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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A.  Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
Ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
Zai 
 

z 
 

zet 
 ش 

 
Sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
Syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
Fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
Qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
Kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
Lam 
 

l 
 

el 
 و 

 
Mim 
 

m 
 

em 
 ٌ 

 
Nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
Wau 
 

w 
 

We 
 هـ 

 
Ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

‟ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

y 
 

ye 
 



x 
 

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 (‟). 

B. 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: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa :    كَـيْـفََ 

 haula :    هـَوَْلََ 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Nama 
 

 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 
a a َ ا 

 kasrah 
 

i i َ ا 
 d}ammah 

 
u u َ ا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ahَ dan 
ya>’ 
 

ai a dan i ََْـي 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوََْ
 

Nama 
 

Harakat dan 
Huruf 

 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 
 

fath}ahَdan alif atau 
ya>’ 
 

 ...َََاَ|َ...َََى
 

d}ammah dan wau 
 

 ــُـو
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 
 kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 
 

 ــِـــي
 



xi 
 

xi 
 

 

 Contoh: 

 ma>ta :    يـاَتََ

 <rama :    رَيَـي

 qi>la :    لِـيْـمََ 

 yamu>tu :    يـًَـوُْتَُ

D.  Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l :   رَوْضَـةََُالأطَْفاَلَِ

ـدِيْـُـَةََُانَْـفـاَضِــهةَ ًَ ََُُانَْـ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ــة ًَ ََُُانَـحِْـكْـ    : al-h}ikmah 

E. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :    رَبـّـَُاََ

 <najjai>na :   َـَجّـيَْــُاََ

ََُُانَــْحَـكَّ    : al-h}aqq 

 nu“ima :    َعُّــِىََ

 aduwwun‘ :    عَـدُوَ 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِيَّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :    عَـهِـيَ 

 Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ :   عَـرَبــِيَ 
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

ـصَُ ًْ ـ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :    انَشَّ

نــْسَنــَة ََُُانَسَّ    : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ََُُانَــْفـَهْسَـفةَ    : al-falsafah 

 al-bila>du :    انَــْبـــِلادََُ

G.  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: 

ٌََ  ta’muru>na :    تـأَيُْـرُوْ

وْعَُ  ‘al-nau :    انَــُّـَ

 syai’un :    شَـيْءَ 

 umirtu :    أيُِـرْتَُ

H.  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, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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I. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ ٍُ    billa>h باِللَِ  di>nulla>h دِيـْ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاللهَِـهَُ ًَ ىَْفيَِْرَحـــْ     hum fi> rah}matilla>h 

J. 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 referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (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: 
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K.  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 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li „Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

MAN  = Madrasah Alyah Negeri  

Polman = Polewali Mandar 

PAI = Pendidikan Agama Islam 

MTs = Madrasah Tsanawiyah 

SMA = Sekolah Menengah Atas 

SARA = Suku, Agama, Ras 

Dkk =  Dan Kawan–Kawan 

NKRI =  Negara Kesatuan Republik Indonesia 

UUD 1945 =   Undang–undang Dasar 1945 

UU =   Undang-undang 

RI =   Republik Indonesia 

Mitawe =   Permisi 

HAM  =   Hak Asasi Manusia 
 
 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 



 

xv 

 

ABSTRACT 

Name  : Subhan  
Student’s Reg. No. : 80100213045 
Thesis Title   : The Multicultural Values in Islamic Education in MAN  
     Polewali Mandar 
 
 

The study discussed the multicultural values in Islamic education in MAN 
Polewali. It aimed to describe the multicultural existence, the inculcating of 
multicultural values in Islamic education, and the students’ religious attitude in MAN 
Polewali. 

The study was a qualitative research conducted at MAN Polewali using 
pedagogical and sociological approaches by employing observation, interview, and 
documentation in collecting the data. 

The results revealed that students at MAN Polewali was multicultural. The 
ethnic diversity could be seen from students who come from different tribes, 
including tribes that inhabit in Sulawesi and the outer Sulawesi. While the 
multicultural values embodied in Islamic education included the human rights, 
democracy, tolerance, inclusive and pluralism, mutual help, keeping relationships, 
and equality and justice as stipulated in learning practices and habituation in students’ 

daily behavior. The multicultural strategies appeared on the seating arrangements in 
the classroom and during orientation. The students were randomly paired by looking 
at their tribe backgrounds. Furthermore, the students’ religious understanding in 
MAN Polewali was inclusive in general. They were quite open to diversity and it was 
indicated by the students’ daily behavior; they could be friends, respecting and 
helping each other, as well as building cooperation among students with different 
ethnic backgrounds. 

The study implications were it was expected that all components in MAN 
Polewali could be together in building up the more conducive multicultural climate to 
develop a learning process in terms of both planning and implementation to realize a 
learning environment that promote multicultural values. Thus the differences were no 
longer a problem but to be a force that encouraged the achievement of common goals. 
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ABSTRAK 

Nama : Subhan  
NIM : 80100213045 
Judul Tesis : Nilai-nilai Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam di MAN 

Polewali Mandar 

Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai multikultural dalam pendidikan 
Islam di MAN Polewali Mandar, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
eksistensi multikultural, bagaimana penanaman nilai-nilai multikultural dalam 
pendidikan Islam, dan bagaimana sikap keberagamaan peserta didik di MAN 
Polewali Mandar. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dilaksanakan di MAN 
Polewali Mandar dengan menggunakan pendekatan penelitian paedagogis dan 
sosiologis, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada MAN Polewali Mandar peserta 
didik cukup multikultural. Keragaman suku terlihat dengan banyaknya peserta didik 
yang berasal dari suku yang berbeda, meliputi suku yang mendiami Sulawesi dan luar 
Sulawesi. Sementara nilai-nilai multikultural yang terkandung dalam pendidikan 
agama Islam meliputi, HAM, demokrasi, toleransi, inklusifisme dan pluralisme, 
tolong menolong, menjaga silaturrahmi, kesetaraan dan keadilan, yang tertuang 
dalam peraktek pembelajaran dan pembiasaan pada perilaku keseharian peserta didik. 
Starategi multikultural nampak pada pengaturan tempat duduk di ruang kelas dan 
pada masa orentasi. Peserta didik diatur, satu sama lain dipasangkan secara acak 
dengan melihat latar belakang sukunya. Sementara itu, pemahaman keagamaan 
peserta didik di MAN Polewali Mandar secara umum cukup inklusif, mereka cukup 
terbuka terhadap keragaman, hal tersebut ditunjukkan dengan perilaku peserta didik 
sehari-hari, mereka dapat berteman, saling menghargai, saling membantu serta 
membangun kerja sama antar peserta didik dengan latar belakang suku yang berbeda. 

Implikasi dari hasil penelitian yaitu diharapkan agar semua komponen yang 
ada di MAN Polewali Mandar bersauma-sama membangun sebuah iklim 
multikultural yang lebih kondusif dengan mengembangkan proses pembelajaran baik 
dari segi perencanaan maupun pelaksanaan sehingga terwujud suasana belajar yang 
mengedepankan nilai-nilai multikultural. Dengan demikian perbedaan tidak lagi 
menjadi problem akan tetapi menjadi sebuah kekuatan yang mendorong tercapainya 
tujuan bersama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagaimana dipahami, merupakan sebuah proses alih dan 

pengembangan pengetahuan. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung 

dalam lingkungan tertentu yang disebut interaksi pendidikan.1 

Proses pendidikan dengan berbagai harapan terhadapnya, termasuk lahir dan 

terciptanya generasi muda yang siap menjalani hidup, baik secara individu, maupun 

dalam bermasyarakat sangat penting untuk diperhatikan. Namun, dalam mewujudkan 

sebuah cita-cita pendidikan tentu banyak persoalan yang dihadapi sehingga sasaran 

yang hendak dicapai dalam sebuah proses pendidikan sering tidak memberikan out 

put yang bisa menjawab tantangan zaman. 

Islam memandang bahwa pendidikan merupakan proses suci untuk 

mewujudkan tujuan asasi hidup, yaitu beribadah kepada Allah dengan segala 

maknanya yang luas.2 Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan 

hidup manusia dalam Islam; yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah 

yang selalu bertaqwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di 

                                                             
1Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Cet. 6; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3. 
2Hery Noer Aly dan Munzier, S, Watak Pendidikan Islam, (Cet.III; Jakarta: Friska Agung 

Insani, 2008), h. 55. 
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dunia dan di akhirat.3 Pendidikan Islam selain menekankan hubungan yang baik 

terhadap Tuhan, juga menekankan bagaimana membangun sebuah hubungan yang 

baik dan harmonis terhadap sesama manusia (hablun minallah wa hablun minannas) 

sebagai bentuk implementasi dari makna ibadah secara luas. Demikian QS al-

z\a>riya>t/51:56 Allah swt., menegaskan hakikat penciptaan jin dan manusia sebagai 

berikut: 

               

Terjemahnya: 
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-Ku.4 
 

Islam memandang seluruh hidup manusia haruslah merupakan ibadah kepada 

Allah swt., dalam pengertian ini, ibadah didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai 

“sebuah kata yang menyeluruh, meliputi segala yang dicintai dan diridhai Allah, 

meliputi segala ucapan dan perbuatan yang tidak tampak maupun yang tampak”.
5 

Jadi, ibadah adalah kepatuhan dan kepasrahan secara total terhadap perintah dan 

larangan Allah swt., ibadah tidak hanya dimaknai dalam bentuk ketundukan dan 

kepatuhan yang bersifat ritual akan tetapi juga ibadah yang bersifat sosial. 

 

                                                             
3Azyumardi Azra, Pendidikan Islam:Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Cet. 

IV; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 8. 
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012), h. 756. 
5Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus, (Cet. XI; Jakarta: 

Mizan, 2004), h. 46. 



3 
 

Berdasarkan pengertian ibadah tersebut, maka pola hubungan antar sesama 

manusia mestinya mendapat perhatian yang serius sebagai bentuk pengabdian 

manusia terhadap Sang Penciptanya. Salah satu upaya mewujudkan pola hubungan 

tersebut, Islam kemudian menegaskan tentang perlunya sikap toleran terhadap setiap 

perbedaan. Islam mengajarkan tentang toleransi sebagai salah satu cara membangun 

pola hubungan yang baik terhadap sesama manusia yang hidup dalam kemajemukan. 

Sikap toleran bukan berarti membenarkan pandangan atau keyakinan yang 

berbeda akan tetapi mengakui hak dan kebebasan orang lain untuk memiliki dan 

mengekspresikannya.6 Sikap toleran ditunjukan dengan memberi kemudahan pada 

pihak yang berbeda untuk melakukan apa yang diyakininya dan memperlakukan 

mereka dengan kelembutan dan kasih-sayang terlepas apa pun pendiriannya.7 

Melihat pada al-Qur‟an dan hadis, menurut Zuhari Misrawi akan ditemukan 

bahwa para Nabi terdahulu menjadikan ajaran tentang kehanifan, toleransi dan 

penyerahan diri kepada Tuhan secara total (hanifan Musliman)8 sebagai ajaran yang 

telah lama diperaktekan. Nabi saw., ditegaskan sebagai pelanjut dari apa yang sudah 

diamanatkan dan diperaktekan oleh Nabi Ibrahim as., bahkan Nabi Ibrahim as., dalam 

al-Qur‟an meminta kepada Tuhan agar Ismail dan keturunannya nanti menjadi Nabi-

nabi yang mengamalkan ajaran tersebut, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada 

                                                             
6Lanny Octavia, dkk, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren (Cet. I; Jakrta: 

renebook dan Rumah Kitab, 2014), h. 85. 
7Lanny Octavia, dkk, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, h. 85. 
8
Lihat QS Ali „Imran, 3/67,dalam Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 73 
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Tuhan.9 lebih tegas dikatakan bahwa agama yang mempunyai mandat dari Tuhan 

adalah agama yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kebenaran dan toleransi.10 

Islam mengajarkan agar ummat manusia membangun hubungan yang 

harmonis dengan sesama, toleran terhadap perbedaan dan saling menghargai satu 

sama lain, perbedaan yang muncul dalam kehidupan tidak harus menjadi bencana 

akan tetapi menjadi rahmat. Pluralitas budaya, suku, ras, etnik, agama dan keyakinan 

harus dihormati dan tidak menjauhinya dengan cara memaksakan keseragaman, 

perbedaan harus tetap harmoni agar perdamain dapat terwujud. Abd Moqsith Gazhali 

menegaskan bahwa menghadapi dunia yang makin plural, yang dibutuhkan bukan 

bagaimana menjauhkan diri dari adanya pluralitas, melainkan bagaimana cara atau 

mekanisme untuk menyikapi pluralitas itu.11 Salah satu cara menyikapi pluralitas 

adalah dengan bersikap toleran terhadap perbedaan. 

Dalam konteks sejarah, suguhan uswah yang baik dari Nabi saw., terlihat 

ketika membangun sebuah peradaban di Madinah. Nabi saw., mencontohkan dengan 

memulai meletakkan dasar-dasar kota yang berperadaban dengan mengajarkan 

kepada masyarakat Madinah tentang ketundukan dan kepatuhan kepada agama yang 

diletakkan pada supremasi hukum dan peraturan.12 Masyarakat Madinah adalah 

                                                             
9Lihat QS Al-Baqarah, 2/128 dan 133, dalam Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, h.24-25. 
10Liahat, Zuhairi Mizrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan 

Multikulturalissme, (Cet. I; Jakarta: Fitrah, 2007), h.177-178. 
11Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama : Membangun Toleransi Berbasis Al-

qur’an,(Cet. I ; Depok: KataKita, 2009), h. 3. 
12Nurcholis Madjid, Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani, 

Makalah pada seminar nasional, Masyarakat Madani Dalam Persfektif Agama dan Politik, Jakarta, 
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masyarakat yang majemuk, yang terdiri atas berbagai komponen etnik dan agama.13 

Nabi saw., dalam membentuk masyarakat Madinah menetapkan suatu dokumen 

perjanjian yang disebut Mitsaq al-Madinah (piagam Madinah/Konstitusi Madinah 

Barat). Dalam Piagam Madinah, ditetapkan adanya pengakuan kepada semua 

penduduk Madinah tanpa memandang perbedaan agama dan suku sebagai anggota 

ummat yang tunggal (ummah wahidah) dengan hak-hak dan kewajiban yang sama.14 

Indonesia, negara yang terdiri dari 18. 210 pulau 15 yang membentang dari 

timur ke barat dengan luas wilayah 5. 206. 833. km²,16 dihuni oleh 237. 641. 326 

penduduk (menurut sensus penduduk tahun 2010)17 dengan lebih dari 300 etnis dan 

1.340 suku bangsa.18 Data tersebut menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang 

memiliki budaya yang cukup beragam. Perbedaan suku, ras, agama, serta bahasa 

cukup besar. 

Kondisi di atas, menjadikan negara Indonesia sangat potensial menjadi ladang 

pertikaian dan perpecahan, Indonesia rentan terhadap konflik sosial yang 

mengangancam integrasi bangsa jika tidak terbangun sebuah hubungan yang baik dan 

                                                                                                                                                                              
1999, dikutip dari, Ali Masykur Musa,  Membumikan  Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu-
isu Aktual, (Cet: I; Jakarta: Serambi, 2014), h. 20. 

13Ali Masykur Musa,  Membumikan  Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu-isu 
Aktual, h. 20. 

14Ali Masykur Musa,  Membumikan  Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu-isu 
Aktual, h. 20. 

15Bambang Syaeful Hadi, Geografi Regional Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ekonomi Press, 2008), h. 47. 

16Bambang Syaeful Hadi, Geografi Regional Indonesia, h. 12. 
17Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Profil Kependudukan dan 

Pembangunan di Indonesia Tahun 2013 (Jakarta: BKKBN RI, 2013), h. 2. 
18Badan Pusat Statistik, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari 

Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010 (Jakarta: BPS RI, 2010), h. 13. 
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harmonis terhadap sesama anak bangsa. Fakta sosilogis historis yang sering muncul 

adalah jargon Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pengikat pluralitas dan 

keberagaman bangsa ini lebih sering dinodai dengan munculnya berbagai praktik 

kekerasan yang berbau SARA. 

Menurut Zuhairi Misrawi, upaya membangun toleransi harus menjadi 

prioritas, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan multikultural. 

Pemahaman atas pentingnya toleransi mesti menjadi sebuah keniscayaan dalam 

rangka membangun sebuah masa depan yang lebih baik. Hanya dengan demikian, 

kehidupan ini akan lebih bermakna dan bermanfaat.19 

Berdasarkan realitas sosial, di mana tingkat pertikain dan konflik dalam 

masyarakat yang terus terjadi hingga beberapa tahun terakhir ini. Maka, dibutuhkan 

sebuah penyelesaian yang mampu menyentuh ke akar rumput permasalahan. Konflik 

etnis, suku dan budaya yang terjadi di negeri ini menjadi bagian lain dari sejarah 

konflik berkepanjangan yang muncul di luar konflik keagamaan. Berbagai konflik 

yang berlatar belakang etnis, suku, agama dan budaya tersebut lebih sering dipicu 

oleh ketidak adilan, kesenjangan ekonomi, faktor politik serta kurangnya pengakuan 

dan perhatian terhadap kelompok minoritas. 

selain itu, arus gerakan Islam trans-nasional menjadi ancaman baru di tengah 

masyarakat yang multikultural dan multi-etnik. Gerakan trans-nasional hadir dengan 

wajah yang mengedepankan aspek monokultural. Sikap eksklusif dari gerakan Islam 

                                                             
19Zuhairi Mizrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan 

Multikulturalissme, h. 179. 



7 
 

trans-nasional cenderung bertentangan dengan budaya-budaya produk lokal. Sikap 

eksklusif dari kelompok ini berakibat pada tertutupnya pintu dialog. Bahkan gerakan 

Islam trans-nasional cenderung menolak ideologi Pancasila dan mengannggap 

sebagai ideologi kafir dan harus diganti dengan negara Islam. 

Selanjutnya, toleransi sebagaimana dijelaskan sebelumnya sejatinya tidak 

hanya menyentuh kelompok agama saja, akan tetapi paradigma toleransi diharapkan 

dapat memotret kelompok minoritas lainnya apalagi ditengah intensitas arus 

globalisasi. Karena itu, multikulturalisme menjadi salah satu paham baru yang 

diharapkan mampu memberikan tempat bagi kelompok minoritas.20 Globalisasi dan 

gerakan Islam trans-nasional harus segera disikapi dengan bijak demi mencegah 

dampak negatif yang akan muncul dalam masyarakat. 

Salah satu solusi yang perlu diaplikasikan sebagai bentuk peran aktif 

menyikapi persoalan tersebut adalah dengan menanamkan nilai-nilai multikultural di 

institusi pendidikan yakni, madrasah. Melihat pentingnya penanaman nilai-nilai 

multikultural terhadap generasi bangsa maka, institusi pendidikan harus dilibtkan 

sebagai sarana indoktrinasi nilai-nilai tersebut. Zamroni mengutarakan bahwa sekolah 

memiliki sejarah panjang sebagai alat indoktrinasi ideologi.21 Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka peran madrasah perlu dimaksimalkan sehingga nilai-nilai multikultural 

dapat tertanam pada setiap individu peserta didik. 

                                                             
20Zuhairi Mizrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan 

Multikulturalisme, h. 215. 
21Zamroni, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur, (Cet. I; Yogyakarta: 

Ombak, 2009), h. 184. 
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Nilai-nilai multikultural merupakan sebuah konsep nilai yang memberikan 

peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena 

perbedaan etnik, budaya, agama dan menghendaki penghormatan serta penghargaan 

manusia setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun latar 

belakang budayanya. 

Oleh karena itu, ketika konsep nilai multikultural dikaitkan dengan 

pendidikan, maka dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural adalah belajar 

tentang mempersiapkan untuk dan merayakan keberagaman budaya atau belajar 

untuk menjadi bicultural. Dan ini memerlukan perubahan-perubahan di dalam 

program-program sekolah, kebijakan dan praktek-praktek.22 Mengingat bangsa 

Indonesia yang mayoritas beragama Islam konsep pendidikan multikultural tentunya 

tidak cukup untuk menjawab permasalahan yang kerap kali muncul dalam 

masyarakat, diperlukan keterlibatan lembaga Pendidikan Islam dalam mengurai 

permasalahan tersebut. Penanaman nilai-nilai multikultural dalam Pendidikan Agama 

Islam berwawasan multikultural di Madrasah adalah solusi konkrit dalam merespon 

fenomena konflik etnis, budaya yang kerap muncul di masyarakat. 

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 1 ayat 1; menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

                                                             
22Mundzier Suparta, islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, (Cet. I; Al-Gazali Center: 2008) h. 38. 
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.23 Pengertian tersebut memberikan 

pemahaman bahwa pendidikan merupakan salah satu media yang dianggap mampu 

memberikan out put generasi muda yang menghargai perbedaan dan keragaman serta 

menjadikannya sebagai bagian yang harus diapresiasi secara konstruktif. 

Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga meyakini, ajaran 

agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain 

dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.24 Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami 

bahwa Pendidikan Agama Islam pada hakikatnya mengandung nilai-nilai 

multikultural yang mengapresiasi perbedaan dan keragaman. 

Firman Allah swt., yang mempertegas perbedaan dan keragaman sebagai sunnatullah 

serta menjadi sarana bagi ummat manusia agar dapat saling kenal mengenal,terdapat 

dalam QS al-Hujuraa>t/49:13: 

                                

                   

 
 

                                                             
23Departemen Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tetntang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, 2003), h. 65. 
24Abdul Majid dan Diana Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Cet. I; 

Bandung: Remaja Rosdakaraya, 2006), h. 130. 



10 
 

Terjemahnya: 
"Wahai manusia! Sesungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 
Allah Maha mengetahui, maha meneliti.25 

Ayat di atas, secara tegas memberikan penjelasan akan keberadaan perbedaan 

dan kemajemukan dalam kehidupan bermasyarakat, dari sudut pandang pendidikan 

ayat ini mengajarkan bahwa Agama Islam mengapresiasi penanaman nilai-nilai 

multikultural untuk membangun sikap saling menghormati, menghargai dan 

bertoleransi terhadap perbedaan. selain itu juga mempertegas bahwa dalam 

pendidikan agama Islam banyak mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-

nilai multikultural.  

Penelitian ini, mengambil tempat di MAN Polewali Mandar dengan 

mempertimbangkan kondisi wilayah dan struktur sosial dimana madrasah ini berada. 

Madrasah ini berlokasi di desa Lampa kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar suatu 

daerah yang memiliki masyarakat dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Daerah 

ini tidak hanya memiliki struktur sosial yang terdiri atas penduduk lokal akan tetapi 

memiliki masyarakat yang multikultural dan multi-agama. Kemajemukan masyarakat 

tersebut terus mengalami perkembangan karena daerah ini menjadi salah satu tujuan 

transmigrasi dan berada dekat dengan salah satu pusat perekonomian di Polewali 

Mandar, di mana daerah tersebut menjadi tujuan banyak pedagang yang datang dari 

                                                             
25Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 745. 
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luar Polewali Mandar dan menjadikan daerah ini sebagai tempat menetap dalam 

membangun keluarga. 

Kondisi daerah yang majemuk, multikultur dan multi-agama menyimpan 

potensi besar akan terjadinya gesekan sosial. Karenanya, penulis menilai perlunya 

peran pendidikan, dalam hal ini Madrasah untuk mengipmlementasikan nilai-nilai 

multikultural dalam pendidikan agama Islam sebagai upaya menata kemajemukan 

secara kreatif. Dengan demikian, diharapkan generasi kedepan dapat tercerahkan 

sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial 

dapat diminimalkan bahkan dicegah untuk tidak terjadi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melihat bahwa kondisi ini 

merupakan sebuah tantangan bagi institusi pendidikan terutama di MAN Polewali 

Mandar yang memiliki peserta didik yang tingkat kemajemukan suku dan budayanya 

sangat tinggi dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai multikultural dan semangat 

toleransi kebersamaan. Upaya tersebut sebagai bekal bagi generasi bangsa dalam 

membangun kehidupan masyarakat kedepan yang lebih damai dan harmonis. Peneliti 

memiliki ketertarikan untuk memahami lebih jauh bagaimana nilai-nilai multikultural 

tersebut ditanamkan dalam pendidikan agama Islam sehingga mengangkat judul 

“Nilai-nilai Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam di MAN Polewali 

Mandar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
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Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif berisi 

pokok masalah yang masih bersifat umum.26Guna menghindari terjadinya kekeliruan 

pembaca dalam memahami penelitian ini maka, peneliti menentukan fokus penelitian 

sehingga masalah pada penelitian ini tidak meluas. Adapun fokus dan deskripsi fokus 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1 
Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Uraian 

1. Gambaran Multikultural  Suku 

 daerah 

 status sosial 

2. Nilai-nilai 

Multikultural dalam 

PAI 

 Materi pembelajaran PAI 

- Nilai-nilai HAM 

- Nilai-nilai demokrasi 

- Toleransi 

- Tolong menolong 

- Menjaga silaturrahmi 

- Kesetaraan dan keadilan 

                                                             

26Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 32. 
Lihat juga Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 285. 
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3. Pemahaman keberagamaan  Inklusif  

 Eksklusif  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peneliti menganggap penting untuk melihat 

kembali dan melakukan penelitian bagaimana menanamkan nilai-nilai multikultural 

dalam pendidikan agama Islam di MAN Polewali Mandar dengan rumsan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana eksistensi multikultural di MAN Polewali Mandar? 

b. Bagaimana penanaman nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama 

Islam di MAN Polewali Mandar? 

c. Bagaimana pemahaman keagamaan peserta didik di MAN Polewali Mandar? 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan berbagai peristiwa konflik berbau SARA yang sering terjadi 

akhir-akhir ini, menjadikan pendidikan multukultural sebagai satu tema penting 

dalam panelitian yang sering diperbincangkan diantaranya:  

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Sukri dengan judul “Pluralisme dan 

Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam (Telaah atas Buku Ajar PAI SMA)”
27, 

                                                             
27Sukri, “Pluralisme dan Multikulturalisme  dalam Pendidikan Islam (Telaah atas Buku Ajar 

PAI SMA)”, Tesis (Makassar: Ps. UIN Alauddin,  2014). 
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penelitian ini menjelaskan bahwa buku ajar PAI SMA yang digunakan di sekolah, 

telah mengakomodir di dalamnya tentang pendidikan multikulturalisme, namun 

penelitian ini tidak menyinggung tentang sejarah perkembangan multikulturalisme di 

dunia Barat seperti yang terdapat dalam tesis ini. 

Penelitian tesis, Jumandar yang berjudul “Paradigma Pendidikan Islam 

Berbasis Multikultural dan Penerapannya Pada MTs. Jangkali Kabupaten Bone”.28 

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pendidikan Islam berusaha menanamkan 

sikap saling menghargai dan toleransi, namun penulis tidak menemukan secara 

khusus membahas tentang bagaimana implikasi pendidikan Islam berwawasan 

multikultural dalam peraktik keagamaan. 

Buku Will Kymlicka dengan judul asli “Multicultural Citizenship: a liberal 

atheory of minority Right”, diterjemahkan oleh Edlina Hafmini Eddin dengan judul 

“Kewargaan Multikultural”
29, buku ini membahas tentang bertambahnya struktur 

multikultur mayasrakat modern sehingga memunculkan berbagai konflik dan isu baru 

tentang minoritas-minoritas nasional dan etnis yang menuntut  pengakuan dan 

dukungan terhadap identitas kultur mereka buku ini juga memuat konsepsi tentang 

hak dan status kultur-kultur minoritas, namun berbeda dengan penilitian yang peneliti 

lakukan buku ini belum menyinggung tentang bagaimana ajaran Islam sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural. 

                                                             
28Jumandar, “Paradigma Pendidikan Islam Berbasis Multikultural dan Penerapannya pada 

Madrasah Tsanawiyah Jangkali, Kabupaten Bone”, Tesis (Makassar, PPs. UIN Alauddin, 2014). 
29Will Kymlicky, Multicultural Citizenship: a liberal atheory of minority Right (Kewarggan 

Multikultural),  terj. Edlina Hafmini Eddin, (Cet.II; Jakarta: LP3ES, 2011). 
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Buku Choirul Mahfud yang berjudul “Pendidikan Multikultural”.30 Buku ini 

membahas tentang sejarah dan konsep pendidikan multikultural serta urgensi 

pendidikan multikultural di Indonesia. Dengan pendidikan berbasis multikultural 

maka, kearifan akan tumbuh dalam menyikapi keanekaragaman dalam masyarakat. 

Buku ini cukup luas membahas tentang multikultural akan tetapi secara terperinci 

belum membahas tentang seperti apa nilai-nilai multikultural yang terkadung dalam 

pendidikan Agama Islam. 

Buku Mundzier Suparta berjudul “Islamic Multicultural Education: Sebuah 

Refleksi atas Pendidikan Islam di Indonesia”
31. Buku ini menekankan bahwa 

paradigma pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun 

kohesifitas, soliditas, dan intimitas di antara keragaman etnik, ras, agama, dan 

budaya. 

Buku Ngainun Naim dan Achmad Sauqi “Pendidikan Multikultural (Konsep 

dan Aplikasi)”.32 Buku ini menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan multikultural 

beserta segala aspek teorinya. Kedua buku ini Islamic Multicultural Education: 

Sebuah Refleksi atas Pendidikan Islam di Indonesia dan Pendidikan Multikultural 

(Konsep dan Aplikasi) Secara teoritis telah membahas benyak tentang multikultural 

akan tetapi belum memuat tentang bagaimana integrasi nilai-nilai multikultural dalam 

peraktik di ruang pembelajaran. 

                                                             
30Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural (Cet.VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 
31Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Al-Gazali Center, 2008). 
32Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural (Konsep dan Aplikasi) 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008). 
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Laporan hasil penelitian Saliman, dkk. yang berjudul “Model Pendidikan 

Multikultural pada Sekolah Pembauran di Medan, Sumatera Utara”.
33 Hasil 

penelitiannya mengungkap bahwa model pendidikan multikultural yang dilaksanakan 

di sekolah tersebut adalah Whole School Approach yang memuat pendidikan 

multikultural di semua sisi proses belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut dilakukan 

agar dapat mengembangkan budaya saling menghargai dan menghormati 

keanekaragam di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, namun penelitian ini 

tidak membahas begaimana niali-nilai multikulural dalam pendidikan agama Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, 

mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus penelitian 

kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah 

ada atau belum diketahui.34 Jadi tujuan penelitian ini secara umum untuk 

menemukan, mengembangkan atau mengetahui tentang bagaimana nilai-nilai 

multikultural dalam pendidikan agama Islam di MAN Polewali Mandar dengan 

tujuan dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui eksistensi Multikultural di MAN Polewali Mandar. 

                                                             
33

Saliman, dkk., “Model Pendidikan Multikultural Pada Sekolah Pembaruan di Medan, 

Sumatera Utara”, Laporan Hasil Penelitian (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013). 
34Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

397. 
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b. Untuk mengetahui nilai-nilai multikultural dalam Pendidikan Agama Islam di 

MAN Polewali Mandar. 

c. Untuk mengetahui pemahaman keberagamaan peserta didik di MAN Polewali 

Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Pada prinsipnya, setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat 

tersebut bisa bersifat teoretis atau praktis. Untuk penelitian ini diharapkan memiliki 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoretis 

1) Diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu 

pendidikan terutama bagi pengembangan teori yang dapat memperluas 

wawasan tentang bagaimana nilai-nilai multikultural dalam pendidikan 

agama Islam dapat ditanamkan di madrasah. 

2) Diharapkan dapat menambah khazanah pemkiran ilmiah tentang nilai-nilai 

multikultural dalam pendidkan agama Islam.  

b. Kegunaan praktis 

1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk memperbaiki 

metode pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien sehingga nilai-nilai 

multikultural dalam pendidikan agama Islam dapat terpahami dengan baik 

oleh peserta didik.  
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2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman agama dan 

multikultural terhadap peserta didik sehingga dapat menyikapi kebhinnekaan 

bangsa ini sebagai sebuah anugerah. 

3) Menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti lainnya dalam 

pengembangan penelitian berkutnya sehingga terwujud sebuah pemahaman 

keagamaan dan meltikultural yang lebih baik. 
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERWAWASAN 
MULIKULTURAL; SUATU KAJIAN TEORITIS 

 
A. Defenisi Pendidikan Agama Islam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan 

mayoritas penduduknya baragama Islam, kondisi ini telah menjadikan mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem 

pendidikan nasional. Penegasan undang-undang bahwa landasan pendidikan nasional 

adalah Pancasila dan UUD 19451 merupakan jaminan terselenggaranya pendidikan 

agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam merupakan 

pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur ajaran Islam. Dengan demikian, 

pendidikan Agama Islam merupakan pondasi dasar yang dibutuhkan dalam 

membangun kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan Agama Islam secara etimologis terdiri atas kata Pendidikan, 

Agama dan Islam. Pendidikan lebih rinci dikatakan berasal dari kata “didik” yang 

mendapat awalan “pe” dan “an”, dalam kamus bahasa Indonesia pendidikan diartikan 

sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseoarang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, 

cara, perbuatan mendidik.2  

                                                             
1
Lihat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 2” pdf. https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=uu%20sisdiknas%20tahun%202003. (diakses, 11 Mei 2016) 

22Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Pusat Bahasa Pendidikan Nasioanal, (Cet. III; 
Jakarata: Balai Pustaka, 2007), h. 263.  
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Pengertian pendidikan secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan 

Islam sebagai suatu system keagamaan menimbulkan pengertian-pengertian baru, 

yang secara implisit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya.3 

Pengertian pendidikan dari sejumlah literatur ilmu pendidikan Islam, menjelaskan 

bahwa kata pendidikan pada umumnya mengacu pada tiga istilah yakni; tarbiyah, 

ta‟lim, dan ta‟dib. Azyumardi Azra menjelaskan bahwa ketiga istilah tersebut 

mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta 

lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain.4 

1. Al-Tarbiyah 

Istilah pendidikan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tarbiyah berakar 

kata rabba, yarubbu, rabban, berarti mengasuh, memimpin.5 Dapat juga bermakna 

memperbaiki, menguasai urusan, memelihara dan merawat, memperindah, memberi 

makna, mengasuh, memiliki, mengatur, dan menjaga kelestarian maupun 

eksistensinya. Dengan menggunakan kata ini, tarbiyah berarti usaha memelihara, 

mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur kehidupan peserta didik agar dapat 

survive lebih baik dalam kehidupan.6 Penggunaan kata rabba di dalam al-Qur‟an 

yang bermakna pendidikan terdapat pada QS, Al-Isra/17:24 yang berbunyi: 

                                                             
3Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Cet. 

IV; Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 4. 
4Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, h. 5 
5Imron Fauzi, Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah, (Cet. I; Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 

2012), h. 45. 
6Ahmad Nurcholis, Peace Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur, (Cet. I; Jakarta 

PT Gramedia, 2015),  h. 66. 
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 .......               

 

Terjemahnya: 

"Wahai Tuhanku! sayangilah kedua-nya, sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku pada waktu kecil".7 
 

Ayat tersebut di atas, menunjukan bahwa kata rabba dimaknai sebagai 

pendidikan, yakni sebuah proses pengasuhan, memimpin, memelihara, merawat, 

mengatur kehidupan yang dilakukan oleh orang yang dewasa pada fase permulaan 

pertumbuhan manusia, dalam pengertian ini pendidikan merupakan upaya sadar yang 

dilakukan dalam rangka menyempurnakan proses penciptaan manusia dalam 

menumbuhkan kematangan sikap mental menuju kesempurnaan, sebagaimana 

dijelaskan Ahmad Tafsir bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada 

seseorang agar ia berkembang secara maksimal.8 

2. At-ta‟lim 

Selanjutnya pendidikan dengan terma al-ta‟lim. Kata al-ta‟lim merupakan 

bentuk masdar dari kata allama, yang berarti pengajaran dan pendidikan,9 

Muhammad Yunus secara sederhana mengartikan dengan arti mengajar dan 

melatih.10 Sementara Muhammad Rasyid Ridha mengartikan al-ta‟lim sebagai proses 

                                                             
7Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012), h. 387. 
8Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. II; Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013), h. 37. 
9Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya; Pustaka 

Progressif: 2002) h. 967. 
10Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia,(Cet.I; Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa 

Dzurriyah), h. 280. 
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transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan 

ketentuan tertentu.11 Dalam al-Qur‟an, ditemukan penggunaan kata at-ta‟lim ketika 

Allah swt., mengajarkan nama-nama terhadap Nabi Adam as. QS. Al-Baqarah/2:31. 

          ….. 

Terjemahnya:  

Dan Dia ajarkan kepada Adam Nama-nama (benda) semuanya.12 

3. At-ta‟dib 

 Kata lain yang sering digunakan dalam menyebut pendidikan dalam Islam 

adalah at-ta‟dib, kata ini berasal dari kata addaba, yuaddibu, ta‟diban, kata at-ta‟dib 

juga berasl dari kata adab yang berarti beradab, bersopan santun,13 tata krama, adab, 

budi pekerti, akhlak, moral, dan etika.14 At-ta‟dib yang seakar kata dengan adab 

memiliki arti pendidikan adalah orang yang berperadaban, dengan pendidikan akan 

melahirkan peradaban yang berkualitas.15 

An-Naquib al-Atas mengartikan at-ta‟dib sebagai pengenalan dan pengakuan 

yang secara berangsur-angssur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat 

yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanam penciptaan sehingga membimbing ke 

arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. Melalui kata 

tersebut, pendidikan hendak dijadikan sebagai sarana tarnsformasi nilai-nilai akhlak 
                                                             

11Ahmad Nurcholis, Peace Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur, h. 68. 
12Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 6. 
13Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, h. 39. 
14Ahmad Nurcholis, Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur, h. 69. Terdapat 

juga dalam Abdul Mujid dan Yusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta: Prenada 
Media, 2006), h. 20. Lihat juga, Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2010), h. 14. 

15Imron Fauzi, Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah, h. 20. 
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mulia yang bersumber pada ajaran agama ke dalam diri manusia, serta menjadi dasar 

bagi terjadinya proses islamisasi ilmu pengetahuan sebagai bentuk upaya 

membendung pengaruh materialisme, sekuralisme, dan dikotonisme ilmu 

penegtahuan yang dikembangkan oleh barat.16 

Jadi, melihat term tersebut di atas, maka pengertian pendidikan dalam Islam 

mencakup keseluruhan pengertian yang terkandung di dalam istilah tarbiyah, ta‟lim, 

dan ta‟dib. Hal ini sesuai dengn kesimpulan yang di buat saat konfrensi internasional 

pendidikan Islam pertama (First Word Confrence on Muslim Education) yang 

diselenggarakan oleh Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun1997. 

Selanjutnya, secara umum, pendidikan dipahami dan dipersepsikan identik 

dengan sekolah, pemberian pelajaran, melatih anak dan sebagainya. Di dalam UU 

Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I 

pasal 1 ayat 1, lebih luas dijelaskan bahawa: 

“pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”17 

 
Sementara itu, Agama Islam secara historis adalah Agama yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw., sebagai nabi terkhir sekaligus menjadi pegangan 

sempurna ummat manusia dalam menata kehidupan yang di jalani. Secara etimologi 

                                                             
16Ahmad Nurcholis, Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur, h. 69-70. Lihat 

Juga pengertian pendidikan yang terkandung dalam tiga istilah tarbiyah, ta‟lim, dan ta‟dib pada 
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 39-43. 

17
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan 

Nasional” http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf (11 Mei 2016). 
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“agama” berasal dari istilah bahasa sansekerta, terdiri dari dua kata “a” yang berarti 

“tidak” dan “gama” yang berarti “kacau”.
18 Dikenal pula dengan istilah  religion  

dalam bahasa Inggris, religio atau religi dalam bahasa latin, al-den dalam bahasa 

Arab, dan dien dalam bahasa Semit. Kata-kata itu ditengarai memiliki kemiripan 

makna dengan kata “agama” yang berasal dari bahasa Sansekerta itu.19 Dengan 

demikian, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari 

kekacauan, serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban.20 

Agama Islam sebagai ajaran wahyu yang telah disempurnakan oleh Allah 

swt., merupakan Agama yang mengajarkan nilai-nilai yang menjadi kebutuhan 

ummat manusia dalam proses mencapai kesempurnaan hidup, baik secara rohani 

maupun jasmani. Oleh karena itu, M. Amin Abdullah menegaskan bahwa al-Qur‟an 

yang di bawa Nabi Muhammad saw., pada hakikatnya merupakan dokumen 

keagamaan dan moralitas yang memiliki tujuan praktis menciptakan masyarakat yang 

bermoral  baik dan adil. Masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia yang saleh 

dan penuh kesadaran nyata akan adanya satu Tuhan yang memerintahkan kebaikan 

dan melarang kejahatan.21 

                                                             
18Abd Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama; membangun toleransi Berbasis al-

Qur‟an, (Cet. I; Depok: KataKita, 2009), h. 41; dikutip dalam Zainal Arifin Abbas Perkembangan 
Fikiran Terhadap Agama, (Medan: Firma Islamiah, 1957), h. 19. 

19Abd Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama; membangun toleransi Berbasis al-
Qur‟an, h. 43. 

20Abd Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama; membangun toleransi Berbasis al-
Qur‟an, h. 42. 

21M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius, (Cet.I; Jakarta: 
PSAP Muhammadiyah, 2005). 37. 
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Sebagai sebuah agama, Islam menjadi ajaran yang banyak dianut oleh ummat 

manusia di dunia dengan ajaran tauhid dan akhlak sebagai pondasi dasar. M. Amin 

Abdullah kembali menegaskan bahwa prinsip dasar agama Islam terdiri atas dua 

pilar. Pertama adalah nilai-nilai spritualitas tauhid, sedang yang kedua adalah nilai-

nilai keadilan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.22 

Tauhid dan akhlak sebagai pondasi dasar dalam membangun hubungan 

kepada Allah swt., dan sesama manusia. Konsepsi spiritual tauhid dan akhlak dalam 

Islam mengilhami dan menuntut para pengikutnya untuk meniru dan mempraktikan 

sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan seterusnya dalam 

kehidupan sehari-hari.23 Karena itu, Pendidikan agama Islam secara umum senantiasa 

menjadikan nilai-nilai ajaran dalam agama Islam sebagai tujuan akhir yang ingin 

dicapai. Pendidikan agama Islam berperan serta dalam upaya mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab seperti yang 

diamanhkan oleh undang-undang.24 

Selanjutnya, selain pengertian pendidikan ada pula pengertian Islam. Dilihat 

dari segi bahasa, Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang bermakna 

                                                             
22M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius, h. 35. 
23M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius, h. 36. 
24

Lihat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system 
Pendidikan Nasional Bab II Pasal 2” pdf. https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=uu%20sisdiknas%20tahun%202003. (diakses, 11 Mei 2016)  
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berserah diri, tunduk, kepasrahan atau kepatuhan.25 Kata aslama merupakan 

perubahan dari kata salima yang bermakna keselamatan. Jalaluddin Rakhmat 

sebagamana dikutip dari beberapa kamus bahasa Arab menjelaskan bahwa kata Islam 

memiliki beberapa padanan kata antara lain, aslama yang sama dengan kata sallama, 

yang berarti menyerahkan sesuatu, menyerahkan diri pada kekuasaan orang lain, 

meninggalkan orang di bawa kekuasaan orang lain, berserah diri kepada (Tuhan).26 

Al-Shihhah, Al-Muhkam, Al-Misbah Mendefenisikan Islam sebagai ungkapan 

kerendahan hati atau kepasrahan dan ketaatan secara lahiriah kepada hukum Tuhan 

serta mewajibkan diri untuk melakukan atau mengatakan apa yang telah dilakukan 

dan dikatakan oleh nabi saw.27 jika merujuk ke beberapa kamus al-Qur‟an, ditemukan 

makna asal aslama adalah patuh, pasrah, atau berserah diri, beberapa kamus al-

Qur‟an lainnya yang kalasik tidak secara eksplisit menyebutkan makna asal ini, tetapi 

menyebutkan tingkatan-tingkatan Islam, yang menunjukan sebenarnya pada tingkatan 

kepasrahan.28 

Mengutip penggunaan kata Islam dalam al-Qur‟an terdapat makna yang 

serupa yang bermakna tunduk, patuh, sebagaimaan yang terdapat dalam QS. Al-

Baqarah/2:131.   

                         

 
 

                                                             
25Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, h. 179. 
26Jalaluddin Rakhmat, Islam dan Pluralisme, h. 43. 
27Jalaluddin Rakhmat, islam dan Pluralisme h. 43. 
28Jalaluddin Rakhmat, islam dan Pluralisme h. 44. 
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Terjemahnya: 
(Ingatlah) ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "berserah dirilah!" Dia 
menjawab: "Aku berserah kepada Tuhan seluruh alam".29  
 
Kata Islam dalam ayat di atas, diterjemahkan dengan makna “berserah diri 

atau “tunduk dan Patuh” sebuah sikap yang diambil sebagai konsekwensi dari 

keberislaman dan keimanan terhadap Allah swt., sebagai pencipta alam semesta.  

Dengan demikian pendidikan Agama Islam dapat dimengerti sebagai sebuah 

upaya yang dilakukan untuk membangun atau mengembangkan potensi diri peserta 

didik sehingga dapat berkembang secara maksimal melalui pengetahuan secara 

mendalam terhadap ajaran atau aturan-aturan Tuhan, memiliki kemampuan spiritual 

yang dilandasi dengan nilai kepatuhan dan kepasrahan secara total kepada Tuhan 

yang menjadi pegangan dalam melaksanakan aktivitasnya. 

Ahmad D. Marimba sebagaimana dikutip Nasir A. Baki menjelaskan bahwa 

pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-

hukum agama Islam menuju kepada terbantuknya kepribadian utama.30 

Sementara itu, rumusan final tentang Pendidikan agama Islam yang digunakan 

sebagai nomenklatur di dalam berbagai peraturan perundangan, kurikulum dan 

lainnya saat ini, adalah pendidikan yang materi ajarannya terdiri atas al-Qur‟an-

Hadis, Akidah/Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.31  

                                                             
29Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 24 
30Nasir A. Baki, Metode Pembelajaran Agama Islam, (Cet. I; Yogyakarta: Eja_Publisher, 

2014), h. 5. 
31Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2014), h. 133. 
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Rumusan tentang pendidikan agama Islam ini, sebagaimana diungkapkan oleh 

Abuddin Nata diduga dipengaruhi oleh berbagai literatur yang ditulis ulama di 

Indonesia dan luar Indonesia tentang Islam. Misalnya, pengertian Islam menurut 

Mahmud Syaltout yang terdapat dalam buku al-Islam Aqidah wa Syari‟ah 

menjelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan melalui ajaran-Nya 

yang terdapat pada pokok-pokok dan syariat-syariat-Nya kepada Nabi Muhammad 

Saw., dengan mewajibkan untuk menyampaikannya kepada segenap ummat manusia, 

serta mengajaknya kepada Islam. Harun Nasution berpendapat: Islam adalah agama 

yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi 

Muhammad saw., sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang 

bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan 

manusia. Sementara Hamka dalam karyanya Pelajaran Agama Islam mengartikan 

Islam sebagai agama yang diturunkan Tuhan dengan perantara Rasul-rasul-Nya, ialah 

memberi pimpinan bagi manusia di dalam usahanya memberi nilai hidupnya sendiri. 

Sejalan dengan Nazruddin Razak, Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada 

Rasul-Nya, sejak Nabi Adam hingga Nabi terakhir Muhammad saw.32 

Abuddin Nata lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam berbagai kajian 

keislaman pendidikan agama  Islam  sering dipersamakan dengan pendidikan Islam. 

Menurutnya, yang benar bahwa pendidikan agama Islam adalah bagian atau salah 

satu aspek dari pendidikan Islam, yaitu aspek pendidikan Islam yang secara khusus 

memberikan tekanan pada dimensi keyakinan, moralitas, etika dan spiritual dalam 
                                                             

32Lihat, Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, h. 133. 
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hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan segenap makhluk lainnya. 

Sedangkan pendidikan Islam, selain mencakup pendidikan agama Islam, juga 

mencakup pendidikan lainnya yang bersifat universal: ilmu pengetahuan, teknologi, 

keterampilan, seni, kebudayaan, peradaban dan lain sebagainya.33  

Dengan demikian, pendidikan agama Islam sebagaimana yang dirumuskan 

sebelumnya merupakan bidang kajian dalam pendidikan Islam. Pendidikan agama 

Islam jika dikaitkan dengan madrasah, maka selain sebagai nilai atau ajaran yang 

harus dipahami, dihayati dan diamalkan, juga harus menjadi sebuah bidang keahlian 

yang bersangkutan. Yaitu agar lulusan madrasah menjadi ahli ilmu agama. 

Sedangkan pendidikan agama Islam pada sekolah umum, lebih dilihat sebagi nilai 

atau ajaran yang harus dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan, sehingga 

agama menjadi nilai religiutas.34 

Berbagai penjelasan di atas, pada prinsipnya menghantarakan pada 

pemahaman bahwa pendidikan agama Islam sebagai suatu nilai merupakan 

pendidikan yang secara umum senantiasa menjadikan nilai-nilai ajaran dalam agama 

Islam sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Sementara sebagai sebuah kajian 

dalam pendidikan Islam meliputi al-Qur‟an-Hadis, Fikih, Akidah/Akhlak, dan 

Sejarah Kebudayaan Islam. 

B. Defenisi Pendidikan Multikultural 

                                                             
33Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, h. 136. 
34Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, h. 151. 
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Kajian terhadap pendidikan multikultural, dewasa ini mengalami peningkatan, 

seiring dengan kondisi kehidupan global yang semakin terbuka dan memberi ruang 

cukup besar terhadap semua orang akan terjadinya perjumpaan dan interaksi antar 

individu, kelompok, budaya, agama, ras, etnis atau pun golongan dalam masyarakat. 

Wacana intelektual tentang pendidikan multikultural merupakan bagian dari respon 

terhadap keragaman menyikapi berbagai persoalan global yang melibatkan banyak 

unsur keragaman dalam masyarakat. 

Para pakar memberikan defenisi pendidikan multikultural dengan mengacu 

pada keragaman yang ada, sehingga penekananya tertuju pada upaya membangun 

sebuah kesadaran akan pentinya saling menghargai dan memposisikan semua orang 

setara dalam kehidupan, dilandasi dengan kesadaran penuh dalam hati bahwa 

perbedaan merupakan keniscayaan. 

Sudut pandang yang berbeda dalam mendefenisiskan pendidikan multikultural 

melahirkan defenisi yang beragam, di antara defenisi itu lahir dengan melandaskan 

pada karakteristik keragaman kelompok-kelompok, ada pula yang menekankan pada 

masalah-masalah sosial (khususnya mereka yang tertindas), kekuatan politik dan 

pengalokasian kembali sumber-sumber ekonomi, sebagian lagi membatasi pendidikan 

multikultural pada warna kulit manusia, defenisi yang lain membatasi pada 

karakteristik sekolah-sekolah lokal dan yang lainnya menyatakan bahwa pendidikan 
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multikultural memberikan arahan-arahan sekolah untuk melakukan reformasi disegala 

aspek tak terkecuali karakteristik sekolah tersebut.35 

Pendidikan Multikultural didefinisikan secara sederhana oleh Anderson dan 

Chuser sebagai pendidikan yang berkaitan dengan keragaman kebudayaan.36 

Sementara James Banks melihatnya sebagai people of color. Yakni pendidikan 

multikultural yang hendak mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan, (anugrah 

Tuhan). Kemudian, bagaimana kita mampu menyikapinya dengan penuh sikap 

toleran dan semangat egaliter.37 Untuk melihat lebih komprehensif tentang 

Pendidikan Multikultural akan dipaparkan beberapa defenisi pendidikan multikultural 

yang paling sering digunakan para tokoh multikultural sebagaimana yang diuraikan 

Mundzier Suparta dalam bukunya di antaranya: 

1. Pendidikan Multikultural adalah sebuah gagasan, sebuah gagasan reformasi 
pendidikan dan sebuah proses yang bertujuan mengubah struktur institusi-
institusi pendidikan sehingga semua anak didik memiliki kesempatan yang sama 
untuk mendapatkan kesuksesan akademis. 

2. Pendidikan multikultural adalah sebuah filosofi yang menekankan pada makna 
penting, legitimasi dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk 
kehidupan individu, kelompok maupun bangsa. 

3. Pendidikan multikultural adalah sebuah gerakan reformasi yang mengubah 
semua komponen asset-aset pendidikan, meliputi nilai-nilai dasarnya, aturan-
aturan prosedural, kurikulum, materi-materi instruksional, struktur organisasi, 
dan kebijakan-kebijakannya yang merefleksikan pluralism budaya. 

4. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang sedang berlangsung yang 
membutuhkan investasi jangka panjang dan usaha, begitu juga rencana yang hati-
hati dan aksi-aksi yang diawasi. 

                                                             
35Mundzier Suparta, Islamic Multikultural Education; Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Al-Gazali Center, 2008), h.33. 
36Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Cet. VII; Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), h. 

175.  
37Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, h. 175. 
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5. Pendidikan multikultural berarti menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme 
budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasrkan pada prinsip-prinsip 
persamaan (equality), saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya 
komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. 

6. Pendidikan multikultural berarti menstrukturkan prioritas, komitmen dan proses 
pendidikan untuk merefleksikan pluralisme budaya dan untuk menjamin 
kelangsungan hidup warisan kelompok yang menopan masyarakat, termasuk 
gagasan-gagasan demokrasi. 

7. Pendidikan multikultural adalah sebuah konsep humanistik yang didasarkan atas 
kuatnya keberagaman, hak asasi, keadilan sosial dan alternatif gaya hidup untuk 
semua orang. Pendidikan multikultural adalah penting bagi sebuah kualitas 
pendidikan dan memasukan semua usaha-usaha untuk menghadirkan beragam 
budaya kepada anak didik. Pendidikan multikultural mencandra (menerangi) 
sebuah masyarakat yang secara budaya pluralis sebagai sebuah kekuatan  yang 
positif dan menyambut keberbedaan sebagai kendaraan untuk memahami 
masyarakat global secara lebih baik. 

8. Pendidkan multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran yang didasarkan 
atas nilai-nilai demokratis yang medorong berkembangnya pluralisme budaya; 
dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural 
menyerupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, 
pengembangan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-
kelompok etnik dan memberangus praktik-praktik penindasan. 

9. Pendidikan mukltikultural merupakan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik 
yang menunjukan penghormatan atas keragaman budaya melalui filosofi 
pendidikan, komposisi dan hirarki staf, materi-materi instruksional, kurikulum 
dan prosedur evaluasi.38 

 

Sejalan dengann pendapat Paulo Freire, bahwa pendidikan bukan merupakan 

“menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan, 

menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan 

berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial 

sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.39 Karena itu, pendidikan 

                                                             
38Lihat, Mundzier Suparta, Islamic Multikultural Education; Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 34-37. 
39Choirul Mahfud,  Pendidikan Multikultural, h. 176. 
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multikultural harus mampu merespon realitas keragaman sosial, keragaman yang 

mencakup segala bentuk perbedaan. 

Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan 

keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntunan persamaan hak bagi setiap 

kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural perupakan pengembangan 

kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan sejarah, 

prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa. Sedangkan secara luas, 

pendidikan multikultural mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-

kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial dan agama.40 Pendidikan 

multikultural merupakan wujud kesadaran tentang keanekaragaman. 

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

pendidikan multikultural merupakan sebuah gerakan pembaharuan dengan tujuan 

menanamkan kesadaran terhadap eksistensi keragaman sehingga interaksi yang 

berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat, apakah itu masyarakat sekolah atau 

masyarakat dalam pengertian umum, maka yang terbangun adalah sikap saling 

menghargai, berkeadilan, meniadakan penindasan, bersikap demokrasi. Pendidikan 

multikultural merupakan pendidikan yang memberi ruang yang setara diantara semua 

elemen masyarakat dalam mendapatkan haknya sehingga mampu mengembangkan 

potensi dirinya secara optimal. 

C. Sejarah Lahirnya Pendidikan Multikultural 

                                                             
40Choirul Mahfud,  Pendidikan Multikultural, h. 177. 



34 
 

 
 

Sejarah panjang manusia yang senantiasa hidup berdampingan dengan ragam 

budaya dalam satu komunitas atau negara bangsa, mendorong banyak kalangan untuk 

merumuskan sebuah konsep kehidupan masyarakat multikultural yang ideal. Selain 

itu, masyarakat modern senantiasa diperhadapakan pada tuntutan kaum minoritas atas 

pengakuan identitas kelompoknya. Kesadaran akan keragaman budaya, etnis, suku, 

ras, agama yang senantiasa hidup berdampingan dalam satu komunitas majemuk, 

melahirkan konsep multikulturalisme, sebuah paham tentang kemajemukan yang 

terus digalakkan menjadi sebuah sistem nilai untuk menerima kemajemukan. 

Gagasan multikulturalisme awalnya muncul dari negara-nergara yang 

berpenduduk mejemuk dari segi etnis, budaya dan agama. Istilah ini pertama kali 

marak digunakan pada tahun 1970-an dibeberapa negara seperti, Kanada, Inggris, 

Australia, Amerika Serikat dan lain-lain. Sebagai sebuah kebijakan publik, 

multikulturalisme digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pluralitas etnik dalam 

kebijakan publik.41 H.A.R. Tilaar menyebutkan bahwa kemunculan multikulturalisme 

disebabkan beberapa hal, diantaranya;  Proses demokratisasi dalam masyarakat, 

Pembangunan kembali setelah perang dunia ke-2, dan Lahirnya paham nasionalisme 

kultural.42  

Charles Hobart, seorang sosiolog memperkenalkan pengertian masyarakat 

multi budaya dan multikulturalisme Winnipeng/Manitoba Kanada pada konfrensi 

                                                             
41Zuhairi Misrawi, al-Qur‟an Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme, dan 

Multikulturalisme, (Cet. I; Jakarta: Fitrah, 2007), h. 215. 
42H.A.T. Tilaar, Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam 

Transformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grassindo, 2004) h. 82. 
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Dewan Kanada tentang Kristen dan Yesus. Kedua pengertian itu merujuk pada suatu 

fenomena migrasi  multietnis dan masyarakat dengan lingkup ruang yang besar. 

Meskipun konsep masyarakat multi budaya masih problematik, secara umum 

masyarakat multi budaya dinyatakan sebagai sebuah kumpulan beraneka ragam 

masyarakat yang memiliki kebudayaan yang eksis satu sama lain di atas suatu 

wilayah.43 Jadi multikulturalisme awalnya hadir dalam suatu masyarakat yang 

majemuk untuk mengatur tata kelola hidup berdampingan dengan identitas yang 

berbeda satu sama lain. 

 

 

1. Pendidikan Multikultural di Amerika 

Sebelum munculnya isu multikuturalisme di Amerika Serikat, menurut 

Ricaerd L. Garcia sudah ada tiga teori sosial yang berkembang untuk menampung 

keragaman budaya, yakni: (1) Melting Pot I:Anglo Conformity, (2) Melting Pot II: 

Ethnic Synthesis, dan (3) Cultural Pluralism: Mosaic Analogy. Ketiga teori tersebut 

populer dengan sebutan masyarakat majemuk (Communal Theory).44 

Teori pertama, Melting pot I: Anglo Compormity, berpendapat bahwa 

masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang beragam latar belakang, seperti 

                                                             
43Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education; Sebuah Reflekksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 26. 
44Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education; Sebuah Reflekksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 27. 
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agama, etnik, bahasa dan budaya harus disatukan ke dalam satau wadah yang paling 

dominan dari kelompok lain. Bila mayoritas individu dalam suatu masyarakat adalah 

pemeluk agama Islam, maka individu lain yang memeluk agama non-Islam harus 

melebur ke dalam Islam. Bila yang mendominasi suatu masyarakat adalah individu 

yang beretnik Jawa, maka individu lain yang beretnik non-Jawa harus mencair ke 

dalam etnik Jawa. Teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas 

tanpa memperhatikan kelompok minoritas. Kelompok minoritas tidak mempunyai 

hak untuk mengekspresikan identitasnya, baik agama, budaya, etnik dan bahasa. 

Kecendrungan terjadinya penindasan pada teori yang pertama memunculkan 

teori yang kedua yaitu Melting Pot II: Ethnic Synthesis,  teori yang dipopulerkan  

Israel Zangwill ini berpandangan bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat 

yang beragam latar belakang, disatukan ke dalam satu wadah, dan selanjutnya 

membentuk wadah baru, dengan memasukan sebagian unsur budaya yang dimiliki 

oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut identitas agama, etnik, 

bahasa dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas baru. 

Teori ketiga adalah Cultural Pluralism: Mosaic Analogy, teori ini merupakan 

pengembangan dari kedua teori sebelumnya yang masih dianggap belum sepenuhnya 

demokratis, teori yang dikembangkan oleh Berkson ini berpandangan bahwa 

masyarakat yang terdiri atas individu-indivudu yang beragam latar belakang agama, 

etnik, bahasa dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya 
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secara demokratis.45 Teori ini mengapresiasi seluruh identitas budaya termasuk 

identitas budaya minoritas, dalam konteks Indonesia teori ini sejalan dengan 

semboyang Bhinneka Tunggal Ika, semboyang yang menjadi perekat dalam 

perbedaan, yang memberi peluang terhadap seluruh masyarakat dalam mengepresikan 

identitas budaya, bahasa, suku, etnik dan agama masing-masing. 

Encyclopedia of wekipedia dengan judul American Civil Rights Movement 

(1955-1968) sebagaimana dikutip Abdullah Aly memberikan informasi bahwa 

pendidikan multikultural, kemunculannya tidak terlepas dari peristiwa gerakan hak-

hak sipil yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Gerakan yang dilatar 

belakangi terjadinya peraktik-peraktik kehidupan yang diskriminatif baik di tempat-

tempat publik, rumah-rumah, tempat-tempat kerja, maupun lembaga-lembaga 

pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.46 

Peraktek kehidupan yang diskriminatif di Amerika selama tahun 1950-an 

terjadi karena, Amerika hanya mengenal kebudayaan yang dominan dan mayoritas, 

yaitu kebudayaan kulit putih. Sementara golongan lain yang ada dalam masyarakat 

tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka. 

Padahal Amerika pada saat itu dihuni oleh penduduk dengan beragam asal usulnya.47 

                                                             
45Mundzier Suparta, , Islamic Multicultural Education; Sebuah Reflekksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 27-28. Lihat juga, Hairani, Integrasi Nilai Kultural dalam Kurikulum 
PAI, (Cet. I; Ciputat Timur: Young Progresif Muslim, 2012),  23-24. 

46
Encyklopedia of Wikipedia, “American Civil Rights Movement (1955-1968)” dalam 

http://en.wikipwdia.org/wiki/American_Civil_Rights_Movements. dikutip dalam Abdullah Aly, 
Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: telaah Terhadap Kurikulum Pesantren Modern Islam 
Assalam Surakarta, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 88. 

47Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: telaah Terhadap Kurikulum 
Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta, h. 88. 

http://en.wikipwdia.org/wiki/American_Civil_Rights_Movements
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Hubungan antar budaya dominan dan budaya yang lebih lemah yang melahirkan 

konflik, bahkan agresi dan perlawanan dalam masyarakat Amerika membangkitkan 

kesadaran untuk membuka diri terhadap masuknya budaya-budaya lain. Kesadaran 

inilah yang kemudian dibawa masuk ke dalam dunia pendidikan.48 

Multikulturalisme di Amerika akhirnya menjadi sebuah teori yang dinilai 

mampu memberi solusi, dari pengembangan teori sebelumnya yang diambil dalam 

mengurai benang kusut konflik yang terjadi dan melibatkan antara budaya dominan 

dan minoritas, suku, ras, etnik maupun agama untuk membangun komunitas 

masyarakat baru Amerika. Kesadaran akan mulitikuturalisme tersebut terlihat dari 

upaya memasukkan nilai-nilai meltikultral kedalam dunia pendidikan. Hanley 

sebagaimana dikutip Zainuddin Maliki menegaskan bahwa, pendidikan harus 

memberi sumbangan dalam menumbuhkan kesadaran akan pluralisme budaya.49 

2. Pendidikan multikultural di Kanada 

Salah satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran bersama lebih dari 

satu bangsa dalam suatu negara.50 Kanada merupakan salah satu negara industri yang 

cukup maju termasuk dalam bidang tekhnologi, jika dirunut dari sejarahnya sejak 

perang dunia ke dua imigran-imigran dari Italia, Jerman, Belanda dan Polandia 

                                                             
48Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2010), H. 252. 
49 Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, h. 252. 
50Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: a liberal atheory of minority Right (Kewargaan 

Multikultural),  terj. Edlina Hafmini Eddin, Cet.II; Jakarta: LP3ES, 2011.  h. 14. 
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berbondong-bondong menuju Kanada dan hal ini menjadi salah satu pendorong 

berkembangnya ekonomi di Kanada.51  

Pemerintah Kanada mengeluarkan kebijakan multikulturalisme, setelah 

melihat pesatnya arus imigrasi dan mengacu pada undang-undang yang berkaitan 

dengan keyakinan yang mana didalamnya memberikan perhatian kepada nilai 

persamaan, toleransi dan inklusivisme  terhadap kelompok migran dari pelbagai 

etnis.52 Hal inilah yang menjadi sebab Pendidikan multikultural mulai digalakan 

seiring dengan arus imigran yang membanjiri Kanada yang membawa serta potensi 

perpecahan akibat dari semakin tebalnya garis perbedaan antara imigran dengan 

penduduk asli. 

Politik multikulturalisme di Kanada pada tahun 1971 dicetuskan dengan 

memberlakukan status yang sama untuk bahasa Perancis dan Inggris sebagai bahasa 

resmi negara itu. Tahun 1972 didirikan Direktorat Multikultural dalam lingkungan 

Departemen Luar Negeri sebagai upaya untuk memajukan cita-cita multikultural, 

integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras. Upaya ini kemudian melahirkan 

Canadian Multiculturalism Act (1988) yang isinya antara lain: 

a. Alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras 

b. Memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda 

c. Memelihara budaya dan bahasa asli 

                                                             
51Dede Yusuf dkk, Sejarah Akademika: Kajian Multikulturalisme Kanada. 

http://sejarahakademika.blogspot.co.id/2013/08/kajian-multikulturalisme-kanada.html (diakses, 08 juni 
2016). 

52Zuhairi Misrawi, al-Qur‟an Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme, dan 

Multikulturalisme, h. 215. 

http://sejarahakademika.blogspot.co.id/2013/08/kajian-multikulturalisme-kanada.html
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d. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi Pengembangan kebijakan 

multikultural di semua sektor pemerintah federal.53 

3. Pendidikan Multikultural di Inggris 

Perkembangan pendidikan multikultural di Inggris tidak terlepas dari 

perkembangan revolusi industri yang terjadi pada tahun 1650-an. Inggris, pada 

awalnya dikenal sebagai masyarakat yang monokultural dan berkembang menjadi 

masyarakat multikultural sejak berakhirnya perang dunia II seiring dengan 

kedatangan tenaga kerja untuk membangun kepulauan Karibia dan India. Ketika itu 

perbedaan-perbedaan di dalam perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan masih 

terlihat, meskipun oleh pemerintah Inggris telah berusaha memperbaiki taraf 

kehidupan kelompok kulit berwarna tersebut.54 Kondisi inilah yang mendorong 

munculnya berbagai gerakan yang menuntut persamaan dan kebebasan, terlebih pada 

saat itu, kaum perempuan tidak diberikan hak suara dan akses terhadap pendikan 

dibatasi. 

Pendidikan Multikultural berkembang sejalan dengan banyaknya kaum 

imigran yang memasuki Inggris, namun pada saat yang bersamaan terdapat perlakuan 

yang diskriminatif sehingga memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang 

budaya. Gerakan ini merupakan gerakan politik yang didukung pandangan liberal, 

demokrasi dan gerakan kesetaraan manusia. Hal ini tidak lepas dari pemikiran 

                                                             
53Sutarto, Pendidikan Multikultural, (Cet. I; Jakarta: Depniknas 2007), h. 10. 
54Sutarno, Pendidikan Multikultural, h. 38. Lihat juga, Phierquinn, Perbandingan Pendidikan 

Multikultural di Berbagai Negara, http://phierda.wordpress.com/2013/01/29/perbandingan-
pendidikan-multikultural-di-berbagai-negara/ (Diakses 08 juni 2016). 

http://phierda.wordpress.com/2013/01/29/perbandingan-pendidikan-multikultural-di-berbagai-negara/
http://phierda.wordpress.com/2013/01/29/perbandingan-pendidikan-multikultural-di-berbagai-negara/
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kelompok progresif di Universitas Birmingham yang melahirkan studi budaya 

(cultural studies) pada tahun 1964 yang mengetengahkan pemikiran progresif kaum 

terpinggirkan yang didukung oleh Kaum Buruh (Labor party). Pendidikan 

Multikultural terjadi karena dorongan dari bawah, yaitu kelompok liberal (orang 

putih) bersama dengan kelompok kulit berwarna.. Hal ini diperkuat oleh politik 

imigrasi melalui undang-undang Commonwealth Immigrant Act tahun 1962 yang 

mengubah status kelompok kulit berwarna dari kelompok imigran menjadi “shelter” 

(penghuni tetap).55 

 

 

4. Pendidikan Multikultural di Indonesia. 

Sekalipun pendidikan multikultural merupakan pendidikan khas Barat, yang 

dianggap sebagai sesuatu yang baru di Indonesia, akan tetapi, multikulturalisme 

sebagai sebuah paham untuk mengatur pluralitas yang ada dalam masyarakat 

sejatinya, sudah sejak lama dikenal di Indonesia, semangat multikulturalisme bahkan 

menjadi landasan utama dalam mengatur atau menyusun Pancasila sebagai falsafah 

hidup dalam berbangsa dan bernegara oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancsila dengan 

semboyang Bhinneka Tunggal Ika, merupakan pengikat kesatuan diantara 

keragaman.  

                                                             
55Phierquinn, Perbandingan Pendidikan Multikultural di Berbagai Negara. 
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Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural dan multikultural, fakta 

tersebut nampak pada masa Kebangkitan Nasional. Misalnya, ketika gerakan Boedi 

Oetomo, Jong Java, Jong Sumatera, serta Jong Celebes, meledak dengan 

menonjolkan masing-masing ciri kedaerahanya. Gerakan ini selanjutnya melahirkan 

kesadaran identitas keragaman suku, kemudian disatukan dengan dicetuskannya 

Sumpah Pemuda pada tahun 1928.56 Kesadaran akan pluralitas dan multikultural 

inilah yang memicu timbulnya berbagai dialog khasanah intelektual tentang 

multikultural, yang nantinya mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia. 

Pada masa pemerintahan Soeharto kebijakan politik yang mengatasnamakan 

pesatuan dan kesatauan, menggiring situasi masyarakat Indonesia yang tadinya 

multikultural menjadi masyarakat yang monokultural. Kondisi pemerintahan orde 

baru yang mengabaikan identitas keragaman suku, budaya, bahasa dan agama dengan 

upaya penyeragaman yang dilakukan, akhirnya memercikan api konflik yang berlatar 

belakang agama, suku dan budaya yang mengiringi gerakan reformasi pada tahun 

1998.  

Menurut Azyumardi Azra sebagaimana dikutip Choirul Mahfud bahwa pada 

level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru 

memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, 

                                                             
56Lihat, H.A.R Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam 

Pusaran Kekuasaan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 205: dalam Dody S Taruna, Pendidikan Agama 
Islam Berwawasan Multikulturalisme, Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam 
Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia,  (Cet. I; [t.t.]: 
Kementerian Agama RI, 2010),  h. 94. 
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yang mengandung implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang 

multikultural.57 Frans Magnis Suseno, Menyebutkan, di sekitar tahun 1990-an, ada 

sebanyak 600 gereja yang dirusak.58 Hal ini cukup memprihatinkan di tengah 

masyarakat yang semakin majemuk akibat interkasi global yang semakin terbuka. 

Seiring dengan berakhirnya sentralisme kekuasaan di masa orde baru, 

ditambah dengan semakin maraknya konflik yang bernuansa SARA tersebut, wacana 

tentang pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia juga semakin mencuat ke 

permukaan. Ide-ide tentang pendidikan multikltural marak diperbincangkan oleh para 

pemikir dan penulis pendidikan di Indonesia.  

Akhirnya, pendidikan multikultural mendapatkan respon positif dari pihak 

eksekutif dan legislatif dengan di undang-undangkannya UU RI nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi 

manusia dan semangat multikultural, bahkan nilai-nilai multikultural menjadi salah 

satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub pada 

bab III pasal 4:  yang berbuniyi: 

“pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 
nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

59 
 

                                                             
57Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, h. 198. 
58Faris Alniezar, Jangan Membonsai Ajaran Agama, Cet. I; Jakrta: Quanta, 2015), H. 99. 
59Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan 

Nasional Bab II Pasal 2” pdf. https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=uu%20sisdiknas%20tahun%202003. (diakses, 11 Mei 2016). 
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Secara umum, sejarah pendidikan multikultural diberbagai negara lahir dari 

rahim masyarakat plural, dimana kelompok yang minoritas mengalami perlakuan 

diskriminatif. Suatu kondisi yang mendorong adanya gerakan yang menuntut 

pengakuan akan kebhinnekaan budaya, dan kemajemukan agama, suku, ras dan etnik 

untuk mendapatkan perlakuan yang sama serta kesempatan yang sama dalam 

penyaluran identitas, upaya ini melahirkan titik pijak yang sama untuk mengatur 

harmoni kehidupan bersama yang damai. 

5. Pendidikan agama Islam multikultural dalam konteks ke-Indonesia-an 

Sebagaimana telah dikemukakan di awal, Indonesia merupakan salah satu 

negara yang multikultural, baik ditinjau dari segi sosiokulural maupun dari segi 

georafis, yakni terdiri dari 18. 210 pulau 60 yang membentang dari timur ke barat 

dengan luas wilayah 5. 206. 833. km²,61 dihuni oleh 237. 641. 326 penduduk 

(menurut sensus penduduk tahun 2010)62 dengan lebih dari 300 etnis dan 1.340 suku 

bangsa.63 

Kondisi tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keutuhan NKRI 

dengan potensi terciptanya kehidupan yang tidak harmonis antar sesama anak bangsa 

sekiranya hal tersebut tidak dikelolah dengan baik. Islam sebagai agama yang dianut 

kurang lebih 90% rakyat Indonesia memegang peran yang sangat penting. Dalam hal 
                                                             

60Bambang Syaeful Hadi, Geografi Regional Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ekonomi Press, 2008), h. 47. 

61Bambang Syaeful Hadi, Geografi Regional Indonesia, h. 12. 
62Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Profil Kependudukan dan 

Pembangunan di Indonesia Tahun 2013 (Jakarta: BKKBN RI, 2013), h. 2. 
63Badan Pusat Statistik, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari 

Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010 (Jakarta: BPS RI, 2010), h. 13. 
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ini, pendidikan agama Islam adalah sarana yang diharapkan mampu mengakomodir 

permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat melalui 

pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam dan nilai-nilai ke-Indonesia-an. 

Dalam lingkup agam Islam, perbedaan yang muncul disebabkan interperetasi 

yang berbeda tehadap ajaran Agama yang dipahami melalui al-qur‟an dan hadist 

melahirkan banyak aliran dan mazhab. Pada konteks Indonesia perbedaan tersebut 

melahirkan beberapa kelompok aliran pemikiran yang menjadi refresentasi model 

keberislaman Nusantara, Mislanya Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan 

Ahmadiyah yang menjadi refresentasi mazhab Sunni, selanjutnya Syi‟ah dengan 

beberapa organisasi kemasyarakatan yang tercakup di dalamnya merupakan bukti 

betapa beragamnya masyarakat Indonesia.  

Kondisi ini sedikit banyak telah memberi ruang terhadap tindakan intoleransi 

oleh sekelompok orang yang memahami agama dengan mengkonsepsikan manusia 

sebatas “Abdullah” dengan lebih menekankan pemahaman agama sebagai ritual 

dalam bentuk ibadah mahdhah semata, sehingga kesalehan yang lahir bertumpu pada 

kesalehan individu dan mengabaikan kesalehan sosial. Menurut Munir Mulkhan 

bentuk-bentuk ritual yang sakral yang selama ini cenderung lebih “memanjakan” 

Tuhan dan tidak manusiawi, perlu dikembangkan sehingga menjadi ritus-ritus 

kultural yang sosiologis dan humanis.64  

                                                             
64Abdul Munir Mulkham, Kesalehan Multikultural: Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual di 

Aras Peradaban Global, (Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 190. 
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Pada konteks Indonesia pendidikan agama Islam multikultural merupakan 

pondasi yang penting dibangun dalam rangka merawat  NKRI,  di mana dalam nilai-

nilai multikultural dibangun sebuah kesadaran tentang pentingnya toleransi, tolong 

menolong, serta penghargaan yang setingi-tingginya terhadap perbedaan yang 

bertumpu pada nila-nilai universal kemanusiaan sebagai acuan yang mengikat satu 

sama lain untuk bisa saling menghargai.  

Dari sini, penting dipahami faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

implementasi wawasan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama Islam. 

Adapun faktor penghambat yang menjadi sebab kegagalan imlementasi nilai-nilai 

multikultural dalam pendidikan agama Islam, antara lain : 

a. Pendidikan agama Islam lebih menekankan pada transfer ilmu agama ketimbang 

proses transformasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik. 

b. Pendidikan agama Islam cenderung dianggap hanya hiasan kurikulum atau hanya 

pelengkap dan dipandang sebelah mata. 

c. Kurangnya penekanan pada nilai-nilai moral yang mendukung terciptanya 

kerukunan antar ummat beragama. 

d. Kurangnya perhatian dan upaya untuk mempelajari atau memahami agama laian. 

Adapun faktor yang menjadi pendukung atau penopan terlaksananya 

pendidikan agama Islama berwawasan multikultural, di antaranya : 

a. Budaya dan suku yang berbeda 

Beragamnya suku, agama, etnis, ras dan budaya di Negri ini merupakan 

kekayaan yang tak ternilai harganya. Kergaman tersebut menjadi peluang utama 
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terlaksananya penanaman nilai-nilai multikultural dalam satuan pendidikan terutama 

dalam pendidikan agama Islam. 

b. Kondisi Guru 

Guru merupakan tokoh sentral dalam sebuah lembaga pendidikan yang 

memberi pelajaran, pendidikan serta pembinaan, sehingga peran guru sangat 

menentukan bagaimana nilai-nilai multikultural terimplementasi dalam peraktek 

pembelajaran, seperti dalam peraktek pembelajaran pendidikan agama Islam. Seorang 

guru merupakan contoh utama bagi peserta didik karenanya, kesadaran guru akan 

pentingnya menghargai perbedaan menjadi modal dasar dalam memberikan contoh 

nyata terhadap peraktek nilai-nilai multikultural. Dengan demikian guru merupakan 

faktor pendukung terimplementasikannya nila-nilai multikultural dalam pendidikan 

agama Islam 

c. Sikap inklusivitas peserta didik 

Sikap inklusivitas peserta didik yang dapat menerima dan menghargai 

perbedaan yang ada merupakan faktor pendukung akan terlaksananya penanaman 

nilai-nilai multikultura. Kesiapan menerima perbedaan meniscayakan keterbukaan 

untuk mempelajari atau memahami orang lain melalui pendalaman terhadap nilai-

nilai multikultural yang menjadi pondasi dalam merawat keragaman. 

D. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam  

Pada prinsipnya pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk atau 

tentang keragaman. Zainuddin Maliki menegaskan bahwa Pendidikan multikultural 

mengajak melihat perbedaan sebagai sesuatu yang wajar, sehingga melahirkan 
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manusia-manusia yang siap bergaul, berinteraksi, bekerjasama, saling isi mengisi, 

saling menghargai hormat menghormati dan lain-lain.65 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tujuan secara umun pendidikan multikuktural adalah 

memperkanalkan keragaman dan bagaimana menyikapi keragaman tersebut dengan 

baik. 

Menurut Ngainum Naim dan Achmad Sauqi sebagai mana dikutip munzier 

Suparta Jika tujuan dan konsep pendidikan multikultural diterapkan dalam 

pendidikan Islam, maka konsep tersebut dapat dikembangkan, bahwa  pendidikan 

Islam multikultural adalah pendidikan yang menghargai dan merangkul segala bentuk 

keragaman.66 

Berdasarkan pada tujuan dan konsep tersebut maka, memahami nilai-nilai 

multikultural dan menerapkannya dalam pendidikan agama Islam, diharapkan mampu 

berimplikasi terhadap perilaku sosial peserta didik. Mengingat dewasa ini sebagian 

ummat cenderung berprilaku menyimpan dari nurani kemanusiaan, maka konstruksi 

sosial masyarakat hendaknya sejak dini dibangun melalui pendidikan dengan 

mengedepankan cara pandang kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat 

manusia siapapun dia.  

Lalu, seperti apa konsepsi hidup bermasyarakat yang riil yang ditawarkan 

untuk selanjutnya diterapkan atau ditanamkan dalam pendidikan Islam sebagai upaya 

membangun kehidupan yang penuh saling pengertian dalam suasana kebersamaan 

                                                             
65Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, h. 254. 
66Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education; Sebuah Reflekksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 41. 
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dan kesederajatan? Merujuk pada beberapa defenisi pendidikan multikultural 

sebelumnya, maka secara garis besar prinsip-prinsip pendidikan multikultural dalam 

pendidikan Islam berkaitan erat dengan manusia dan kemanusiaan yang berporos 

pada: 

1. Prinsip Hak Azasi Manusia 

HAM merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia, yang 

wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara satu dengan yang lainnya 

karenanya, demi kelangsungan hidup yang harmonis setiap manusia hendaknya satu 

sama lain saling menghargai hak individu. HAM dalam Islam menempati posisi yang 

sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat disaat kedatangan Nabi saw., di Madinah yang 

melahirkan sebuah perjajian yang disusun bersama seluruh kelompok masyarakat dan 

dikenal dengan Piagam Madinah, naskah tertulis ini, mengakomodasi hak-hak dasar 

manusia (HAM) terkait dengan kebebasan dalam bergama dan berkeyakinan, 

mengeluarkan pendapat, berpikir, berbuat, berkreasi, memiliki dan lain-lain.67 

Prinsip HAM dalam Islam dapat pula ditemukan dalam al-Qur‟an tentang 

kebebasan dan larangan terhadap seluruh bentuk pemaksaan. Perilaku yang mengarah 

pada pemaksaan terhadap satu individu atau kelompok apa pun bentuknya merupakan 

pelanggaran terhadap niali-nilai Hak Azasi Manusia dan pelanggaran terhadap ajaran 

Islam, Allah swt., menegaskan dalam QS Al-Baqarah /2:256:  

                                                             
67Lihat, Blogspot Menjadi Hebat, Teks Asli Piagam Madinah Beserta Terjemah Per Pasal, 

http://menjadihebat.blogspot.co.id/2012/05/teks-asli-piagam-madinah-beserta.html 
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Terjemahnya: 
“tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 
jelas (perbedaan) jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang 
ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, Maka sungguh dia telah 
berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah 
Maha mendengar, Maha mengetahui”.

68 
 

Pada ayat yang lain, Allah swt., dengan tegas mempertanyakan perilaku 

sebagian ummat-Nya yang memaksa orang lain untuk beriman. Seringkali dalam 

kehidupan ditemukan berbagai perilaku kekerasan dipertontongkan sekolompok 

orang terhadap kelompok yang lain untuk mengajak manusia ke jalan agama, padahal 

petunjuk atau hidayah hanya dapat diberikan oleh allah swt., semata. QS 

Yunus/10:99-100 menjelaskan: 

                        

                             

          

 
 
Terjemahnya: 

“Dan Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi 
seluruhnya. tetapi Apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka 
menjadi orang-orang yang beriman?” dan tidak seorang pun akan beriman 

                                                             
68Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 53 
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kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang 
tidak mengerti.69 
 
Penegasan Allah swt., pada ayat tersebut di atas merupakan bentuk nyata 

sebuah solusi yang Allah awt., berikan dalam upaya mengatur hidup manusia agar 

tetap berada dalam kondisi yang damai yakni, dengan menghindari segala bentuk 

pemaksaan terhadap hak-hak individu. Olehnya itu, salah satu sikap keberagamaan 

yang timbul dari pemahaman yang benar akan hak-hak dasar manusia adalah 

menerima perbedaan dan menghargai ekstensi di luar dirinya. 

Manusia tidak perlu dipaksa untuk memeluk dan menjalankan agama. Karena 

agama yang tidak dijalankan dengan sukarela malah akan mendorong manusia untuk 

bersikap munafik.70 bukankah manusia telah dianugrahi oleh Allah swt., kemampuan 

dan kecendrungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan dan memahami 

kebenaran? Selama manusia tidak melanggar aturan-aturan publik maka, biarlah 

manusia menentukan masing-masing jalan hidup yang dipilihnya melalui proses 

pencarian dan perenungannya. Tugas manusia hanyalah menyeru dan mengingatkan 

dengan cara-cara yang baik, sebagaimana Allah swt., nyatakan dalam firman-Nya 

dalam QS Al-Nahl/16:125: 

                               

                       

Terjemahnya: 

                                                             
69Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 295 
70Lanny Octavia, dkk, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren (Cet. I; Jakarta: 

Renebook dan Rumah Kitab, 2014), h. 90. 
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengjaran yang 
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya 
dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.71 
 
Salah satu ajaran Islam mengajarkan kelemah lembutan dan santun dalam hal 

dialog dan komunikasi. terkait dengan HAM ataupun kebebasan beragama, maka 

sikap pemaksaan terhadap orang lain menjadi antitesa dari ayat tersebut bahwa 

prinsip dalam berdialog dan mengajak orang lain dengan cara santun dan penuh 

hikmah. Wahbah Zuhali memberi penekanan bahwa ayat tersebut merupakan intruksi 

kepada Nabi saw., untuk mengajak kaum musyrikin memeluk Islam, tentu ini 

merupakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi saw., tanpa ada paksaan atau kekerasan 

dengan tetap mengedepankan prinsip dan metode dialog yakni meliputi tiga prinsip 

mengajak dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan dialog yang santun.72 

Pada prinsipnya HAM merupakan hak dasar yang dimilki setiap manusia, 

yang tidak seorang pun bolah merampasnya. Manusia memiliki kebebasan meliputi 

hak untuk menjadi ada dan dihargai, beragama dan berkepercayaan, berpikir dan 

mengekspresikannya, beraktualisasi diri, berproduksi dan bereproduksi, memperoleh 

rasa aman dan perlindungan, serta kemerdekaan agar hak miliknya dan hak milik 

bersama tidak dirampas, diselewengkan, disalahgunakan, dan dihambur-hamburkan. 

                                                             
71Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 383. 
72Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir: Fi al-„Aqidah wa al-Shari‟ah wa al-Manhaj, vol 14, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 269. 
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Semua hak yang disebutkan ini merupakan hak-hak fundamental manusia dan bersifat 

universal.73 Tidak boleh seorang pun melanggarnya dengan alasan apa pun. 

2. Prinsip Demokrasi, Dialog dan Musyawarah 

Multikultural merupakan salah satu karakteristik dari masyarakat. Sebab 

nyaris sulit menemukan masyarakat yang monokultural.74 Sebagaimana maklum, 

bahwa dalam masyarakat multikultural, perbedaan-perbedaan yang ada memiliki 

potensi terjadinya gesekan-gesekan baik yang berwujud positif ataupun negatif. Oleh 

karna itu, untuk menghindari gesekan-gesekan yang bersifat negatif maka setiap 

komponen dalam masyarakat perlu dilibatkan dalam menyusun aturan hidup bersama. 

Dengan demikian, setiap warga masyarakat memilki kesempatan yang sama di ruang 

publik pada segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, maupun kultur. 

Terkait dengan ini, demokrasi menjadi sebuah acuan yang tepat dalam 

menyusun sebuah aturan yang kelak menjadi pedoman bersama. Kecenderungan 

setiap individu untuk taat dan patuh pada aturan dan pedoman, akan lahir ketika 

mereka merasa ikut terlibat dalam menyusun dan menentukan aturan atau pedoman 

tersebut. Demokrasi memberi kesempatan warga masyarakat untuk mengambil peran 

dan berpartisipasi dalam penentuan aturan atau pedoman bagi masyarakat. Hasilnya, 

                                                             
73Husein Muhammad, Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, Pencerahan, (Cet. I; 

Yogyakarta: Bunyan, 2013), h. 116. 
74Zamroni, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Mulitkultural, (Cet. I; Yogyakarta: 

Ombfak, 2013), h. 96. 
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dalam masyarakat yang demokratis, patuh, tunduk dan taat pada aturan akan menjadi 

karakter warga masyarakat.75 

Demokrasi, harus berdiri di atas asas dialog dan musyawarah dalam setiap 

pengambilan keputusan yang terkait dengan kelangsungan hidup bersama. Ajaran 

Islam seperti halnya demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan 

sebagai syarat mutlak menuju hidup bersama yang penuh damai. Sementara itu, 

syarat terwujudnya persatuan dan kesatuan adalah dengan senantiasa bermusyawarah 

untuk menyelesaikan setiap problem yang dihadapi bersama. Respon Islam terhadap 

demokrasi dapat kita temukan dalam QS Ali Imran/3:159  

                         

                               

        

 

Terjemahnya: 
“Maka berkat rahmat Allah Engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya Engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. karena itu maafkanlah mereka dan 
mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka 
dalam urusan. Kemudian, apabila Engkau telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang 
bertawakkal.76 

 

Penekanan untuk berlemah lembut pada ayat ini merupakan langkah awal 

yang sepatutnya dikedepankan dalam membangun sebuah dialog dan musyawarah 

                                                             
75Zamroni, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural, h. 20. 
76Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 90 
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pada setiap urusan yang hendak diselesaikan. Sikap yang keras dan berhati kasar akan 

semakin menjauhkan bahkan menyulitkan dalam setiap upaya penyalelesaian 

problem sosial yang dihadapi bersama. 

Dialog dan musyawarah bukan semata percakapan, akan tetapi lebih dari itu, 

pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen untuk 

saling belajar agar dapat berubah, tumbuh dan berkembang.77Mencari titik temu 

untuk kebaikan bersama. 

Selanjutnya, pada ayat yang lain dalam QS Asy-Syuura/42:38, ditegaskan:  

                             

     

 
 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 
antara mereka; dan mereka menginfakan sebagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka.78 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa, bagi mereka yang menyambut baik seruan 

Tuhannya kepada agama-Nya memiliki kriteria, dengan mendirikan shalat fardhu 

pada waktunya dengan sempurna, senantiasa bermusyawarah dalam setiap urusan 

bersama yang hendak diputuskan. Menafkahkan sebagian rezeki yang Allah swt., 

                                                             
77 Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education; Sebuah Reflekksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 59. 
78Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 699. 
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berikan padanya di jalan yang benar, membelanjakan di jalan yang berguna dan 

bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa.  

“Senantiasa bermusyawarah” yang ditegaskan dalam ayat ini, merupakan 

salah satu ciri hamba yang menjalankan perintah Tuhan. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat 

penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. 

Musyawarah, dipandang penting, antara lain karena, musyawarah merupakan salah 

satu alat yang mampu mempersekutukan sekolompok orang atau ummat di samping 

sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih dan 

baik, dalam rangka memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. 

Sudah berang tentu dinamika keanekaragaman akan melahirkan  gerakan-

gerakan yang bisa menghasilkan pergesekan yang berwujud  positif ataupun negatif 

di masyarakat dalam segala aspek kehidupannya: sosial, ekonomi, politik, dan 

kultural. Bersifat negatif, sebab gesekan yang terjadi dalam masyarakat seringkali 

menjurus pada konflik. Mulai konflik dalam wujud argumentasi, intimidasi, sampai 

konfil fisik perorangan, kelompok, bahkan sampai suku. berwujud positif, pergesekan 

akan menimbulkan rasa kebersamaan yang melahirkan kerjasama yang menjadikan 

masyarakat jauh dari konflik.79 Dengan kerjasama yang baik akan mendorong 

terciptanya kehidupan yang aman dan damai. 

                                                             
79Zamroni, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural, h. 97 
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Dalam hal ini, demi lahirnya generasi yang demokratis yang senantiasa 

menunjukan sikap yang mampu menjalin kerjasama dengan segala perbedaan yang 

ada maka, rekayasa sosial lewat pendidikan formal perlu dikaji lebih mendalam, 

artinya, lingkungan sekolah perlu melakukan sebuah usaha penanaman akan 

kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural.80 penanamn sikap demokratis dapat 

terwujud dengan senantiasa merekayasa lingkungan belajar dengan memberi 

penekanan pada peserta didik untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam kelas 

dengan musyawarah. Membiasakan peserta didik mendiskusikan, saling memberi 

pandangan dalam setiap proses pembelajaran yang mereka jalani.  

3. Prinsip Keadilan dan kesetaraan 

Jika keadilan dikaitkan dengan agama, maka yang pertama-tama dapat 

dikatakan ialah bahwa usaha mewujudkan keadilan merupakan salah satu dari sekian 

banyak sisi kenyataan tentang agama.81 Dalam berbagai literatur sejarah, dakwah para 

Nabi digambarkan bahwa pada garis besarnya prinsip keadilan merupakan nilai dasar 

yang senantiasa hendak ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Tujuannya tidak lain untuk menggapai cita-cita masyarakat Madani.  

Obsesi masyarakat madani ialah mewujudkan masyarakat yang adil dalam 

berbagai segi kehidupan,82 Suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

                                                             
80Zamroni, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural, h. 98 
81Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan: Membangun tradisi dan Visi Baru Islam 

Indonesia, (Cet. IV; Jakrta: DianRakyat/Paramadina, 2010), h. 175. 
82Nasaruddin Umar, Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-nilai Keislaman, 

(Cet. I; Jakrta: Quanta, 2014), h. 125. 
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kemanusiaan, kemerdekaan dan keterbukaan,83 seperti yang dicontohkan Nabi saw., 

dalam membangun masyarakat Madinah di atas pondasi moralitas Islam. 

Keadilan dalam Islama meniscayakan kesetaraan setiap individu atau 

kelompok untuk diperlakukan sama atau mendapatkan kesempatan yang sama. 

Keadilan merupakan nilai dasar yang seyogyanya tetap dijaga demi merawat 

keragaman, upaya menjaga kondisi multikultural niscaya akan kokoh jika nilai-nilai 

penopan seperti keadilan dan kesetaraan terawat dengan baik, seluruh penduduk 

memperoleh status yang sama. Islam mengajarkan untuk memberikan keadilan 

terhadap semua meski berbeda suku, etnis, ras, agama selama tidak memerangi kita 

karena agama. Firman Allah swt., dalam QS al-Mumtahanah/60:8. 

                         

                  

Terjemahnya: 
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-
orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir 
kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil.84 

 

 

4. Prinsip Toleransi 

                                                             
83Nasaruddin Umar, Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-nilai Keislaman, h. 

127. 
84Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 803. 
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Selanjutnya toleransi. Di antara nilai pendidikan multikultural dalam 

pendidikan Islam yang tidak kalah penting untuk diterapkan dalam rangka memupuk 

sikap peserta didik untuk menghormati orang atau golongan lain adalah toleransi, 

Kesadaran seseorang akan keragaman suku, etnis, ras, budaya dan agama 

tercermin dari sejauh mana seorang individu mampu menunjukan sikap yang toleran 

terhadap berbagai entitas yang berbeda dengan dirinya. Toleran terhadap perbedaan 

mengandaikan adanya rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati antar satu 

dengan yang lain dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan 

demi mewujudkan kehidupan yang damai tenteram dan bahagia.85 Toleransi adalah 

kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan prilaku yang dimiliki 

oleh orang lain.86 

Dalam konteks relasi masyarakat yang kompleks, toleransi merupakan kunci 

penting untuk menjalin hubungan antar sesama dengan baik. Demikian halnya dalam 

lingkup sekolah, nilai-nlai toleransi hendaknya dipupuk melalui pendidikan dengan 

mengedepankan upaya membangun kesadaran akan realita kehidupan yang 

multikultural yang dilandasi dengan ajaran Islam. 

Sejumlah ayat dalam al-Qur‟an didapati secara eksplisit mendorong tegaknya 

toleransi, dengan mendorong setiap individu berlapang dada menerima dan 

                                                             
85Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 55. 
86Ngainum Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan MUltikultural Konsep dan Aplikasi, (Cet. 

III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), h. 75. 
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menghargai kenyataan atau realita perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Di 

antaranya terdapat pada QS. al-Maidah/5:48. 

…..                            

                             

       

“…..untuk setiap ummat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 
terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijaddikan-Nya satu ummat 
(saja) tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah 
diberikan-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, 
hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukan-Nya kepadamu 
terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”87 
 
Pada ayat ini, Allah swt., menegaskan bahwa masing-masing telah diberi jalan 

menuju kepada-Nya, sehingga menoleransi setiap pilihan yang diambil orang lain 

merupakan keharusan. Dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa, meskipun Allah swt., 

memlilki kemampuan untuk menyatukan semua golongan menjadi satu ummat saja, 

akan tetapi Allah swt., tidak melakukannya. Dia bahkan menyediakan beragam jalan 

menuju-Nya. Dia menghendaki setiap manusia menghargai pilihan masing-masing 

dengan mengembalikan segala keputusan atas pilihan yang diambil dihadapan Allah 

swt., pada hari penghakiman. 

Ayat lain dalam al-Qur‟an yang menjadi pijakan penting dalam membangun 

toleransi dan menghargai perbedaan, terutama perbedaan dalam konteks agama-

agama,  terdapat dalam QS al-Kahfi/18:29 sebagai berikut: 

                                                             
87Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 154. 
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         …..     

 

Terjemahnya: 
Dan Katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; 

barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa 
menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah 

menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka.88 
 
Dewasa ini, pelanggaran terhadap privasi individu semakin marak terjadi, 

pemaksaan terhadap seseorang untuk berada pada keyakinan yang sama berujung 

pada kekerasan fisik, padahal cukup jelas penegasan Allah swt., pada ayat tersebut di 

atas, bahwa manusia diberi kehendak bebas, apakah ia mau beriman atau tidak 

beriman. Pada konteks ini, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep 

pendidikan yang berupaya membangun penghargaan terhadap hak privasi individu 

cukup sejalan dengan ayat tersebut, karenanya pendidikan Islam memilki peran 

penting untuk memupuk sikap toleransi anak sejak dini sebagai mana yang 

diamnahkan oleh ayat tersebut. 

5. Prinsip Kemanusian  

Sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan humanisme, pendidikan 

multikultural menjunjung tinggi nlai-nilai kemanusiaan dengan prinsip pluralisme. 

Artinya, bahwa manusia akan senantiasa hidup bersama dalam perbedaan dan 

keragaman. Keniscaayan akan perbedaan dan keragaman tersebut meniscayakan 

                                                             
88Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 406 
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adanya titik pijak yang sama yang diharapkan dapat menjaga keharmonisan hidup 

berdampingan dalam perbedaan. 

Pada konteks Islam, secara konseptual sejak awal melalui al-Qur‟an 

menegaskan visinya yang transformatif dan liberatif untuk kemanusiaan. Islam sejak 

awal turun melalui malaikat Jibril kepada Muhammad saw., di mulai dengan 

melakukan revolusi teologis terhadap kecendrungan teologis bangsa Arab yang 

memuja berhala dengan meletakkan berhala-berhala itu di sekitar Ka‟bah. 

Pemandangan yang diskriminatif terlihat karena berhala-berhala dimonopoli oleh 

suku tertentu dan orang kaya sehingga masyarakat miskin sangat terpinggirkan dalam 

struktur peribadatan masyarakat Arab saat itu. Oleh karenanya, revolusi teologis yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad saw., menekankan pada prinsip “Tauhid” yang hanya 

mengakui ke-Esa-an Allah swt., dan menegasikan semua sesembahan selain Allah. 

Prinsip tauhid dalam Islam menekankan semangat egalitarianisme atau persamaan 

kemanusiaan sebagi simbol perlawanan terhadap perbudakan dan kejahatan 

kemanusiaan  yang saat itu marak terjadi.89 

Belajar dari revolusi teologis Nabi saw., bahwa Islam menjunjung tinggi 

martabat dan menjaga hak-hak individu manusia, hal tersebut tercermin dari ajaran 

tauhid nabi saw., di mana pada prinsipnya ajaran tauhid bermuara pada upaya 

menegasikan segala bentuk penindasan, penghinaan dan prilaku merendahkan oleh 

manusia yang satu dengan manusia yang lain.  

                                                             
89 Hilman Latiet dan Zezen Zaenal Muttaqin editor, Islam dan Urusan Kemanusiaan; Konflik, 

Perdamaian, dan Filantropi, (Cet.I; Jakarta: Serambi, 2015), h. 49. 
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Misi ke-Rasulan Nabi Muhammada saw., yang menjadi rakhmat bagi seluruh 

alam, dapat dijadiakan pegangan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, hal tersebut dapat ditemukan dalam firman Allah swt. pada QS. al-

Anbiyah/21;107 sebagai berkut: 

                

Tejemahnya: 
“Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam.90 
 
Selanjutnya, nabi saw., menegaskan tujuan kerasualannya dalam sabdanya 

bahwa “Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. 

Kemuliaan akhlak dapat dimaknai sebagai budi pekerti untuk menghargai dan 

menghormati nilai-nilai kemanusian serta upaya menjadi manusia yang humanis. Dari 

ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa visi kebermanfaatan atau kebaikan 

terhadap ummat manusia tidak terbatas pada ummat Islam saja. Misi kerasulan 

menjadi rahmat bagi seluruh alam, erat kaitannya dengan misi kemanusiaan tanpa 

dibatasi oleh sekat perbedaan suku, ras, golongan atau agama.91 

Upaya menegakkan nilai-nilai kemanusian juga terlihat sejak kedatangann 

Nabi saw., ke Madinah. Salah satu agenda utama yang dilakukan Nabi saw., adalah 

menegakkan persaudaraan antara sesama, tidak hanya mempersaudarakan antar kaum 

                                                             
90Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 461. 
91Hilman Latiet dan Zezen Zaenal Muttaqin editor, Islam dan Urusan Kemanusiaan; Konflik, 

Perdamaian, dan Filantropi, h. 52. 
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Muhajirin dengan Ansar, tapi juga antara yang kaya dengan yang miskin, yang kuat 

dengan yang lemah, antara yang memiliki lapangan pekerjaan dengan 

pengangguran.92 Nabi saw., bahkan membuat sebuah perjanjian bersama dengan 

kelompok di luar Islam yang bertujuan menjaga kedamaian dengan berdasar pada 

kepentingan bersama.93 Jalinan silaturrahmi dipererat Nabi saw., dengan 

membiasakan masyarakat Madinah untuk saling tolong menolong. 

Pondasi nilai-nilai multikultural dalam sejarah Islam dapat dirujuk langsung 

dalam sistem kenegaraan yang Nabi Muhammad saw., terapkan pada Piagam 

Madinah. Piagam ini menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status 

yang sama. Prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan terkandung dalam Piagam 

Madinah pasal 16 dan 46 yang isinya sebagai berikut: 

Orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan 

hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh 

mereka.94 

Dan bahwa Yahudi Aus, sekutu mereka dan jiwa mereka memperoleh hak dan 

kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini. Sesungguhnya kesetiaan 

berbeda dengan penghianatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Sesungguhnya Allah memandang baik isi piagam ini.95 

                                                             
92Mundzier suparta, Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 69. 
93Lihat, Martin Lings, Muhammad: Kisah hidup Nabi berdasarkan Sumber Klasik, (Cet. IV; 

Jakarta: Serambi, 2015), h. 228-241. 
94Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam: Napak Tilas Perubahan Konsep, Filsafat dan 

Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara (Cet. I; Jakarta: Kalam 
Mulia, 2012), h. 49. 

95Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam: Napak Tilas Perubahan Konsep, Filsafat dan 
Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara, h. 51. 
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Kedua pasal Piagam Madinah tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad 

saw., memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan demokrasi, kesetaraan, dan 

keadilan antar etnis, antar ras, dan antar agama. Selain itu, dua pasal Piagam Madinah 

tersebut mengandung pesan bahwa Nabi Muhammad saw., menolak diskriminasi, 

hegemoni, dan dominasi dalam kehidupan masyarakat majemuk. Dengan demikian, 

kedua pasal tersebut dapat menjadi inspirasi membangun masyarakat multikultural, 

sedangkan dalam perspektif pendidikan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan 

pendidikan multikultural.96 

 
E. Implikasi Pendidikan Islam berwawasan Multikultural dalam Praktik 

Keagamaan 

Islam merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Karena itu, semua 

aspek kehidupan pasti sudah dibicarakan dan disyari‟atkan didalamnya, baik secara 

eksplisit maupun implisit.97 Kesempurnaan Islam ditegaskan oleh al-Qur‟an bahwa 

Allah swt., telah menyempurnakan agama, mencukupkan nikmat-Nya serta ridho 

dengan Islam sebagai agama yang dianut.98 Melihat ayat tersebut dalam konteks 

kehidupan, maka, ajaran Islam seharusnya tampil dengan memperlihatkan fungsi 

praktisnya dalam pemecahan beragam problem keragaman dan kebangsaan, sebagai 

agama rahmat bagi seluruh alam. 

                                                             
96Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren; Telaah terhadap Pondok 

Pesantren Islam Assalaam Surakarta (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 113. 
97Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 53 
98Lihat, QS. al- Maidah/5:3. 
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Mengingat berbagai praktik keagamaan yang cenderung eksklusif 

diperaktekan oleh sebagian kelompok manusia maka, seharusnyalah perenungan yang 

mendalam terhadap ajaran agama Islam dan masalah-masalah kemanusian yang 

berkaitan dengan keragaman mendapat perhatian penuh. Berbagai bentuk ketidak 

adilan, kesenjangan sosial, diskriminasi, kazaliman yang mengarah pada konflik 

SARA merupakan bukti nyata betapa urgenya kajian tentang keragaman.  

Sejatinya, Islam merupakan agama yang memberi respon yang cukup besar 

terhadap kondisi keragaman ummat manusia. Jauh sebelum wacana keragaman 

mencuat di dunia barat, Islam sudah menegaskan akan kondisi keragaman yang 

menjadi sunnatullah yang harus diterima tanpa ada perbedaan. Landasan utama yang 

seringkali menjadi pegangan terkait dengan diskursus multikulturalisme dan sangat 

representatif dengan kondisi keragaman, adalah firman Allah swt., dalam QS. al-

Hujurat/49:13: 

                                

                  

 
 
Terjemahnya: 

"Wahai manusia! Sesungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 
Allah Maha mengetahui, maha meneliti.99 

                                                             
99Kementerian Agama, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 745. 
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Pemilihan redaksi ya ayyuha an-nas mengindikasikan bahwa ayat ini bersifat 

universal. Mencakup semua unsur manusia, tanpa melihat jenis kelamin, warna kulit, 

bentuk tubuh, bahasa, dan keyakinan mereka. Sementara redaksi syu‟ub (berbagsa-

bangsa) dan qabail (suku-suku) menunjukan bahwa manusia diciptakan dan dipisah-

pisah ke dalam beberapa kelompok masyarakat, ada yang masuk dalam komunitas 

besar (sya‟b), juga ada yang masuk dalam komunitas kecil (qablah). Keberadaan 

komunitas dan kelompok masyarakat ini meniscayakan adanya keragaman dan 

keberadaan dalam kultur, bahasa dan peradaban.100 

Adapun tujuan dari semua penciptaan yang bersuku-suku dan berbagsa-

bangsa adalah untuk saling kenal mengenal, kata ta‟aruf  memberi pesan bahwa 

melalui perkenalan diharapkan akan terjadi proses saling memberi dan menerima 

(take and give). Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama menjadi subyek dan 

pelaku yang aktif, tidak ada diskrminasi, subordinasi, dan alienasi.101 

Pada ayat sebelumnya, dalam surah yang sama, yakni dalam QS. al-

Hujurat/49:11-12, dijelaskan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam 

rangka mempererat hubungan yang harmonis antar sesama manusia. larangan dan 

perintah yang ditegaskan oleh Allah swt., demi menghindari sikap menganggap diri 

lebih baik, suatu sikap yang kerap memicu lahirnya kekerasan dan ketidak adilan 

terhadap individu atau kelompok yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. 

                                                             
100Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 54. 
101Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 55. 
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Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih 
baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-
perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi 
perempuan (diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-
olok). Janganlah kamu saling mencelah satu sama lain, dan janganlah saling 
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak 
bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(12). Wahai orang-
orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian 
prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, 
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. 
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.102 

 
Secara detail dua ayat ini memberikan aturan hidup bermasyarakat dalam 

Islam, larangan untuk mengolok-olok merupakan bentuk larangan yang tegas 

terhadap perilaku merendahkan sesama manusia. Menghina dan memaki orang lain 

ibarat menghina diri sendiri, ditegaskan pula bahwa satu sama lain tidak 

                                                             
102Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 744-45 
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diperkenangkan untuk saling menggunjing sebab perilaku tersebut ibarat memakan 

daging saudara yang telah meninggal. Tidak ada jaminan apa pun bahwa yang 

mengolok akan lebih mulia dari yang diolok sebab kemulaian manusia di sisi 

Tuhannya semata bergantung pada kualitas taqwanya.  

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah Swt., sesungguhnya 

sedang menjelaskan tujuan hidup bermasyarakat di dalam Islam. Dengan petunjuk al-

Qur‟an Islam hendak membangun masyarakat unggul, masyarakat yang memiliki 

etika yang luhur, dimana setiap individu memilliki kehormatan yang sama dan tidak 

seorang pun diperkenangkan mengganggu atau menyentuhnya. Ia merupakan 

kehormatan kolektif. Mengolok-olok individu mana pun berarti mengolok-olok 

pribadi umat manusia. Sebab, seluruh manusia itu satu dan kehormatannya pun 

satu.103 

Melalui ayat ini Allah swt., mengatur etika pergaulan antar sesama manusia, 

berupa larangan terhadap setiap individu atau kelompok memberikan panggilan atau 

sebutan yang berkonotasi negatif terhadap sesama. Seruan ini merupakan cerminan 

kasih sayang Allah swt., kepada hamba-Nya. Allah swt., memulai seruan-Nya dengan 

panggilan „sayang‟, “Hai orang-orang yang beriman”. Panggilan ini sangat tegas 

menunjukan bahwa seruan-Nya perlu diperhatikan secara sunguh-sungguh, karena hal 

tersebut merupakan salah satu ciri orang beriman. 

                                                             

103Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, terj. As‟Ad Yasin, Jilid X (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani Press, 2004), h.417-418. 
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Nilai-nilai pendidikan multikultural yang terkandung pada ayat tersebut 

setidaknya menjadi acuan utama dalam penerapan pendidikan agama Islam 

berwawasan multkultural. Bahwa dengan merujuk pada ayat tersebut, maka praktik 

pendidikan agama Islam berwawasan multikultural akan berimplikasi besar terhadap 

perilaku sosial peserta didik baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat. 

Melalui pendidikan agama Islam berwawasan multikultural diharapkan 

kondisi keragaman suku, etnis budaya, bahasa dan agama yang lebih sering memicu 

pertikaian dan konflik berdarah akan menjadi harmoni yang indah. Tentunya jika 

pendidikan agama Islam dikembangkan dengan persfektif kesadaran yang 

menghargai perbedaan atau keragaman. 

F. Kerangka Pikir  

Madrasah sebagai lembaga yang punya peran penting dalam indoktinisasi 

idiologi hendaknya memaksimalkan perananya secara peraktis demi terwujudnya 

tujuan pendidikan. Dalam hal ini, madrasah dalam praktek pembelajaran hendaknya 

mampu menanamkan nilai-nilai multikultural dalam proses pembelajaran PAI sebagai 

respon terhadap kondisi peserta didik yang memiliki keragaman sehingga mampu 

mengapresiasi keragaman tersebut secara positif. Selanjutnya kerangka pikir pada 

penelitian ini digambarkan dalam skema sebagai berikut: 
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Gambar 2 
Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif, sautu metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, yakni sesuatu yang apa adanya, tidak 

dimanipulasi keadaan dan kondisinya,1 atau metode penelitian naturalistik (Natural 

Setting).2Penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian 

dan bertanggung jawab untuk dapat mendeskripsikan berbagai fenomena di lapangan 

sekaligus mengasosiasikan dengan teori-teori yang berkaitan dengannya. Penelitian 

kualitatif berusaha memberikan gambaran tentang stimulus dan kejadian faktual serta 

sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya.3 Penelitian kualitatif lebih menekankan 

pada indeks-indeks dan pengukuran empiris.4 Metode ini sangat relevan dengan 

tujuan atau arah penelitian peneliti, yaitu memahami situasi lokasi penelitian dan 

mengungkap kondisi alamiah, praktik penanaman nilai-nilai multikultural dalam 

pendidikan agama Islam.  

Penelitian ini berlokasi di MAN Polewali Mandar, Kec. Mapilli, Kab. 

Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berdasakan observasi awal peneliti dilokasi 

                                                             
1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1.  
2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 14. 
3Lihat Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rremaja Rosdakarya, 

2007), h. 8. 
4S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I; Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1997), h. 

35. 
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tersebut, peneliti melihat pertama, bahwa latar belakang peserta didik di madrasah 

tersebut sangat beragam, baik etnis, budaya, maupun suku. kedua karena letak 

geografis sekolah ini berada dekat dengan daerah yang menjadi tujuan transmigrasi, 

dan pusat perekonomian sehingga peneliti melihat bahwa peserta didik dimungkinkan 

banyak berinteraksi dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 

hubungan dengan orang yang diteliti.5Pendekatan pada penelitian adalah salah satu 

aspek yang digunakan untuk melihat dan mengamati persoalan atau penomena yang 

muncul sekaligus menjadi tolok ukur dalam memecahkan masalah. Adapun 

pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan paedagogis, digunakan untuk mengetahui gambaran hasil 

pembelajaran dalam menanamkan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan 

agama Islam dan realitas pelaksanaannya di MAN Polewali Mandar.  

2. Pendekatan sosiologis, digunakan untuk melihat faktor-faktor sosial budaya 

kemasyarakatan yang memberi pengaruh pada pelaksanaan Pendidikan 

Agama Islam di MAN Polewali Mandar. 

 

 

C. Sumber Data 

                                                             
5Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Cet. I; 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306. 
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Sumber data merupakan hal yang paling penting pada proses penelitian, 

sumber data adalah satu komponen utama yang menjadi sumber informasi sehingga 

peneliti dapat menggambarkan hasil dari suatu penelitian.6Sumber data merupakan 

hal yang akurat untuk mengungkap permasalahan, juga untuk menjawab masalah 

penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka data dikelompokkan 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti.7 Data primer 

didapatkan melalui proses wawancara terhadap informan yang mengetahui 

langsung bagaimana penanaman nilai-nilai multikultural pada setiap proses 

pembelajaran di MAN Polewali Mandar. Kaitannya dengan penelitian ini, 

informan yang dimaksud adalah Kepala Madrasah, Guru yang melakukan 

kegiatan pembinaan, tenaga kependidikan dan peserta didik sebagai objek 

dan subjek pembelajaran. 

2. Selanjutnya adalah data sekunder, yaitu data yang biasanya disusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen.8 Data sekunder yang dimaksud adalah literatur 

dan dokumen yang memberikan informasi serta secara tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data tentang bagaimana nilai-nilai 

multikultural di tanamkan dalam proses pembelajaran di MAN Polewali 

Mandar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

                                                             
6Lihat Sugiyono, Memehami Penelitian Kualitatif, h. 53. 
7Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), h. 22 
8Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, h. 85. 
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Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah tentang Nilai-nilai 

Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam di MAN Polewali Mandar.  Untuk 

memperoleh data tersebut, peneliti melakukan penelitian langsung kepada obyek 

yang akan diteliti dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan guna mendapatkan 

data yang kualitatif. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan agar peneliti mampu memahami konteks data dalam 

keseluruhan situasi, sehingga dapat memperoleh pandangan secara holistik atau 

menyeluruh.9 Obesrvasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara 

partisipatif dan non partisipatif. Dalam observasi partisipatif, peneliti ikut serta dalam 

penelitian yang sedang berlangsung. Sedangkan dalam observasi non partisipatif, 

peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan mengamati kegiatan.10 

Penelitian ini, observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan serta 

pencatatan secara praktis yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian tentang 

nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama Islam di MAN 1 Polewali Mandar 

yakni mengamati proses pembelajaran yang berlangsung. 

2. Interview (wawancara) 

                                                             
9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, h. 

313. 
10Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 220. 
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Pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan dengan teknik 

wawancara. Teknik ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.11 

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif 

kuantitatif.Wawancara dilakukan secara lisan, dalam pertemuan tatap muka secara 

individual maupun kelompok.12 

3. Dokumentasi 

Selanjutnya, pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. 

Teknik ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

pada penelitian kualitatif.13 Dengan dokumentasi hasil penelitian akan semakin 

kredibel atau dapat dipercaya. Dokumen yang dimaksud pada penelitian ini meliputi 

keadaan guru dan peserta didik sarana dan prasarana, dapat pula berupa, dokumen 

yang berbentuk tulisan, seperti; peraturan, visi dan misi, struktur organisasi, struktur 

kurikulum dan dokumen yang berbentuk gambar, seperti; foto kegiatan guru dan 

peserta didik dalam proses belajar mengajar yang ada hubungannya dengan 

penanaman nila-nilai multikultural pada pendidikan agama Islam. Dokumen-

dokumen ini sangat membantu dalam pengembangan penelitian. 

                                                             
11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

317. 
12Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h. 174. 
13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

329. 
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E. Instrument Penelitian 

Instrumren penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati.14 Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam 

arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.15 Instrumen 

dapat juga diartikan sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh hasil penelitian. Instrumen kunci pada penelitian ini adalah peneliti 

sendiri.16 Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menetapkan 

beberapa instrumen yang akan memudahkan dalam melakukan penelitian yaitu: 

1. Peneliti, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, 

dan membuat kesimpulan atas semuanya.17 

2. Pedoman wawancara terdiri atas catatan pertanyaan yang digunakan sebagai 

acuan dalam menggali informasi atau sejumlah pertanyaan yang akan 

diajukan kepada para informan untuk mendapatkan data yang benar-benar 

akurat. 

                                                             
14Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

148. 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V (Cet. 

XII; Jakarta: PT  Asdi Mahasatya, 2002), h. 136. 
16Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2005), 

h. 25. 
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

306. 
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3. Panduan observasi, yaitu alat bantu yang digunakan dalam memperoleh 

informasi berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat 

prosedur penelitian. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses pencatatan, penyusunan, pengolahan, dan 

penafsiran, serta menghubungkan makna data yang ada kaitannya dengan masalah 

penelitian.18 Penelitian ini akan menggunakan analisis deskriftif kualtatif di mana 

data yang telah diperoleh melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi akan 

dijelaskan atau dianalisis melalui pemaknaan dan interpretasi. Analisis deskriftif ini 

bertujuan untuk menemukan dan mendeskrifsikan tentang nilai-nilai multikultural 

dalam pendidikan agama Islam di MAN Polewali Mandar, Kec. Mapilli.  

Aktivitas analisis data menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutif oleh 

Sugiyono bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Selanjutnya, proses 

pengolahan data dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

data (conclusion drawing atau verification).19 Berikut rincian tahapan-tahapan 

tersebut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

                                                             
18Nana Sudjanah dan Awal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 89. 
19Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D,   h. 337.  



80 
 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi maka, segera dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu.20 Dengan 

langkah-langkah tersebut, peneliti akan lebih mudah melakukan pengumpulan data 

selanjutnya sesuai yang diperlukan. 

Data-data yang direduksi pada penelitian ini, berupa hasil wawancara, foto-

foto, dan dokumen-dokumen Madrasah serta catatan penting lainnya yang 

disederhanakan dan disajikan dalam bentuk naratif sehingga menjadi satu kesimpulan 

atas hasil temuan peneliti terhadap strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai 

multikultural pada pendidikan agama Islam di MAN Polewali Mandar Kec. Mapilli. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (data 

display). Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.21 Akan 

tetapi menururut Miles and Huberman sebagaimana yang dikutip Sugiono 

mengungkapkan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data pada 

                                                             
20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 

338. 
21Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 

341.  
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penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.22 Sehingga, pada 

penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriftif naratif dan matriks. 

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

sebagaimana dikutip Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.23 

Kesimpulan awal yang diambil sifatnya sementara dan terus mengalami perubahan 

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat penelitian kembali di lapangan, maka kesimpulan tersebut 

merupakan kesimpulan yang kredibel.24 

Kesimpulan yang diambil sepanjang proses penelitian berlangsung di MAN 

Polewali Mandar Kec. Mapilli mulai dari awal peneliti mengadakan penelitian sampai 

pada saat pengumpulan data, akan terus diverifikasi sehingga diperoleh satu 

kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian 

ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Tahap konfirmasi keabsahan data dalam penelitian ini merupakan suatu 

tahapan yang berjalan beriringan dengan proses pengumpulan dan analisis data yang 

                                                             
22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h, 

341. 
23Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

345. 
24Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

345. 
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dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yang secara rinci dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredebilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredebilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. 

3. Triangulasi waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda.25 

 

                                                             
25Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

373-374. 
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BAB IV 

PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURAL PADA 
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) POLEWALI MANDAR 

A. Gambaran umum lokasi penelitian  

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Polewali Mandar 

MAN Polewali Mandar merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 

yang berada di bawah naungan Kementerian Agama MAN Polewali Mandar pada 

awalnya berasal dari SP-IAIN Alauddin Ujung Pandang Filial Polewali pada tahun 

1968 sampai dengan tahun 1970. Pada tahun 1970 sampai pada tahun 1978 SP-IAIN 

Alauddin Ujung Pandang Filial Polewali berubah status menjadi SP-IAIN cabang 

Polewali selanjutnya dengan keluarnya SK bersama 3 (Tiga) Menteri, yaitu Menteri 

Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri dalam Negeri Nomor: 34, 35, 36 tahun 1978 

tentang perubahan Struktur Pendidikan Agama pada Kementerian Agama, bahwa 

semua sekolah Agama seperti PGA, SP-IAIN berubah menjadi Madrasah Aliyah 

Negeri (berijazah Aliyah Negeri), dengan demikian PGA dan SP-IAIN Polewali 

berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Polmas pada tahun 1980. Lokasi Madrasah 

Aliyah Negeri Polmas selanjutnya dipindahkan dari Kecamatan Wonomulyo dan 

sekarang beralamat di Jl. Raya Majene N0. 175 Kecamatan Mapilli, Kabupaten 

Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 

Sejak berdirinya pada tahun 1980 MAN Polewali Mandar telah dipimpin oleh 

beberapa orang, antara lain: 

a. Pada Tahun 1980 – 1986 dipimpin oleh Drs. H. Abdul Jalil Musa  

b. Pada tahun 1986 – 1989 dipimpin oleh Drs. H. Ahmad Razak 

c. Pada tahun 1989 – 1992 dipimpin oleh Drs. H. Muhammad Zubair 
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d. Pada tahun1992 – 2005 dipimpin oleh Drs. H. Alimuddin Lidda 

e. Pada tahun 2005 – 2011 dipimpin oleh Dra. Hj. Ruaedah, S.Pd, M.Si 

f. Pada tahun 2011 –2012 dipimpin oleh H. Laupa, S.Ag 

g. Pada tahun2012 – 2014 dipimpin oleh Drs. H. Syamsuhri Halim, M.Pd 

h. H. Marsuki, S.Ag, M.Pd Menjadi Pemimpin Madrasah dari Tahun 2014 sampai 

sekarang 

Dalam upaya pengembangan, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Polewali 

Mandar mendirikan beberapa kelas jauh yaitu MAN kelas pisah di Kelurahan 

Manding Kec. Polewali, selain itu MAN juga membimbing sekolah Filial yaitu MAN 

Filial Majene di Kabupaten Majene dan MAN Mamuju. Sejak tahun 1994 MAN 

majene telah memisahkan diri dari MAN Polman selaku MAN induk, Maka MAN 

Filial Mamuju dengan sendirinya mengikut kepada yang terdekat dari daerahnya 

dalam hal ini MAN Majene.  

Berdasarkan dari profil MAN Polewali Mandar tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa MAN Polewali Mandar memiliki sejarah panjang terhadap 

pengembangan pendidikan agama Islam di Polewali Mandar bahkan Sulawesi Barat 

secara Umum. 

2. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Polewali Mandar 

a. Visi 

 
UNGGUL DAN KOMPETITIF DALAM PRESTASI IPTEK DAN IMTAK 

YANG DILANDASI AHLAKUL KARIMAH DENGAN BERBASIS 
LINGKUNGAN SEHAT 
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b. Misi 

1) Mengintegrasikan pembelajaran umum ke dalam pembelajaran Agama 

2) Meningkatkan pembelajaran untuk pelestariann lingkungan madrasah 

3) Mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari pada 

semua komponen pendidikan 

4) Menyiapkan dan mengoptimalkan serta memberdayakan sarana prasarana 

yang ada. 

5) Meningkatkan kompetensi dan mutu tenaga pendidik serta tenaga 

kependidikan 

6) Selalu menciptakan lingkungan bersih dan sehat untuk mencegah kerusakan 

serta menghindari pencemaran lingkungan. 

c. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Polewali 

Mandar 

Pelayanan secara profesional agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan 

efektif dan efesien tentu tidak bisah dipisahkan dari sarana dan prasarana yang 

dimiliki sebuah madrasah atau sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi 

terselenggaranya pendidikan. Demikian pula halnya Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Polewali Mandar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap sangat dibutuhkan 

dalam rangka terselenggaranya proses pembelajaran yang baik. 

Untuk mengetahui secara jelas keadaan sarana pendidikan Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) Polewali Mandar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel I 
Keadaan Administrasi dan Ketatausahaan MAN Polewali Mandar 

Tahun Pelajaran 2016/2017 
 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan Ket 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
Kursi/Meja Kantor 

Komputer 

Mesin Ketik Manual 

Lemari Arsip 

Lemari  

Statistik Kegiatan Guru/Pegawai 

Papan Potensi Administrasi Kantor 

Papan Pengumuman Kegiatan 

 
32 Buah 

1 Unit 

5 Buah 

3 Buah 

6 Buah 

2 Buah 

1 Buah 

2 Buah 

 
Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel II 
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Keadaan GedungMANPolewali Mandar 
Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan Ket 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Ruang Belajar Teori 

Ruang Kepala Madrasah 

Ruang Guru 

Ruang Perpustakaan 

Ruang Laboratorium 

Ruang Keterampilan 

Ruang BP/BIL 

Ruang Tata Usaha Kepegawaian 

Ruang Rapat/Aula 

Ruang Olahraga 

Ruang OSIS 

Ruang Gudang  

Mushallah 

Kamar Mandi/WC 

Asrama 

24 Buah 

1 Buah 

2 Buah 

1 Buah 

5 Buah 

2 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

2 Buah 

1 Buah 

8 Buah 

2 Buah 

Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

 

 

 

Tabel III 
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Keadaan Sarana Fasilitas Belajar MAN 1 Polewali Mandar 
Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan Ket 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
Meja/Kursi Guru 

Meja/Kursi Belajar Peserta Didik 

Lemari Kelas 

Bendera Kelas 

Papan Tulis 

Papan Kegiatan Kelas 

 
16 Buah 

500 Buah 

16 Buah 

16 Buah 

16 Buah 

16 Buah 

 
Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

 

Tabel IV 
Keadaan Sarana Olahraga dan KesehatanMANPolewali Mandar 

Tahun Pelajaran 2015/2016 
 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan Ket 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
Lapangan Takrow 

Lapangan Bola Volly 

Lapangan Bulu Tangkis 

Lapangan Tenis Meja 

Lapangan Bola Basket 

Alat-Alat Kesehatan 

Timbangan 

Pengukuran  

 
1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

 
Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 
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d. Keadaan Guru dan Pegawai 

Dalam dunia pendidikan guru merupakan salah satu komponen yang sangat 

vital dalam menunjang terselenggaranya proses pembelajaran dan tercapainya tujuan 

pendidikan. Hal ini disebabkan karena seorang guru memiliki fungsi kontrol yang 

luas terhadap komponen pembelajaran yang lain bagi terlaksananya proses 

pembelajaran.  

Untuk memperlancar proses belajar mengajar, tentunya harus didukung oleh 

tenaga pengajar yang profesional (guru profesional) oleh karena itu, kualitas guru 

dalam sebuah lembaga pendidikan sangat perlu diperhatikan karena kualitas guru 

menjadi salah satu penentu adanya out put yang baik yang dihasilkan sebuah lembaga 

pendidikan seperti MAN Polewali Mandar. Mengenai keadaan guru dan pegawai 

MAN Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel V 

Keadaan Guru MAN Polewali Mandar 

No Nama Guru Pendidikan Jabatan Gol. JK 

1 H.n Marsuki, S. Ag., M.Pd S2 Ka. Madrasah III C L 

2 Rofian, S. Ag, M. Pd.I S2 Wakamad Kurikulum III/D L 

3 Muh. Anshar, S. Pd., M. Pd.I SI Wakamad Humas III/C L 

4 Bungarosi A, S. Ag SI WakamadKesiswaan III/D P 

5 Rifai, S. Pd SI Wakamad Sarpras III/D L 

6 Dra.Rusni Abd. Rasyid SI --- IV/A P 
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7 Asmawati, S. Pd SI --- IV/A P 

8 Dra. Hj. Marjun, S. Pd SI --- IV/A P 

9 Syahriani, S. Pd.I SI --- III/D P 

10 Rahmawati, S. Pd SI --- III/D P 

11 Sitti Ruwaedah, S. Pd  S1 --- III/C P 

12 Drs. H. Aziz SI --- III/C L 

13 Husniati, S. Ag SI --- III/C P 

14 Hj. Hadijah, S. Pd.I SI --- III/C P 

15 Faharuddin, S. Pd.I SI --- III/C L 

16 Musdalipah, S. Sos., M. Pd S2 --- III/B P 

17 Solihah, S. Pd.I SI --- III/B P 

18 Armitasari, S. Pd S1 --- III/B P 

19 Hanriansyah Jaya, S. Pd SI --- III/B L 

20 Sriwahyuni, S. Pd SI --- III/B P 

 21 Hj. Patimasang, S.E S1 --- III/C P 

 22 Misbanur, S. Pd.I S1 --- III/B P 

23 M. Sukri A.Md  II/C L 

 24 Drs. Muh. Yakub S1 --- GTT L 

 25 Rasdiana, S. Pd S1 --- GTT P 

 26 Hasanuddin, S. Pd S1 --- GTT L 

 27 Muhammad Tasim, S. Pd.I S1 --- GTT L 

 28 Husniah, S. Pd S1 --- GTT P 

 29 A. Husni Mubarak, S. Pd S1 --- GTT L 

30 Ervina, S. Si., S, Pd S1 --- GTT P 
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 31 Muhammad Nurdin, S. Pd S1 --- GTT L 

 32 Saifuddin, S. Pd S1 --- GTT L 

 33 H. Ismail, S. Pd S1 --- GTT L 

 34 Hj. Hamriani, A. Ma S1 --- GTT P 

 35 Syamsurijal, S. Ag S1 --- GTT L 

 36 M. Akbar Anas, S. Pd.I S1 --- GTT L 

 37 Iswadi, S. Pd S1 --- GTT L 

 38 Nurfadilah, S. Pd.I S1 --- GTT P 

 39 Drs. Jufri S1 --- GTT L 

40 Muh. Syahlan, S. Pd S1 --- GTT L 

 41 H. Muhammad Nusur, LC S1 --- GTT L 

 42 Madawarah, S. Ag S1 --- GTT P 

 43 Rasdiana Razak, S. Pd S1 --- GTT P 

 44 Suryati Said, S.Si., S. Pd  S1 --- GTT P 

 45 Rahmana, S. Pd S1 --- GTT P 

 46 Bahtiar, S. Pd S1 --- GTT L 

 47 Citra Megiana, S. Pd S1  --- GTT P 

 48 Andriani, S. Pd S1 --- GTT P 

49 Erni Burhanuddin, S. Pd S1 --- GTT P 

50 Wahyuddin, S. Ag S1 --- GTT L 

 51 Hasrianti, S. Pd., Gr S1 --- GTT P 

52 Sri Mariaty, S. Pd S1 --- GTT P 
 

Tabel VI 
Keadaan Pegawai MAN Polewali Mandar 
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No Nama Guru Pendidikan Jabatan/Status JK 

1 Hj. Patimasang, SE S1 Ka.TU P 

2 Dra. Rita Lara S1 Ka.Lab L 

3 Suryani Harun - Waka.TU P 

4 Umrah, S. Pd.I S1 PTT P 

5 Jumrah, S. Pd.I S1 PTT P 

6 Andi Rukyah, S. Pd.I SI PTT P 

7 Hasrul S1 PTT L 

8 Abdullah Hud, Amd.Kom D3 PTT L 

9 Fakhrun Rasyid, S. Hi S1 PTT L 

10 Juliana - PTT P 

11 Fatima - PTT P 

12 Junaedi - PTT L 

13 Abd. Waris - PTT L 
Sumber data: TU MAN Polewali Mandar. Lampa, 16 Mei 2016. 

e. Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik sebagai salah satu komponen pendidikan merupakan subyek dan 

obyek yang menjadi pusat segala usaha pendidikan. Tanpa peserta didik, proses 

kependidikan tidak akan terlaksana. Sebagai subjek dan objek pendidikan peserta 

didik memerlukan bimbingan orang lain (pendidik) untuk membantu 

mengarahkannya mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan membimbingnya 

menuju kedewasaan. Oleh karena itu, peserta didik merupakan harapan suatu 
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lembaga pendidikan agar nantinya tercapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

bersama. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian jumlah peserta didik pada MAN 

Polewali Mandar pada tahun ajaran 2016/2017 sebagai berikut: 

Tabel VII 
Keadaan Peserta didik MAN 1 Polewali Mandar 

Tahun Pelajaran 2016/2017Kelas X 

No Kelas/Jurusan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 
IPA 28 99 127 

2 
IPS 37 47 84 

3 
AGAMA 43 44 87 

4 
BAHASA 16 27 43 

Jumlah 124 217 341 

 

Kelas XI 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 
IPA 29 87 116 

2 
IPS 37 40 77 

3 
AGAMA 45 48 93 

4 
BAHASA 13 26 39 

Jumlah 124 201 325 
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Kelas XII 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 
IPA 28 73 101 

2 
IPS 36 39 75 

3 
AGAMA 40 43 83 

Jumlah 104 155 259 

 

Jumlah 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 
X 124 217 341 

2 
XI 124 201 325 

3 
XII  104 155 259 

Jumlah 352 573 925 

Sumber data: TU MAN Polewali Mandar. Lampa, 16 Mei 2016. 

B. Eksistensi Multkultural di MAN Polewali Mandar 

MAN Polewali Mandar merupakan salah satu madrasah yang memilki jumlah 

peserta didik terbanyak di Polewali Mandar, bahkan di Sulawesi Barat, mencapai 925 

orang. Jumlah peserta didik yang mencapai 925 orang tentu bukan jumlah yang 

sedikit bagi terciptanya kondisi yang monokultural dalam lingkungan madrasah, 

bahkan sebaliknya hal tersebut menjadi indikator kuat akan adanya lingkungan 

multikultural di MAN polewali Mandar.  
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Menarik untuk dicermati, bahwa ditinjau dari kondisi peserta didik 

berdasarkan alamat tempat tinggal dan daerah asal menunjukan bahwa, secara umum 

mayoritas peserta didik di MAN Polewali Mandar berasal dari daerah asal yang sama 

yakni, kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Namun, berdasarkan hasil 

wawancara dengan pihak kepala sekolah, beberapa Guru dan Staf dengan nada yang 

sama memberikan gambaran bahwa peserta didik di MAN polewali Mandar sangat 

majemuk, terdiri atas beberapa suku, budaya dan bahasa yang berbeda. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka peneliti akan menguraikan 

eksistensi multikultural di MAN Polewali Mandar dengan terlebih dahulu mengurai 

kondisi peserta didik berdasarkan daerah asal dan berdasarkan suku untuk 

dibandingkan, tujuannya mencari dan menemukan fakta multikulural di MAN 

Polewali Mandar. 

1. Kondisi Peserta Didik MAN Polewali Mandar Berdasarkan Daerah Asal. 

Menurut data yang diperoleh, peserta didik di MAN Polewali Mandar dengan 

merujuk pada alamat tempat tinggal, menunjukan bahwa keseluruhan peserta didik 

berasal dari satu daerah asal yang sama yakni, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi 

Barat, data berikut ini merupakan data peserta didik berdasarkan alamat tempat 

tinggal dan tempat tanggal lahir. 

 

Tabel VIII 
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Data Peserta Didik Berdasarkan alamat Tempat Tinggal 
 

No Alamat Tempat Tinggal Jumlah Peserta Didik 

1 Polewali Mandar/Sulawesi Barat 925 

Sumber data: TU MAN Polewali Mandar. Lampa, 16 Mei 2016. 

Tabel IX 
Data Peserta Didik Berdasarkan Tempat/Tanggal Lahir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: TU MAN Polewali Mandar. Lampa, 16 Mei 2016. 

Berdasarkan dua tabel tersebut, mengambarkan bahwa peserta didik di MAN 

Polewali Mandar dengan melihat alamat tempat tinggal secara keseluruhan beralamat 

tempat tinggal di Polewali Mandar. Sementara berdasarkan tempat tanggal lahir 

peserta didik, didapati hanya beberapa peserta didik berasal dari luar kabupaten 

Polewali Mandar, seperti dari Majene, Mamuju, dari luar Sulawesi Barat yakni; 

Maros, Makassar, bahkan dari Malaysia. 

No Tempat tanggal Lahir Jumlah Peserta Didik 

1 Polewali Mandar/Sulawesi Barat 918 

2 Majene/Sulawesi Barat 1 

3 Mamuju/Sulawesi Barat 1 

4 Makassar/Sulawesi Selatan 2 

5 Maros/Sulawesi Selatan 1 

6 Malaysia 2 

Jumlah                 Jumlah  925 
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2. Kondisi keragaman Peserta Didik MAN Polewali Mandar Berdasarkan Suku 

Selanjutnya, ditinjau dari keragaman suku berdasarkan hasil wawancara 

terhadap kepala Madrasah, beberapa guru dan Staf, secara keseluruhan memberikan 

penjelasan bahwa peserta didik yang ada di MAN Polewali Mandar sangat majemuk 

yaitu terdiri atas beberapa suku, etnis, bahasa dan budaya yang berbeda. Hal tersebut 

diperkuat dengan data yang peneliti dapatkan. 

 Berikut data peserta didik MAN Polewali Mandar berdasarkan suku yang 

peneliti dapatkan dari hasil isian biodata terhadap 695 peserta didik yang hadir dari 

jumlah total 925 peserta didik di MAN Polewali Mandar. 

Tabel X 
Data Peserta Didik Berdasarkan Suku 

 

No Suku Jumlah Peserta Didik 

1 Mandar 551 

2 Bugis 95 

3 Jawa 33 

4 Makassar  3 

5 Pannei  3 

6 Tolaki  2 

7 Pattae  2 

8 Toraja  1 

9 Buton  1 

10 Sunda  1 

11 Bulo  1 
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12 Komering  1 

13 Thionghoa  1 

Jumlah  695 
Sumbar data: Hasil Isian Biodata terhadap 695 Peserta didik yang hadir 

Lampa, 22 Agustus 2016. 
 

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas peserta didik di 

MAN Polewali Mandar kebanyakan berasal dari suku Mandar suku mayoritas yang 

mendiami Sulawesi Barat yakni, sebanyak 551 orang. Selanjutnya suku Bugis 95 

orang, suku Jawa 33 orang, suku Makassar 3 orang, suku Pannei 3 orang, suku Tolaki 

2 orang, suku Pattae 2 orang, suku Toraja, Buton, Sunda, Bulo, Komering, dan 

Thionghoa masing-masing 1 orang. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik di MAN Polewali Mandar cukup beragam, terdiri atas beberapa suku 

yang mendiami Sulawesi dan suku yang berasal dari luar Sulawesi. Dengan 

demikian, keragaman peserta didik di MAN 1 Polewali Mandar sebagaimana tersebut 

di atas, merupakan fakta yang tidak terbantahkan. 

Menurut pak Marsuki bahwa adanya kondisi yang cukup beragam atau 

multikultural peserta didik di MAN Polewali Mandar disebabkan karena letak 

geografis MAN 1 Polewali Mandar berada ditengah-tengah perkampungan yang 

masyarakatnya dihuni oleh banyak perantau yang mencari penghidupan di kampung 

tersebut, mereka ada yang menjadi petani, pedagang, pegawai negri sipil dan lain 

sebagainya. Bahkan para perantau ini membangun sebuah perkampungan di daerah 

tersebut dengan memberikan nama kampungnya sesuai dengan nama-nama kampung 
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yang ada di daerah asalnya.1 Berkembangnya daerah sekitar madrasah sebagai daerah 

yang multikultural sebagaimana yang peneliti dapat pada penelitian awal karena 

daerah tersebut menjadi salah satu tujuan transmigrasi yang menjadi program 

pemerintah pada masa Orde Baru. 

Sehubungan dengan itu, sebagimana hasil pengamatan peneliti tentang 

keragaman peserta didik di MAN Polewali Mandar, diperkuat dengan  hasil 

wawancara terhadap Madawarah, S.Ag., dengan mengatakan bahwa adanya 

lingkungan yang multikultural di madrasah ini disebabkan oleh banyaknya peserta 

didik di mana orang tuanya berasal dari daerah lain yang merantau dan hidup sebagai 

pedagang, mereka melakukan interaksi dengan masyarakat lokal. selain berdagang 

mereka juga banyak yang memilih menetap dan membangun keluarga di kampung 

ini.2 Banyaknya yang memilih daerah ini sebagai lokasi berdagang, karena daerah ini 

termasuk salah satu pusat perekonomian terbesar di Sulawesi Barat. 

Jadi, berdasar pada data yang dikumpulkan dan hasil wawancara tersbut dapat 

disimpulkan bahwa eksistensi multikultural peserta didik di MAN Polewali Mandar 

adalah kondisi yang ril di mana keberadaan kondisi multikultural tersebut tidak 

terlepas dari adanya kondisi kemajemukan masyarakat yang ada di sekitar madrasah 

yang memilih menyekolahkan anaknya di MAN Polewali Mandar. 

                                                             
1H. Marsuki, S.Ag., M.Pd Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar, Wawancara, 

Lampa, 02 Agustus 2016.  
2
Madawarah, S.Ag, Guru Mata Pelajaran Qur’an Hadist Madrasah Aliyah Negeri Polewali 

Mandar, Wawancara, Lampa, 15 Juni 2016. 
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3. Kondisi Keragaman Peserta Didik MAN Polewali Mandar Berdasarkan 

Status Sosial. 

Salah satu bentuk lain keragaman di MAN Polewali Mandar adalah kondisi 

status sosial peserta didik, dimana pada peserta didik didapati perbedaan terhadap 

tingkat penghasilan orang tua per bulannya. Berikut data penghasilan orang tua 

peserta didik per bulan. 

Tabel XI 
Data Peserta Didik Berdasarkan Penghasilan Orang Tua Perbulan 

Sumber data: TU MAN Polewali Mandar. Lampa, 16 Mei 2016. 

Data tersebut di atas, menunjukan penghasilan rata-rata orang tua peserta 

didik terbanyak adalah golongan penghasilan orang tua yang berkisar antara Rp. 

500.00,00 – Rp. 1.000.000,00 dengan persentase yang sangat mencolok. 

Program sekolah gratis dan status sebagai Madrasah Negeri yang memiliki 

sejarah panjang dalam menjalankan proses pendidikan dan dedikasinya terhadap 

no Rata-rata Penghasilan Orang Tua Perbulan Jumlah Santri 

1 ≤ Rp. 500. 000, 00 312 

2 Rp. 500. 001, 00 – Rp. 1. 000. 000, 00 375 

3 Rp. 1. 000. 001, 00 – Rp. 2. 000. 000, 00 59 

4 Rp. 2. 000. 001, 00 – Rp. 3. 000. 000, 00 42 

5 Rp. 3. 000. 001, 00 – Rp. 5. 000. 000, 00 37 

6  Rp. 5. 000. 000, 00 7 

Jumlah 832 
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dunia pendidikan menjadi daya tarik dan alasan tersendiri bagi kebanyakan peserta 

didik melanjutkan pendidikan di MAN Polewali Mandar. selain itu, menurut 

Amiruddin, banyaknya peserta didik yang orang tuanya berpropesi sebagi petani 

dengan penghasialan orang tua tidak melebihi Rp. 1.000.000,00  menjadi alasan 

tersendiri untuk menempatkan anaknya di sekolah terdekat.3 

C. Integrasi Nilai-nilai Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam di MAN 
Polewali Mandar 

 

Pada prinsipnya, pendidikan Islam merupakan sebuah lembaga yang 

diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural dalam setiap 

pelaksanaan pembelajaran sebagai respon nyata terhadap apa yang telah 

diperintahkan oleh al-Qur’an dalam rangka merawat keragaman. Di samping itu, 

pendidikan Islam hendaknya menjadikan nilai-nilai multikultural sebagai sebuah 

acuan yang senantiasa dijadikan landasan dalam upaya membangun karakter peserta 

didik yang hidup dalam suasana keragaman. 

Untuk mewujudkan semua itu, maka pendidikan agama Islam hendaknya 

mengambil peran yang signifikan demi tertanamnya nilai-nilai multikultural pada diri 

setiap peserta didik khususnya di MAN Polewali Mandar. Meskipun secara formal 

pendidikan nila-nilai multikultural di MAN Polewali Mandar tidak diposisikan 

sebagai mata pelajaran tersendidiri, akan tetapi misi nilai-nilai multikultural 

terintegrasi dalam desain pembelajaran dan hal inilah yang terlihat secara umum, 
                                                             

3
Amiruddin, S.S, Guru Mata Pelajaran Qur’an Hadits Madrasah Aliyah Negeri Polewali 

Mandar, Wawancara, 3 Agustus 2016. 
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bahwa nilai-nilai multikultural tidak diajarkan dalam mata pelajaran khusus, namun 

terlaksana melalui keseharian pembelajaran di Madrasah. 

Lalu seperti apa nilai-nilai multikultural yang terdapat dalam Pendidikan 

Agama Islam di MAN Polewali Mandar? Merujuk kembali terhadap prinsip 

pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam dengan menjadikan QS. Al-

hujurat/49:11-13 dan Piagam Madinah Pasal 16 dan 46, sebagai landasan pokok nilai-

nilai multikultural, menunjukan bahwa dalam pendidikan agama Islam khususnya di 

MAN Polewali Mandar, prinsip nilai-nilai multikultural cukup mendapat ruang yang 

luas dalam pengaplikasiannya di dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan 

Madrasah secara umum. Nilai-nilai multikultural tersebut antara lain: 

1. HAM dan Demokrasi 

HAM merupakan salah satu nilai yang senantiasa perlu dijaga demi 

terwujudnya kehidupan yang damai dalam kehidupan yang multikultural. Dalam 

konteks pendidikan agama Islam penegakkan HAM perlu mendapat perhatian penuh 

terutama dalam proses pembelajaran sebagai bentuk pemenuhan hak yang paling 

esensial terhadap diri manusia dan sebagai wujud partisipasi ikut serta melaksanakan 

amanat UUD 1945. 

HAM dalam pendidikan agama Islam khususnya di MAN Polewali Mandar 

dapat dilihat dengan adanya pemberian hak yang sama terhadap semua peserta didik 

dalam mendapatkan kesempatan belajar, berpendapat dan kesetaraan tanpa ada 

diskriminasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Samsurijal, S. Pd. I, bahwa: 
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Peserta didik di MAN Polewali Mandar mendapatkan kesempatan yang sama, 
berupa kesempatan yang diberikan guru dalam melaksanakan tugas mengantar 
proses diskusi disaat berlangsungnya proses belajar mengajar sehingga 
masing-masing peserta didik mendapatkan hak belajar yang sama.4 
 
Peserta didik berhak memilih kegiatan ekstarakurikuler tanpa memandang 

suku dan status sosial. Mereka diberikan kesempatan dalam mengembangkan diri 

lewat kegiatan ekstrakurikuler, misalnya, pengembangan kemampuan peserta didik, 

berdiri di muka umum. Drs. H Azis, menjelaskan: 

Setiap peserta didik kami berikan kesempatan yang sama dalam program 
pengembangan skil, berupa kemampuan berdiri di depan umum dalam 
menyampaikan ceramah. Program ini kami lakukan dalam kegiatan kultum 
yang dilaksanakan sehabis shalat dhuhur. Adapun yang bertugas, dipilih 
dengan menyeleksi dari tiap-tiap kelas, dan bagi yang dianggap sudah mampu 
akan mewakili kelas masing-masing. Kegiatan ini di samping bertujuan 
mengembangkan skil berbicara di depan umum diharapkan juga mampu 
memberikan pengaruh terhadap perubahan prilaku dan akhlak peserta didik ke 
arah yang lebih baik.5 
 
Selain itu, pemenuhan HAM dalam lingkup Madrasah tidak hanya terjadi 

disaat berlangsungnya pembelajaran dalam kelas, tetapi juga terjadi dalam kondisi 

yang lain seperti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekali dalam setahun, 

sebagai sarana mempererat persaudraan dan sebagai bentuk upaya merawat nilai-nilai 

ajaran agama yang multikultural seperti yang disampaikan Kepala Madrasah bahwa: 

Pengakuan akan HAM terhadap peserta didik setidaknya ditemukan dalam 
setiap pelaksannan porseni dimana salah satu cabang lomba yang 
diperlombakan adalah pembacaan barzanji beserta terjemahannya, sesuai 
dengan pilihan bahasa daerah masing-masing peserta lomba, sebagai bentuk 

                                                             
4Samsurijal, S.Pd.I, Guru Mata Pelajaran Tafsir Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar, 

wawancara, Lampa, 16 Mei 2016. 
5Drs. H. Azis, Guru Mata Pelajaran Ilmu Kalam Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, 

Wawancara, Lampa, 3 Agustus 2016. 
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pengakuan atau apresiasi terhadap eksistensi kultur dan budaya setiap peserta 
didik.6 

 
Menurut hemat peneliti bahwa kegiatan porseni merupakan bentuk komitmen 

pihak Madrasah dalam upaya menjaga nilai-nilai mltikultural di MAN Polewali 

Mandar, dimana dalam skala yang lebih luas peserta didik diperkenalkan dengan 

beragam budaya yang ada dan memberi kebebasan terhadap peserta didik untuk 

memperkenalkan budaya masing-masing sebagai bentuk atau sarana pemenuhan hak 

fundamental setiap peserta didik dalam mengekspresikan serta menjaga budaya 

masing-masing. 

Sehubungan dengan itu, Madawarah, S.Ag, guru mata pelajaran al-Qur’an 

Hadis menegaskan bahwa: 

Kepala madrasah sangat memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler sebagai 
salah satu wujud pemenuhan hak belajar peserta didik, dengan mengadakan 
kegiatan kelompok belajar, seperti kegiatan perkampungan bahasa ingris dan 
bahasa arab yang dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama 
terhadap semua peserta didik untuk dapat mengikutinya.7 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran 

akan hak asasi manusia merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi di MAN 

Polewali Mandar, hal tersebut diperkuat dengan adanya kultur yang demokratis yang 

terbangun kokoh dalam setiap aktivitas yang berlangsung di MAN Polewali Mandar. 

Sebagaimana maklum bahwa demokrasi adalah turunan dari usaha mewujudkan hak 

asasi manusia, didalamnya terdapat kebebasan, kesetaraan, keseimbangan dan 

                                                             
6H. Marsuki, S.Ag, M.Pd.I, Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, 

Wawancara, Lampa,  
7
Madawarah, S.Ag, Guru Mata Pelajaran Qur’an Hadist Madrasah Aliyah Negeri Polewali 

Mandar, Wawancara, Lampa, 15 Juni 2016. 
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keadilan. Melalui demokrasi setiap individu atau kelompok berhak memberikan 

pandangannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya dengan tidak mengabaikan 

hak individu dan kelompok lainnya. 

Nilai-nilai demokrasi dalam peraktik pada pendidikan agama Islam di MAN 

Polewali Mandar dilaksanakan baik dalam proses pembelajaran maupun pada 

kegiatan di luar pembelajaran.  

Faharuddin S. Pd.I., M. Pd.I, guru mata pelajaran akidah akhlak menegaskan 

bahwa: 

Dalam proses pembelajaran nilai-nilai demokrasi terlihat pada saat 
berlangsungnya diskusi dimana peserta didik diberikan ruang dialog yang 
terbuka dan kesempatan untuk bertanya serta mengeluarkan pendapat sesuai 
dengan materi pelajaran yang sedang didiskusikan. Kami para guru tinggal 
memberikan masukan dan meluruskan sekiranya terdapat kekeliruan pada 
penjelasan yang disampaikan peserta didik.8 
 
Sementara itu, Samsurijal S. Pd.I mengemukakan bahwa: 

secara pribadi saya memberlakukan metode diskusi dalam proses 
pembelajaran, karena dengan berdiskusi diharapkan peserta didik mampu 
memahami makna demokrasi, membiasakan diri berdialog, berpendapat dan 
menghargai pendapat orang lain.9 
 
Pada kesempatan yang lain dalam wawancara dengan Muhammad Nusur, Lc, 

beliau menegaskan bahwa:  

Pembiasaan peserta didik terhadap nilai-nilai demokrasi di kelas antara lain 
dapat dilihat dengan pengambilan keputusan peserta didik secara bersama-

                                                             
8Faharuddin, S.Pd.I, M.Pd, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Negeri 

Polewali Mandar, wawancara, Lampa 16 Juni 2016. 
9Samsurijal S.Pd.I, Guru Mata Pelajaran Tafsir Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, 

Wawancara, Lampa 16 Juni 2016. 
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sama melalui musyawarah dan mufakat dalam pemilihan kepengurusan 
kelas.10  
 
Demikian halnya dengan pemilihan ketua OSIS sebagaimana diungkapakan 

oleh H. Marzuki S. Ag., M. Pd.I, bahwa: 

Setiap peserta didik mendapatkan dan diberikan kesempatan yang sama untuk 
bisa menjadi ketua OSIS yang dipilih dalam proses pemilihan yang 
berlangsung secara demokratis.11  
 
Sesuai dengan hasil observasi peneliti, Pemilihan ketua OSIS tersebut 

berlangsung dengan berdasarkan pada kecakapan dan kemampuan peserta didik 

bukan pada monopoli suku atau budaya. 

 

2. Toleransi 

Paradigma yang benar terhadap toleransi dewasa ini semakin urgen untuk 

ditanamkan sejak dini terhadap peserta didik. Keprihatinan tersebut lahir di tengah 

semakin maraknya tindakan intoleransi yang terjadi di lingkungan masyarakat yang 

mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai toleransi terhadap 

peserta didik tidaklah cukup dengan hanya memberikan pemahaman secara teoritis 

tentang makna toleransi akan tetapi, nilai toleransi secara peraktis hendaknya 

senantiasa dibiasakan dalam pergaulan sehari-hari. 

Peserta didik di MAN Polewali Mandar mendapatkan pelajaran tentang 

toleransi secara teoritis dan praktis sebagaimana yang peneliti dapatkan di lokasi 

                                                             
10Muhammad Nusur, Lc Guru Mata Pelajaran Tafsir Hadis Madrasah Aliyah Negeri Polewali 

Mandar, 3 Agustus 2016. 
11H. Marsuki, S.Ag, M.Pd.I, Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, 

Wawancara, Lampa, 2 Agustus 2016. 
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Madrasah dan diperkuat dengan apa yang dikemukakan oleh Samsulrijal S. Pd.I, 

bahwa:  

Dalam proses pembelajaran peserta didik mendapatkan pelajaran tentang 
makna toleransi secara teoretis dengan menjelaskan ayat-ayat dalam al-Qur’an 

yang menganjurkan untuk bersikap toleran terhadap perbedaan. Secara praktis 
peserta didik dibiasakan untuk senantiasa menghargai perbedaan pendepat 
dengan membiasakan peserta didik berdiskusi, mengeluarkan pendapat dan 
memberikan tanggapan, seraya merujuk pada contoh perbedaan pendapat 
yang dipraktekan oleh keempat Imam Mazhab dalam Islam.12 
 
Selain itu, dalam membangun sikap toleransi dalam proses pembelajaran, 

peserta didik terlebih dahulu dipersaudarakan dengan beruasaha membangun 

keakraban satu sama lain sebagaimana dijelaskan Madawarah, S.Ag guru mata 

pelajaran al-Qur’an Hadis: 

Salah satu upaya yang kami lakukan dalam menumbuhkan sikap toleransi 
pada diri peserta didik dalam proses pembelajara adalah dengan membiasakan 
peserta didik untuk bergaul bersama dengan beragam suku yang berbeda 
dengan mengatur tempat duduk dalam ruang kelas. Peserta didik diatur teman 
duduknya dengan memasangkan mereka secara berbeda setiap minggunya. 
Misalnya, pada minggu pertama dengan minggu kedaua peserta didik duduk 
bersama dengan peserta didik yang berbeda. Tujuannya supaya satu sama lain 
bisa membangun keakraban satu sama lain dan saling mengenal karakter 
budaya masing-masing, sehingga peserta didik akan belajar untuk bisa 
menoleransi setiap perbedaan yang ada di antara mereka.13 

 
Sikap toleransi akan sulit terbangun sekiranya tidak ada sikap saling 

memahami, terutama memahami karakter dan budaya masing-masing. Sementara 

sikap saling memahami akan muncul jika di antara peserta didik masing-masing mau 

                                                             
12Samsurijal S.Pd.I, Guru Mata Pelajaran Tafsir Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, 

Wawancara, Lampa 16 Juni 2016. 
13

Madawarah, S.Ag, Guru Mata Pelajaran Qur’an Hadist Madrasah Aliyah Negeri Polewali 

Mandar, Wawancara, Lampa, 15 Juni 2016. 
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membuka diri untuk berdiskusi, berdialog, bergaul, membangun keakraban, terhadap 

semua peserta didik tanpa memandang suku atau pun status sosal.  

Sikap toleransi pada peserta didik juga dapat dilihat dalam pergaulan sehari-

hari mereka, sebgaimana dijelaskan Kepala Madrasah:  

Peserta didik di MAN Polewali Mandar cukup toleran, di mana satu sama lain 
dalam berinteraksi seolah tidak adalagi perbedaan, karna orang Mandar bisa 
berbahasa Bugis, orang Bugis bisa berbahasa Mandar, orang Mandar biasa 
berbahasa Jawa dan orang Jawa biasa berbahasa Mandar, di antara mereka 
tidak adalagi sekat yang  memisahkan satu sama lain. Jadi perbedaan suku dan 
budaya yang ada di MAN Polewali Mandar dalam proses pembelajaran tidak 
menjadi  gangguan.14 
 
Kemampuan peserta didik menggunakan bahasa daerah yang lain di luar 

bahasa daerah mereka sendiri merupakan salah satu bentuk yang mempertegas bahwa 

peserta didik di MAN Polewali Mandar beruasaha saling memahami karakter dan 

budaya satu sama lain. Sebagimana yang dipahami bahwa, sikap saling memahami 

merupakan salah satu syarat terwujudnya sikap toleransi. 

3. Tolong Menolong 

Tolong menolong merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat 

dipungkiri. Suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain, pasti tidak 

akan dapat dilakukan secara sendirian oleh yang bersangkutan meskipun dia memiliki 

kemampuan dan pengetahuan akan hal itu. Ini menunjukan, bahwa tolong menolong 

                                                             
14H. Marsuki, S.Ag, M.Pd Kepala Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, Wawancara, 

Lampa 2 Agustus 2016. 
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dan saling membantu merupakan sebuah keharusan dalam hidup manusia. Tak ada 

satu orangpun bisa hidup dengan kesendiriannya.15 

Namun seringkali sikap tolong menolong oleh sebagian ummat cenderung 

parsial, yakni pertolongan hanya bisa dilakukan ketika yang ditolongnya adalah orang 

yang sama atau segolongan dengannya dan menutup diri terhadap mereka yang 

berbeda dengannya. Di sinilah kita butuhkan sikap toleransi peserta didik untuk 

menumbuhkan sikap yang terbuka terhadap perbedaan. Dengan adanya sikap terbuka 

peserta didik, maka mereka akan terbiasa membuka diri untuk menolong sesama 

meskipun terhadap mereka yang berbeda dengannya. 

Misalnya, tolong menolong yang dibiasakan terhadap peserta didik di MAN 

Polewali Mandar dapat ditemukan dalam proses pembelajaran, sebagaiman dijelaskan 

oleh Faharuddin, S. Pd. I, M. Pd. I, bahwa:  

Peserta didik di MAN Polewali Mandar dibiasakan memberikan bantuan 
terhadap temannya yang belum mampu memahami pelajaran dari guru. 
mereka diminta oleh guru untuk menjelaskan ulang pelajaran terhadap 
temannya yang belum memahaminya atau pada saat peserta didik deberikan 
tugas hafalan mereka saling membantu untuk menyimak atau mendengarkan 
hafalan masing-masing.16 
 
Contoh lain, sikap tolong menolong yang ditunjukan oleh peserta didik di 

MAN Polewali Mandar, yakni ketika peserta didik memberikan bantuan terhadap 

temannya yang sedang tertimpa musibah. Seperti yang dijelaskan oleh guru mata 

pelajaran Tafsir, Samsurijal: 

                                                             
15Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education: sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Al-Gazali Center, 1998), h. 63. 
16Faharuddin, S.Pd.I, M.Pd, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Negeri 

Polewali Mandar, wawancara, 16 Juni 2016. 
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Kebiasaan tolong menolong peserta didik, dapat dilihat melalui pengumpulan 
sumbangan dana bagi temannya yang sedang tertimpa musibah, pengumpulan 
sumbangan dana ini terlaksana melalui kerjasama organisasi OSIS dengan 
ketua kelas masing-masing dengan meminta teman-temannya untuk 
berkontribusi dalam pengumpulan dana tersebut, sikap tolong menolong ini 
terkadang lahir dari inisiatif peserta didik setelah menerima informasi tentang 
temannya yang sedang ditimpa musibah, tanpa ada perintah dari guru lagi. Di 
antara tujuannya untuk meringankan beban ujian yang sedang dialami 
temannya, misalnya ketika ada yang tertimpa musibah kebakaran, kematian 
atau musibah lainnya.17 
 

4. Menjaga Silaturrahmi. 

Silaturrahmi adalah menyambung tali kekeluargaan dan kekerabatan dengan 

penuh ketulusan dan kasih sayang. Silaturrahmi dapat pula dimaknai dengan 

menyambung tali persaudaraan antar sesama manusia tanpa melihat perbedaan yang 

ada di antara mereka.18 Keragaman yang seringkali berujung pada konflik identitas 

akan dapat tereliminir jika jalinan silaturrahim dapat terjaga, perbedaan tidak akan 

menjadi masalah karena satu sama lain diikat oleh rasa persaudaraan dan kasih 

sayang. 

Pada MAN Polewali Mandar jalinan silaturrahmi sangat dijunjung tinggi, hal 

tersebut terlihat pada upaya pihak madrasah atau guru dalam mempersaudarakan 

peserta didik, seperti yang disampaikan oleh Amiruddin, S.S guru mata pelajaran 

Qur’an Hadis bahwa: 

Setiap peserta didik dipersaudarakan dengan berusaha membangun keakraban 
antara satu sama lain. Diantara sikap yang dapat merenggangkan hubungan 
silaturrahmi adalah saling mengolok-olok dengan panggilan yang tidak baik, 

                                                             
17Samsurijal S.Pd.I, Guru Mata Pelajaran Tafsir Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, 

Wawancara, Lampa 16 Juni 2016. 
18Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education: sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia, h. 67. 
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merendahkan dan menghinakan satu sama lain, karenanya jika hal demikian 
terjadi dan dilakukan oleh salah satu peserta didik maka guru akan memproses 
sesuai dengan aturan yang berlaku.19 
 
Sehubungan dengan itu, Paharuddin, S. Pd.I., M. Pd, menjelaskan bahwa: 

Kami pihak madrasah, memasang disetiap ruangan aturan-aturan bagi peserta 
didik, di antara aturan tersebut antara lain adalah larangan terhadap peserta 
didik terlibat perkelahian antar peserta didik baik di dalam madrasah maupun 
di luar madrasah.20 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang lain, menunjukan bahwa upaya menjaga 

silaturrahmi atau persaudaran di MAN Polewali Mandar dilakukan sejak awal, 

bahkan sejak peserta didik pertama kali masuk Madrasah, hal ini dijelaskan oleh 

Samsurijal bahwa: 

Pada masa orentasi, peserta didik diatur sedemikan rupa supaya 
persaudraannya kuat, satu sama lian dipasankan secara acak dengan melihat 
latar belakang sukunya. Langkah mempersaudarakan ini penting untuk 
membangun kultur saling mengasihi, sama dengan apa yang ditunjukkan oleh 
Rasulullah saw., sejak pertama kali datang ke Madinah yakni 
mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirn.21  
 
Paraktek mempersaudarakan demi menjaga silaturrahmi dengan model seperti 

yang dijelaskan di atas, berlanjut sampai di ruang kelas sebagiamana yang peneliti 

tuliskan sebelumnya. 

Suasana kebersamaan dan kekeluargaan juga terbangun dalam kegiatan religi 

di  MAN polewali Mandar, di mana setiap dua kali dalam seminggu peserta didik 

                                                             
19

Amiruddin, S.S Guru Mata pelajaran Qur’an Hadis Madrasah Alyah Negeri Polewali 

Mandar, wawancara, Lampa, 3 Agustus 2016. 
20Faharuddin, S.Pd.I, M.Pd, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Negeri 

Polewali Mandar, wawancara, 16 Juni 2016. 
21Samsurijal Guru Mata pelajaran Tafsir Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, 

Wawancara.  16 Mei 2016. 
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didudukan bersama dalam kegiatan yang disebut Rehat Pagi, sebuah kegiatan dalam 

rangka membangun karakter religius peserta didik. Kepala Madrasah menjelaskan: 

Kami melakukan satu program yang beroreientasi pada pembangunan karakter 
religius peserta didik. Program tersebut kami sebut Rehat Pagi, satu kegiatan  
yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh peserta didik untuk secara 
bersama-sama membacakan surah Yasin dan Asmaul Husnah di lapangan 
Madrasah. Kegiatan ini berlangsung dua kali dalam seminggu dengan 
pembacaan yasin di hari selasa dan Asmaul Husna di hari sabtu. Selanjutnya 
peserta didik ke ruangan yang telah disediakan untuk mendengarkan pesan-
pesan dari guru yang telah diatur jadwalnya.22 
 
Rehat Pagi merupakan salah satu faktor yang punya pengaruh besar dalam 

membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam diri peserta didik. Membiasakan 

peserta didik berkumpul bersama dalam kegiatan yang bernuansa religius akan 

menyadarkan peserta didik tentang keragaman melalui penghayatan terhadap ayat-

ayat Allah swt., serta asma-asmanya. 

5. Kesetaraan dan Keadilan 

Keadilan merupakan syarat terwujudnya kesetaraan dalam kehidupan 

bersama, karenanya pemahaman dan penegakkan keadilan mutlak diperlukan demi 

terwujudnya kedamaian.  

Secara fitrawi setiap manusia akan melakukan perlawanan ketika merasakan 

adanya ketidak adilan yang terjadi pada dirinya, oleh karena itu, perlu sebuah langka 

nyata yang harus dilakukan demi memberikan rasa nyaman peserta didik dalam 

proses belajar, langkah tersebut antara lain, membuat peserta didik merasakan bahwa 

mereka semua diperlakukan secara adil, mereka disetarakan dan diperlakukan sama.  

                                                             
22H. Marsuki, S.Ag, M.Pd Kepala Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, Wawancara, 

Lampa 2 Agustus 2016. 
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Perlakuan yang adil terhadap peserta didik pada MAN Polewali Mandar 

teridentifikasi pada proses belajar mengajar, misalnya apa yang disampaikan oleh  

bapak Muhammad Nusur Lc. 

Pada proses belajar mengajar kami memulai dengan berpedoman pada 
peraturan sekolah bahwa sebelum memulai pelajaran peserta didik ditunjuk 
secara bergiliran untuk memimpin doa bersama dan pembacaan surah al-
fatihah, secara bersama-sama, semua peserta didik mendapat kesempatan dan 
tidak ada yang memonopoli.23  
 
Pada wawancara yang sama beliau juga Mejelaskan bahwa: 

Kami juga secara adil memilih peserta didik yang akan mewakili madrasah 
pada even-even tertentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta 
didik. Dengan demikian diharapkan peserta didik merasakan bahwa meraka 
diperlakukan secara adil dan disetarakan tidak memandang suku, bahasa dan 
budayanya.24 
 

D. Analisis Nilai-Nilai Multikultural dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam 
di Man Polewali Mandar 
 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di MAN Poleawli Mandar, nilai-nilai 

multikulutral tidaklah berdiri sendiri sebgai sebuah mata pelajaran, akan tetapi 

terintegrasi dalam berbagai peraktek pembelajaran. Sebagaimana yang dipahami 

bahwa agama Islam pada prinsipnya merupakan ajaran yang tidak terpisahkan dari 

nilai-nilai multikultural, bahkan dalam berbagai peraktek kehidupan yang 

multikultural ajaran agama Islam merupakan rujukan yang kuat dalam 

mengimplementasikan paraktek nilai-nilai multikultural. 

                                                             
23Muhammad Nusur, Lc Guru Mata Pelajaran Tafsir Hadis Madrasah Aliyah Negeri Polewali 

Mandar, 3 Agustus 2016. 
24Muhammad Nusur, Lc Guru Mata Pelajaran Tafsir Hadis Madrasah Aliyah Negeri Polewali 

Mandar, 3 Agustus 2016. 
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Untuk melihat lebih dalam bagaimana nilai-nilai multikultural dalam 

pendidikan agama Islam di MAN Polewali Mandar, maka perlu ada upaya analisis 

terhadap muatan buku ajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Buku ajar 

yang peneliti maksudkan adalah al-Qur’an-Hadis, Akidah/Akhlak, Fikih, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas X, dengan mencermati muatan isi yang terkandung di 

dalamnya sesuai dengan yang disebutkan di fokus penelitian dan deskripsi fokus yang 

menunjukan bahwa nilai-nilai multikultural sudah diintegrasikan di dalamnya. 

 

1. Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah mencatat bahwa kota madinah merupakan kota yang menjadi tujuan 

hijrah Nabi saw., dalam upaya menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, 

ancaman dan kekerasan kaum kafri Quraisy. Madinah adalah kota yang memeliki 

kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi, kota ini pada awalnya dikenal dengan 

kota Yastrib kemudian oleh nabi saw digantikan dengan nama Madinah Al-

Munawwarah. Rasulullah SAW dan umat Islam, berhijrah dari Mekah ke Yastrib 

pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 

622 M.25 

Penanaman nilai-nilai persaudaraan, kemajemukan, dan penghargaan 

terhadap keragaman dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan dengan cara 

memaparkan contoh sejarah kedatangan Nabi saw., di kota Yastrib serta upaya Nabi 

                                                             
25Lihat Sugiyono Moh. Sulaiman Perjalanan Sejarah Kebudayaan Islam: Untuk Kelas X 

Madrasah Aliyah Program Keagamaan, (PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 28-31.  
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saw., mempersaudarakan masyarakat Yastrib, ansar dan muhajirin sehingga menjadi 

sebuah kota yang sampai hari ini dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Dalam 

materi sejarah kebudayaan Islam penjabaran peraktek kehidupan Nabi saw di kota 

Madinah merupakan contoh paling nyata tentang pola hubungan manusia yang non 

sektarian, menanamkan nilai-nilai persaudaraan tanpa membedakan suku maupun 

golongan. 

 

 

2. Akhlak 

Materi pembelajaran akhlak secara umum merupakan penjabaran sebuah sikap 

yang mengarah pada upaya mengatur pola laku ummat manusia terhadap sesama. 

Pola hubungan ini tidak hanya ditujukan hanya terhadap sesama ummat Islam akan 

tetapi lebih dari itu adalah upaya mengatur pola hubungan antar ummat manusia yang 

berbeda agama, suku, budaya dan bahasa. Di antara nilai yang diajarkan dalam buku 

ajar akhlak adalah tentang hak asasi manusia berupa hak untuk hidup, memperoleh 

kemerdekaan, memperoleh penghargaan, memperoleh persamaan dan keadilan, 

memperoleh ilmu pengetahuan, dan hak untuk memiliki26  

Penguatan terhadap nilai HAM merujuk pada QS. Al-Baqarah/2:256 yang 

memberikan larangan terhadap ummat manusia dalam melakukan pemaksaan, 

terutama pemaksaan dalam memeluk agama. Meberikan hak dasar yang melekat pada 

                                                             
26Handono dkk, Meneladani Akhlak; untuk Kelas X Madrasah Aliyah Program Keagamaan, 

(PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 97-107. 
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diri manusia untuk memilih agama serta beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 

Hak dasar yang berlaku universal tanpa membedakan warna kulit, bangsa, agama, 

adat, dan budaya. 

3. Al-Qur’an Hadis 

Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman ummat manusia merupakan rujukan 

paling sempurna dalam mengimplementasikan nilai-nilai multikultural. Di antara 

materi dalam buku ajar al-Qur’an hadis yang memberikan muatan multikultural 

adalah ayat serta hadis tentang keagungan akhlak rasulullah saw.,27 penjabaran akhlak 

rasulullah yang mulia dapat menjadi contoh terhadap peserta didik untuk ikut 

mempraktekan perilaku Rasulullah saw., dalam berinteraksi terhadap sesama 

manusia. Guru dapat mengambil banyak contoh yang bisa menjadi ibrah atau 

pelajaran terhadap peserta didik bagaimana seharusnya akhlak yang baik  yang mesti 

diperaktekan dalam kehidupan sehari-hari,  

Penegasan al-Quran dan hadis tentang kemuliaan akhlak Rasulullah saw., 

dapat dijabarkan oleh guru dengan menceritkan terhadap peserta didik berbagai 

peraktek kehidupan beliau, baik tentang toleransinya sampai pada peraktek  

demokrasi yang Rasulullah saw., contohkan dalam membangun peradaban di kota 

Madinah. 

Dalam materi ibadah dan muamalah. Merujuk pada QS. Az-Zariyat/51:56, 

tentang tujuan penciptaan jin dan manusia agar mereka beribadah ke pada Allah swt. 

                                                             
27

 Lihat, Lilis Fauziyah RA dan Andi Setyawan, al-Qur’an dan Hadis ; untuk Kelas X 

Madrasah Aliyah, (PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 40-43. 
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Seorang guru dapat menjabarkan dengan menjelaskan substansi makna perintah 

ibadah, yakni kepatuhan dan kepasrahan secara total terhadap perintah dan larangan 

Allah swt., termasuk ibadah yang bersifat sosial. Dengan demikian, hubungan sosial 

terhadap sesama harus dibangun dengan baik sebagai wujud dari kepatuhan terhadap 

perintah Allah swt., untuk beribadah kepada-Nya. 

 

 

4. Fikih 

Setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam, di dalamnya terkandung apa 

yang disebut dengan “pesan moral”. Bahkan begitu mulianya pesan moral ini, sampai 

rasulullah saw., menilai “harga” suatu ibadah itu dinilai dari sejauh mana pesan 

moralnya dapat dijalankan. Apabila ibadah itu tidak meningkatkan akhlak yang baik, 

Rasulullah saw., menganggap bahwa ibadah itu tidak bermakna. Dengan kata lain, 

pesan moral ibadah itu tidak dilaksanakan.28 

Muatan bahan ajar dalam buku Fikih yang menjelaskan tentang berbagai 

aturan syariat dalam melaksanakan perintah Tuhan mulai dari perintah zakat, haji dan 

umrah, kurban dan akikah sampai pada pembahasan sedekah dan hadia29 merupakan 

perintah ibadah yang bermuara pada upaya penyadaran akan pentingnya menjalin 

hubungan antar sesama manusia. Misalnya perintah zakat dan sedekah, dalam materi 

                                                             
28Jalaluddin Rakhmat Membuka Tirai Kegaiban : renungan-Renungan Sufistik, (Cet. I; 

Bandung: Mizan, 2008), h. 45. 
29M. Rizal Qosim, Pengalaman Fikih; untuk Kelas X Madrasah Aliyah. (PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2014). 



119 
 

 
 

pembelajaran dapat dijabarkan oleh guru dengan menekankan bahwa, begitu 

pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama, Allah swt., 

mewajibkan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki terhadap orang lain yang 

mengalami kesusahan dalam hidup, demi terjaganya kehidupan bersama yang damai, 

saling membantu, dan saling menghargai. 

Selanjutnya tentang haji dan umrah, guru dapat memberikan pemahaman 

terhadap peserta didik bahwa,  diantara tujuan dari perintah haji dan umrah di 

samping sebagai sarana mendekatkan diri terhadap Allah swt, juga memilik makna 

yang bersipat sosial, yakni dengan ibadah haji dan umrah ummat manusia dalam 

lingkup yang lebih luas manusia dapat menjalin silaturrahmi, mempererat 

persaudaraan antar sesama manusia, dan mewujudkan tujuan penciptaan manusia 

yang berbeda-beda agar dapat saling kenal mengenal.  

E. Corak Pemahaman Keagamaan Peserta Didik di MAN 1 Polewali Mandar 
 

Dewasa ini, paham keagamaan dalam ruang publik sering terlihat menjadi 

sebab awal bencana kemanusian, banyaknya kajian tentang hubungan antar agama 

tidak lepas dari banyaknya peristiwa konflik berdarah (peperangan) yang terjadi di 

banyak negara, antar berbagai bangsa yang melibatkan agama.  

Sindhunata dalam sebuah pengantar buku Charles Kimbal mengatakan 

bahawa berbicara mengenai agama bagaikan berbicara tentang suatu paradox. Di satu 

pihak agama dialami sebagai jalan dan penjamin keselamatan, cinta dan kedamaian. 

Di lain pihak, sejarah membuktikan, agama justru menjadi sumber, penyebab, dan 
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alasan bagi kehancuran dan kemalangan ummat manusia.30 Di antara faktor utama 

adalah pemahaman keagamaan yang cenderung esklusif sehingga mudah 

menyalahkan dan mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan dirinya. 

Esklusivisme adalah kepercayaan bahwa agama yang dipeluknya adalah satu-

satunya kepercayaan yang benar dan bahwa keselamatan atau masuk surga 

merupakan hak agamanya saja,31 atau ekseklusivisme adalah pandangan keagamaan 

yang menegaskan bahwa hanya satu agama yang memiliki kebenaran apa pun 

agamanya.32 Sementara inklusivisme adalah keyakinan bahwa, disatu pihak, 

keselamatan bagi seseorang semata-mata tergantung pada kepemelukannya terhadap 

agama, tetapi di lain pihak bahwa keselamatan itu tersedia juga bagi kepercayan di 

luar agamanya.33 

Secara umum sikap esklusif dalam beragama dan terhadap keragaman 

membuat segelintir orang susah menerima eksistensi kelompok di luar dirinya, 

sehingga yang tampak adalah pola hubungan yang tidak harmonis. Ketika masing-

masing ingin mempertegas identitas dirinya pada jalan kebenaran, saat yang sama ada 

sikap esklusif yang tidak bisa menerima keberadaan yang lain sebagai sebuah 

identitas yang sama-sama butuh untuk dihargai. 

Terkait tentang corak pemahaman keberagamaan peserta didik di MAN 1 

Polewali Mandar, bahwa sesuai hasil pengamatan dan wawancara peneliti terhadap 
                                                             

30Charles Kimbal, When Religion Becomes Evil, Terj.  Nurhadi dan Izzuddin Washil, Kala 
Agama Jadi Bencana,(Cet. I; Jakarta: Mizan 2013), h. v.   

31Saifullah, Nuansa Inklusif dalam Tafsir Al-Manar, (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan 
Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 63-64. 

32Gerardette Philips, Melampaui Pluralisme, Cet. I; Malang: Madani, 2016), h. 63. 
33Saifullah, Nuansa Inklusif dalam Tafsir Al-Manar, h. 65-66. 
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beberapa peserta didik, didapati beberapa informasi yang menguatkan bahwa pada 

umumnya peserta didik punya cara pandang keagamaan yang inklusif. Misalnya apa 

yang disampaikan oleh Mahmuddin salah satu peserta didik pada MAN 1 Polewali 

Mandar. 

kami dalam memilih teman tidak membeda-dedakan siapa yang boleh kami 
temani dan siapa yang tidak boleh kami temani apalagi karena melihat suku 
atau etnisnya. Setiap hari kami dibiasakan dan dianjurkan untuk saling 
memberi salam dan membiasakan budaya “mitawe” ketika melewati teman 
atau guru.34  
 
Menurut Kepala Madrasah sebagaimana dijelaskan pada wawancara tanggal 3 

Agustus 2016, bahwa: 

Kami memberikan sebuah aturan yang tidak tertulis pada peserta didik dengan 
menganjurkan agar senantiasa memberi salam dan “mitawe” disaat melewati 
atau berjalan di depan guru atau teman. Hal itu dilakukan untuk menanamkan 
sikap saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.35  
 
Budaya mitawe mengandung sebuah nilai yang menganjurkan penghormatan 

terhadap siapa pun tanpa membedakan suku, agama, etnis, bahasa dan budaya. 

Dengan membiasakan diri memberi salam dan mitawe, akan tertanam sikap untuk 

mau membuka diri menghormati dan menghargai orang lain. 

Rahmat Hayadi salah satu peserta didik bersuku Mandar yang duduk di kelas 

XII Agama MAN Polewali Mandar  mengatakan:  

Sebagai suku mayoritas kami tidak pernah memperlakukan teman-teman kami 
secara berbeda, kami bisa berteman kepada semua dan tidak pernah merasa 
bahwa kami sebagi suku lokal yang mayoritas sehingga kami lebih baik dan 

                                                             
34Mahmuddin, Peserta Didik Pada MAN Polewali Mandar kelas XII Jurusan IPS, 

Wawancara, 28 Juli 2016. 
35H. Marsuki, S.Ag. M.Pd. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar, Wawancara,  

Lampa. 3 Agustus 2016. 
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harus diistimewakan, kami tidak pernah merasa diri lebih baik dari suku yang 
lain sehingga tidak mau berteman36 
 
Siti Nurlaelah salah satu peserta didik yang bersuku Jawa mempertegas 

dengan mengatakan bahwa: 

Kami tidak pernah mendapatkan dari teman-teman kami dengan alasan 
menganggap sukunya lebih baik sehingga tidak mau berteman dengan kami 
dan memperlakukan kami dengan tidak baik.37  
 
Sementara itu, Ferdi peserta didik yang bersuku Bugis dengan jawaban yang 

sama mengatakankan bahwa: 

Kami diperlakukan cukup baik oleh suku yang lain, tidak pernah sekalipun 
kami saling mengunggulkan suku dengan merasa lebih baik sehingga 
merendahkan satu sama lain dalam persahabatan kami.38 
 
Sikap keterbukaan peserta didik yang digambarkan dalam hasil wawancara 

terhadap beberapa peserta didik tersebut di atas, diperkuat dengan apa yang dikatakan 

oleh Bapak Amiruddin, S.S, guru Tafsir pada MAN Polewali Mandar dengan 

mengatakan bahwa  

Sejauh ini, sepanjang saya berada di MAN Polewali Mandar, saya 
memperhatikan peserta didik cukup terbuka dalam menjalin persahabatan 
mereka. Satu sama lain saling akur dan bersahabat tanpa membedakan kepada 
siapa mereka harus berteman. Saya juga tidak pernah menemukan misalnya 
perkelahian antar peserta didik yang terjadi karena suatu permasalahan, 
kemudian saling menonjolkan suku atau etnisnya atau bahkan tidak pernah 
saya temukan perkelahian yang berbauh SARA.39 
 

                                                             
36Rahmat Hayadi, peserta didik Pada MAN Polewali Mandar Kelas XII Jurusan Agama, 

wawancara, Lampa, 28 juli 2016. 
37Siti Nurlailah, Peserta Didik Pada MAN Polewali Mandar Kelas XII jurusan Agama, 

wawancara, Lampa, 28 juli 2016. 
38Ferdi, Peserta Didik Pada MAN Polewali Mandar kelas XII Jurusan Agama, wawancara. 

Lampa, 28 juli 2016. 
39Amiruddin, Guru Mata Pelajaran Tafsir Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar, 

Wawancara, Lampa, 28 Juli 2016 
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Sejalan dengan itu bapak Paharuddin, S. Pd.I., M. Pd.I, guru Akidah Akhlak 

pada MAN Polewali Mandar, mengatakan: 

Sejauh ini belum kami temukan adanya peserta didik yang terlibat perkelahian 
yang berbau SARA. Namanya juga anak-anak yang masih dalam proses 
pencarian dan pengembangan diri,  terkadang memang ada yang bersikap 
sedikit tertutup, akan tetapi tidak nampak secara signifikan dan kami para 
guru sangat memperhatikan perilaku peserta didik, sehingga jika ada yang 
ditemukan bersikap demikian kami dengan segera memberikan pemahaman.40 
 
Sikap inklusif peserta didik tidak hanya terlihat pada perbedaan dalam konteks 

suku, akan tetapi juga nampak pada konteks perbedaan antar agama, sebagaimana 

pernyataan yang disampaikan oleh beberapa peserta didik yang secara bersamaan 

memberikan jawaban bahwa, kami bahkan punya teman dengan mereka yang 

beragama non muslim dan kami bisa bersahabat dengan baik. 

Gambaran dari hasil wawancara yang peneliti lakukan menjelaskan bahwa 

secara umum corak pemahaman keberagamaan peserta didik yang terkait dengan 

esklusivitas, inklusivitas terlihat jelas bahwa mereka cukup inklusif terhadap 

perbedaan, sikap inklusivitas yang diperlihatkan oleh peserta didik tidak hanya lahir 

dari kesadaran awal akan keragaman akan tetapi menurut hemat penulis karena ada 

peran madrasah secara umum yang senantiasa mengarahkan peserta didik untuk 

sampai pada sikap inklusif tersebut.  

Misalnya peran madrasah dalam upaya menanamkan sikap keterbukaan 

peserta didik dapat dilihat pada apa yang disampaikan oleh Albar, peserta didik yang 

duduk di kelas XII jurusan Agama, ia mengatakan bahwa:  

                                                             
40Faharuddin, S.Pd.I, M.Pd, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Negeri 

Polewali Mandar, wawancara, 16 Juni 2016. 
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kami di madrasah ini, sejak masuk tidak dibolehkan membuat geng seperti 
perkumpulan-perkumpulan yang berpotensi menjerumuskan pada hal-hal yang 
negatif, tujuannya  agar kami bisa berbaur satu sama lain, tidak dibatasi oleh 
geng masing-masing dan sampai saat ini kami lakukan itu dan kami bisa tetap 
berbaur dan bersahabat dengan teman-teman.41 

Pernyatan yang disampaikan oleh Abrar merupakan salah satu bentuk upaya 

menanamkan sikap keterbukaan peserta didik dari beberapa upaya yang dilakukan 

pihak madrasah termasuk guru pendidikan agama Islam, misalnya penanaman sikap 

keterbukaan yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran melalui penanaman nilai 

HAM, demokrasi, tolong menolong, silaturrahmi sebagaimana yang telah dipaparkan 

pada hasil wawancara yang terurai sebelumnya. 

                                                             
41Albar, Peserta Didik Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar, Kelas XII Jurusan 

Agama, Wawancara, Lampa, 28 Juli 2016. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang nilai-nilai multikultural pada MAN 

polewali Mandar maka dapat disumpulkan bahwa: 

1. Peserta didik di MAN Polewali Mandar tergolong sangat multikultural. 

Kondisi keragaman tersebut dapat ditinjau dari keragaman suku, daerah 

asal, dan status sosial yang berbeda. Dari segi suku peserta didik di MAN 

Polewali Mandar terdiri dari suku yang mendiami kepulauan Sulawesi dan 

luar Sulawesi yakni suku Mandar, Bugis, Makassar, Pattae, Pannei, Tolaki, 

Toraja, Buton, Bulo, Sunda, Jawa, Komering serta Thionghoa, dan suku 

Mandar sebagai suku setempat menjadi suku mayoritas.  

2. Penanaman nilai-nilai multikultural dalam Pendidikan Agama Islam di 

MAN polewali Mandar secara formal tidak diposisikan sebagai satu mata 

pelajaran tersendiri, akan tetapi nilai-nilai multikultural terintegrasi dalam 

desain pembelajaran yang terlaksana melalui keseharian pembelajaran baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas dalam lingkungan Madrasah. 

3. Corak pemahaman keagamaan peserta didik di MAN Polewali Mandar 

secara umum cukup inklusif, terbuka terhadap keragaman, hal tersebut 

terlihat dari prilaku peserta didik. Mereka dapat berteman, saling 
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menghargai, saling membantu dan membangun kerja sama antar peserta 

didik dengan latar belakang suku yang berbeda. 

B. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi penelitian ini adalah: 

1. Mengingat begitu beragamnya latar belakang peserta didik maka, 

hendaknya praktisi pendidikan terutama para guru berperan serta dalam 

pengembangan pemahaman tentang keragaman terhadap peserta didik. 

Peran serta tersebut setidaknya ditunjukan dengan menerapkan pendidikan 

agama Islam berwawasan multikultural pada setiap proses pembelajaran, 

apalagi nilai-nilai multikultural sangat relevan dengan nila-nilai 

kemanusiaan dalam Islam. 

2. Keikutsertaan lembaga pendidikan Islam dalam penanaman nilai-nilai 

multikultural hendaknya dimaksimalkan mengingat pentingnya 

pemahaman peserta didik akan makna keragaman demi menjaga 

keharmonisan berbangsa dan bernegara. 

3. Kajian tentang keragaman perlu ditingkatkan termasuk tentang keragaman 

agama dengan melibatkan seluruh praktisi pendidikan terutama para guru 

karena posisinya sebagi fasilitator yang akan menyampaikan tentang arti 

dan pentingnya memahami makna keragaman dan perbedaan. 
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4. Penelitian lebih lanjut tentang nilai-nilai multikultural sangat diperlukan 

demi menambah rujukan dalam rangka memperbaiki atau menemukan 

metode penerapan yang tepat dalam proses belajar mengajar.  
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