langsung dikendalikan oleh otak.
17

 

Dalam mendidik manusia tidak hanya pada kecerdasan dan keahlian, 

manusia yang hanya dipacu cerdasnya tanpa menanamkan karakter maka akan 

lahirlah manusia yang ego dan sombong.
18

Karakter dapat terbentuk dari kebiasaan 

kita saat anak-anak dan biasanya bertahan sampai masa remaja. 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari 

mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Istilah 

pendidikan karakter masih jarang didefinisikan oleh banyak kalangan. Berbagai 

makna yang kurang tepat tentang pendidikan karakter bermunculan dan 

menempati pemikiran banyak orang tua, guru dan masyarakat umum. Pendidikan 

karakter menurut Megawangi, yang dikutip oleh Dharma Kusuma, bahwa 

pendidikan karakter yaitu sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan memperaktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungan. Sedangkan menurut Fakry Gaffar, yang dikutip oleh Dharma 

Kusuma, bahwa pendidikan karakter sebagai sebuah proses transformasi nilai-

nilai kehidupan untuk ditumbuhkan dalam kepribadian seseorang sehingga 

                                                 

16
Heri Gunawan, Pendidikna Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: CV 

Alfabeta, 2012), h. 23. 

17
Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), h. 257. 

18
Erie Sudewo, Character Building (Jakarta: republika, 2011), h. 5.  
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menjadi satu dalam prilaku kehidupan orang itu.
19

 Pendidikan karakter sebagai 

sebuah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia 

seutuhnya yang berkarakter dalam demensi hati, pikir, raga serta rasa dan karsa.
20

 

Senada dengan pengetian tersebut, Kemendiknas menjelaskan pengertian 

pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter 

bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 

bangsa pada diri peserta didik, sehinga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai 

karakter dirimya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, 

sebagai anggota masyarakat, warga negara yang riligius, nasional, produktif dan 

kreatif. 

Cronbach dalam Fathur Rokhman mengatakan: 

Karakter bukanlah akumulasi dari kebiasaan dan ide yang terpisah. Karakter 
adalah salah satu aspek dari kepribadian. Keyakinan, perasaan, dan tindakan 
saling terkait; mengubah karakter berarti menata ulang kepribadian. 
Pelajaran kecil tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik tidak akan efektif 
jika tidak dapat diintegrasikan dengan sistem keyakinan seseorang tentang 
dirinya sendiri, tentang orang lain, dan tentang masyarakat yang baik.21 

Karakter merupakan nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, 

terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang 

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.
22

 

Merujuk pada buku induk kebijakan Nasional Pembangunan Karakter 

Bangsa 2010-2025: 

                                                 

19
Dharma Kusuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah 

(Bandung:Rosda Karya, 2011), h. 4. 

20
Sumarni Dkk, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 44. 

21
Fathur Rokhman, dkk, Character Education For Golden Generation 2045 (National 

Character Building for Indonesian Golden Years), Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

(2014): h. 1162 .  

22
Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung:  

Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 43.   
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Pembangunan karakter bangsa yang diembang pada misi pertama 
mengarahkan pada tewujudnya masyarakat berakhlak mulia, bermoral, 
beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasilah. Hal ini 
mengandung arti memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui 
pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada 
Tuhan yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan 
interal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, 
mengembangkan moral sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa 
dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka 
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

23
 

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter 

sebagaimana diamanatkan dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta 

mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka pemerintah menjadikan 

pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan 

nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam rencana pembangunan 

jangka panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, dimana pendidikan karakter 

ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradap berdasarkan Falsafah Pancasila. 

Pembangunan karakter merupakan kebutuhan asasi dalam proses 

berbangsa dan bernegara yang merupakan pilar kebangkitan bangsa. Sejak awal 

kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menjadikan pembangunan 

karakter sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. 

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatakan bahwa: 

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

24
 

                                                 

23
Wahyu Bitasari, Implementasi Metode Pembiasaan dalam Membentuk Karakter 

Disiplin Peserta didik Kelas VI C di Sekolah Dasar Brawijaya Smart School, Skripsi, h. 23. 

24
Wahyu Bitasari, Implementasi Metode Pembiasaan dalam Membentuk Karakter 

Disiplin Peserta didik Kelas VI C di Sekolah Dasar Brawijaya Smart School, Skripsi, h. 39. 
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Pendidikan karakter merupakan sebuah inovasi pendidikan untuk 

mengatasi permasalahan karakter di Indonesia, dan sebagai bentuk reformasi 

pendidikan yang perlu dilaksanakan khususnya di sekolah dasar dengan 

melibatkan seluruh komponen sekolah, agar tercipta pembelajaran yang 

bermakna. Hal tersebut, sejalan dengan penelitian Marzuki tentang 

pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran sekolah yang 

menunjukkan bahwa, pendidikan karakter merupakan suatu pengajaran yang 

dilakukan untuk menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik sehingga 

peserta didik paham, mampu, merasakan, dan mau melakukan yang baik.
25

 

Penanaman pembiasaan sejak dini, merupakan salah satu upaya untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan karakter, melalui sinergitas seluruh 

komponen sekolah dalam membentuk karakter peserta didik melalui penanaman 

nilai-nilai kebaikan yang dibiasakan. Pendidikan karakter  berfungsi dalam 

konteks pengembangan, perbaikan, dan penyaringan untuk mencetak peserta didik 

yang mampu mencerminkan karakter bangsa. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Fathurrohman sebagai berikut: 

a. Pengembangan, yaitu pengembangan segala potensi yang dimiliki peserta 

didik, agar dapat berprilaku sesuai dengan karakter bangsa indonesia. 

b. Perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional di Indonesia yang 

memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki 

peserta didik agar lebih bermartabat. 

c. Penyaring, yaitu menyaring pengaruh-pengaruh yang kurang baik dan tidak 

sesuai dengan nilai-nilai karakter dan karakter bangsa.
26

 

Penilaian karakter seseorang dapat dilihat dalam tiga hal sebagai berikut: 

                                                 

25
Sofyan dkk, Implementasi Pendidikan Karakter (Surabaya: CV Jakad Publising 

Surabaya. 2018), h. 56. 

26
Sofyan dkk, Implementasi Pendidikan Karakter, h.56-57. 
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1.  Akhlak 

Menurut bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yang berarti 

tingkah laku, perangai, tabiat, watak  moral atau budi pekerti. Kata akhlak, 

berakar dari   kata kholaqa yang berarti menciptakan. Hal ini seakar dengan kata 

khaliq (pencipta), makhluk (yang diciptakan), dan khalq (penciptaan). Kesamaan 

akar kata ini mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya 

keterpaduan antara kehendak khalik (Tuhan) dan perilaku makhluk (manusia).   

Di samping itu, akhlak juga dapat diartikan dengan tata perilaku seseorang 

terhadap orang lain dan lingkungannya dan baru mengandung nilai akhlak yang 

hakiki apabila tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak khalik 

(Tuhan). Dengan demikina, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma 

perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, melainkan juga  norma 

yang mengatur hubugan antara manusia dan Tuhan, bahkan alam semesta  

sekalipun. 

Menurut istilah, akhlak berarti; tingkah laku manusia yang dilakukan 

secara berulang-ulang tampa berpikir terlebih dahulu; Akhlak adalah totalitas dan 

watak, tabiat, bakat, mental yang dijabarkan dalam bentuk perbuatan, ucapan dan 

pikiran; Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik 

yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia maupun dengan lingkungan. 

2.  Etika 

Perkataan etika atau yang lazim disebut etik, barasal dari kata Yunani  

Ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran  

bagi tingkah laku manusia yang baik.  

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup 

tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana 

seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling 
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menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler 

dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan 

masing-masing agar mereka senang, tenang, tentram, terlindungi tanpa merugikan 

kepentingan serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai 

dengan adat kebiasaan yang beralaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi 

umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat 

kita. Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan 

manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar 

dan mana yang buruk. 

3. Budi Pekerti 

Budi pekerti terdiri dari budi dan pekerti. Budi pekerti adalah alat batin 

sebagai panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Berbudi  

berarti mempunyai kebijaksanaan berkelakuan baik. Pekerti adalah perilaku,  

perangai, tabiat, watak, akhlak dan perbuatan. Budi pekerti ialah perilaku 

kehidupan sehari-hari dalam bergaul, berkomunikasi, maupun berinteraksi antara 

sesama manusia maupun dengan penciptanya. Budi pekerti yang kita miliki terdiri 

dari kebiasaan  atau  perangai,  tabiat dan tingkah laku yang lahir disengaja tidak 

dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan. 

Budi pekerti ialah hendaknya jiwa seseorang yang telah menjadi kebiasaan 

tanpa memerlukan pertimbagan pikiran terlebih dahulu yakni perbuatan yang 

dilakukan dengan kesadaran jiwa, bukan dengan paksaan jiwa, budi pekerti juga 

bisa dikatakan sebagai kualitas tingkah laku, ucapan, dan sikap  seseorang  yang 

memunyai nilai utama dalam pandangan seseorang bagaimana ia bertutur kata dan 

sikap yang baik terhadap seseorang. Pengertian lain dari budi pekerti yaitu 

kehendak yang biasa dilakukan atas segala sifat yang tertanam di dalam hati yang 

menimbulkan kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran 
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sebagai pertimbangan. Dengan demikian, budi pekerti berpangkal dalam hati jiwa 

atau kehendak kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan sebagai kegiatan. 

2. Komponen Pendidikan Karakter 

Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang 

tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan 

kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi 

menunjang perannya dimasa yang akan datang. 

Beberapa komponen pendidikan karakter yang merupakan suatu rangkaian 

proses pendidikan dapat diuraikan berikut ini antara lain: 

a. Pendidik  

Pendidik dari segi bahasa adalah orang yang mendidik. Ahmad D 

Marimba menyatakan bahwa pendidik adalah orang yang memikul tanggung 

jawab untuk mendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan 

tugasnya sebagai makhluk Allah, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk 

sosial. Istilah pendidik digunakan baik dalam lingkungan formal, informal, 

maupun non formal.
27

 

Sejalan dengan tersebut di atas, Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidik 

sebagai siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, 

dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik efektif, 

kognitif maupun psikomotorik. Tanggung jawab tersebut, disebabkan sekurang-

kurangnya dua hal, yaitu pertama karena kodrat yaitu orang tua di takdirkan 

bertanggung jawab mendidik anaknya. Kedua, karena kepentingan kedua orang 
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tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, 

sukses anaknya sukses orang tuanya juga. Kegiatan pendidikan dapat dilakukan 

oleh siapa saja dan dimana saja. Kegiatan pendidikan di rumah, orang yang 

melakukan tugas tersebut  adalah kedua orang tua, karena secara moral dan 

teologis merekalah yang diserahi tanggung jawab pendidikan anaknya. Kegiatan 

pendidikan di sekolah dilakukan oleh guru, dan di masyarakat dilakukan oleh 

organisasi-organisasi kependidikan. Atas dasar ini, maka yang termasuk pendidik 

adalah kedua orang tua, guru, tokoh masyarakat dan selainnya.
28

 

Pendidik dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 

1) Pendidik Menurut Kodrat 

Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. Orang tua sebagai pendidik 

menurut kodrat adalah pendidik yang pertama dan utama. Hubungan antara orang 

tua dengan anak mengandung dua unsur dasar, yaitu pertama, unsur kasih sayang 

orang tua terhadap anak. Kedua, unsur kesadaran dan tanggungjawab dari orang 

tua untuk menuntun perkembangan anak. 

2) Pendidik Menurut Jabatan 

Pendidik menurut jabatan, yaitu guru atau dosen. Guru atau dosen sebagai 

pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu orang 

tua, masyarakat dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas 

dasar kepercayaan. Hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang 

pendidik adalah kewibawaan.
29
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28 
 

 

b. Peserta Didik 

Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang 

atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan, atau anak (pribadi 

yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik.
30

 

Peserta dididk sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung 

kepada pendidiknya, ia merasa memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dan 

menyadari bahwa kemampuannya masih sangat terbatas dibandingkan dengan 

kemampuan pendidiknya. Kekurangan peserta didik tersebut membawanya untuk 

mengadakan interaksi dengan pendidiknya dalam situasi pendidikan. 

Inti kegiatan pendidikan adalah pemberian bantuan kepada peserta didik 

dalam rangka mencapai kedewasaan. Implikasi kegiatan tersebut adalah: 

1) Orang yang dibantu bukanlah seseorang yang sama sekali tidak dapat 

berbuat, melainkan makhluk yang bisa bereaksi terhadap rangsang yang 

ditujukan kepadanya. 

2) Pencapaian kemandirian harus dimulai dengan menerima realita tentang 

ketergantungan anak yang mencakup kemampuan untuk beridentifikasi, 

bekerja sama, dan meniru pendidiknya.
31

 

Dengan demikian, pendidikan berusaha untuk membawa anak yang pada 

awalnya tidak berdaya ketingkat dewasa, yaitu suatu keadaan yang mana anak 

sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, baik secara 

individual, sosial maupun susila. 

c. Pendekatan dalam Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan 

masyarakat, dan membuat generasi mampu berbuat bagi kepentingan mereka dan 
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masyarakat. Setiap institusi pendidikan baik formal, informal, dan nonformal 

mendambakan dan ikut serta berupaya melahirkan generasi penerus yang 

memiliki keunggulan bersaing, juga memiliki karakter yang baik sehingga dapat 

memakmurkan dan memuliakan kehidupan material dan spiritual diri, keluarga, 

dan masyarakat.
32

 

Proses pendidikan karakter dan pengajaran nilai-nilai karakter memerlukan 

pendekatan yang bersifat multiapproach yang pelaksanaannya meliputi hal-hal 

berikut ini: 

1) Pendekatan religius, yang menitik beratkan kepada pandangan bahwa 

peserta didik adalah makhluk yang berjiwa religius dengan bakat-bakat 

keagamaan. 

2) Pendekatan filosofis, yang memandang bahwa peserta didik adalah makhluk 

rasional atau homo sapiens sehingga segala sesuatu yang menyangkut 

pengembangannya didasarkan pada sejauh mana kemampuan berfikirnya 

dapat dikembangkan sampai pada titik maksimal perkembangannya. 

3) Pendekatan sosio kultural, yang bertumpu pada pandangan bahwa peserta 

didik adalah makhluk bermasyarakat dan berkebudayaan sehingga 

dipandang sebagai homo sosialis dan homo legatus dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berkebudayaan. Dengan demikian, pengaruh lingkungan 

masyarakat dan perkembangan kebudayaannya sangat besar artinya bagi 

proses pendidikan dan individualnya. 

4) Pendekatan scientific, dimana titik beratnya terletak pada pandangan bahwa 

peserta didik memiliki kemampuan menciptakan (kognitif), berkemauan dan 
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meras (emosional atau afektif). Pendidikan harus dapat mengembangkan 

kemampuan analitis dan reflektif dalam berfikir.
33

 

Menurut Thomas Lickona, yang dikutip oleh suryanto ada tiga komponen 

karakter yang baik (components of good charter), yaitu moral knowing atau 

pengetahuan tentang moral, moral Feeling atau perasaan tentang moral dan moral 

action atau perbuatan bermoral. Tanpa itu semua manusia akan sama seperti robot 

yang terindoktrinasi oleh suatu paham.
34

 

1. Moral Knowing, terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya 

moral knowing yaitu: 

a) Kesadaran moral (moral awareness) 

b) Mengetahui nilai moral (knowing moral values) 

c) Perspective talking 

d) Penalaran moral (moral reasoning) 

e) Membuat keputusan (decision making) 

f) Pengetahuan diri (self knowledge). Unsur moral knowledge mengisi ranah 

kognitif mereka. 

2. Moral Feeling, terdapa enam hal yang merupakan aspek dari emosi yang harus 

mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang berkarakter, 

yaitu: 

a) Nurani (conscience)  

b) Penghargaan diri (self esteem) 

c) Empati (empathy) 

d) Cinta kebaikan (loving the good) 
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e) Kontrol diri (self control) 

f) Kerendahan hati (humality) 

3. Moral Action, perbuatan atau tindakan moral ini merupakan out come dari dua 

komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang 

untuk berbuat (act morally) maka harus dilihat dari karakter yaitu kompetensi 

(competence), keinginan (will) dan kebiasaan (habit).
35

 

Secara ringkas yang dapat menentukan kesuksesan pendidikan karakter, 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan karakter harus mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk 

“good character”, karakter yang baik. 

b. Karakter harus didefinisikan secara menyeluruh yang termasuk aspek 

“thinking, feeling and action”.
36

 

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan yang paling mendasar dari pendidikan karakter adalah untuk 

membuat seseorang menjadi good and smart. Dalam sejarah Islam, Rasulullah 

saw, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah 

untuk mengupayakan pembentukan akhlak yang baik (good character). 

Pendidikan karakter mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia yang mempunyai kedudukan sebagai makhluk individu dan 

sekaligus juga makhluk sosial, tidak begitu saja terlepas dari lingkungannya. 

Pendidikan merupakan upaya memperlakukan manusia untuk mencapai tujuan. 

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha selesai 

dilaksanakan. Sebagai sesuatu yang akan dicapai, tujuan mengharapkan adanya 
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perubahan tingkah laku, sikap dan kepribadian yang baik, sebagaimana yang 

diharapkan setelah peserta didik mengalami pendidikan. Sebagaimana dalam 

Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Adapun tujuannya adalah 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.
37

 

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah 

adalah sebagai berikut: 

Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap 
penting dan perlu, sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta didik 
yang khas, sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Mengoreksi peserta 
didik yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh 
sekolah. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 
masyarakat dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama.

38
 

Tujuan-tujuan pendidikan karakter yang telah dijabarkan di atas, akan 

tercapai dan terwujud apabila komponen-komponen sekolah dapat bekerjasama 

untuk mencapai tujuan tersebut secara konsisten. Pencapaian tujuan pendidikan 

karakter peserta didik di sekolah merupakan pokok dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter di sekolah. 

Selain itu, tujuan pendidikan karakter adalah membentuk akhlak mulia dan 

karakter peserta didik. Menurut Muslich tujuan pendidikan karakter adalah 

“meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada 
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pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu dan seimbang, melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik 

mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 

mengkaji dan menginternalisasikan, serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter 

dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
39

 

Kesuma mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah: 

a. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap 

penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik 

yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 

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

yang dikembangkan oleh sekolah. 

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.
40

 

Senada dengan hal itu, Muslich mengungkapkan bahwa pendidikan 

karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, 

penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengenalan nilai secara nyata. 

Jadi pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai- nilai kehidupan 

nyata yang diwujudkan secara sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Maka tujuan dari pendidikan karakter itu tidak hanya membentuk pikiran dan 

perasaan seseorang menjadi baik, tapi juga bisa dan berani mengaplikasikannya 

dalam bentuk perbuatan. 
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4. Unsur- Unsur Pendidikan Karakter  

Ada beberapa unsur dimensi manusia secara psikologi dan sosiologi yang 

berkaitan dengan pembentukan karakter pada diri manusia, unsur-unsur ini juga 

dapat menunjukkan bagaimana karakter seseorang.
41

 

a. Sikap 

Sikap seseorang biasanya merupakan bagian dari karakternya, bahkan 

dianggap  sebagai cermin karakter seseorang tersebut. Bahkan banyak para pakar 

psikolog mengembangkan perubahan diri menuju sukses melalui perubahan sikap. 

Keith Harrel mengatakan, attitude is everything (sikap adalah segalanya).
42

 

b. Emosi  

Emosi, kata ini diadopsi dari bahasa latin yaitu emovere berarti luar dan 

movere berarti bergerak. Sedangkan dalam bahasa prancis adalah emouvoir yang 

artinya kegembiraan. Emosi adalah bumbu kehidupan sebab tanpa emosi 

kehidupan manusia akan akan terasa hambar. Emosi adalah gejala dinamis dalam 

situasi yang dirasakan manusia yang berefek pada kesadaran, prilaku dan juga 

merupakan proses psikologis.
43

 

c. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosio-

psikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, 

sugesti otoritas, pengalaman dan intuisi sangatlah penting dalam membangun 

watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan memperkukuh eksistensi diri dan 

memperkukuh hubungan dengan orang lain.
44
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d. Kebiasaan dan kemauan 

Kebiasaan dan kemauan, kebiasaan merupakan aspek prilaku manusia 

yang menetap, berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak 

direncanakan dan diulangi berkali-kali. Sedangkan kemauan merupakan kondisi 

yang sangat mencerminkan karakter seseorang karena kemauan berkaitan erat 

dengan tindakan yang mencerminkan prilaku orang tersebut.
45

  

e. Konsepsi diri (self conception) 

Konsepsi diri (self conception), proses konsepsi diri merupakan proses 

totalitas, baik sadar maupun tidak sadar tentang bagaimana karakter dan diri 

seseorang dibentuk. Jadi konsepsi diri adalah bagaimana saya harus membangun 

diri, apa yang saya inginkan dari dan bagaimana saya menempatkan diri dalam 

kehidupan.
46

 

4. Nilai-Nilai Karakter  

Menurut Kemendiknas nilai-nilai luhur sebagai pondasi karakter bangsa 

yang dimiliki oleh setiap suku di Indonesia ini, jika diringkas diantaranya sebagai 

berikut:
47

 

Tabel 2.1 Nilai-Nilai Karakter 

NO       NILAI                        DESKRIPSI 

 

 

1. 

 

 

Religius 

sikap dan perilaku patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, serta hidup rukun 
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dengan pemeluk agama lain. 

 

2. 

 

Jujur 

perilaku yang menunjukkan dirinya sebagai 

orang yang dapat dipercaya, konsisten 

terhadap ucapan dan tindakan sesuai dengan 

hati nurani. 

 

3. 

 

Toleransi 

sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan, baik perbedaan agama, suku, 

ras, sikap atau pendapat dirinya dengan 

orang lain. 

4. Disiplin tindakan yang menunjukkan adanya 

kepatuhan, ketertiban terhadap ketentuan 

dan peraturan yang berlaku. 

 

 

5. 

 

 

Kerja keras 

perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh- sungguh dalam menghadapi dan 

mengatasi berbagai hambatan belajar, 

tugas atau yang lainnya dengan sungguh-

sungguh dan pantang menyerah. 

 

6. 

 

Kreatif 

kemampuan olah pikir, olah rasa dan pola 

tindak yang dapat menghasilkan sesuatu 

yang baru dan inovatif. 

 

7. 

 

Mandiri 

sikap dan perilaku dalam bertindak yang 

tidak tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan suatu masalah atau tugas. 

 

 

 

 

cara berpikir, bersikap dan bertindak 

dengan menempatkan hak dan kewajiban 
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8. Demokratis yang sama antara dirinya dengan orang 

lain. 

 

 

     9.  

 

 

  Rasa ingin tahu 

sikap dan tindakan yang menunjukkan 

upaya untuk mengetahui lebih dalam 

tentang sesuatu hal yang dilihat, didengar, 

dan dipelajari. 

 

10. 

 

  Semangat kebangsaan 

cara berpikir, bertindak dan cara pandang 

yang lebih mendahulukan kepentingan 

bangsa dan negara diatas kepentingan 

pribadi dan kelompok. 

 

 

 

 

11. 

 

Cinta tanah air 

cara berpikir, bersikap dan bertindak yang 

menunjukkan rasa kesetiaan yang tinggi 

terhadap bangsa dan negara. 

 

   12. 

 

  Menghargai prestasi 

sikap dan perilaku yang mendorong dirinya 

untuk secara ikhlas mengakui keberhasilan 

orang lain atau dirinya. 

 

13. 

 

Bersahabat/komunikatif 

tindakan yang mencerminkan atau 

memperlihatkan rasa senang dalam 

berbicara, bekerja atau bergaul bersama 

dengan orang lain. 

 

14. 

 

Cinta damai 

sikap perilaku, perkataan atau perbuatan 

yang membuat orang lain merasa senang, 

tentram dan damai. 
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15. 

 

Gemar membaca 

sikap atau kebiasaan meluangkan waktu 

untuk membaca buku-buku yang 

bermanfaat dalam hidupnya, baik untuk 

kepentingan sendiri atau orang lain. 

 

16. 

 

Peduli lingkungan 

sikap perlaku dan tindakan untuk menjaga, 

melestarikan dan memperbaiki lingkungan 

hidup. 

 

17. 

 

Peduli sosial 

sikap dan tindakan yang selalu 

memperhatikan kepentingan orang lain 

dalam hidup dan kehidupan. 

 

18. 

 

Tanggung jawab 

sikap dan perilaku seseorang yang 

ditunjukkan dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan kaidah- kaidah yang berlaku. 

Untuk lebih jelasnya mengenai nilai karakter diknas, maka perlu 

penjabaran sebagai berikut: 

a. Riligius 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religiutas dalam kurikulum 2013 

diarahkan pada aspek sikap spiritual yang dipahami sebagai cara pandang tentang 

hakekat diri termasuk menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. 

Sikap spiritual mencakup suka berdoa senang menjalankan ibadah salat atau 

sembahyang, senang mengucapkan salam, selalu bersyukur dan berterima kasih, 

dan berserah diri. Mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, 

bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan, mengucapkan salam sebelum 

dan sesudah menyampaikan pendapat, mengungkapkan kekaguman tentang 
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kebesaran Tuhan, membuktikan kebesaran Allah melalui ilmu pengetahuan 

memberikan kepuasan batin tersendiri dalam diri seseorang yang telah 

mengintegrasikan nilai dalam aktivitas keseharian. Mengintegrasikan nilai adalah 

melakukan internalisasi nilai-nilai kedalam jiwa dan setiap derap langkah  

mencerminkan sikap dan perilaku religi.
48

 

b. Jujur 

Jujur yaitu prilaku yang suci dan dapat dipercaya dalam setiap perkataan 

dan perbuatan. Jujur didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya.
49

 Benar atau jujur, termasuk golongan akhlaq 

mahmudah. Benar artinya sesuainya sesuatu dengan kenyataannya yang 

sesungguhnya, dan ini tidak saja berupa perkataan tetapi juga perbuatan. Dalam 

bahasa Arab, benar atau jujur disebut sidiq (al-Shidqu), lawan dari kizib (al-

Kizbu) yaitu bohong atau dusta.
50

 

Kebenaran atau kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi berdiri 

tegaknya masyarakat. Sebab dengan hanya kebenaran maka dapat terciptanya 

saling pengertian satu sama lain dalam masyarakat, dan tanpa adanya saling 

pengertian tidak mungkin terjadi tolong-menolong, sedang bahasa itu diciptakan 

juga untuk saling pengertian ini, yang tanpa itu tidak mungkin terjadi kehidupan 

masyarakat.
51

 

Karakter bisa dibagi dalam beberapa tingkatan sebagai berikut: 

1) Jujur tingkatan pertama 
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Tingkatan jujur yang pertama adalah kejujuran lisan. Kejujuran ini tidak 

terjadi kecuali hanya pada berirta dan kabar, atau pada sesuatu yang dikandung 

oleh kabar itu atau pemberitahuannya. Sebuah berita bisa berkaitan dengan hal 

yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Penunaian janji atau penyelisihannya 

juga termasuk didalamnya. Dan adalah keharusan bagi setiap orang untuk 

menjaga kata-katanya, maka hendaklah dia tidak berbicara kecuali dengan jujur 

dan benar. Jujur macam inilah yang paling dikenal manusia dan yang paling jelas 

terlihat. Maka barang siapa yang menjaga lisannya dari kabar tentang sesuatu 

yang berbeda dengan kenyataannya maka dialah orang yang jujur. 

2) Jujur tingkatan kedua 

Jujur didalam niat dan kehendak. Kejujuran ini menunjuk pada sifat ikhlas, 

yakni bahwa tiada yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu atau berdiam 

diri kecuali Allah Ta‟ala. Apabila dia tercampuri oleh campuran nafsu maka 

hancurlah kejujuran niat, dan pelakunya boleh disebut sebagai pendusta 

3) Jujur tingkat ketiga 

Adalah jujur didalam azam. Sesungguhnya seorang manusia telah 

melafalkan azam (niat kuat) untuk beramal. 

4) Jujur tingkat keempat 

Adalah jujur didalam menunaikan azam (niat yang kuat). Karena 

sesungguhnya seseorang bisa bermurah hati dan dermawan melafalkan azam di 

dalam suatu kondisi tertentu, kala tiada keberatan apapun didalam janji dan 

berazam, sebab beban pada saat itu masih ringan. Maka apabila hakikat telah 

muncul, kemungkinan pelaksanaan azam tersediaan dan keinginan pun berkobar 

maka terurai dan rasuklah azam serta syahwatlah yang menang, sehingga dia tak 

bisa menepati azamnya. Hal ini bertentangan dengan kejujuran yang seharusnya 

ada padanya. 
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5) Jujur tingkat kelima 

Adalah jujur di dalam amal. Kejujuran ini diwujudkan dengan 

bersungguh-sungguh dalam beramal sehingga amalan dilahirnya tidak 

menampakkan sesuatu yang ada di dalam batinnya, dia tidak bisa disifati dengan 

dhahirnya. Hal itu terjadi tidak dengan cara meninggalkan amal sama sekali tetapi 

dengan menarik kondisi batin untuk selalu membenarkan amalan dhahirnya.
52

 

c. Toleransi 

Toleransi yaitu sikap menghargai terhadap perbedaan baik dalam agama, 

suku, pendapat, sikap dan prilaku orang lain yang berbeda dengan dirinya. 

Toleransi berasal dari kata tolerate dalam bahasa inggris yang berarti 

memperkenankan atau sabar dengan tanpa protes terhadap perilaku 

orang/kelompok lain. Toleransi juga berarti saling menghormati, melindungi, dan 

kerjasama terhadap yang lain.
53

 

Toleransi menurut Abd. Moqsith, yang dikutip oleh  Sufa‟at Mansur, 

toleransi yang dalam bahasa arab disebut al-tasamuh merupakan salah satu ajaran 

inti Islam yang tidak bisa dibatalkan dengan nalar apapun, dan bersifat universal 

melintasi ruang dan waktu. Pendeknya prinsip-prinsip ajaran inti Islam itu bersifat 

trans-historis, trans-ideologis, bahkan transkeyakinan-agama.
54

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penanaman sikap toleransi adalah proses 

kecenderungan untuk mendekat ataupun menghindar terhadap kelompok yang 

berbeda kebudayaan. 

d. Disiplin  
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Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan prilaku tertib dan patuh pada 

segala ketentuan dan peraturan. Menurut Kosasih Jahiri, yang dikutip oleh Abd. 

Moqsith Ghazali, disiplin ialah tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. 

Sedangkan menurut Endang Sumantri disiplin adalah sesuatu yang berharga, yang 

penting dan berguna serta menyenangkan dalam kehidupan manusia yang 

dipengaruhi pengetahuan dan sikap yang ada pada diri atau hati nuraninya.
55

  

Menurut Husdarta disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls 

yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan inpuls pada suatu cita- cita atau 

tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Begitu pula Maman 

Rachman menjelaskan bahwa disiplin berkenaan dengan pengendalian diri 

seseorang terhadap aturan.
56

  

Jadi dari beberapa teori diatas dapat di simpulkan disiplin adalah kontrol 

diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat oleh diri sendiri maupun diluar diri 

baik keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, bernegara maupun beragama. 

Disiplin juga merujuk pada kebebasan individu untuk tidak bergantung pada 

orang lain dalam memilih, membuat keputusan, tujuan, melakukan perubahan 

perilaku, pikiran maupun emosi sesuai dengan prinsip yang diyakini dari aturan 

moral yang dianut. Istilah kedisiplinan memiliki makna yang beragam diantaranya 

yaitu penertiban dan pengawasan diri, penyesuaian diri terhadap aturan, kepatuhan 

terhadap perintah pimpinan, penyesuaian diri terhadap norma-norma 

kemasyarakatan dan lain-lain. 

Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata 

tertib didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. Disiplin dapat 

diartikan sebagai suatu hal yang mendorong untuk harus melakukan perbuatan 
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yang sesuai dengan aturanaturan yang telah ada. Suatu norma merupakan suatu 

peraturan yang menentukan kebiasaan, kelakuan yang diharapkan dalam suatu 

keadaan tertentu, kata kunci di sini ialah diharapkan sebab norma-norma tidaklah 

obyektif, infleksibel atau tidak dapat dirubah seperti halnya suatu ukuran linier 

(meter, kilometer). Agaknya hal itu merupakan suatu harapan masyarakat tentang 

bagaimana individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat akan 

berlaku sesuai status mereka dalam masyarakat itu. Biren Baun dan Sangarain 

yang dikutip oleh Shocib, mengatakan bahwa istilah norma itu apabila dipakai 

dalam arti umum harus mempunyai 3 atribut yaitu: 

1) Suatu evaluasi kolektif dari kelakuan dalam arti bagaimana hal itu 

seharusnya 

2) Suatu harapan kolektif tentang bagaimana hendaknya kelakuan itu 

3) Berbagai reaksi tertentu terhadap kebiasaan, termasuk berbagai upaya untuk 

menerapkan berbagai sangsi jika tidak membujuk melakukan suatu tindakan 

jenis tertentu.
57

 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diambil kesimpulan secara 

umum norma di dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai pedoman dalam 

menjalankan kehidupan brmasyarakat. 

Disiplin merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi suatu 

pelanggaran terhadap suatu peraturan yang berlaku demi terciptanya suatu tujuan. 

Disiplin adalah proses atau hasil pengarahan untuk mencapai tindakan yang lebih 

efektif. Menurut Oteng Sutisna dalam menciptakan disiplin yang efektif 

diperlukan kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut. 
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1) Guru maupun peserta didik hendaknya memiliki sifat-sifat perilaku warga 

sekolah yang baik seperti sopan santun, bahasa yang baik dan benar. 

2) Peserta didik hendaknya bisa menerima teguran atau hukuman yang adil. 

3) Guru dan peserta didik hendaknya bekerjasama dalam membangun, 

memelihara dan memperbaiki aturan-aturan dan norma-norma. 

Jadi sekolah selain memberikan materi pelajaran sekolah sebgai lembaga 

formal juga harus membiasakan pesertadidik dan guru untuk mematui norma yang 

berlaku. Nilai-nilai sikap dan norma tersebut semua diajarkan dengan istimewa, 

sebab mereka lebih dekat merefleksikan struktur masyarakat tertentu daripada 

sikap-sikap dan lebih serius merupakan produk dari proses sosialisasi. Misalnya 

apabila guru sedang menyampaikan kepada peserta didik apa yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan, maka peserta didik itu lebih 

menghubungkannya pada suatu nilai atau norma pada masyarakat daripada 

terhadap sikap. Sikap-sikap biasanya dengan tidak sengaja ditanamkan (walau hal 

itu demikian) tetapi lebih sering merupakan akibat dari beberapa pengalaman 

langsung atau melalui orang lain, dengan objek sikap.  

Perilaku disiplin berkembang pada individu, implikasinya dapat dilakukan 

intervensi sehingga terfasilitasi proses perkembangan disiplin dan dapat dicapai 

kematangan. Perkembangan disiplin dipengaruhi oleh hal-hal berikut: 

1) Pola asuh dan kontrol yang dilakukan oleh orang tua (orang dewasa) 

terhadap perilaku. Pola asuh orang tua mempengaruhi bagaimana anak 

berpikir, berperasaan dan bertindak. Orang tua yang dari awal mengajarkan 

dan mendidik anak untuk memahami dan mematuhi aturan akan mendorong 

anak untuk mematuhi aturan. Pada sisi lain anak yang tidak pernah 

dikenalkan pada aturan akan berperilaku tidak beraturan. 
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2) Pemahaman tentang diri dan motivasi pemahaman terhadap siapa diri, apa 

yang diinginkan diri dan apa yang dapat dilakukan oleh diri sendiri agar 

hidup menjadi lebih nyaman, menyenangkan, sehat dan sukses membuat 

individu memebuat perencanaan hidup dan mematuhi perencanaan yang 

dibuat. 

3) Hubungan sosial dan pengaruhnya terhadap individu relasi sosial dengan 

individu maupun lembaga sosial memaksa individu memahami aturan sosial 

dan melakukan penyesuaian diri agar dapat diterima secara sosial.
58

 

Jika dalam suatu masyarakat berkembang budaya bersih tentu akan sangat 

tidak nyaman manakala kita membuat sampah sembarang dan semua orang 

melihat kita menyatakan keheranan dan menunjukkan bahwa perilaku yang 

dilakukan adalah salah. Sekolah adalah institusi yang memiliki kewenangan untuk 

membuat peserta didik belajar mengembangkan perilaku yang sehat, salah satunya 

adalah disiplin. Proses pendidikan dan pembelajaran yang dapat dilakukan di 

sekolah untuk mengembangkan disiplin peserta didik sebagai berikut. 

1) Mengembangkan pikiran dan pemahaman serta perasaan positif peserta 

didik tentang manfaat disiplin bagi perkembangan diri mengembangkan 

keterampilan contohnya dengan memberikan nasehat-nasehat tentang 

pentingnya berperilaku disiplin baik dirumah maupun di sekolah, 

menyisipkan nilai karakter kedisiplinan pada pembelajaran. 

2) Mengembangkan pemahaman dan perasaan positif peserta didik tentang 

aturan dan manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan contohnya 

menerapkan peraturan sekolah yang ketat bagi seluruh warga sekolah. 
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3) Mengembangkan kemampuan peserta didik menyesuaikan diri secara sehat. 

Contohnya melakukan pembiasaan terhadap perilaku disiplin. 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan kontrol 

internal terhadap perilaku sebagai dasar perilaku disiplin. 

5) Menjadi modeling dan mengembangkan keteladanan.
59

 

Sikap kedisiplinan bukan sikap yang muncul dengan sendirinya maka agar 

seorang anak dapat bersikap disiplin maka perlu adanya pengarahan dan 

bimbingan. Dalam hal menanamkan disiplin pada anakanak ini mempunyai 

tujuan-tujuan yang praktis yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 

Tujuan jangka pendek dari disiplin yang dimaksud ialah membuat anak-anak 

terlatih dan terkontrol, dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah laku 

yang pantas dan yang tidak pantas, atau yang masih asing bagi mereka. 

Sedangkan tujuan jangka panjang dari disiplin adalah untuk perkembangan 

pengendalian diri sendiri dan pengarahan diri sendiri (self control and 

selfdirection) yaitu: dalam hal mana anak-anak dapat mengarahkan diri sendiri 

tanpa pengaruh pengendalian dari luar. Pengendalian diri berarti menguasai 

tingkah laku diri sendiri dengan berpedoman norma-norma yang jelas, standar-

standar dan aturan-aturan yang sudah menjadi milik sendiri. 

Oleh karena itu orang tua haruslah secara efektif dan terus menerus 

berusaha untuk memainkan peranan yang makin kecil dari pekerjaan 

pendisiplinan itu, dengan secara bertahap untuk mengembangkan pengendalian 

dan pengarahan diri sendiri itu pada anak-anaknya. 

Disiplin akan bertumbuh dengan baik apabila atas kemauan diri sendiri, 

tetapi apabila disiplin didasarkan bukan atas kemauan diri sendiri maka 
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yangterjadi disiplin tidak akan tumbuh dalam diri anak tersebut. Dengan adanya 

disiplin yang tertanam dari diri peserta didik akan menjadikan mereka lebih aktif 

dan kreatif dalam belajar. Dengan adanya disiplin belajar yang baik bagi peserta 

didik akan meningkatkan serta memperbesar kemungkinan peserta didik untuk 

berkreasi dan berprestasi. Sehingga apabila peserta didik memiliki disiplin dalam 

waktu belajar maka peserta didik tersebut akan terdorong dan termotivasi dalam 

diri mereka untuk selalu belajar dan belajar. Adanya kesidiplinan yang telah 

diterapkan dan ditanamkan akan mendorong keberhasilan dan kesuksesan bagi 

diri peserta didik sendiri. 

Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung 

dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada. Disiplin diri 

merupakan kepatuhan seseorang terhadap suatu tugas atau peraturan yang 

dihadapkan pada dirinya. Walaupun terkadang manusia selalu di hinggapi hasrat-

hasrat mendasar pada dirinya seperti rasa malas, jenuh dan bosan. Sehingga 

disiplin diri biasanya disamakan artinya dengan kontrol diri (self-control). 

Ada beberapa tips yang dapat membantu kita agar dapat membiasakan diri 

menjadi orang yang disiplin, misalnya: 

1) Melihat setiap kesempatan baru sebagai pengalaman hidup-baru yang 

menyenangkan. 

2) Mengerjakan tugas, lebih cepat lebih baik, sehingga tidak mengganggu 

pikiran terus menerus. 

3) Membiasakan diri membereskan apa yang sudah dimuali. 

4) Menghindari mengulur-ulur waktu. Sibukkan diri kita pada pekerjaan. 

5) Berusaha untuk menjadi profesional yang membina kepercayaan diri dan 

keyakinan diri dalam potensi kita untuk menyempurnakan tugas. 

6) Menghindari kecemasan. 
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7) Menyiapkan diri atas tugas yang akan datang. 

8) Meminta tolong atau bertanya kepada ahlinya, jika kita tidak bisa sesudah 

berusaha. 

9) Mengambil resiko yang terukur dalam rangka kemajuan. 

10) Sering-sering bertanya 

11) Merencanakan yang akan datang, dengan tetap menghadapi masa 

sekarang.
60

 

Jadi pendidikan karakter itu suatu konsep dasar yang di terapkan kedalam 

pemikiran seseorang untuk menjadikan akhlak jasmani rohani maupun budi 

pekerti agar lebih berarti dari sebelumnya sehingga dapat mengurangi krisis moral 

yang menerpa negeri ini. 

e. Kerja keras 

Menurut Hariyoto pengertian kerja keras adalah berusaha dengan gigih 

atau sunguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan dan tidak mengenal putus asa.
61

 

Agama Islam memberi dorongan kepada kita untuk bekerja keras, tekun, rajin dan 

ulet karena dengan kerja keras cita-cita dan tujuan hidup akan tercapai tetapi 

sebaliknya, apabila hanya berpangku tangan maka cita-cita kita akan gagal.  

Islam menganjurkan umatnya agar mau bekerja keras dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, Islam membenci umatnya yang hanya 

berpangku tangan, malas-malasan dan tidak mau bekerja mencari nafkah. Selain 

bekerja keras, kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa 

yang diinginkan dapat terkabul. Menurut Hariyoto terdapat beberapa manfaat 

kerja keras yaitu dicintai Allah dan sesama manusia, senantiasa menghargai 
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waktu, dan mudah meraih kesuksesan.
62

 Dari beberapa pengertian yang ada kerja 

keras bisa berarti sungguh-sungguh dalam melakukan berbagai hal. 

f. Kreatif 

Kreatif berasal dari bahasa inggris create yang berarti menciptakan, 

creation artinya ciptaan. Kemudian kata tersebut diadopsi kedalam bahasa 

Indonesia yaitu kreatif yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau 

menghasilkan sesuatu yang baru. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kreatif diartikan sebagai seseorang yang memiliki daya cipta, memiliki 

kemampuan untuk menciptakan. 

Menurut Mustari kreatif berarti menciptakan ide-ide baru yang 

bermanfaat.
63

 Pemikiran yang kreatif adalah pemikiran yang dapat menemukan 

hal-hal atau cara-cara baru yang berbeda dari yang biasa dan pemikiran yang 

mampu mengemukakan ide atau gagasan yang memiliki nilai tambah (manfaat). 

Untuk menjadi kreatif orang mesti dibiasakan dan dilatih. Dengan pemikiran yang 

kreatif, seseorang akan dihargai “mahal”, dari pengisian kerja. Semakin hari dan 

semakin modern kehidupan semakin dibutuhkan tenaga- tenaga kerja kreatif. 

Secara umum, didapatkan beberapa pendapat tentang definisi karakter 

kreatif. Menurut Hidayatullah, karakter kreatif merupakan sebuah kualitas 

pemikiran seseorang yang rasional, mendekati sebuah kebutuhan, tugas, atau ide 

dari suatu perspektif yang baru, menghasilkan; menyebabkan ada, imajinasi; 

kemampuan untuk membayangkan sesuatu.
64

 Kreativitas adalah suatu aktivitas 
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kemampuan individu yang melahirkan gagasan atau produk baru yang efektif dan 

bersifat imajinatif. 

Cara mengembangkan karakter kreatif melalui pembelajaran, yakni anak 

selalu diupayakan untuk menampilkan sesuatu secara unik dan menampilkan ide 

baru, berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, ingin terus berubah 

dan memanfaatkan peluang baru, mampu menyelesaikan masalah secara inovatif, 

luwes, dan kritis. 

g. Mandiri 

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain yang harus ditanamkan dan dibiasakan sejak dini. Dengan 

menumbuhkan karakter mandiri, maka karakter lain pun akan tumbuh 

mengiringinya seperti rasa percaya diri.
65

 Pendidikan yang menekankan prinsip-

prinsip kemandirian itu tampak memiliki relevansi dengan upaya penanaman 

nilai-nilai moral yang sebenarnya cukup kompleks dan beragam. Diantaranya, 

prinsip kemandirian itu digunakan untuk memberikan keleluasaan dalam usaha 

mengintegrasikan berbagai nilai moral dalam diri peserta didik. 

Sikap mandiri merupakan pola pikir dan sikap yang lahir dan semangat 

yang tinggi dalam memandang diri sendiri. Beberapa nilai dalam kemandirian 

antara lain tidak menggantung pada orang lain. Percaya kepada kemampuan diri 

sendiri, tidak merepotkan dan merugikan orang lain, berusaha mencukupi 

kebutuhan sendiri dengan semangat bekerja dan mengembangkan diri. 

Membangun kemandirian berarti menanamkan visi dalam diri anak. Dalam 

kemandirian inilah, terdapat nilai-nilai agung yang menjadi pangkal kesuksesan 

seseorang, seperti kegigihan dalam berproses, semangat tinggi, pantang menyerah, 
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kreatif, inovatif, dan produktif, serta keberanian dalam menghadapi tantangan, 

optimis, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi.
66

 

Dalam kemandirian, ada nilai kehormatan dan harga diri yang tidak bisa 

dinilai dengan sesuatu apapun. Sebab, apabila harga diri dan kehormatan 

seseorang tidak ada maka habislah ia. Menumbuhkan kemandirian dalam diri anak 

didik bisa dilakukan dengan melatih bekerja dan menghargai waktu. 

h. Demokratis 

Demokrasi berarti bersifat demokrasi, yakni seluruh rakyat turut andil 

memerintah negaranya. Apabila ditarik kepada pendidikan karakter, seseorang 

yang memiliki karakter demokratis tidak mementingkan kepentingan pribadi dan 

akan selalu terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Peserta didik akan selalu 

meminta dan mempertimbangkan pendapat temannya dalam menyelesaikan atau 

mendiskusikan suatu masalah. Dalam sikap yang demokratis akan muncul asas 

musyawarah untuk mufakat. Maka peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

masalah akan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan 

pribadi. Oleh karena itu, demokratis adalah cara berpikir, bersikap dan bertindak 

dengan menempatkan hak dan kewajiban yang sama antara dirinya dengan orang 

lain. 

i. Rasa ingin tahu 

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada tabel sebelumnya, menurut 

diknas, rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan upaya untuk 

mengetahui lebih dalam tentang sesuatu hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari. 

Rasa ingin tahu adalah suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin 

tahu seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar, terbukti dengan pengamatan pada 
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spesies hewan manusia dan banyak. Istilah ini juga dapat digunakan untuk 

menunjukkan perilaku itu sendiri disebabkan oleh emosi rasa ingin tahu. Seperti 

emosi rasa ingin tahu merupakan dorongan untuk tahu hal- hal baru, rasa ingin 

tahu adalah kekuatan pendorong utama di balik penelitian ilmiah dan disiplin ilmu 

lain dari studi manusia. Karakter rasa ingin tahu peserta didik akan mendorong 

peserta didik untuk senantiasa menemukan hal-hal baru dalam belajar. 

j. Semangat kebangsaan 

Semangat adalah penambahan kekuatan dalam melakukan aktifitas dengan 

hasil pengetahuan ataupun sesuatu kegiatan pembelajaran atau pelajaran sehingga 

dari yang tahu menjadi tidak tahu.
67

 Dalam hal ini semangat merupakan sesuatu 

hal yang abstrak namun mendorong seseorang dalam melakukan satu kegiatan 

dengan sungguh-sungguh, sehingga kekuatan tersebut data diwujudkan dengan 

hasil yang dicapai orang tersebut. 

Semangat adalah memberikan dorongan dengan pemahaman agar lebih 

baik dan lebih dimengerti serta bekerja secara professional.
68

Dalam meningkatkan 

semangat ini akan bertahap atau secara terus menerus lebih terhadap dorongan 

yang dilakukan dari dalam atau luar hingga dapat meningkatkan prestasi serta 

dapat dirasakan semua orang. 

Semangat adalah penambahan dorongan yang dihasilkan baik pengetahuan 

ataupun sesuatu kegiatan melalui pembelajaran sehingga dalam melakukan 

kegiatan seseoang lebih menjadi bersungguh-sungguh. Dalam hal ini ada satu 

penambahan kekuatan berupa dorongan baik dari dalam yaitu diri sendiri ataupun 

dari luar yaitu orang lain atau lingkungan dimana peserta didik berada, sehingga 

apa yang dilakukan benar-benar dilakukan dengan kerja keras. Hingga dapat 
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meningkatkan sesuatu aktifitas yang dilakukan dengan kemauan yang keras dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

Semangat adalah upaya untuk menambah kekuatn dengan sungguh 

sunnguh hingga dapat menghasilkan kualitas, kuantitas atau derajat manusia yang 

dilihat dari nilai dan kebermaknaannya.
69

 Semangat merupakan bertambahnya 

dorongan dengan kualitas yang dipahaminya serta banyaknya pemahaman yang 

dinilai menjadi lebih bermakna atau mempuyai keberartian yang tinggi. 

Meningkatkan belajar merupakan setiap perubahan yang relatif menetap 

dan tingkah laku  yang terjadi  sebagai  suatu  hasil  dari  latihan  atau 

pengalaman. Belajar membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. 

Perubahan itu tidak hanya pada jumlah  pengetahuan,  melainkan  juga berbentuk 

kecakapan, kebiasaan, penghargaan, minat, penyesuaian diri, pendekatan 

mengenai segala aspek organisme atau pribadi seseorang. 

Kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman memerlukan suatu 

perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan 

negaranya. Suatu bangsa dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas 

dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau 

kait-mengait antara filosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang 

dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan 

wilayah serta pengalaman sejarah. 

Semangat adalah memberikan kesungguhan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam pemahaman agar lebih baik dan lebih dimengerti dan 

profesional. Dalam meningkatkan ini bertahap atau secara terus menerus 

meningkatkan tersebut dapat dirasakan oleh individu ataupun kelompok yang 

menunjukan satu meningkatkan kemampuan. 
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Semangat belajar adalah usaha dengan dorongan yang kuat dengan 

penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju 

tercapainya kepribadian seutuhnya. Upaya yang  dilakukannya untuk menguasai 

ilmu pengetahuan, dengan harapan kepribadian seseorang akan terbentuk setelah 

mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan.
70

 

Semangat belajar adalah suatu dorongan kesungguhan dari seseorang ada 

aga perubahan dalam kemampuan yang bertahan lama dan bukan berasal dari 

proses pertumbuhan. Suatu perubahan yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam kemampuan, ketrampilan, dan sikap dengan ditandai 

dengan adanya hubungan satu dengan yang lainnya (interaksi individu) dengan 

lingkungan belajar yang sengaja diciptakan.
71

 

Semangat adalah sesuatu yang mendorong diri baik dari dalam ataupun 

dari luar hingga dapat melakukan sesuatu yang bermakna dengan lebih 

mengutamakan penjiwaan yang kokoh. Jiwa yang mendorong seseorang guna 

melakukan sesuatu yang disemangati nilai patriotisme. Semangat kebangsaan itu 

adalah semangat patriot, yang artinya adalah pecinta dan pembela tanah air, 

dengan semangat kebangsaan diartikan cinta tanah air. Itulah apabila melihat dari 

segi bahasa yang biasa diucapkan dan untuk penyemangat dalam membangun 

semangat peserta didik dalam belajar. Sikap semangat kebangsaan ini harus selalu 

dibangun dan dijaga karena ini adalah satu satu semangat peserta didik dalam 

melakukan suau tindakan dan satu perubahan bagi dirinya sendiri, apabila selalu 

di dorong sikap semangat kebangsaan ini, maka akan timbul dari jiwa peserta 

didik untuk giat belajar dan belajar. 
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Semangat kebangsaan adalah sikap untuk selalu mencintai atau membela 

tanah air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, 

sikap dan perilaku cinta tanah air, dimana ia sudi mengorbankan segala-galanya 

bahkan jiwa sekalipun demi kemajuan, kejayaan dan kemakmuran tanah air. Sikap 

semangat kebangsaan ini dapat diartikan gagah berani, pantang menyerah dan rela 

berkorban demi bangsa dan negara. Namun yang perlu ditekankan kepada peserta 

didik adalah satu hal yang harus dijaga dengan mendorong belajar dengan 

semangat dan jangan menyiakan waktu yang ada untuk belajar terus hingga 

mendapatkan hal yang terbaik dengan diimbangi ahlak mulia yang dibentuk oleh 

kepribadian yang ada. 

Semangat kebangsaan adalah sikap yang bersumber dari perasaan cinta 

tanah air (semangat kebangsaan atau nasionalisme), sehingga menimbulkan 

kerelaan berkorban untuk bangsa dan negaranya. Sikap semangat kebangsaan ini 

harus selalu dijaga dan diberikan dorongan serta paham benar dengan sikap yang 

diperbuat oleh peserta didik, dengan kecintaan terhadap tanah air Indonesia ini 

maka akan timbul semangat kebangsaan yang kuat untuk dapat bersikap bijaksana 

serta memberikan satu kontribusi yang kuat untuk kehidupannya. Dengan sikap 

semangat kebangsaan yang selalu dibangun dan didorong dalam memberikan 

contoh serta pemahaman dalam keseharian, maka dipastikan akan menjadi 

kebiasaan siawa dalam melakukan tindakan secara keseharian.
72

 

Salah satu bentuk semangat kebangsaan yaitu semangat kebangsaan buta 

(Blind Patriotism) adalah keterikatan kepada bangsa dan negara tanpa mengenal 

toleran terhadap kritik dan semangat kebangsaan konstruktif (Constructive 

Patriotism) yang merupakan keterikatan kepada bangsa dan negara dengan tetap 
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menjunjung tinggi toleran terhadap kritik, sehingga dapat membawa perubahan 

positif bagi kesejahteraan bersama.
73

 

Perwujudan sikap semangat kebangsaan dapat dilaksanakan pada masa 

darurat akan berbeda dengan keadaan damai. Dimasa darurat atau perang 

seseorang bersikap patriotism pada masa darurat (perang) dapat diwujudkan 

dengan cara: mengangkat senjata, ikut berperang secara fisik melawan penjajah, 

menjadi petugas dapur umum, petugas logistik, menolong yang terluka, dan 

sebagainya. 

Berbeda dengan masa damai, maka seseorang dapat bersikap patriotism 

pada masa damai dapat diwujudkan dengan cara: menegakkan hukum dan 

kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, 

meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan, dan 

persatuan. Semangat kebangsaan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat sekitar dengan cara melalui keteladanan, pewarisan dan 

ketokohan. 

Nasionalisme dan semangat kebangsaan sangat penting bagi kelestarian 

kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini mengingat kondisi masyarakat Indonesia 

adalah masyarakat yang majemuk atau keanekaragaman dalam suku, ras, 

golongan, agama, budaya dan wilayah. Alam Indonesia, dimana kepualauan 

nusantara terletak pada posisi silang yang dapat mengandung kerawanan bahaya 

dari negara lain. Adanya bahaya disintegrasi (perpecahan bangsa) dan gerakan 

separatisme (gerakan untuk memisahkan diri dari suatu bangsa), apabila 

pemerintah tidak bersikap bijaksana. Semangat kebangsaan dapat diwujudkan 

dengan adanya sikap semangat kebangsaan dan nasionalisme dalam kehidupan 
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sehari-hari. Warga negara yang memiliki semangat kebansgaan yang tinggi akan 

memiliki nasionalisme dan semangat kebangsaan yang tinggi pula. 

Semangat kebangsaan adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan 

rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai-nilai kebangsaan tersebut sebagai 

sistem nilai yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia 

itu telah disepakati dinamakan pancasila definisi operasional dari semangat 

kebangsaan adalah suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif 

atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, yang dilandasi dengan cinta tanah 

air, rela berkorban,bekerja keras dengan semangat cinta tanah air atau sikap yang 

sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah 

airnya.
74

 

k. Cintah tanah air 

Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
75

 

Cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa bangga, 

setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, 

politik dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang 

dapat merugikan bangsa sendiri.
76

 

Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa karakter cinta 

tanah air merupakan suatu perwujudan dari watak dan tingkah laku seseorang 

yang mencerminkan rasa cinta terhadap bangsa yang dimiliki. Rasa tersebut 
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ditunjukan dengan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya terhadap bangsa 

Indonesia. 

l. Menghargai prestasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghargai memiliki arti 

memberi harga, menghormati, mengindakan, dan memandang penting. Sedangkan 

prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya). Apabila dua pengertian tadi digabungkan, maka menghargai prestasi 

dapat diartikan menghormati dan memandang penting hasil yang telah dicapai.  

Berdasarkan pengertian tersebut, seseorang yang menghargai prestasi 

memiliki pandangan bahwa hasil dari apa yang dia maupun orang lain kerjakan 

memiliki nilai. Dia menganggap penting (bermanfaat dan berguna) sebuah hasil 

kerja sehingga dalam dirinya terdapat dorongan untuk mengerjakan segala sesuatu    

dengan sebaik-baiknya. Tidak jauh beda kemendiknas mendeskripsikan nilai 

menghargai prestasi sebagai sikap dan tindakan yang mendorong seseorang untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. Nilai menghargai prestasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini sesuai definisi yang disampaikan Kemendiknas di atas. 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan 

pendidikan karakter pada semua jenjang pendidikan. Artinya, pemerintah 

menginginkan agar nilai-nilai karakter dapat ditanamkan dalam diri peserta didik 

melalui proses pendidikan yang berlangsung pada setiap jenjang pendidikan. Tak 

terkecuali dengan nilai menghargai prestasi, yang juga mulai ditanamkan pada 

peserta didik sejak pendidikan dasar seperti sekolah dasar. 

m. Bersahabat 
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Menurut Suyadi, bersahabat atau komunikatif merupakan sikap dan 

tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga 

tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan baik.
77

 Menurut Sulhan, dapat 

diuraikan indikator yang bisa digunakan untuk mendiskripsikan karakter 

bersahabat atau komunikatif adalah sebagai berikut: 

 

1) Menghargai pendapat orang lain 

2) Memberikan dukungan kepada teman 

3) Berbagi dengan orang lain 

4) Membiasakan bermusyawarah untuk memcahkan masalah 

5) Mengutamakan kepentingan bersama 

6) Mengembangkan sikap demokratis 

7) Menyukai bergotong royong 

8) Dapat bekerja sama dalam kelompok.
78

 

n. Cinta damai 

Damai bisa diartikan dalam empat hubungan yang saling terkait, yaitu: 

1) Damai dalam konteks hubungan dengan Allah sebagai Pencipta, yaitu 

kedamaian yang terwujud karena manusia hidup sesuai dengan prinsip 

penciptaannya yang fitri; seperti halnya menjauhi segala larangan-Nya dan 

menjalankan segala perintah-Nya. 

2) Damai dengan diri sendiri lahir jika manusia bebas dari perang batin (split 

personality); seperti halnya ketika kita dapat mengendalikan nafsu dari 

berbuat yang salah menjadi berbuat yang baik dan benar. 
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3) Damai dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud jika manusia berada 

dalam kehidupan yang bebas dari perang dan diskriminasi.
79

 

Dari uraian diatas, cinta damai bisa berarti mencintai hidup dalam aturan 

agama yang benar dan juga mengendalian mampu mengendalikan hawa nafsu 

pribadi sehingga sikap pribadi menimbulkan rasa aman dalam bermasyarakat. 

 

 

o. Gemar membaca 

Gemar artinya suka, senang sekali. Sementara minat yaitu perhatian, 

kesukaan/kecenderungan hati akan sesuatu. Membaca adalah suatu poses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata. Suatu proses yang 

menuntut agar kelompok kata yang merupakan satu kesatuan akan terlihat dalam 

suatu pandangan sekilas agar makna kata-kata secara individual akan dapat 

diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak 

akan tertangkap atau dipahami dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan 

baik.
80

 Menurut Suhaenah Suparno dalam Abdul Rahman, minat baca seseorang 

seharusnya diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah bacaan yang dibaca selain 

buku pelajaran.
81

 Dengan demikian minat baca seseorang berimbas kepada jumlah 

koleksi yang pernah dibaca yang bersangkutan (bukan buku pelajaran/modul/buku 

paket sekolah). 
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Dari uraian diatas yang dimaksud dengan gemar membaca adalah 

kegemaran atau kesukaan terhadap suatu bacaan yang dijadikaan sebagai sarana 

dalam memperoleh berbagai informasi dan wawasan. Seorang yang gemar 

membaca bisa menghabiskan waktunya berjam-jam untuk membaca. Minimal 

dalam sehari ia akan menyediakan waktunya sebentar untuk membaca. 

Adapun koleksi bacaan yang dikonsumsi bisa diperoleh dari mana pun 

juga. Hal ini berkaitan dengan peran toko buku, taman bacaan, atau perpustakaan.  

Bilamana minat baca sudah tumbuh, maka dibutuhkan fasilitas (buku, majalah, 

dan sebagainya) yang memadai. Suatu kenyataan jika, di ranah Indonesia ini 

masih sedikit yang memiliki koleksi bacaan sendiri. Sebagian besar koleksi 

diperoleh dengan meminjam atau membaca di sebuah kedai/toko buku atau 

perpustakaan. 

p. Peduli lingkungan 

Kata peduli, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengindahkan; 

memperhatikan; menghiraukan. Pada draft grand design Pendidikan Karakter, 

karakter peduli digambarkan bahwa peduli adalah memperlakukan orang lain 

dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti 

orang lain, mau mendengar orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang 

lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, mau 

terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, 

cinta damai dalam menghadapi persoalan.
82

 

Peduli tidak hanya kepada orang lain saja tapi juga peduli akan lingkungan 

sekitarnya. Menurut Asmani, nilai karakter peduli lingkungan berupa sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 
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sekitarnya, selain itu mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi.
83

 

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Dalam 

kerangka character building, peduli lingkungan menjadi nilai yang penting untuk 

ditumbuh kembangkan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. 

Manusia yang memiliki kesadaran bahwa dirinya menjadi bagian dari lingkungan 

yang tidak terpisah dari lingkungan akan berusaha berbuat sebaik mungkin bagi 

lingkungannya. 

Nilai peduli lingkungan adalah suatu sikap yang ditunjukan dengan tingkat 

kualitas kesadaran manusia terhadap lingkungan. manusia mempunyai kesadaran 

dan tanggung jawab atas tingkat kualitas lingkungan hidup. Sikap peduli 

lingkungan yang dimiliki manusia sebagai hasil dari proses belajar, dapat 

meningkatkan kepeduliaan manusia akan kelestarian daya dukung dari alam 

lingkungannya. 

Pada dasarnya, peduli lingkungan adalah perilaku atau perubahan manusia 

yang secara sadar terhadap lingkungan dengan dilandasi sikap tanggung jawab 

karena kerusakan lingkungan oleh mental manusia. Menurut Soemarwoto salah 

satu penyebab kerusakan lingkungan adalah ketamakan manusia itu sendiri 

terhadap lingkungan.
84
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Untuk membangun nilai peduli lingkungan sebagai dasar kesadaran 

merupakan hal yang sangat vital, diperlukan pribadi yang mampu mendorong 

meningkatkan kesadaran, yang akan timbul dengan adanya pembelajaran konsep 

pendidikan berkarakter. Ngainun Naim mengatakan ada beberapa langkah Praktis 

yang digunakan untuk memberikan pendidikan karakter peduli lingkungan. 

langkah pertama adalah dimulai dari kehidupan individu. Orang yang peduli 

lingkungan idealnya juga telah menerapkan kepedulian tersebut dalam kehidupan 

secara pribadi.  

Character building dalam peduli lingkungan seyogyanya dimulai dari 

keluarga. Karena di dalam keluargalah seorang anak menghabiskan waktunya. 

Selain itu, relasi emosional seperti dalam keluarga tidak ditemukan di tempat lain. 

Selain keluarga, peduli lingkungan juga harus ditumbuh kembangkan dalam 

sistem pendidikan. Sekolah menjadi media yang paling efektif dalam membangun 

kesadaran dan kepedulian lingkungan. Ngainun Naim berpendapat bahwa sekolah 

seharusnya menyusun metode yang efektif karena peduli lingkungan merupakan 

salah satu karakter penting yang seyogyanya dimiliki secara luas oleh setiap 

orang, khususnya para peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan.
85

 

Pada dasarnya manusia- manusia ditugaskan Tuhan menjadi Khalifah di 

bumi untuk mengelola dan mengolah alam semesta. Menurut Zubaedi selain 

berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia juga diharuskan berakhlak 

terhadap alam semesta dengan upaya-upaya pelestarian alam sebagai berikut: 

melarang penebangan pohon secara liar, melarang perburuan hewan secara liar, 

melakukan reboisasi, membuat cagar alam, dan lain sebagainya.
86

 

                                                 

85
Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa, (Jakarta: ArRuzz Media, 2012), h. 207. 

86
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasi dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 43. 



64 
 

 

Peduli lingkungan didefinisikan sebagai sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. Dapat dikatakan karakter peduli lingkungan yaitu suatu sikap yang 

dimiliki oleh seseorang yang berupaya untuk memperbaiki dan mengelola 

lingkungan sekitar secara benar sehingga lingkungan dapat dinikmati secara terus 

menerus tanpa merusak keadaannya, serta menjaga dan melestarikan sehingga ada 

manfaat yang berkesinambungan. 

Karakter peduli lingkungan merupakan karakter yang wajib 

diimplementasikan bagi sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semua warga 

sekolah harus mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan dengan cara 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran warga sekolah 

tentang pentingnya peduli lingkungan serta mempunyai inisiatif untuk mencegah 

kerusakan lingkungan. Pendidikan karakter peduli lingkungan ditanamkan sejak 

dini kepada peserta didik sehingga dapat mengelola secara bijaksana sumber daya 

alam yang ada di sekitar, serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap 

kepentingan generasi penerus yang akan datang. Ketika karakter peduli 

lingkungan sudah tumbuh menjadi mental yang kuat, maka akan mendasari 

perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan karakter peduli lingkungan pada dasarnya membantu guru 

dalam penanaman karakter peserta didik tentang kepedulian mereka terhadap 

lingkungan. Pendidikan karakter peduli lingkungan dapat menjadi tolak ukur 

kepedulian serta kepekaan peserta didik kepada lingkungannya. Kepedulian dan 

kepekaan peserta didik terhadap lingkungan akan suasana belajar mengajar yang 

sehat dan nyaman. Lingkungan sekolah atau suasana belajar mengajar yang sehat 

dan nyaman dapat meningkatkan prestasi dan kreativitas peserta didik. 
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q. Peduli sosial 

Kepedulian sosial sebagai salah satu inti dalam implementasi pendidikan 

karakter adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian sosial ini merupakan 

implementasi kesadaran manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya 

sehingga ada sifat saling tergantung antara satu individu dengan individu lain.
87

 

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia akan ikut merasakan 

penderitaan dan kesulitan orang lain sehingga ada keinginan untuk memberikan 

pertolongan dan bantuan kepada orang-orang yang kesulitan. Manusia mempunyai 

rasa empati, rasa merasakan apa yang dirasakan orang lain dan dengan itu 

tergeraklah hatinya untuk menolong orang lain.
88

 

Nilai inti kepedulian sosial dalam pendidikan karakter di Indonesia dapat 

diturunkan menjadi nilai-nilai turunan yaitu: penuh kasih sayang, perhatian, 

kebijakan, keadaban, komitmen, keharuan, kegotong royongan, kesantunan, rasa 

hormat, demokratis, kebijaksanaan, disiplin, empati, kesetaraan, suka memberi 

maaf, persahabatan, kesahajaan, kedermawanan, kelemah lembutan, pandai 

berterima kasih, pandai bersyukur, suka membantu, suka menghormati, keramah 

tamahan, kemanusiaan, kerendah hatian, kesetiaan, moderasi, kelembutan hati, 

kepatuhan, kebersamaan, toleransi, dan punya rasa humor.
89

 Nilai-nilai turunan 

tersebut dapat dijadikan indikator mengenai karakter kepedulian sosial. Individu 

                                                 

87
Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif  (Jakarta: 

Esensi, 2012), h. 7. 

88
Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 184. 

89
Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, h. 138 



66 
 

 

yang memiliki kepedulian sosial akan mampu berhadapan dengan lingkungannya 

dan menampakkan sifat-sifat positif seperti yang dirinci di atas. 

r. Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan nilai moral penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Tanggung jawab ialah kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatan manusia. Tanggung jawab sudah menjadi kodrat manusia, artinya sudah 

menjadi bagian hidup manusia. 

Tanggung jawab adalah sikap dan prilaku seseorang untuk melakukan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Sikap tanggung jawab menunjukan apakah orang itu mempunyai karakter 

baik atau tidak. Orang yang lari dari tanggung jawab berarti tidak memiliki 

tanggung jawab begitu juga dengan orang yang suka bermain-main adalah orang 

yang tidak bertanggung jawab, jadi unsur tanggung jawab itu adalah keseriusan. 

Fatchul Mu‟in mengemukakan beberapa istilah yang berkaitan dengan tanggung 

jawab, yaitu: 

1) Duty (tugas): artinya apa yang telah diberikan pada kita sebagai tugas kita 

harus melaksanakannya. 

2) Laws (hukum dan undang-undang): kesepatan tertulis yang harus kita ikuti 

dan apabila kita melanggarnya berarti kita harus bertanggung jawab untuk 

menerima konsekuensinya. 

3) Contracts (kontrak): kesepakatan yang harus diikuti dan melanggarnya juga 

tidak bertanggung jawab. 

4) Promises (janji): sebuah kesepakatan yang diucapkan yang harus ditepati 

sesuai dengan apa yang telah dibuat. Melanggar janji juga berarti tidak 
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bertanggung jawab, tidak ada sanksi tegas tetapi akan menimbulkan 

kekecewaan. Orang yang ingkar janji adalah orang yang jelek karakternya. 

5) Job descriptions (pembagian kerja): melanggarnya berarti bukan hanya 

tidak bertanggung jawab, tetapi juga akan mengganggu kinerja seluruh 

rencana yang telah dibuat. 

6) Relationship obligations (kewajiban dalam hubungan): apa yang harus 

dilaksanakan ketika orang menjalin hubungan. Melanggarnya bisa-bisa akan 

membuat hubungan berjalan buruk karena tanggung jawab sangatlah 

penting dalam sebuah hubungan. 

7) Universal ethical principles (prinsip etis universal): prinsip-prinsip bersama 

yang merupakan titik temu dari orang-orang atau kelompok yang berbeda 

latar belakang. Misalnya, hak asasi manusia (HAM), bahwa tiap orang 

berhak hidup, hak akan kehidupan material, pendidikan, dan kesehatan, 

adalah titik temu nilai-nilai yang disepakati oleh manusia seluruh dunia. 

Melanggar hal ini berarti tidak bertanggung jawab. Menghilangkan nyawa 

orang lain, membuat rakyat miskin, merupakan tindakan pimpinan negara 

yang tak bertanggung jawab. 

8) Religius convictions (ketetapan agama): nilai-nilai yang dianut oleh agama 

yang biasanya dianggap ajaran dari tuhan. Bagi penganut yang 

melanggarnya, akan berhadapan dengan aturan agama tersebut. 

9) Accountability: keadaan yang bisa dimintai tanggung jawab dan bisa 

dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam dunia politik kita sering 

mendengar istilah akuntabilitas publik atau bublic accountability yang 

berarti bahwa sebuah jabatan publik harus dipertanggungjawabkan para 

rakyat. Misalnya, waktu rakyat yang tak pernah membawa aspirasi rakyat, 
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tetapi malah melakukan penyimpangan berarti melanggar akuntabilitas 

publik. 

10) Diligence (ketekunan, sifat rajin): orang yang rajin dan tekun itu biasanya 

adalah orang yang bertanggung jawab. Tidak rajin dan tidak tekun dalam 

menjalankan sesuatu sama dengan orang yang tidak bertanggung jawab. 

Ketika mengerjakan sesuatu secara malas-malasan pada saat tujuan untuk 

mencapai sesuatu sudah ditetapkan dan standar kerja untuk mencapainya 

bisa diukur, ia adalah oarang yang tidak bertanggung jawab. 

11) Reaching goals (tujuan-tujuana yang ingin diraih): tujuan yang ingin dicapai 

bersama. Ini adalah tanggung jawab bagi orang yang telah menetapkan 

tujuan dan harus bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu agar tujuan 

itu bisa dicapai. Karena sekali tujuan ditetapkan, dibutuhkan kerja untuk 

membuktikan bahwa orang itu harus serius mencapainya. 

12) Possitive outlook (pandangan pisitif kedepan), yaitu suatu pandangan 

tentang masa depan yang positif yang harus dicapai untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan berdasarkan visi misa yang ditetapkan. 

13) Prudent (bijaksana): orang yang melakukan sesuatu secara tidak bijaksana 

dapat dikatakan secara tidak bertanggung jawab. 

14) Rational (hal yang masuk akal): orang bertanggung jawab adalah yang 

mengatakan sesuatu secara hal yang masuk akal, tidak mengumbar 

kebohongan dan irasionalitas. 

15) Time management (pengaturan waktu): orang yang bertanggung jawab itu 

biasanya adalah orang yang bisa mengatur waktu dan konsekuen dengan 

jadwal yang telah ditetapkan. 

16) Resource management (pengaturan sumber daya): orang itu bisa melakukan 

yang baik sebagimana kemampuan yang ia miliki. Tanggung jawab bisa 
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diukur berdasarkan pembagian tanggung jawab seseorang berdasarkan 

kemampuannya, prinsip orang yang tepat sesuai tempat yang tepat (the right 

man on the right place). Orang yang dibebani tugas yang tidak sesuai 

dengan kemampuannya biasanya akan tidak bertanggung jawab melakukan 

sesuatu. Karena itulah, manajemen sumber daya sangatlah penting untuk 

mencapai tujuan. 

17) Teamwork (time kerja): orang yang menyimpang dari kesepakatan tim dan 

ingin mengambil keuntungan untuk dirinya dari kegitan bersama tim adalah 

orang yang tidak bertanggung jawab. 

18) Financial independence (kemandirian keuangan): orang yang 

bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhannya dari uang yang ia 

dapatkan secara benar. Orang yang bertanggung jawab pada dirinya dengan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya karena kemandirian dalam memperoleh 

uang adalah bentuk tanggung jawab yang penting. 

19) Self-motivated (motivasi diri): orang yang bertanggung jawab itu memiliki 

kemampuan motivasi diri dan tingkat harapan yang kuat dalam dirinya. 

Tanggung jawab berakar dari rasa percaya diri dan kesadaran akan potensi 

diri yang bisa diaktualisasikan secara baik dalam keseharian.
90

 

5. Strategi Pembentukan Karakter Pada Peserta Didik 

Peserta didik menurut garizah atau bakat potensial selalu ingin meniru 

yang dikaguminya, bahkan mungkin ia bertaklid atau menerima sebagaimana 

adanya tingkah laku para pendidiknya karena guru-gurunya adalah orang-orang 

yang dipercayainya memberikan pelajaran dan pendidikan kepada mereka. Taklid 

garizi (meniru secara naluriah) ini mencapai puncaknya, bila penampilan orang 
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yang  hendak dijadikan panutan ini menimbulkan rasa kagumnya, baik dalam 

berbicara, gerak-geriknya maupun perbuatannya.
91

 

Budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut 

kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tatak 

rama dan sopan santun, norma budaya/adat istiadat masyarakat, budi pekerti akan 

mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam 

perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian peserta didik. 

Strategi yang dilakukan dari kurikulum ini adalah pengintegrasian pendidikan 

budi pekerti.
92

 

Strategi pelaksanaan karakter di satuan pendidikan atau sekolah 

merupakan kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah 

yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum 

oleh setiap satuan pendidikan. Strategi tersebut diwujudkan melalui pembelajaran 

aktif dengan penilaian berbasis kelas disertai dengan program remediasi dan 

pengayaan.
93

 

Adapun strategi atau metode pembentukan karakter dalam pelaksanaannya 

dapat dilakukan melalui cara berikut: 

a. Keteladanan  

Kegiatan pemberian contoh/teladan ini bisa dilakukan oleh pengawas, 

kepala sekolah, guru, dan staf administrasi di sekolah yang dapat dijadikan model 

bagi peserta didik seperti: 
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1) Religius; sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianut. 

2) Jujur; perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3) Disiplin; tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

4) Peduli lingkungan; Peduli lingkungan yaitu sikap dan tindakan mencegah 

kerusakan lingkungan alam sekitar dan memperbaiki kerusakan yang sudah 

terjadi. 

b. Teguran 

Guru perlu menegur peserta didik yang melakukan perilaku buruk dan 

meningkatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik sehingga guru dapat 

membantu mengubah tingkah laku mereka. 

c. Suasana sekolah  

Suasana sekolah dikondisikan sedemikian rupa dengan penyediaan sarana 

fisik. Contoh: penyediaan tempat sampah, jam dinding, slogan-slogan mengenai 

budi pekerti yang mudah dibaca oleh peserta didik, dan aturan/tata tertib sekolah 

yang ditempelkan pada tempat yang strategi sehingga setiap peserta didik mudah 

membacanya. 

d. Kegiatan rutin 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara 

terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan rutin yang sering 

dilakukan seperti membersihkan kelas dan belajar.
94
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Dengan demikian, dalam strategi perlu adanya menajemen pembentukan 

karakter yang efektif dan efisien. Artinya dalam pengelolaan pembentukan 

karakter diharapkan sebuah menejemen mampu untuk memberikan kontribusi 

dalam pembentukan karakter yang sempurna (baik) dalam diri seseorang. Olehnya 

itu, menajemen ini ditanamkan pada diri peserta didik untuk dilaksanakan evaluasi 

secara rutin. 

C. Kerangka Konseptual 

Guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sementara secara 

umum, guru diartikan sebagai seorang pendidik atau pengajar dari jenjang anak 

usia dini jalur sekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Dalam 

cakupan lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal dapat pula dianggap 

sebagai guru. 

Selain itu, guru tidak cukup hanya sebagai pentransfer pengetahuan, tetapi 

ia harus pula menjadi tauladan dalam bertingkah-laku dan bertutur-sapa dalam 

keseharian. Guru sebagai agen utama pembelajaran, harus mampu meningkatkan 

serta memberbaiki mutu pendidikan nasional. Ketika guru benar-benar melaju 

diatas jalur semestinya, secara otomatis semua akan berjalan lancar. Akhirnya, 

terbentuklah sosok guru dengan akhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

mampu memberbaiki kualitas sistem bembelajaran. 

Guru sangat berperan penting dalam membentuk karakter dari setiap 

peserta didik. Sasaran  pendidikan adalah membentuk karakter, sedangkan tujuan 

utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi penampilan atau tindakan. 

pendidikan karakter dalam sebuah lembaga pedidikan sangat penting dan 

dibutuhkan. Oleh karena itu, guru harus memiliki suatu strategi dalam membentuk 

karakter peserta didik. 
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Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 

Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SDIT Alif Cendekia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hal-hal yang mendukung 

pembentukan karakter peserta 

didk. 

2. Faktor-faktor yang menghambat 

pembentukan karakter peserta 

didik dan solusinya. 

Strategi Guru 

1. Keteladanan 

2. Kegiatan Spontan 

3. Teguran 

4. Suasana sekolah 

5. Kegiatan rutin 

Peserta Didik di SDIT Alif Cendekia Gowa 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, 

yakni data yang diperoleh dideskripsikan oleh peneliti.
95

 Peneliti mendeskripsikan 

apa yang dilihat, didengar, dan ditanyakan. Deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu. 

Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Adapun desain 

penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif diskriptif, yaitu 

mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara, obbservasi dan 

dokumentasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penelitian yaitu di SDIT 

Alif Cendekia Gowa, sekolah tersebut berada di Kelurahan Pangkabinanga 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.  Kaitannya dengan penelitian 

ini, pendekatan dapat dipahami sebagai acuan untuk melakukan penelitian tentang 

Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SDIT Alif Cendekia 

Gowa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan 
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ilmu pendidikan dengan corak penelitian fenomenologis (apa yang dilihat, apa 

yang diamati). 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan hal yang paling urgen dalam proses penelitian, 

disebabkan sumber data adalah satu komponen yang dijadikan sebagai sumber 

informasi sehingga dapat menggambarkan hasil dari suatu penelitian. Sumber data 

yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang 

dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti.  Dalam penelitian ini, peneliti mengamati langsung 

strategi guru dalam membentuk karakter peserta didik di SDIT Alif Cendekia 

Gowa.  

Di samping itu, peneliti akan mewawancarai informan yang dianggap 

berkompeten dan memiliki kapabilitas terkait pokok permasalahan yang akan 

diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru 

SDIT Alif Cendekia Gowa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

grafis (table, catatan, notulen rapat, foto-foto, dan benda-benda lain yang dapat 

memperkaya data primer). 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data.
96

 Metode data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Untuk kelengkapan data dan sistematika pembahasan suatu karya ilmiah 

harus terarah, sistematis, dan mempunyai tujuan, jadi bukan hanya 

mengumpulkan data secara keseluruhan akan tetapi menghimpun data secara 

sistematis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada 

kaitannya dengan pembahasan. Dalam penelitian lapangan (field research), yaitu 

mengumpulkan data melalui penelitian lapangan mengguna metode sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi 

partisipatif, yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian.
97

 Dalam organisasi 

pemerintahan misalnya, peneliti dapat berperan sebagai karyawan, ia dapat 

mengamati bagaimana prilaku karyawan dalam bekerja. Observasi ini dapat 

digolongkan menjadi empat, yaitu partisipatif pasif: jadi dalam hal ini peneliti 

datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut; partisipatif moderat: dalam observasi ini terdapat keseimbangan 
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antara peneliti menjadi orang dalam dan luar. Peneliti dalam mengumpulkan data 

ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya; 

partisipatif aktif: dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan 

oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap; partisipatif lengkap: dalam 

melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa 

yang dilakukan oleh sumber data.
98

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari wawancara.
99

 Wawancara merupakan pertemuan dua 

orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga 

data di konstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara ini digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti, 

dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari narasumber/informan.
100

 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 

mendalam.
101

  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui notulen rapat, catatan 

harian dan sebagainya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian seperti buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, 

maupun data-data yang relevan dengan penelitian. Studi dokumentasi merupakan 
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pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan 

pengunaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat menguatkan hasil observasi 

dan wawancara sehingga lebih kredibel/dapat diprcaya. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam melaksanakan tugas penelitian, peneliti menggunakan beberapa 

instrumen di antaranya: 

1. Pedoman Wawancara 

Teknik wawancara di gunakan untuk menemukan data tentang 

permasalahan secara lebih terbuka. pihak responden/guru-guru yang menjadi 

sumber data penelitian diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan oleh responden. 

Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah pertanyaaan-

pertanyaan terbuka (opened question) dengan menggunakan instrumen metode 

wawancara, buku catatan dan tape recorder bila di perlukan. 

2. Pedoman Observasi 

Peneliti mengadakan pengamatan yang di lakukan sebagai panduan untuk 

mengamati objek penelitian di lapangan, yakni untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan strategi guru dalam pembentukan karakter peserta didik di SDIT 

Alif Cendekia Gowa. Adapun metode observasi pada penelitian ini adalah tempat, 

pelaku, dan karakter peserta didik. 

3. Check List Dokumentasi 

Untuk melengkapi data tentang strategi guru dalam pembentukan karakter 

peserta didik, maka dilakukan kegiatan dokumentasi berupa catatan kegiatan dan 

dokumentasi berupa catatan, dan foto-foto. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis dan interpretasi secara konseptual merupakan proses yang 

terpisah dalam hal mengorganisasikan data penelitian. Analisis menekankan 

pertimbangan kata-kata konteks, non verbal, konsistensi internal, perluasan 

intensitas, dan yang paling penting adalah melakukan kondensasi data. Sedangkan 

proses interpretasi melibatkan pengikatan makna dan signifikasi analisi, 

penjelasan pola deskriptif dengan melihat hubungan yang saling terkait, kemudian 

menarik sebuah kesimpulan sebagai hasil akhir dari laporan penelitian.
102

 

Bahkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

maupun bahan-bahan lainnya akan mempunyai arti setelah dianalisis dan 

diinterpretasi data dengan menggunakan metode analisis dan interpretasi data 

yang relevan dengan kebutuhan penelitian. kaitannya dengan penelitian ini, 

metode analisis dan interpretasi data yang digunakan oleh peneliti adalah model 

analisis Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang banyak dan 

kompleks maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, mefokuskan hal-hal yang 

penting dan membuang hal yag kurang penting.
103

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk 

uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, 

maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana selanjutnya. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara 

kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Kesimpulan akan mulai 

dirumuskan sejak memperoleh data. Meskipun kesimpulan itu masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel sehingga mampu 

menjawab rumusan masalah yang ada. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu diterapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada 

untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding 

terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek 

keabsahan data yang terdiri dari sumber, teknik, dan waktu.
104

 

 Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

 

 

 

                                                 

104
Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33. 



81 
 

 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara dari sumber yang sama, sehingga dapat 

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan 

masalah yang ada dalam penelitian (misalnya penjelasan dari seorang informan di 

kroscheck kembali atau disesuaikan dengan dokumentasi). 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian.
105
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran tentang SDIT Alif Cendekia Gowa 

1. Sejarah Berdirinya Sekolah  

Lembaga pendidikan SDIT Alif Cendekia Gowa berlokasi di Jln. Poros 

Pallangga Nomor 118 (Area Planet Beckam 18) RT 002, RW 001, Kelurahan 

Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Sekolah ini berdiri di 

atas tanah seluas 523m
2 

berjarak 2,3 km kearah barat menuju sekolah TK Gowata, 

berjarak 900m ke arah utara menuju jembatan kembar Sungguminasa, dan 

berjarak 1,3 km ke arah selatan menuju TK Idhata Cambaya. Sekolah SDIT Alif 

Cendekia Gowa di bawah naungan Yayasan Lontara Cendekia Gowa, yang 

dipimpin oleh H. Muhammad Nasri selaku pembina Yayasan dan Zakiah Syahrir 

selaku ketua yayasan. 

SDIT Alif Cendekia Gowa memiliki visi misi sebagai berikut: 

a. Visi Sekolah  

Mewujudkan insan islami yang unggul, dan berakhlak mulia, saleh/saleha 

sehingga terwujud anak kreatif dan mandiri. 

b. Misi Sekolah 

1) Menyiapkan anak didik yang mandiri dengan pembiasaan yang islami 

2) Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan inovatif 

3) Mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak 

4) Menyiapkan anak didik dengan sesuai minat dan bakat berdasarkan multiple 

intelegence (kecerdasan majemuk) 
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2. Kondisi Sekolah 

Kondisi sekolah pada umumnya dalam keadaan baik, jumlah ruang kelas 

untuk menunjang proses belajar mengajar sangat memadai. Keadaan gedung di 

SDIT Alif Cendekia Gowa dapa dilihat melalui tabel di bawah ini:  

Tabel 4.1 

Kondisi Sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa 

No Jenis Gedung Jumlah Unit Kondisi 

1. Ruang Pembina Yayasan 1 Unit Baik 

2. Ruang Ketua Yayasan 1 Unit Baik 

3. Ruang Sekretaris Yayasan 1 Unit Baik 

4. Ruang Bendahara  Yayasan 1 Unit Baik 

5. Ruang Kepala Sekolah 1 Unit Baik 

6. Ruang kantor Guru 1 Unit Baik 

7. Ruang Kantor Staf 1 Unit Baik 

8. Ruang Perpustakaan 1 Unit Baik 

9. Ruang UKS 1 Unit Baik 

10. Ruang Dapur 1 Unit Baik 

11. Kolam Renang 1 Unit Baik 

12. Lapangan Futsal 1 Unit Baik 

13. Lapangan Memanah 1 Unit Baik 

14. Gudang 1 Unit Baik 
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15. WC/Toilet 4 Unit Baik 

16. Ruang Day Care 2 Unit Baik 

17. Tempat Parkir 1 Unit Baik 

Dokumen: Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.2 

Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDIT Alif Cendekia Gowa 

Tahun Pelajaran 2021/2022 

No Nama 
Status 

Pegawai 
Keterangan 

1. H. Muhammad Nasri Owner Pembina Yayasan 

2. Zakiah Syahrir, S.Si., S.Pd. PNS Ketua Yayasan 

3. Ely Sanre PTY Bendahara Yayasan 

4. Akhirzul Djadi, S.ip PTY Pengawas 

5. Risma Neswanti, S.Pd. PTY Sekretaris 

6. Hasrawati Hamzah,S.Pd. PTY Kepala Sekolah 

7. Arayani, S.Pd. PTY Kesiswaan 

8. Aulia Rachmansyah, S.Pd., M.Pd. PTY Kurikulum 

9. Martini, S.Pd. PTY Guru 

10. Amanda Juanda, S.Pd. PTY Guru 

11. Indar, S.Pd. PTY Keagamaan 

12. Nurul Insani, S.Pd. CPTY Guru 

13. Reski Amalia Kadir, S.Pd. CPTY Guru 

14. Nur Hamida, S.Pd. CPTY Guru 
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15. Nasaruddin, S.Pd. CPTY Guru 

16. Susi Susanti, S.Pd. CPTY Guru 

17. Munawara, S.Pd. CPTY Guru 

18. Ayu, S.Pd. CPTY Guru 

19. Dina, S.Pd. CPTY Guru 

20. Hikmah, S.Pd. CPTY Guru 

21. Aisyah, S.Pd. CPTY Guru 

22. Ria CPTY PH 

23. Hasna CPTY PH 

24. Tini CPTY PH 

25. Syamsiah PTY Koki 

26. Amri CPTY Janitor 

Sumber: Staf dan Sekretaris Yayasan 

  Tabel 4.3  

Daftar Pembagian Tugas Guru di SDIT Alif Cendekia Gowa 

No Nama Mata Pelajaran 

1.  Munawara, S.Pd. Tematik 

2.  Nur Hamida, S.Pd. Tematik 

3.  Amanda Juanda, S.Pd. Tematik 

4.  Nasaruddin, S.Pd. Tematik 

5.  Indar, S.Pd. Pendidikan Agama Islam 

6.  Arayani, S.Pd. Tematik 
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7.  Ayu, S.Pd. Matematika 

8.  Susi Susanti S.Pd. Tematik 

9.  Sittiani, S.E. Tematik 

10.  Fadliana, S.E. Tematik 

11.  Aulia Rachmansyah, S.Pd., M.Pd. PJOK 

12.  Martini, S.Pd. Tematik 

13.  Hikmah, S.Pd. Bahasa Arab 

14.  Aisyah, S.Pd. Tematik 

15.  Dina, S.Pd. Bahasa Inggris 

16.  Nurul Insani, S.Pd. Tematik 

Dokumen: Staf Sekolah 

3. Tata Tertib Guru 

a) Datang tepat waktu setiap hari (07.00) dan mengikuti briefing pagi 

b) Pulang pukul 15.15 kecuali yang piket day care harus menemani ananda 

sampai semuanya pulang 

c) Memakai sepatu/sandal dan kaos kaki  

d) Menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah, dan tidak menggunakan 

celana jeans 

e) Melakukan fingger print 

f) Meminta isin harus secara lisan atau telepon (perizinan melalui sms tidak 

diperkenankan) 

g) Perizinan harus melalui kepala sekolah 
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h) Perizinan yang membutuhkan waktu yang lama harus disampaikan paling 

lambat 1 bulan sebelumnya 

i) Tidak mengaktifkan HP pada saat proses pembelajaran (HP hanya boleh 

digunakan pada saat istirahat) 

j) Menggunakan bahasa yang baku dan sopan. 

k) Aktif mengikuti kegiatan sekolah diluar dari hari sekolah 

l) Mengajak semua anak untuk salat tepat waktu 

m) Wajib mengisi SIM T jika berhalangan hadir 

n) Wajib mengisi SPL jika mendapatkan tugas tambahan (lembur) 

o) Yang berminat untuk resign (keluar dari sekolah), harus menyampaikan 1 

bulan sebelumya 

4. Tata Tertib Peserta didik 

a) Peserta didik menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah 

b) Peserta didik mengamalkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), 4 

kata sakti (maaf, tolong, terima kasihdan permisi atau tabe), kepada semua 

warga sekolah 

c) Peserta didik menggenakan sepatu, atribut dan seragam sebagaimana yang 

telah ditentukan sekolah 

d) Peserta didik menjaga seluruh fasilitas sekolah 

e) Masuk kelas tepat waktu 

f) Mengusapkan salam ketika masuk dan keluar kelas 

g) Meminta izin pada ustaz dan ustazah ketika ingin meninggalkan kelas 

h) Membuang sampah pada tempatnya 

i) Melepaskan dan merapikan sepatu/sandal sebelum masuk kelas 

j) Pada saat pelajaran berlangsung, peserta didik harus tertib memperhatikan dan 

mendengarkan ustaz/ustazah 
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k) Berbicara dan berperilaku yang baik dan sopan baik kepada ustaz/ustazah 

maupun kepada teman 

l) Peserta didik tidak diperbolehkan membawa handpone, perhiasan emas, benda 

berharga lainnya, jika tetap membawa maka akan disita oleh pihak sekolah dan 

diserahkan ke orang tua 

m)  Dilarang membawa mainan ke dalam kelas yang dapat mengganggu pelajaran 

n) Makan di luar kelas 

o) Malaksanakan tugas piket kebersihan dengan baik 

p) Memelihara kebersihan, kerapian buku dan perlengkapan sekolah 

q) Peserta didik perempuan diwajibkan memakai jilbab di lingkungan sekolah dan 

laki-laki memakai songkok nasional 

r) Peserta didik tidak diperkenankan merayakan hari ulang tahun di sekolah 

B. Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SDIT Alif 

Cendekia Gowa 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai strategi guru dalam pembentukan 

karakter peserta didik yang diperoleh melalui hasil wawanacara dengan indikator 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

1. Keteladanan  

a) Religius  

Pembentukan karakter religius di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengatahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik. Proses pembentukan 

tersebut akan terwujud jika didalam sekolah terdapat pembiasaan oleh masyarakat 

sekolah. Dari pembiasaan tersebut akan terbentuk karakter peserta didik yang  

religius. 
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Adapun pendapat ustazah Hasrawati Hamsah, S.Pd. selaku kepala sekolah 

di SDIT Alif Cendekia Gowa beliau mengatakan bahwa: 

Pembentukan keteladanan harus dimulai dari diri sendiri baik dari ustaz 
maupun ustazahnya. Cara kami disekolah dalam memberikan tauladan dan 
pendidikan religius kepada peserta didik adalah memberikan contoh kepada 
peserta didik tidak hanya berupa teori tetapi langsung praktek yang 
ditunjukkan langsung kepada peserta didik. Misalnya berpakaian rapi, 
mengerjakan salat duha, berkata sopan dan lain-lain. Diusia SD peserta 
didik menjadi seorang peniru yang ulung sehingga ustaz/ustazah harus 
menjadi contoh yang baik bagi mereka, karena dengan contoh yang real 
maka akan lebih mudah memengaruhi peserta didik secara efektif.

106
 

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ustazah Reski 

Amalia Kadir, S.Pd. beliau mengatakaan bahwa: 

Ustaz/ustazah harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, adapun 
dalam pembentukan keteladanan bersifat religius biasanya peserta didik 
setiap harinya melaksanakan salat duha, majelis pagi, belajar tahsin/tahfis 
majelis siang, dan salat  zuhur berjamaah. Ditambah lagi dengan kegiatan 
mukahayyam al-Quran yang di laksanakaan setiap malam sabtu.

107
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas pembentukan karakter religius dalam 

konteks keteladanan harus dimulai dari pendidik terlebih dahulu dan diajarkan 

kepada para peserta didik. Para peserta didik senantiasa dibiasakan untuk 

diberikan pengalaman dan nilai-nilai religius baik dalam lingkungan sekolah 

maupun diluar sekolah sehingga nilai-nilai tersebut tidak bersifat sementara 

melainkan sudah tertanam dengan kuat dalam diri peserta didik. Dengan adanya 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya, itu sangat membantu dalam 

membentuk karakter religius peserta didik. 

b) Kejujuran 

Untuk membentuk keteladan peserta didik dalam memberikan pendidikan 

agar peserta didik jujur dalam bertindak tentunya guru disini berfungsi sebagai 
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penggerak dalam melakukan pembiasaan-pembisaan berupa kegiatan yang 

dilaksanakan di sekolah. 

Hal ini dijelaskan oleh ustazah Reski Amalia Kadir, S.Pd. selaku guru di 

SDIT Alif Cendekia Gowa, beliau mengatakan bahwa: 

Kegiatan keteladanan yang bersifat jujur dalam bertindak, dimana 
dilaksanakan suatu kegiatan untuk membiasakan peserta didik jujur dalam 
bertindak seperti kegiatan hari bedagang yang dilaksanakan setiap hari 
Jumat. Dengan adanya kegiatan tersebut secara tidak langsung peserta didik 
diajarkan jujur ketika membeli sesuatu, berapa kembalinya dan berapa yang 
harus dia ambil.

108
 

 Hal ini dijelaskan pula oleh ustazah Hasrawati Hamsah, S.Pd. selaku 

kepala sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa, beliau mengatakan bahwa: 

Pembentukan keteladanan yang bersifat jujur dengan memberikan 
penyampaian kepada peserta didik, dimana penyampaian tersebut 
disampaikan oleh masing-masing wali kelasnya. Wali kelas memberikan 
penyampaian bahwa bagaimana pentingnya kejujuran dalam kehidupan 
sehari-hari bagi peserta didik.

109
 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam membentuk karakter 

kejujuran peserta didik. Ada dua cara yang dilakukan guru di SDIT Alif Cendekia 

Gowa. Pertama, guru memberikan pemahaman kepada peserta didik akan 

pentingnya berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh 

masing-masing wali kelasnya. kedua, guru mengadakan suatu kegiatan yaitu hari 

berdagang yang dilaksanakan setiap hari jumat yang melibatkan peserta didik 

dengan tujuan untuk membentuk karakter jujur dari setiap peserta didik. Setelah 

peneliti melakukan wawancara, peneliti kemudian melanjutkan pada tahap 

observasi untuk melihat proses kegiatan hari berdagang.  

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat dalam kegiatan hari berdagang 

yang dilaksanakan tiap hari jumat, peserta didik bertindak selaku penjual dan 
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peserta didik pula bertindak selaku pembeli. Peserta didik yang bertindak selaku 

penjual berdasarkan tiap kelas yang telah dijadwalkan oleh kepala sekolah SDIT 

Alif Cendekia Gowa. Dalam proses jual beli, peserta didik diajarkan untuk jujur 

dalam proses pembelian, berapa kembalinya dan berapa yang harus diambil. 

Setiap jualan telah ditentukan harga maksimalnya yaitu 5 ribu rupiah. 

Dalam membentuk karakter kejujuran peserta didik harus ditanamkan pada 

anak sedini mungkin karena nilai kejujuran merupakan nilai kunci dalam 

kehidupan. Pendidikan kejujuran harus diintegrasikan ke dalam kehidupan 

keluarga, masyarakat, dan sekolah. Jika pendidikan kejujuran ini dapat 

dilaksanakan secara efektif berarti kita telah membangun landasan yang kokoh 

berdirinya suatu bangsa. Karena  sekarang bangsa kita mengalami krisis kejujuran 

sehingga berdampak pada melandanya perilaku korupsi dimana-mana, bahkan 

telah dinyatakan korupsi sudah menjadi budaya. 

c) Kedisiplinan  

Agar peserta didik disiplin maka guru harus berperan secara aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan 

masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa 

setiap guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para peserta didik pada 

suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Oleh karena itu setiap rencana 

kegiatan guru harus didudukkan dan dibenarkan semata-mata kepentingan peserta 

didik, sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. 

 Hal ini dijelaskan oleh ustazah Arayani, S.Pd. berikut adalah 

penjelasannya: 

Pembentukan sikap disiplin kepada peserta didik ustaz/ustazah disini harus 
menjadi teladan contohnya harus datang tepat waktu di sekolah sebelum 
peserta didik datang, berpakaian rapi, mengucapkan salam ketika masuk di 
kelas, minum dan makan harus duduk serta bertanggung jawab dalam   
tugasnya. Dalam proses belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan yang 
ada di sekolah apabila guru sudah bertanggung jawab atas setiap tugas yang 
telah diberikan oleh kepada sekolah maka peserta didik disini bisa 
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termotivasi.
110

 

Hal ini dijelaskan pula oleh ustazah Hasrawati Hamsah, S.Pd. selaku 

kepala sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa, beliau mengatakan bahwa: 

Pembentukan keteladanan sikap disiplin tidak terlepas dari reward and 
punishment. Ketika peserta didik disiplin maka ustaz/ustazah memberikan 
apresiasi setidaknya dengan pujian atau acungan jempol kepada peserta 
didik. Sebaliknya ketika tidak disiplin maka harus diberikan punisment yang 
sejalan dengan pelanggarannya.

111
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa pembentukan karakter peserta didik yang bersifat disiplin tidak terlepas 

dari reward and punishment. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti, guru di SDIT Alif Cendekia Gowa memberikan reward kepada peserta 

didik yang dianggap disiplin. Setiap wali kelas mencatat sitiap peserta didik yang 

dianggap disiplin, dengan beberapa kategori. Misalnya cepat datang, paling 

banyak hafalannya, paling rajin membersihkan kelas, paling rajin menabung, dan 

paling tertib dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

Pembentukan karakter peserta didik yang bersifat disiplin merupakan 

sebuah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran dan perilaku yang dimiliki 

oleh peserta didik. Tentu saja setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-

beda. Ada yang berkarakter jujur, pemarah, egois, rajin, ceria, pendendam, 

pemaaf, sombong, pemalas, dan pelit. Disini tugas seorang guru untuk mengubah 

perilaku peserta didik yang kurang disiplin dalam sekolah. 

d) Peduli lingkungan 

Untuk membentuk rasa kepedulian peserta didik terhadap lingkungan, 

maka peserta didik diberikan pembiasaan seperti membersihkan kelas dan 
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membuang sampah pada tempatnya . 

Hal ini dijelaskan pula oleh ustazah Amanda Juanda, S.Pd. beliau 

mengatakan bahwa: 

Pembentukan rasa kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dilakukan 
dengan cara memberikan pembiasaan kepada peserta didik yang dilakukan 
setiap hari dengan cara membersihkan kelas, membuang sampah pada 
tempatnya, serta merapikan meja setalah digunakan.

112
 

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ustazah Hasrawati 

Hamsah, S.Pd. selaku kepala sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa beliau 

mengatakan bahwa: 

Pembentukan rasa kepedulian peserta didik dilakukan dengan cara 
membiasakan peserta didik dengan menerapkan lisa (lihat sampah ambil) 
dan memberikan penjelasan akan pentinnya menjaga lingkungan.

113
  

Berdasarkan hasil wawancara di atas pembentukan karakter peduli dengan 

cara peserta didik senantiasa dibiasakan setiap harinya untuk membersihkan 

sampah baik dalam kelas maupun di luar kelas. 

2. Teguran  

Guru perlu menegur peserta didik yang melakukan pelanggaran atau 

berperilaku tidak sopan agar peserta didik bisa mengamalkan nilai-nilai yang baik 

sehingga guru dapat membantu mengubah karakter peserta didik. 

 Hal ini dikemukakan oleh ustazah Hasrawati Hamsah, S.Pd. selaku kepala 

sekolah SDIT Alif Gowa beliau mengatakan bahwa: 

Ketika ada peserta didik yang melanggar aturan maka seorang guru 
memberikan teguran kepada peserta didik dan ketika peserta didik 
melanggar yang kedua kalinya maka seorang guru memberikan punishment. 
Punishment yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang 
dilakukan oleh peserta didik. Misalnya minum dan makan berdiri maka 
punishment yang diberikan yaitu membaca istiqfar sebanyak 10 kali dan 
minum air 1 gelas. Guru juga langsung menkonfirmasi kepada orang tua 
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peserta didik tentang pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik di 
sekolah.

114
 

 Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ustazah Arayani, S.Pd. 

selaku bagian kesiswaan beliau mengatakan bahwa: 

Kegiatan spontan yang dilakukan oleh ustaz/ustazah di sekolah yaitu 
menegur peserta didik secara lisan, ketika melakukan pelanggaran lagi maka 
akan diberikan punishment sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 
Punishment yang paling berat yaitu dikeluarkan dari sekolah. Punishment 
yang diberikan harus sejalan dengan pelanggarannya. Misalnya bermain 
ketika salat maka hukumannya dengan sujud yang lama, rukuk yang lama 
atau bahkan mengulang salatnya sendirian.Ustaz/ustazah juga 
berkomunikasi dengan orang tua terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 
anaknya di sekolah.

115
 

 Hal ini juga dikemukakan oleh ustazah Reski Amalia Kadir, S.Pd. selaku 

guru di SDIT Alif Cendekia Gowa, beliau mengatakan bahwa: 

Jika ada peserta didik tidak rajin ke sekolah dimana guru melakukam 
komunikasi dengan oarng tua peserta didik dan apabila peserta didik tidak 
disiplin seperti menyontek saat ujian, berkata kotor, tidak membersihkan 
kelas maka seorang guru langsung memberikan teguran kepada peserta 
didik.

116
 

 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa teguraan disini sangatlah 

penting bagi peserta didik untuk kemajuan dalam membentuk karakter peserta 

didik, karena sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang 

baik. Sebaliknya jika di sekolah kurang tertib kondisinya akan jauh berbeda dan 

proses pembelajaran kurang efektif. Meningkatkan kedisiplinan terhadap peserta 

didik sangatlah penting dilakukan oleh sekolah. 

Adapun hal-hal yang mendukung dalam membentuk karakter peserta didik 

yaitu usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
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untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdsaan, akhlak mulia. Karena tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang 

mendukung di dalam suatu pendidikan yang hendak dicapai. 

Hal ini dijelaskan pula oleh kepala sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa 

ustazah Hasrawati Hamsah, S.Pd. beliau mengatakan bahwa: 

Sebagai orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah, guru tentunya 
mempunyai peranan dalam memberikan bekal ilmu bagi peserta didik. Guru 
adalah panutan bagi peserta didik. Maka dari itu seorang guru memiliki 
peran yang besar dalam pembentukan karakter peserta didik. Untuk 
mendukung hal-hal dalam pembentukan karakter peserta didik tersebut guru 
melakukan beberapa langkah, yaitu: pertama, guru menjadi teladan, karena 
tugas seorang guru harus selalu memberikan tauladan atau contoh dalam 
bertindak dan berperilaku baik. Kedua, guru harus senantiasa mengapresiasi 
usaha peserta didik, tanpa selalu membandingkan dengan nilai yang 
didapatkan teman-temannya. Ketiga, guru senantiasa memberikan 
pembiasaan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah.

117
 

 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembentukan karakter 

dilakukan dengan cara memberikan keteladanan, pembiasaan, dan  punishment 

kepada peserta didik. Mengingat bahwa seorang guru sebagai pendidik maka 

harus berhati-hati dalam bersikap lebih bijak dari tindakan yang akan diambil, 

contoh memberikan pujian bagi peserta didik yang tepat waktu, rajin mengerjakan 

tugas, sehingga peserta didik yang lain akan termotivasi. 

3. Pengondisian Lingkungan 

Pengondisian lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan lingkungan di sekolah dan sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman 

sekolah, menyediakan tempat sampah, tidak memetik bunga yang ada di halaman 

sekolah, tidak berkata kotor dan aturan tata tertib di sekolah harus ditempelkan 
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pada tempat yang mudah dilihat oleh peserta didik sehingga peserta didik mudah 

membacanya. 

Hal ini dikemukakan oleh ustazah Hasrawati Hamsah, S.Pd. merupakan 

kepala sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa beliau mengatakan bahwa: 

Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif ustaz/ustazah harus menjadi 
teladan terlebih dahulu kepada peserta didik tidak hanya menyuruh peserta 
didik tetapi langsung dicontohkan oleh ustaz/ustazah didepan peserta didik. 
Misalnya jika ustaz/ustazah melihat sampah, maka ustaz/ustazah harus 
mengambil sampah tersebut dan membuang pada tempatnya. peserta didik 
juga dibiasakan menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) 4 
kata sakti (maaf, tolong, terima kasih, permisi atau tabe).

118
 

 Hal ini dikemukakan juga oleh ustazah Arayani, S.Pd. selaku bagian 

kepeserta didikan beliau mengatakan bahwa: 

Menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah ini tentunya sudah 
menerapkan atauran-aturan dan dimana seorang guru harus memberikan 
contoh yang baik bagi peserta didik. Misalkan jika guru melihat sampah 
guru mengambil sampah tersebut dan membuang pada tempatnya, dan 
setiap hari Senin pada saat upacara kepala sekolah selalu menyampaikan 
jika melihat sampah disekitar sekolah baik ustaz/ustazah dan peserta didik 
harus memungutnya karena itu sebuah kewajiban bagi yang ada 
dilingkungan sekolah tersebut.

119
 

 Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik suatu kesimpulan 

bahwa seorang guru harus menjadi contoh kepada peserta didik, tidak hanya 

menyuruh tetapi langsung memperlihatkan dihadapan peserta didik. Diusia SD 

peserta didik menjadi peniru yang ulung sehingga semestinyalah seorang guru 

memberikan teladan kepada peserta didiknya. 

4. Kegiatan Rutin 

Kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten 

setiap saat. Seperti upacara setiap hari senin, alat duha, majelis pagi, majelis 

siang, membaca doa sebelum belajar, membaca al-Quran, menghafal al-Quran, 
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menghafal hadis, mukhayyam yang dilaksanakan dua kali dalam semiggu yaitu 

pada malam sabtu, hari berdagang setiap hari jumat, dan banking day yang 

dilaksanankan satu kali dalam sebulan. 

Hal ini di jelaskan pula oleh ustazah Hasrawati Hamsah, S.Pd. selaku 

kepala sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa beliau mengatakan bahwa: 

Kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah seperti salat duha, majelis pagi, 
majelis siang membaca al-Quran, menghafal al-Quran, menghafal hadis 
setiap hari jumat, salat zuhur berjamaah, dan mukhayyam al-Quran yang 
dilaksanakan dua kali dalam sebulan untuk percepatan hapalan al-Quran 
serta membiasakan anak untuk melaksanakan salat sunnah tahajjud.

120
 

 Dengan adanya kegiatan rutin tersebut, itu sangat berdampak positif 

terhadap peserta didik, misalnya dengan pembelajaran hadis yang membahas 

tentang larangan minum dan makan berdiri. Maka ketika ada peserta didik yang 

makan dan minum berdiri maka secara spontan teman-temannya yang lain 

menegurnya dengan membacakan hadis tersebut. 

Hal ini disampaikan oleh ustazah Reski Amalia Kadir, S.Pd. selaku guru di 

SDIT Alif Cendekia Gowa, beliau mengatakan bahwa: 

Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah yaitu pembelajaran 
hadis yang dilaksanakan tiap hari jumat. Dengan pembelajaran hadis 
tersebut menjadi batasan peserta didik untuk melakukan sesuatu misalnya 
hadis tentang larangan makan dan minum berdiri. Dengan adanya hadis 
tersebut menjadi batasan peserta didik untuk tidak makan dan minum 
berdiri.

121
 

Dari hasil wawanacara di atas peneliti dapat menyimipulkan dalam 

kegiatan rutin di sekolah itu sangat penting pengembangan karakter peserta didik 

dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalak kehidupan sehari-hari. Karena 

pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif 

menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembalajaran yang berulang-ulang, 
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baik dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal baik di dalam maupun di luar, 

tujuannya untuk membiasakan peserta didik melakukan seseuatan dengan baik. 

C. Hal-Hal yang Mendukung Pembentukan Karakter Peserta Didik di SDIT 

Alif Cendekia Gowa 

Adapun hal-hal yang mendukung pembentukan karakter peserta didik di 

SDIT Alif Cendekia Gowa dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dilapangan. Setidaknya ada tiga hal yang paling mendukung pembentukan 

karakter peserta didik sebagai berikut: 

1. Keteladanan  

Keteladanan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam 

pembentukan karakter peserta didik. Keteladanan harus ditanamkan sejak usia 

dini, maka semestinya seorang guru harus memberikan keteladanan yang baik 

kepada peserta didik, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Keteladanan 

sendiri merupakan hal yang sangat diperhatikan di SDIT Alif Cendekia Gowa. 

Berdasarkan hasil wawancara dan dilanjutkan dengan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti, telihat guru di SDIT Alif Cendekia Gowa memberikan 

keteladanan yang baik kepada peserta didik baik dari cara berpakaian, ucapan, 

maupun perbuatan. Keteladanan dalam bentuk cara berpakaian, ditunjukkan 

dengan ustaz/ustazah memakai pakaian sopan yang sesuai dengan tuntunan ajaran 

Islam dalam proses belajar mengajar di sekolah. Keteladanan dalam bentuk 

ucapan, ditunjukkan dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut dan sopan 

kepada peserta didik sekalipun peserta didik bertingkah laku buruk. Ustaz/ustazah 

tetap memberikan nasihat yang baik dengan cara sopan kepada peserta didik yang 

berperilaku buruk tidak diberikan secara kasar, menyakitkan, mengandung 

penghinaan, ocehan, dan bahkan ejekan yang berlebihan. Keteladanan dalam 

bentuk perbuatan, ditunjukkan dengan ustaz/ustazah memperlihatkan langsung 
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kepada peserta didik sebelum menyuruh. Misalnya dalam pelaksanaan salat 

sunnah duha, salat zuhur, makan dan  minum dengan duduk, ustaz/ustazah 

terlebih dahulu memberikan contoh langsung kepada peserta didik.  

Dengan adanya keteladanan peneliti melihat, itu sangat mendukung 

pembentukan karakter peserta didik. Keteladanan sangat dibutuhkan di sekolah 

dasar, mengingat di jenjang sekolah dasar peserta didik menjadi peniru yang 

sangat ulung, sehingga disinilah dibutuhkan keteladanan dari seorang guru.  

2. Pembiasaan 

Guru memberikan pembiasaan kepada peserta didik sejak dini dengan 

beberapa kegiatan yang berorientasi kepada pembentukan karakter peserta didik di 

SDIT Alif Cendekia Gowa. Misalnya salat duha, membaca al-Quran, menghafal 

al-Quran, menghafal hadis, mukhayyam al-Quran, majelis pagi, salat zuhur 

berjamaah dan lain-lain.  

Dengan adanya kegiatan tersebut, peserta didik di SDIT Alif Cendekia 

Gowa menjadi terbiasa dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah 

kepada pembentukan karakternya. Bahkan berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan peneliti di lapangan, peneliti melihat peserta didik di SDIT Alif 

Cendekia Gowa dalam melaksanakan salat duha tidak diarahkan lagi oleh 

ustaz/ustazahya tetapi peserta didik langsung mengambil perlengkapan salat 

kemudian melaksanakan salat duha. 

Berdasarkan hasil wawancara yang didukung oleh observasi, peneliti 

berpendapat bahwa dengan adanya kegiatan pembiasaan yang dilakukan di SDIT 

Alif Cendekia Gowa, sangat membantu pembentukan karakter peserta didik.  

3. Reward and Punishment 

Dalam mendukung pembentukan karakter peserta didik di SDIT Alif 

Cendekia Gowa tidak terlepas dari reward and punishment. Berdasarkan hasil 
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observasi, peneliti melihat dalam pemberian reward kepada peserta didk, masing-

masing wali kelas bertugas mencatat peserta didik, yang masuk dalam kategori 

pemberian reward. Misalnya datang tepat waktu, rajin kesekolah, belajar dengan 

tertib, memiliki banyak hafalan, dan rajin membersihkan kelas. Dengan adanya 

pemberian reward tersebut, peserta didik termotivasi dalam mematuhi aturan-

aturan yang telah ditetapkan di sekolah. 

Sedangkan dalam pemberian punishment diberikan kepada peserta didik 

yang melanggar aturan tata tertib sekolah. Misalnya berkata kotor, bermain-main 

saat salat, membuang sampah sembarangan, makan dan minum berdiri dan 

sebagainya. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

kepada ustazah  Arayani, S.Pd. beliau mengatakan bahwa: 

Ketika ada peserta didik yang melanggar aturan maka akan diberikan 
teguran secara lisan, ketika melakukan pelanggaran lagi maka akan 
diberikan punishment sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 
Punishment yang paling berat yaitu dikeluarkan dari sekolah. Punishment 
yang diberikan harus sejalan dengan pelanggarannya. Misalnya bermain 
ketika salat maka hukumannya dengan sujud yang lama, rukuk yang lama 
atau bahkan mengulang salatnya sendirian.Ustaz/ustazah juga 
berkomunikasi dengan orang tua terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 
anaknya di sekolah.

122
 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa dalam 

pembentukan karakter peserta didik tidak terlepas dari punishment. Punishment 

diberikan kepada peserta didik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Dengan adanya punishment tersebut memberikan dampak positif kepada peserta 

didik, untuk tidak mengulangi pelanggarannya. 

D. Faktor-Faktor yang Menghambat Pembentukan Karakter Peserta Didik di 

SDIT Alif Cendekia Gowa 

Adupun faktor-faktor yang menghambat pembentukan karakter peserta 
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didik di SDIT Alif Cendekia Gowa dapat dilihat dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dilapangan sebagai berikut: 

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa 
ustazah Hasrawati Hamsah, S.Pd. kendala dalam pembentukan karakter 
peserta didik adalah ketidak singronan antara apa yang diajarkan di sekolah 
dan apa yang diajarkan di rumah. Misalnya di sekolah diajarkan untuk 
berkata yang baik, berkata yang lembut dan pelan tapi ternyata di rumahnya 
sebaliknya orang tuanya yang malah memberikan contoh yang tidak baik, 
sehingga sama saja dikali nol terhadap apa yang kami ajarkan di sekolah 
karena tidak adanya pengulangan yang dilakukan dirumah.

123
 

 Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh ustazah Reski 

Amalia Kadir, S.Pd. selaku guru di SDIT Alif Cendekia Gowa, beliau mengatakan 

bahwa: 

Kendala dalam pembentukan karakter peserta didik adalah tidak adanya 
pengulangan apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang diajarkan di 
rumah. Misalnya dalam hafalan al-Quran setiap hari ustaz/ustazah 
membantu untuk menghafalkan al-Quran tetapi ketika di rumah tidak 
dilakukan pengulangan oleh orang tuanya, sehinga keesokan harinya sudah 
dilupa lagi hafalannya.

124
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik suatu 

kesimpulan bahwa  faktor yang menghambat pembentukan karakter peserta didik 

adalah faktor orang tua. Dimana banyak orang tua yang tidak memberikan 

keteladanan yang baik kepada anaknya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 

Dengan tidak adanya pengulangan oleh orang tua, terhadap apa yang sudah 

diajarkan di sekolah sama saja dikali nol. 

Guna mengatasi faktor-faktor yang menghambat pembentukan karakter 

peserta didik, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik serta 

mengadakan kegiatan smart parenting yang diikuti oleh orang tua peserta didik 

dengan mengangkat tema yang berkaitan dengan pentingnya peranan orang tua 
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Hasrawati Hamsah (26 tahun), Kepala Sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa, 

Wawancara, Gowa, 15 Februari 2021. 

124
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dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan begitu orang tua akan sadar 

akan pentingnya peran seorang orang tua dalam membentuk karakter peserta didk, 

tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada guru tetapi perlu kerja sama antara 

orang tua dan guru. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Strategi guru dalam pembentukan karakter peserta didik di SDIT Alif 

Cendekia Gowa dilakukan dengan cara memberikan keteladanan, 

pembiasaan, bimbingan, motivasi, teguran, dan reward and punishment. 

2. Hal-hal yang mendukung pembentukan karakter peserta didik di SDIT Alif 

Cendekia Gowa adalah adanya keteladanan, pembiasaan, reward and 

punishment yang diterapkan oleh ustaz/ustazah di sekolah sehingga 

karakter peserta didik bisa terbentuk. 

3. Faktor-faktor yang menghambat pembentukan karakter peserta didik di 

SDIT Alif Cendekia adalah ketidak singronan apa yang diajarkan di sekolah 

dan apa yang dicontohkan di rumah. 

B. Implikasi 

Setelah penulis mengadakan penelitian di SDIT Alif Cendekia Gowa dan 

menganalisis hasilnya, penulis mempunyai saran, semoga dapat meningkatkan 

mutu pembelajaran, terutama pada peran guru dalam membentuk karakter peserta 

didik sejak dini agar peserta didik tumbuh menjadi manusia yang berakhlakul 

karimah maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah 

Harus lebih kreatif mengadakan kegiatan yang dapat menunjang pendidik 

dan menambah pengetahuan guru dalam membentuk karakter peserta didik. 

Kepala sekolah juga harus menjadi garda terdepan dalam memberikan 

keteladanan kepada pendidik maupun peserta didik. 
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2. Kepada Ustaz/ustazah 

a. Untuk semua ustaz/ustazah di SDIT Alif Cendekia Gowa diharapkan lebih 

maksimal dalam membentuk karakter peserta didik, dan harus selalu 

memotivasi peseta didik dalam pembelajaran maupun diluar pelajaran. Agar 

tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. 

b. Ustaz/ustazah hendaknya memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik, sehingga pendidik dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi 

kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam belajar. 

c. Berikan perhatian khusus bagi peserta didik yang belum paham dengan materi 

pembelajaran yang disampaikan dengan beberapa metode maupun pendekatan 

dalam pembelajaran seperti pendekatan individual yang diberikan  kepada  

peserta didik. 

d. Senantiasa memberikan suri teladan yang baik kepada peserta didik agar dapat 

di contoh oleh semua peserta didik agar tercipta karakter atau kepribadian yang 

baik dengan meniru setiap perbuatan dari ustaz/ustazah. 

e. Dukungan orang tua dalam bentuk partisipasi aktif pada setiap kegiatan yang 

dilakukan sekolah hendaknya sejalan dengan apa yang dilakukan di rumah 

terutama keteladanan dan pengawasan dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

3. Kepada Peserta Didik 

Teruslah semangat dan rajin dalam belajar, saling menghargai dan 

menyayangi sesama teman dan ustad/ustazah kalian. Cita-cita kalian akan tercapai 

diiringi dengan belajar yang rajin dan berdoa. 
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Lembar Observasi Penelitian 

“Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta 

Didik di SDIT ALIF CENDEKIA GOWA ” 

 

 

 

No 

 

 

 

Aspek aspek yang Diamati 

 

Pemunculan Hasil 

Pengamatan 

     Ya Tidak 

1 Guru memiliki keteladanan/ contoh yang 

baik bagi peserta didiknya 

 

√ 

 

2 
Guru memberikan pendidikan religius √ 

 

3 Guru memberikan pendidikan agar peserta didik jujur 

dalam bertindak 
√ 

 

4 Guru memberikan nasehat agar peserta didik peduli 

terhadap lingkungan 
√ 

 

5 Guru memilik sikap kegiatan spontan untuk peserta didik 

yang kurang terdidik 
√ 

 

6 Guru memberikan contoh sikap disiplin pada peserta 

didik 
√ 

 

7 Guru memiliki kendala terhadap peserta didik dalam 

pembentukan karakter 
√ 

 

8 Guru memberikan kegiatan spontan terhadap peserta 

didik yang melanggar 
√ 

 

9 Guru memberikan sanksi terhadap peserta didk yang tidak 

melaksanakan program religius 
√ 

 

10 
Guru pernah menguji kejujuran peserta didik √ 

 

11 
Guru memberikan teguran terhadap peserta didik √ 
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12 Guru memiliki sikap teguran untuk mengubah tingkah laku 

peserta didik ke yang lebih baik 
√ 

 

13 
Guru menegur peserta didik dengan caranya sendiri √ 

 

14 Guru memiliki sikap peka terhadap pengkondisian 

lingkungan 
√ 

 

15 Guru yang berada di lingkungan sekolah telah 

mencerminkan nilai religius 
√ 

 

16 Guru menciptakan nilai budaya atau kebiasaan dengan 

caranya sendiri 
√ 

 

17 Tindakan guru terhadap peseta didik dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif 
√ 

 

18 
Guru memakai kegiatan rutin untuk peserta didiknya √ 

 

19 
Guru membentuk program religius sebagai kegiatan rutin √ 

 

20 Guru membantu mengembangkan sikap positif pada diri 

peserta didik 
√ 

 

21 Guru melaksanakan kegiatan rutin dalam membentuk 

karakter peserta didik 
√ 

 

22 Guru menilai sikap peserta didik dengan adanya kegiatan 

rutin 
√ 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana cara-cara bapak/ibu dalam memberikan sikap keteladanan bagi peserta 

didik dalam pembentukan karakter 

2. Bagaimana cara bapak/ibu dalam memberikan pendidikan religius dalam 

membentuk keteladanan yang baik untuk peserta didik 

3. Untuk membentuk keteladanan peserta didik, bagaimana cara bapak/ibu 

memberikan pendidikan, agar peserta didik jujur dalam bertindak 

4. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan nasehat agar peserta didik peduli terhadap 

lingkungan 

5. Agar peserta didik disiplin sikap apa saja yang bapak berikan kepada peserta didik 

6. Apa kendala bapak/ibu sebagai objek dalam pembentukan karakter 

7. Kegiatan spontan apa saja yang bapak/ibu lakukan ketika peserta didik melanggar 

aturan disekolah 

8. Ketika bapak/ibu melihat ada peserta didik yang tidak melaksanakan program 

religius yang bapak/ibu buat, apa yang bapak lakukan saat iu 

9. Apakah bapak/ibu pernah menguji kejujuran peserta didik? Bagaimana hasilnya? 

Apakah bapak/ibu langsung menghukum atau hanya menegurnya 

10.  Bagaimana spontanisasi bapak/ibu ketika melihat peserta didik terlambat  sekolah 

atau tidak mengerjakan tugas sekolah 

11. Teguran seperti apa yang dilkukan bapak/ibu jika ada salah satu peserta didik 

melanggar aturan tata tertib sekolah seperti tidak rajin kesekolah, kurang disiplin 

atau nyontek 

12.  Cara-cara apa yang bapak/ibu lakukan ketika ingin menegur peserta didik yang 

melanggar 

13.  Bagaimana bapak/ibu memberikan teguran selanjutnya ketika melihat peserta 

didik melanggar aturan yang ke dua kalinya atau lebih dari itu 

14.  Bagaimana cara ibu/bapak dalam menciptakan lingkungan yang kondusif agar 

peserta didik bisa melakukannya seperti buang sampah pada tempatnya, dan 

membersihkan ruang kelas 

15.  Apakah lingkungan di sekolah ini telah mencerminkan nilai-nilai religius 
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16.  Bagaimana cara bapak/ibu menciptakan nilai-nilai budaya atau kebiasaan dalam 

sekolah ini 

17.  Bagaimana tindakan peserta didik dalam menciptakan lingkungan yang kondisif 

18.  Kegiatan rutin seperti apa yang dilakukan peserta didik 

19.  Untuk program religius bagaimana bentuk kegiatan rutin yang dilakukan 

20.  Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan kegiatan rutin dalam membentuk 

karakater peserta didik 

21.  Apa dampak positif yang dilakukan oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

rutin yang bapak/ibu buat 

22.  Bagaimana tindakan atau sikap peserta didik dengan adanya kegiatan rutin 
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FOKUS 

PENELITIAN 

DISKRIPSI 

FOKUS 
INDIKATOR URAIAN KOMENTAR 

Strategi Guru  Keteladanan Sikap guru misalnya: 

- Religius 

- Jujur 

- Disiplin 

- Peduli lingkungan 

1. Bagaimana cara-cara bapak/ibu dalam 

memberikan sikap keteladanan bagi peserta 

didik dalam pembentukan karakter 

2. Bagaiamana cara bapak/ibu dalam 

memberikan pendidikan religius/agama 

dalam membentuk keteladanan yang baik 

untuk peserta didik 

3. Untuk membentuk keladanan peserta didik, 

bagaimana cara bapak/ibu memberikan 

pendidikan, agar peserta didik jujur dalam 

bertindak 

4. Bagaiaman cara bapak/ibu memberikan 

nasehat agar peserta didik peduli terhadap 

lingkungan 

5. Agar peserta didik disiplin sikap apa saja 

yang bapak berikan kepada pesrta didik 

6. Apa kendala bapak/ibu sebagai objek dalam 

keteladanan bagi peserta didik dalam 

pembentukan karakter 
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 Kegiatan 

spontan 

Peserta didik yang 

melanggar aturan Religius, 

kedisiplinan, dan 

kejujuran. 

7. Kegiatan spontan apa saja yang bapak/ibu 

lakukan ketika peserta didik melanggar 

aturan disekolah 

8. Ketika bapak/ibu melihat ada peserta didik 

yang tidak melaksanakan program religius 

yang bapak/ibu buat, apa yang bapak 

lakukan  saat itu 

9. Apakah bapak pernah memguji kejujuran 

peserta didik? Bagaiamana hasilnya? 

Apakah bapak/ibu langsung menghukum 

atau hanya menegurnya? 

10. Bagaimana spontanitas bapak/ibu ketika 

melihat peserta didik terlambat sekolah atau 

tidak mengerjakan tugas sekolah 

 

Teguran Teguran Peserta didik 

yang melanggar aturan 

Religius, kedisiplinan, dan 

kejujuran. 

11. Teguran seperti apa yang dilakukan 

ibu/bapak jika ada salah satu peserta didik 

melanggar aturan tata tertib sekolah seperti 

tidak rajin kesekolah, kurang disiplin atau 

nyontek 
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   12. Cara-cara apa yang ibu/bapak lakukan ketika 

ingin menegur peserta didik yang melanggar 

13. Bagaimana bapak/ibu memberikan teguran 

selanjutnya ketika melihat peserta didik 

melanggar aturan yang ke dua kalinya 

atau lebih dari itu 

 

Pengkondisian 

lingkungan 

Mencerminkan nilai-nilai 

budaya dan nilai religius 

Peserta didik serta 

kedisiplinan, dan 

kejujuran. 

14. Bagaimana cara ibu/bapak dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif agar 

peserta didik bisa melakukannya seperti 

buang sampah pada tempatnya, dan 

membersihkan ruang kelas 

15. Apakah lingkungan di sekolah ini telah 

mencerminkan nilai-nilai religius 

16. Bagaimana cara ibu/bapak menciptakan nlai-

nilai buadaya atau kebiasaan dalam sekolah 

ini 

17. Bagaimana tindakan peserta didik dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif 

 

 Kegiatan rutin Kegiatan rutin religius 

bagi peserta didik, 

18.  Kegiatan rutin seperti apa yang dilakukan 

peserta didik 
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  Meningkatkan 

kedisiplinan, dan 

kejujuran. 

19. Untuk program religius bagaimana bentuk 

kegiatan rutin yang dilakukan 

20. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan 

kegiatan rutin tersebut dalam membentuk 

karakter peserta didik 

21. Apa dampak positif yang didapatkan oleh 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

rutin yang bapak/ibu buat 

22. Bagaiaman tindakan atau sikap peserta 

dengan adanya kegiatan rutin tersebut 
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Gambar.1.1 

Wawancara dengan Kepala Sekolah SDIT Alif Cendekia Gowa 
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Gambar.1.2  

Wawancara dengan Guru SDIT Alif Cendekia Gowa 
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Gambar 1.3 

Pemberian reward kepada peserta didik 
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Gambar 1.4 

Hari berdagang yang di laksanakan tiap hari Jumat 
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Gambar 1.5 

Pelaksanaan salat duha  

 

 

             


