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ABSTRAK 

 

Nama  : Syarifah Wulandari Rahman 

NIM  : 20900118031 

Judul : Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakainga, Sipakalabbiri Dalam 
Pembentukan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini pada 
Masyarakat Kelurahan Mangadu Kec. Mangarabombang Kab. 
Takalar 

 Skripsi ini membahas tentang internalisasi nilai sipakatau, sipakainga, 
sipakalabbiri dalam pembentukan Pendidikan Karakter anak usia dini pada 
masyarakat Kelurahan Mangadu Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. Penelitian ini 
bertujuan (1) untuk mengetahui internalisasi nilai sipakainga, sipakalabbiri’, 
sipakatau terhadap pembentukan karakter anak usia dini di Kelurahan Mangadu Kec. 
Mangarabombang Kab.Takalar (2) untuk mengetahui faktor pendukung yang dapat 
membantu dalam pembentukan pendidikan karakter bagi anak usia dini pada 
masyarakat Kelurahan Mangadu Kec. Mangarabombang Kab. Takalar (3) untuk 
mengetahui faktor yang dapat menghambat dalam membentuk karakter anak usia dini 
pada masyarakat Kelurahan Mangadu kec. Mangarabombang Kab. Takalar. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan 
etnografi. Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman observasi dan wawancara. 
Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data melalui proses triangulasi yakni 
triangulasi sumber, teknik dan waktu. 

 Hasil Penelitian menunjukkan: (1) dalam melakukan internalisasi pendidikan 
karakter berbasis nilai- nilai kearifan lokal pada anak usia dini di Kelurahan Mangadu 
Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, orang tua berperan sebagai pendidik utama 
yakni sebagai fasilitator dalam dalam menanamkan pembentukan pendidikan karakter 
melalui beberapa metode yakni metode bersyair, metode pembiasaan, serta metode 
reward dan punishment bagi anak usia dini (2) faktor pendukung dalam pembentukan 
pendidikan karakter berasal dari lingkungan keluarga yakni penerapan pola asuh dan 
pembiasaan, sebab keluarga dijadikan sebagai sarana utama pembentukan moral serta 
karakter manusia, berhasil atau tidaknya seorang anak dalam menjalani hidup 
bergantung pada berhasil atau tidaknya peran keluarga dalam menanamkan ajaran 
moral dan karakter (3) faktor penghambat dalam pembentukan pendidikan karakter 
adalah pengaruh teknologi yakni  intensitas penggunaan gadget yang sulit terkontrol 
dan lingkungan masyarakat modern. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah eksistensi nilai-nilai sipakatau, 
sipakainga, sipakalabbiri dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai salah 
satu warisan budaya abstrak yang berpengaruh dalam pembentukan karakter 
khususnya pada anak usia dini dan dukungan dari orangtua agar lebih tegas 
membatasi anak dalam mengakses internet serta banyak meluangkan waktu 
berinteraksi dengan anak. 

Kata kunci: Internalisasi, pendidikan karakter, nilai, anak usia dini, orangtua. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan secara umum diartikan sebagai proses mentransfer ilmu dan 

nilai-nilai pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

pendidikan adalah ilmu yang memuat pengetahuan tentang suatu bidang tertentu 

yang tersusun secara sistematis dan digunakan untuk menjelaskan gejala ataupun 

fenomena yang terjadi pada bidang pengetahuan tersebut. Menurut Undang-

Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 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, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Sutrisno mengartikan pendidikan 

sebagai sebuah proses bermakna yang membantu manusia dalam tumbuh, 

berkembang, matang dan membuat segala sesuatu yang tidak tertata menjadi 

semakin tertata1. Pendidikan sejatinya adalah sebuah latihan, karena segala 

sesuatu yang ingin dicapai, ingin diketahui, dan ingin dikuasai secara terampil 

membutuhkan latihan secara terus menerus serta dengan proses yang 

berkelanjutan.  

                                                             
1Arif Billa. Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam dan 

Implementasinya dalam Materi Sains. Attarbiyah, Jurnal of Islamic Culture and Education. 

Vol.1.No.(2016). Hal 251. 
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Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, tanpa adanya pendidikan akan sulit diperoleh kualitas 

sumber daya manusia yang seutuhnya. Pendidikan bukan hanya berperan sebagai 

sarana mentransfer ilmu pengetahuan melainkan mencakup ranah yang lebih luas 

lagi yaitu sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan 

masyarakat hingga menjadi manusia yang beradab, sehingga dapat dikatakan 

bahwa pendidikan merupakan senjata ampuh dalam membangun karakter 

seseorang.  

Pendidikan karakter merupakan salah satu jalan yang diangggap mampu 

memberikan jawaban atas segala kebuntuan yang terjadi. Sejalan dengan hal 

tersebut maka pendidikan karakter diartikan sebagai upaya dalam menanamkan 

kecerdasan berfikir, bersikap, dan berperilaku yang sesuai dengan norma dan 

nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri, diwujudkan dalam interaksi dengan 

Tuhannya, diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya2. Pendidikan karakter 

adalah sebuah pilar dalam pembangunan sebuah bangsa dan negara namun 

hampir semua lapisan masyarakat Indonesia sepakat bahwa generasi bangsa saat 

ini sedang dilanda krisis kemerosotan moral yang diakibatkan oleh adanya 

pengaruh globalisasi sehingga terjadi pergeseran nilai dan budaya dalam 

masyarakat. Pendidikan karakter adalah sesuatu yang sangat krusial sebab akan 

menunjukkan jati diri seseorang, bagaimana cara pandang, cara mengambil 

keputusan dan menentukan sikap, serta perbuatan dan perkataan akan tercermin 

dalam karakter yang dimilikinya. Sementara itu Lickona mendefenisikan 

                                                             
2Zubaedi, Kelurahanin Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan. Jakarta: Kencana.(2011). Hal 17. 
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pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu 

seseorang dalam bertindak dengan landasan-landasan yang etis3. Pendidikan 

karater adalah suatu proses transformasi nilai yang berkaitan dengan tabiat, 

kepribadian, maupun kebiasaan dalam bertingkah laku yang dicerminkan melalui 

tindakan dan disebut sebagai identitas diri. Sejalan dengan hal tersebut, 

Koesoema mengartikan bahwa karakter memiliki makna sebagai watak, tabiat, 

sifat batin manusia yang mempengaruhi seluruh fikiran dan tingkah lakunya yang 

secara kodrati ada padanya. 

Pembentukan karakter membutuhkan kondisi lingkungan yang kondusif 

dimana adanya keseimbangan antara pendidikan keluarga di rumah dan 

pendidikan yang diberikan di sekolah serta interaksi yang dilakukan dalam 

lingkungan pergaulan. Hilda Ainissyifa mengungkapkan bahwa pendidikan 

karakter harus ditanamkan sejak anak masih kecil dan melalui proses yang 

disesuaikan dalam tahapan perkembangan anak4. Penanaman karakter yang di 

bentuk sejak dini diharapkan mampu menciptakan generasi bangsa yang 

berkarakter bukan hanya sekedar cerdas berprestasi dari segi akademik namun 

menjadikan manusia yang berperilaku baik, baik untuk diri sendiri terlebih untuk 

orang lain. Permulaan implementasi pendidikan karakter pada anak usia dini 

merupakan hal yang tepat untuk dilakukan mengingat usia dini adalah tahap 

pertama dalam perkembangan manusia. Dalam pandangan agama Islam dikatakan 

bahwa seorang anak adalah sebuah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada 

                                                             
3Aisyah, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya.Jakarta; Prenamedia Group. 

(2018). Hal 12. 
4Mulianah Khaironi, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. Jurnal Golden Age Universitas 

Hamzanwadi.Vol 01. No 2.(2017). Hal 85. 
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orang tuanya. Sejak anak lahir di dunia ia sudah dibekali dengan berbagai macam 

potensi, apabila potensi tersebut dikembangkan dengan baik maka itu akan 

menjadi pondasi kokoh yang akan menunjang kehidupan anak selanjutnya. 

Sebagaimana dalam Hadis Nabi yang berbunyi: 
 هَلُّْ الْبَهِيمَةَُّ تُ ن ْتَجُُّ الْبَهِيمَةُِّ كَمَثَلُّ يَُُجِ سَانهُِِّ أَوُّ ي نَُصِ رَانهُِِّ أَوُّ يُ هَوِ دَانهُِِّ فَأَبَ وَاهُُّ الْفِطْرَةُِّ عَلَى يوُلَدُّ مَوْلُود ُّ كُل ُّ

 جَدْعَاءَُّ فِيهَا تَ رَى

Terjemahnya :  

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua orang 
tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi 
sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. 
Apakah kalian melihat ada cacat padanya?” (HR. Bukhari No 1296)5.  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam agama Islam seorang anak adalah 

tanggung jawab yang harus dijaga, dirawat, dan dipelihara, dengan sebaik-

baiknya oleh setiap orangtua. Sejak lahir anak telah diberikan berbagai potensi 

yang nantinya dapat dikembangkan sebagai penunjang di masa depan, potensi 

tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan dukungan yang 

positif dari lingkungan sekitarnya. Jika anak sejak dini dibisakan dan dididik 

dengan hal-hal yang baik dan diajarkan kebaikan kepadanya, ia akan tumbuh dan 

berkembang dengan baik dan akan memperoleh kebahagiaan serta terhindar dari 

kesengaraan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2013 ayat 1, disebutkan bahwa anak usia dini adalah anak yang masuk rentang 

                                                             
5 Zainal Abidin, Hadis Shahi Bukhari-Muslim: PT Rineka Cipta. (2008). 
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usia 0-6 tahun6. Adapun NAEYC (National Association The Education of Young 

Children) membagi usia anak dari 0-3 tahun, 3-5 tahun, 6-8 tahun7. Masa usia 

dini dikenal sebagai fase golden age, dimana fase ini dapat memberikan 

gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi fisik, 

mental, maupun kecerdasannya di kehidupan yang akan datang. Sujiono 

menjelaskan bahwa anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani 

proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya8. 

Naim menjelaskan bahwa dalam praktek pembentukan karakter terdapat beberapa 

tahapan penting yaitu pengenalan, pemahaman, penerapan, pengulangan, 

pembudayaan dan internalisasi9. Menghadapi era global saat ini pembentukan 

karakter sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dan memperkecil bahkan 

menghilangkan krisis perilaku tak bermoral yang setiap hari makin menyebar luas 

di masyarakat. Perilaku menyimpang yang semakin marak terjadi tidak lagi 

mengenal batasan, usia dan kalangan seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang, 

mengakses video porno, melakukan perkelahian dan tindak kekerasan, serta 

perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika dan norma.  

Kartini berpendapat bahwa secara garis besar perilaku menyimpang dapat 

disebabkan oleh dua faktor, pertama adalah sistem pendidikan yang tidak 

menekankan pada pembentukan karakter dan watak kepada anak melainkan hanya 

                                                             
6 La Hadisi, Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini. Jurnal Al-Ta’dib. Vol.8,No2. (2015). 

Hal 57. 
7Berta Laili Khasanah, Pujiyanti Fauziah, Pola Asuh Ayah dalam Perilaku Prososial Anak 

Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol.5,No1.(2021). Hal 910. 
8Kadek Hengki Priyama, Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Berbantuan Media 

Kolas Pada Anak Usia Dini.  Purwadita : Jurnal Agama dan Budaya. Vol 4.No 1. (2020). Hal 93.  
9Siti Nurfitria, Khotimah, Tahapan Pembentukan Karakter Anak Melalui Budaya Kasauran 

Karuhun (Nasehat Leluruh). Jurnal Ecops. Vol 4. No 3. (2017). Hal 126.  
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mengacu pada nilai akademis peserta didik, kedua dikarenakan kurangnya 

kesadaran orang tua dan orang dewasa dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan 

pada anak sejak usia dini10. Pada dasarnya seorang anak tidak hanya bergaul dan 

berinteraksi dalam lingkup keluarga dan pendidikan saja, namun juga dalam 

konteks yang lebih luas yakni lingkungan masyarakat. Oleh karenanya eksistensi 

kearifan lokal suatu daerah dinilai dapat dijadikan sebagai patokan juga strategi 

dalam menjawab berbagai permasalahan hidup. Nilai -nilai kearifan lokal yang 

terkandung dalam suatu kebudayaan dapat diimplementasikan untuk membangun 

karakter sejak dini, dimulai dari pengenalan lalu melakukan pembiasaan. Jadi 

pendidikan karakter tidak hanya di dapatkan dari lembaga formal saja tetapi juga 

di dapatkan dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang di 

dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan. 

Salah satu kearifan lokal yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

budaya sipakainga’, sipakalabbiri’, dan sipakatau. Budaya ini merupakan salah 

satu budaya suku Bugis Makassar yang memiliki pengaruh besar terhadap 

pembentukan kepribadian seseorang. Istilah sipakatau berarti saling 

memanusiakan manusia tanpa memandang latar belakang, sipakainga’ diartikan 

sebagai bentuk perilaku saling mengingatkan antar satu sama lain agar terhindar 

dari hal-hal yang menyimpang, dan sipakalabbiri’ artinya saling menghargai 

antar sesama. Nilai yang terkandung dalam suatu budaya merupakan sesuatu yang 

hanya bisa dilihat dari sudut pandang yang abstrak yang dijadikan pedoman serta 

prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Budaya yang telah 

                                                             
10 Sigit Hardiyanto,dkk, Remaja dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja di Kota 

Padangsimpun). Jurnal Interaksi. Vol 2. No 1. (2018). Hal 25. 
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diwariksan oleh leluhur bukan hanya sekedar berbentuk sastra lisan atau sastra 

tertulis namun juga dapat berupa filosofi kehidupan, norma dan tingkah laku 

maupun pusaka.  

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Internalisasi Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini melalui Nilai sipakainga’, sipakalabbiri, sipakatau pada Masyarakat 

Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Penelitian 

ini akan dilakukan di Kelurahan Mangadu Kabupaten Takalar Kecamatan 

Mangarabombang dengan alasan masyarakat yang ada di Kelurahan Mangadu 

memiliki nilai lokal dan moralitas yang masih sangat tinggi. Keramah-tamahan 

masyarakat tercermin melalui interaksi sehari-hari, hal tersebut terlihat pada saat 

peneliti melakukan pra penelitian. Sikap tersebut tidak hanya dilakukan oleh 

orang yang lebih tua tetapi juga anak-anak sehingga terlihat hubungan 

kekerabatan yang sangat akrab satu sama lain tanpa adanya batas usia. 

Penanaman karakter saling mengasihi, saling menghormati dan sikap sopan 

santun didalam masyarakat secara alami menciptakan pola yang terbentuk 

menjadi sebuah kebiasaan yang diinternalisasikan melalui tindakan dan 

perbuatan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana internalisasi pendidikan karakter melalui nilai sipakainga’, 

sipakalabbiri’, sipakatau? 

2. Apa saja faktor pendukung dalam internalisasi nilai sipakainga’, 

sipakalabbiri’, sipakatau terhadap pembentukan karakter anak usia dini? 

3. Apa saja faktor penghambat dalam internalisasi nilai sipakainga’, 

sipakatau, sipakalabbiri terhadap pembentukan karakter anak usia dini? 

C. Fokus Penelitian 

Dalam ruang lingkup penelitian, penulis memberikan batasan dalam 

penelitian ini agar tidak keluar dari fokus penelitian yang dapat menyebabkan 

adanya kesalahpahaman dan menimbulkan persepsi baru. Penulis hanya fokus 

pada pendidikan karakter yang ditanamkan pada anak usia dini melalui 

internalisasi budaya lokal yaitu budaya sipakainga’, sipakalabbiri, sipakatau, 

pada masyarakat Kelurahan Mangadu Kec Mangarabombang Kab Takalar. 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Analisis Internalisasi Nilai sipakainga’, 

sipakalabbiri’, sipakatau Terhadap 

Pembentukan Karakter Anak Usia Dini 

Peneliti fokus mengamati fenomena 

keberadaan nilai-nilai kearifan lokal 

terhadap pembentukan karakter anak usia 

dini di Kelurahan Mangadu, Kecamatan 

Mangarabombang, Kabupaten Takalar. 

Apakah eksistensi nilai-nilai budaya ini 

masih dipertahankan di tengah 

perkembangan zaman yang sudah 

semakin maju. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah di 

atas dapat penulis kemukakan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai sipakainga, 

sipakalabbiri’, sipakatau terhadap pembentukan karakter anak usia 

dini. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam internalisasi nilai apa saja 

yang dapat membantu dalam menanamkan pendidikan karakter bagi 

anak usia dini. 

3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat dalam 

membangun karakter anak usia dini. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi 

menjadi dua antara lain: 

a) Mamfaat Teoritis 

Menambah khazanah ilmu pengetahuan khusunya dalam bidang 

pendidikan dan pengasuhan anak. 

b) Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi orangtua. 

Sebagai sarana dan masukan untuk membantu mempersiapkan anak 

agar memiliki kepribadian yang lebih baik dan berbudi pekerti luhur. 

2. Manfaat bagi anak usia dini. 

Dalam penelitian ini diharapkan anak usia dini dapat menjadi generasi 

penerus bangsa yang memiliki karakter teguh dan kuat sehingga 
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mampu menghadapi berbagai tantangan yang akan datang di masa 

depan.  

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

peneliti yang akan mengkaji tentang pembentukan karakter dan nilai-

nilai kearifan lokal. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan kajian literatur, peneliti menemukan beberapa kajian yang 

relevan dengan objek penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Maksud Hakim meneliti tentang peranan budaya lokal dalam 

dinamika kehidupan kotamadya Makassar. Dalam penelitian tersebut penulis 

menggunakan metode riset studi kasus dengan pendekatan analisis 

naturalistic/kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa budaya merupakan 

falsafah yang mengandung nilai kesakralan yang sangat tinggi yang harus 

dilestarikan, dan juga Pemerintah harus membuat regulasi sebagai implementasi 

nilai-nilai yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan lokal. 

Kedua, penelitian dilakukan oleh Herlind dkk yang mengkaji tentang 

eksplorasi nilai-nilai sikapakatau, sikapakainga’, sipakalabbiri, bugis makassar 

dalam upaya pencegahan sikap intoleransi. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian normatif dengan hasil bahwa budaya sipakatau, sipakainge 

dan sipakalebbi Bugis Makassar mengandung nilai-nilai toleransi yakni saling 

menghormati, saling mengingatkan dan saling menghargai yang dapat dijadikan 

sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi berupa pembentukan kurikulum 

pembelajaran. 
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Ketiga, penelitian dilakukan oleh Reni Putri Anggraeni dkk yang meneliti 

tentang internalisasi nilai kebudayaan lokal dalam upaya menanamkan pendidikan 

karakter di era digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif dan pendekatan studi kasus efek dari era digital bagi siswa di Indonesia. 

Hasil dari penelitian adalah nilai-nilai yang terdapat pada kearifan lokal dan 

tercermin melalui budaya dapat membawa dampak positif dalam 

mengembangkan karakter siswa di Indonesia. Dengan menjadikan nilai tesebut 

sebagai peganagan atau pedoman, diharapkan para siswa mampu meningkatkan 

etika dan perilaku ke arah yang lebih baik.  
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Konsep Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter pada dasarnya terdiri dari dua kata yakni pendidikan 

dan karakter, jika diartikan secara terpisah maka memiliki penafsiran yang 

berbeda. Pendidikan adalah sebuah proses yang dijadikan sarana menambah ilmu 

pengetahuan dan pengalaman agar seseorang bisa lebih dewasa dalam berfikir dan 

bertindak. Menurut Ary H.Gunawan, pendidikan dimaknai sebagai proses 

sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap dan keterampilan1. Sementara 

itu salah satu tokoh pendidikan Indonesia yakni Ki Hadjar Dewantara 

mengemukakan bahwa pendidikan sejatinya adalah tuntunan2. Pendidikan 

menuntun segala kekuatan yang ada pada diri seseorang sebagai anggota 

masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

Secara sederhana, Chairul Mahfud mengatakan bahwa pendidikan dimaknai 

sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang telah ada, 

baik dari segi jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat dan kebudayaan3. Pendidikan sejatinya merupakan sebuah proses 

mendidik diri sendiri ke arah yang lebih baik serta berfungsi menjadi pilar 

penyangga dalam proses pembangunan karakter, sebab sejatinya karakter bukan 

                                                             
1 Marsono, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya di Era Milenial. Jurnal Dharmacarya. 

(2019). Hal 52. 
2 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan.Kota Depok;PT Rajagrafindo Persada.(2017).Hal 

3. 
3 Wahyuddin, Pendidikan Islam dengan Nilai-Nilai Budaya:Pewarisan Nilai-nilai Budaya. 

Vol 8. No 1. (2019). Hal 92. 
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hal yang bisa diwariskan begitu saja namun harus dibentuk, dibangun dan 

diupayakan.  

Karakter pada dasarnya ada didalam diri setiap manusia yang juga sering 

disebut dengan istilah moral atau kepribadian seseorang. Sejarah mencatat bahwa 

istilah pendidikan karakter baru muncul dalam kurun waktu belakangan ini, sebab 

istilah pendidikan moral Pancasila telah lebih dulu digunakan. Secara etimologi 

istilah karakter berasal dari bahasa Latin yakni kaharakter, khrassein dan kharax 

yang artinya dipahat atau alat untuk menandai. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata karakter diartikan sebagai watak, tabiat, sifat yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap pikiran dan tingkah laku manusia. Senada dengan 

pengertian tersebut, Poerwadarminta juga mengartikan karakter sebagai tabiat, 

watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang berfungsi membedakan 

seseorang dengan orang lain. Sedangkan karakter menurut Koesoema adalah 

identitas diri seseorang4. Pandangan lain dikemukakan oleh Griek, bahwa karakter 

merupakan panduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga 

menjadi tanda khusus yang membedakan orang yang satu dengan yang lain5. 

Dalam arti yang sederhana karakter didefenisikan sebagai seperangkat tingkah 

laku yang menjadi ciri khas masing-masing individu dalam bergaul dan bekerja 

sama dalam lingkup keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara serta akan menjadi 

cerminan kepribadian seseorang. Karakter dapat dibentuk melalui pendidikan, 

                                                             
4 Arif Billa, Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini dalam Persfektif Islam dan 

Implementasinya dalam Materi Sains. Attarbiyah, Journal of Islamic Culture and Education. Vol 1. 

No 2. (2016).  Hal 251. 
5 Fuad Guantara dkk, Kajian Budaya Rambu Solo’ dalam Pembentukan Karakter Peserta 

Didik. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian dan Pengembangan. Vol 1. No 2. (2016). Hal 155.  
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sebab pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan memiliki budi pekerti yang luhur.   

Membentuk karakter dapat dikatakan sebagai usaha sengaja yang dilakukan 

untuk membuat seseorang mengerti bahwa dalam melakukan suatu perbuatan 

harus berdasarkan nilai-nilai etik. Nilai- nilai karakter yang harus dikembangkan 

antara lain nilai kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, kerja 

sama, pantang menyerah, cinta tanah air, saling menghargai, peduli lingkungan 

dan bertanggung jawab. Pengembangan nilai-nilai tersebut dapat dicapai melalui 

sebuah wadah yang dinamakan pendidikan karakter. Suharjana mengartikan 

pendidikan karakter sebagai ruang untuk mengembangkan nilai-nilai karakter pada 

diri seseorang sehingga nilai tersebut nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan 

sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang menjunjung tinggi norma-

norma sosial6. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Dewantara, mengatakan bahwa pendidikan karakter berfungsi sebagai wadah 

untuk memperbaiki budi pekerti7. Budi itu sendiri diibaratkan sebagai alat 

pemandu bagi akal dan perasaan untuk membedakan hal baik dan buruk. Menurut 

Fakri Gaffar, pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai dimana 

didalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan yang kemudian ditumbuhkembangkan 

dalam diri manusia dan menjadi gambaran dalam bertingkah laku8. Pada intinya 

pendidikan karakter merupakan pendidikan yang direncanakan dan diusahakan 

                                                             
6 Fuad Guantara dkk, Kajian Budaya Rambu Solo’ dalam Pembentukan Karakter Peserta 

Didik. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian dan Pengembangan. Vol 1. No 2. (2016). Hal 155.  
7 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter:Landasan, Pilar & Implementasi (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2014), Hal 129 

8 La Hadisi, Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini. Jurnal Al-Ta’dib. Vol.8 No 2. (2015). 

Hal 54. 
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secara sistematis melalui proses yang panjang dengan tujuan membentuk 

kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat 

melalui tindakan nyata berupa tingkah laku yang baik. Individu yang berkarakter 

adalah individu yang mampu membuat sebuah keputusan serta berani 

mempetanggungjawabkan keputusan yang telah diambil.  

Karakter identik dengan nilai-nilai perilaku manusia yang berbentuk 

abstrak dimana meliputi seluruh aktivitas manusia baik dalam berhubungan 

dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan 

lingkungan masyarakat yang diwujudkan melalui pikiran, sikap perasaan, 

perkataan, perbuatan, berdasarkan norma-norma yang telah disepakati bersama. 

Pendidikan karakter tidak hanya berfokus untuk membenarkan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan norma aturan melainkan menanamkan pola kebiasaan secara 

alamiah, bukan sekedar dipahami tetapi mampu dirasakan, mampu menjaga dan 

mampu berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia seperti, hormat 

dan pedui kepada sesama, memiliki integritas dan tanggung jawab, serta mampu 

menjauhkan seseorang dari perilaku tercela. 

2. Pentingnya Pendidikan Karakter 

Pendidikan secara universal memilki dua tujuan yakni, membantu manusia 

untuk menjadi cerdas dan membantu mereka menjadi manusia yang baik. 

Eksistensi pendidikan karakter tidak hanya sekedar mengajarkan mana yang benar 

dan mana yang salah, akan tetapi pendidikan karakter lebih mengarah kepada 

pembiasaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter mengajarkan 

kebiasaan tentang cara berfikir dan berperilaku untuk membantu seseorang hidup 

dan bekerja sama serta mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan Pendidikan Nasional, 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang- Undang Sisdiknas tahun 2003 

bahwa tujuan Pendidikan Nasional antara lain mengembangkan potensi peserta 

didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia.  

Penguatan pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa dalam 

konteks sekarang sangat penting untuk dilakukan, sebab diakui atau tidak pada 

kenyataannya praktik pendidikan semakin hari tidak jelas arah dan hasilnya. 

Pendidikan hanya menekankan pada kemampuan kognitif saja namun minim 

perhatian terhadap aspek afektif dan moralitas. Megawangi mengemukakan 

bahwa, ada tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai sebab jika tanda- tanda 

tersebut sudah ada maka sebuah bangsa akan menuju jurang kehancuran9. 

Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata- kata 

yang buruk, pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan, 

meningkatnya perilaku yang merusak diri, seperti penggunaan narkoba, seks bebas 

dan minuman keras, semakin buramnya pedoman moral baik dan buruk, 

penurunan etos kerja, semakin kurangnya rasa hormat terhadap orangtua dan guru, 

rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, ketidakjujuran yang 

membudaya, rasa saling curiga dan kebencian diantara sesama. Melihat 

permasalahan tersebut, pendidikan karakter perlu dijadikan lanndasan dalam 

membentengi diri terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. 

 

 

 

                                                             
9 Tutuk Ningsih, Implementasi Pendidikan Karakter. Purwokerto. (2015). 
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3. Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai berasal dari bahasa Yunani vale’re yang berarti mampu, berlaku, 

berdaya, berguna, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik 

dan diyakini paling benar menurut keyakinan seseorang atau kelompok. Menurut 

Steeman, nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada hidup, memeberi acuan, 

titik tolak dan tujuan hidup10. Pendapat lain dikemukakan oleh Mulyana, bahwa 

nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya 

sendiri11. Nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang dijunjung tinggi sebab lebih 

dari sekedar keyakinan yang dapat memengaruhi pola fikir seseorang. 

Kementerian Pendidikan Nasional merumuskan 18 nilai-nilai karakter yang telah 

terintegrasi kedalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah 

sebagai upaya dalam membangun karakter bangsa. Nilai- nilai tersebut terdiri dari: 

a) Religius, merupakan sikap patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

diyakini, menghormati agama orang lain, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lainnya. 

b) Jujur, adalah salah satu perbuatan yang sesuai dengan perkataan sehingga 

dapat menjadikannya orang yang selalu dipercaya. 

c) Toleransi, merupakan sebuah sikap saling menghargai dan menghormati 

perbedaan, seperti berbeda pendapat, suku, agama dan sebagainya. 

d) Disiplin, adalah sebuah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh terhadap aturan yang ada dan yang telah disepakati bersama. 

                                                             
10 Maulida Rizki Sipatuhar, Skripsi: Implementasi  Pembentukan Karakter Anak Usia 5-6 

Tahun di RA Zahira Kid’s Land Medan. (Medan: UIN SUMATERA UTARA, 2018), Hal 10. 
11Adelia Hardini, Skripsi: Implementasi Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. (Semarang: 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 2016), Hal 11. 
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e) Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan kegigihan seseorang dalam 

meraih keinginannya serta tidak bergantung pada orang lain. 

f) Kreatif, adalah salah satu tindakan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan hal baru tanpa merugikan ataupun mencelakakan orang 

lain. 

g) Mandiri, merupakan sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang 

lain dalam hal apapun itu. 

h) Demokratis, adalah cara seseorang dalam berfikir, bersikap, dan bertindak 

serta menilai hak dan kewajibannya sama dengan orang lain. 

i) Rasa ingin tahu, merupakan sikap dan tindakan untuk selalu ingin 

memperluas wawasan dan pengetahuan tentang sesuatu hal baru. 

j) Semangat, adalah sikap tidak mudah menyerah dan terus berjuang. 

k) Cinta tanah air, atau disebut juga sebagai sikap nasionalisme yang berarti 

memiliki sikap penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. 

l) Menghargai prestasi, sikap menghargai dan menghormati prestasi orang 

lain. 

m) Bersahabat, adalah tindakan senang berinteraksi dengan orang lain, 

seperti berbicara, bergaul dan bekerjasama. 

n) Cinta damai, salah satu perilaku yang membuat orang lain merasa aman. 

o) Gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk menambah 

wawasan bagi diri sendiri. 

p) Peduli lingkungan, salah satu upaya atau tindakan kecil untuk mencegah 

kerusakan lingkungan seperti menanam pohon, membuang sampah pada 

tempatnya, dan lain sebagainya. 
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q) Peduli sosial, merupakan sikap dan perilaku yang selalui ingin membantu 

orang lain yang sedang membutuhkan. 

r) Tanggung jawab, adalah sikap dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan baik itu 

untuk diri sendiri, bagi masyarakat, lingkungan maupun kepada Negara. 

Berdasarkan 18 nilai-nilai penguatan pendidikan karakter diatas, dapat 

dikristalisasikan menjadi 5 nilai dasar, yaitu. (1) Nilai religius, merupakan 

perwujudan sikap patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepercayaan yang 

dianut, dan menjunjung tinggi sikap toleransi serta hidup rukun dan damai. (2) 

Nilai nasionalis, adalah cerminan sikap dalam menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara diatas kepentingan diri sendiri, seperti mengapresiasi budaya bangsa, 

menjaga kekayaan dan budaya, serta unggul, berprestasi dan cinta tanah air. (3) 

Nilai mandiri, ialah sikap dan perilaku yang tidak menggantungkan segala 

sesuatunya kepada orang lain. (4) Nilai gotong royong, merupakan tindakan 

semangat bekerja sama dan bahu membahu menyelesaikan pekerjaan ataupun 

permasalahan. (5) Nilai integritas, yaitu nilai yang berkaitan dengan perilaku 

berdasarkan kemampuan bertanggungjawab serta upaya menjadikan diri sebagai 

orang yang dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. 
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B. Deskripsi Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Usia dini merupakan masa kritis pembentukan karakter seseorang, 

dikatakan bahwa usia 0-6 tahun adalah periode emas bagi setiap anak. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa di fase ini otak manusia mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Ketika seorang anak dilahirkan kedunia, perkembangan otaknya 

telah mencapai 25%, kemudian memasuki usia 4 tahun perkembangannya 

mencapai 50%, pada umur 8 tahun mencapai 80% dan terus berkembang sampai 

usia 18 tahun. Abdulhak mengemukakan bahwa anak usia dini merupakan anak 

yang berusia 0-6 tahun12. Novan Ardi juga menyatakan bahwa anak usia dini 

adalah anak yang berusia nol hingga enam atau yang sering disebut dengan istilah 

golden age13. Masa golden age adalah masa dimana anak memasuki 1000 hari 

pertama kehidupan yang dihitung sejak dari dalam kandungan sampai dengan anak 

berusia 2 tahun, ini adalah masa yang tidak dapat terulang kembali, banyaknya 

keistimewaan pada masa ini seyogyanya harus dimamfaatkan sebaik dan 

semaksimal mungkin. Maria Montessori, mengungkapkan bahwa pada rentang 

usia lahir sampai usia 6 tahun anak mengalami masa keemasan yang merupakan 

fase dimana anak menerima berbagai ransangan dan stimulus14. Anak usia dini 

memiliki aspek- aspek perkembangan yang sangat unik. Ada beberapa aspek 

perkembangan yang wajib diketahui, diantaranya: 

  

                                                             
12Adelia Hardini, Skripsi: Implementasi Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. (Semarang: 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,(2016), Hal 11. 
13Wafa Aerin, Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini Berdasarkan Hadis Nabi SAW. Vol 

21. No 2. (2020). Hal 234. 
14 Loeziana Uce, Masa Efektif Merancang Kualitas Anak. The Golden Age. 
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a) Perkembangan Fisik/Motorik 

Menurut Hurlock, perkembangan fisik meliputi perkembangan badan, 

perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan fisik erat 

hubungannya dengan gerakan dasar yang terkoordinasi dengan otak seperti 

berjalan, berlari, memukul, melompat, menulis, melipat mengancing baju, 

menggunting dan mengikat tali sepatu15. Perkembangan fisik merupakan hal yang 

menjadi dasar bagi kemajuan perkembangan selanjutnya, sebab ketika fisik 

berkembang dengan baik maka aspek perkembangan lainnya akan ikut 

perkembang dengan baik juga. 

b) Perkembangan Intelegensi/Kognitif 

Perkembangan ini erat kaitannya dengan kemampuan intelektual. Proses 

perkembangan ini dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan 

fungsinya dengan baik. Jean Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, 

seseorang telah diberkahi kemampuan untuk berada di lingkungan sekitarnya 

tetapi kemampuan tersebut masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk sensor 

motorik16. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat mengeskplorasi 

lingkungannya dan menjadikannya dasar pengetahuan yang lebih rumit di 

kemudian hari. 

c) Perkembangan Bahasa 

Bahasa merupakan suatu bentuk menyampaikan pesan terhadap segala 

sesuatu yang diinginkan. Pada umumnya setiap anak memiliki dua tipe 

perkembangan bahasa yaitu, egocentric speech dan socialized speech. Egocentric 

                                                             
15 Elizabeth B. Hurlock. Psikologi Perkembangan;  Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan. ERLANGGA. 
16 Aisyah Sitti Mu’min. Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Jurnal Al-Ta’dib. Vol 6. 

No 1. (2013). Hal 91. 
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speech, yaitu ketika anak berbicara dengan dirinya sendiri. Adapun socialized 

speech, yaitu bahasa yang berlansung ketika adanya kontak dengan lingkungan 

sekitar.  

d) Perkembangan Moral 

Moral merupakan nilai- nilai yang berisi peraturan dan dijadikan pedoman 

dalam bertingkah laku. Dalam hal ini anak usia dini belum begitu mengerti dengan 

konsep moralitas karena bentuknya bersifat abstrak. Walau demikian moral harus 

ditanamkan sejak dini, sebab sejalan dengan perkembangan intelektualnya 

perlahan anak akan mulai mengerti dan mengikuti. Lebih lanjut Lawrence 

Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan pada penalaran 

moral dan berkembang secara bertahap17. 

e) Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial merupakan capaian kematangan dalam hubungan 

sosial, dengan kata lain diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri 

dengan norma- norma kelompok dan meleburkan diri menjadi satu kesatuan dalam 

berkomunikasi dan bekerja sama. 

Di Indonesia kategori anak usia dini adalah anak berusia 0 tahun hingga 6 

tahun. Mereka dilahirkan kedunia dengan membawa potensi yang dianugerahkan 

Tuhan, namun potensi- potensi tesebut tidak akan berkembang secara maksimal 

jika tidak diberi stimulasi yang tepat. Menanamkan nilai-nilai kebaikan merupakan 

hal yang tepat untuk dilakukan, sebab pada masa ini anak sedang berada pada 

proses pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Anak belum memiliki 

                                                             
17 Suparno. Konsep Penguatan Nilai Moral Anak Menurut Kohlberg. Zahra. Vol 1. No 2. 

(2020). Hal 56-57. 
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pengaruh negatif dari lingkungan luar sehingga orang-orang disekitar lebih 

dimudahkan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. 

2. Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini 

Untuk menciptakan dan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkarakter baik, pendidikan karakter harus mulai dibentuk sejak usia dini. 

Mulyasa berpendapat bahwa pendidikan karakter bagi anak usia dini memiliki 

makna yang lebih dari sekedar pendidikan moral sebab tidak hanya berkaitan 

dengan perilaku benar atau salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan 

berperilaku baik dan memiliki kesadaran serta komitmen untuk menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari18. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang- 

Undang Sisdiknas Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan anak usia 

dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Untuk 

mempersiapkan generasi yang berkarakter demi kemajuan dan kemakmuran 

bangsa adalah dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan sejak usia dini, dengan 

demikian degradasi moral yang terjadi dapat berkurang. 

Pelaksanaan pendidikan karakter bagi anak usia dini saat ini banyak 

digencarkan oleh berbagai pihak dengan tujuan mendorong lahirnya anak- anak 

yang memiliki karakter baik, tumbuh dengan kemampuan terbaik dan melakukan 

segala hal dengan benar. Menanamkan pendidikan karakter pada anak usia dini 

                                                             
18 Eka Sapti Cahyaningrum dkk, Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui 

Pembiasaan dan Keteladanan. Vol 6. Edisi 2. (2017). Hal 204. 
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dikatakan berhasil apabila anak sudah mampu menujukkan perilaku serta 

kebiasaan yang baik. Tujuan pendidikan karakter pada anak usia dini adalah 

untuk membentuk jiwa kebangsaan, membentengi anak dari pengaruh yang 

negatif, mewujudkan anak yang bangga dengan bangsa dan negara serta memiliki 

perilaku cinta tanah air. Pendidikan karakter memang sangat penting dimulai 

pada anak usia dini, dengan tujuan untuk mengembangkan nilai, sikap dan 

perilaku positif yang melukiskan akhlak mulia dan budi pekerti. Nilai- nilai yang 

harus ditanamkan antara lain, beradab, berbuat benar, berani mengambil resiko 

dan bertanggung jawab, berhati lembut, bersemangat, beriman dan bertaqwa, 

mandiri, ikhlas, jujur, manusiawi, kreatif, menghargai sesama, rendah hati, sabar, 

setia, kuat mental, sopan santun, tegar, tekun, tegas, ulet dan pekerja keras. 

Pembentukan karakter bertujuan untuk membantu anak beradaptasi dengan 

lingkungan, mengembangkan diri sesuai kemampuan, dan bersosialisasi dengan 

lingkungannya.  

Menanamkan karakter pada seseorang tidak cukup hanya dengan 

memberikan pengetahuan saja, contoh sederhananya ialah ketika seseorang 

memiliki pengetahuan tentang kebaikan, belum tentu orang tersebut mampu 

mengaplikasikan kebaikan tersebut sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

Bukan hal yang mudah untuk menerapkan nilai- nilai pendidikan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari jika hanya bermodalkan pengetahuan tanpa adanya realisasi. 

Agar pembentukan pendidikan karakter dapat terealisasi dengan baik, 

pembentukan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini dengan tujuan 

mempersiapkan generasi yang matang secara mental, moral, spiritual guna 

menghadapi kehidupan dan pertumbuhan selanjutnya. Dengan bersumberkan 



24 
 

 
 

kepada Al Qur’an dan hadis, ada beberapa metode pembentukan pendidikan 

karakter Islam yang dapat dan layak diterapkan terhadap anak usia dini. Metode 

tersebut meliputi: 

a) Keteladanan 

Keteladanan merupakan salah satu metode yang berpengaruh dalam 

membentuk karakter seseorang. Terlebih pada anak usia dini yang dimana berada 

pada fase senang mengikuti atau meniru segala kegiatan maupun tingkah laku 

yang dilihatnya. Dalam ruang lingkup agama Islam, sebaik- baiknya teladan 

pendidikan karakter sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana 

yang telah diterangkan dalam QS. Al-Ahzab/33: 21 yang berbunyi: 

ُّ وْمَ  َ ي َُّوَالْ واُّاللّ ه رْجُ  َ ُّي انَ ُّكَ نْ ُّلِ مَ ةٌ نَ سَ ُّحَ وَةٌ سْ ُِّاُ ُّاللّ ه وْلِ ُّرَسُ ُّفِِْ مْ كُ ُّلَ انَ ُّكَ دْ قَ لَ
يًْْا ُّ ثِ َُّكَ ُّاللّ ه رَ ُّوَذكََ رَ خِ  الْْه

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab Ayat 21)19. 

Mengutip dari Tafsir Al-Qur’an yang ditulis oleh Syaikh Abdurrahman 

bin Nashir as-Sa’di isi kandungan surah Al-Ahzab ayat 21, dapat dipahami 

bahwa sosok Nabi Muhammad SAW merupakan representasi suri tauladan bagi 

kehidupan manusia, nilai-nilai yang dibawa dan diajarkan oleh beliau merupakan 

cerminan dari ajaran Islam. Sejarah beliau dalam membina karakter masyarakat 

Arab hingga menjadi manusia yang berkarakter mulia memakan waktu yang 

cukup panjang. Berbekal modal aqidah dan syari’ah beliau berhasil membangun 

masyarakat madani yakni masyarakat yang berkarakter mulia. 

 

                                                             
19 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-qur’an. PT Darul Haq, Jakarta. (2019). 
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b) Latihan dan Pengamalan 

Agama Islam menuntut para pemeluknya agar mampu merealisasikan 

berbagai ajaran- ajaran Islam dalam bentuk nyata berupa tingkah laku, aktivitas, 

adab dan norma yang telah diajarkan, dalam artian ajaran tersebut tidak cukup 

dengan hanya dipelajari melalui teori akan tetapi dituangkan dalam bentuk 

pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak hal Rasulullah SAW 

senantiasa mengajarkannya dengan disertai latihan, seperti tata cara bersuci, 

berwudhu, melaksanakan sholat, berhaji, berpuasa dan masih banyak lagi20. 

c) Melalui Metode Bernyanyi dan Bercerita 

Metode bernyanyi merupakan salah satu cara yang baik untuk diterapkan 

pada anak usia dini. Melakukan pembelajaran dengan metode bernyanyi dapat 

menciptakan suasana belajar yang ceria dan menyenangkan. Perasaan senang dan 

bahagia untuk anak usia dini tentu saja memberikan pengaruh yang kuat sebab 

dapat memberikan rasa optimis dan percaya diri pada anak. Tidak kalah 

pentingnya adalah pembelajaran dengan cara memberikan atau menyajikan 

kisah-kisah Islami. Dalam pendidikan Islam, sebuah cerita atau kisah teladan 

mempunyai fungsi edukatif yang tidak dapat diganti dengan bentuk penyampaian 

lain. Hal ini karena kisah-kisah teladan mengandung beberapa keistimewaan 

yang mempunyai dampak psikologis dan edukatif edukatif yang dapat 

menumbuhkan kehangatan perasaan di dalam jiwa serta dapat memotivasi anak 

                                                             
20 Khalifatul Ulya, Pelaksanaan Metode Pembiasaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Bina 

Generasi Tembilahan Kota. Jurnal Pendidikan. Vol 1. No 1. (2020). Hal 52. 
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untuk mengubah perilakunya dan memperbarui tekadnya sesuai dengan tuntunan, 

pengarahan dan ide-ide yang terkandung dalam kisah tersebut21. 

d) Pemberian Pujian 

Memberikan pujian kepada anak berpengaruh dalam menggerakkan 

perasaan dan inderanya. Kalimat- kalimat pujian yang diucapkan pada anak akan 

memberikan dampak positif terhadap perkembangan jiwanya. Selama anak masih 

tumbuh dan berkembang, maka perasaan dihargai dan dihormati ikut bertumbuh 

dalam dirinya. Perasaan dihargai merupakan pembawaan manusia secara fitrah, 

baik sebagai anak usia dini maupun sebagai manusia dewasa, sebab pada 

hakikatnya manusia merupakan makhluk yang dihormati dan dimuliakan22. 

e) Melakukan Pembiasaan  

Melakukan pembiasaan adalah pilar terkuat dalam membentuk 

pendidikan karakter anak usia dini. Fase usia dini adalah masa dimana anak 

masih berfikir secara abstrak, dalam artian belum sanggup menentukan hal baik 

dan buruk. Diperlukan latihan dan contoh serta pembiasaan dalam membina 

kepribadian anak. Dalam hal ini Al-Ghazali mengatakan apabila anak dibiasakan 

untuk mengamalkan segala sesuatu yang baik sedari kecil, pastilah ia akan 

tumbuh dengan kebaikan pula. Sebaliknya jika anak dibiarkan dengan hal- hal 

yang buruk sebagaimana orang yang memelihara binatang, akibatnya ia akan 

celaka rusak binasa akhlaknya23. Menerapkan metode pembiasaan dalam 

                                                             
21  Muzdalifah M. Rahman, Metode Bercerita Membentuk Kepribadian Muslim Pada Anak 

Usia Dini. Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal. Vol 1. No 1. (2018). Hal 85. 
22 Mukti Amini, Mariyati, Meningkatkan Karakter Anak Usia Dini Melalui Pemberian 

Penguatan. Jurnal Obsesi. Vol 5. No 2. (2021). 
23 Eka Sapti Cahyaningrum dkk, Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui 

Pembiasaan dan Keteladanan. Vol 6. Edisi 2. (2017). Hal 204. 

 



27 
 

 
 

membangun karakter anak membutuhkan latihan disertai proses yang panjang, 

namun seorang anak yang telah dilatih untuk melakukan kebiasaan- kebiasaan 

baik tidak akan mudah goyah untuk mengubah kebiasaan tersebut menjadi 

kebiasaan buruk. 

Melalui berbagai metode internalisasi pendidikan karakter dan petunjuk 

petunjuk dari Al Qur’an dan Hadits tersebut kecil sekali kemungkinan 

munculnya karakter anak bermasalah, seperti susah diatur dan susah diajak kerja 

sama, kurang terbuka kepada orang tua, menanggapi negative terhadap semua 

persoalan, menarik diri dari pergaulan, menolak kenyataan yang terjadi dan 

menganggap dirinya dan hidupnya sebagai bahan tertawaan. Justru yang muncul 

adalah sebaliknya, manusia yang berbudi pekerti luhur, peka terhadap lingkungan 

dan mampu membawa perubahan positif bagi umat manusia. Menurut Ratna 

Megawangi, pendidikan karakter harus disesuaikan dengan fase usia anak, yaitu: 

a) Fase usia 0-3 tahun, pada fase ini dibutuhkan peran orang tua sebab 

landasan moral baru dibentuk pada usia ini. 

b) Fase usia 2-3 tahun, pada fase ini perkenallkan anak pada sikkap sopan 

santun serta konsep perbuatan baik dan buruk secara sederhana. 

c) Fase usia 4 tahun, pada fase ini anak berada pada masa egosentris, dimana 

ia senang melanggar aturan dan memaksakan kehendak. Oleh karena itu 

kenalkan pada anak konsep reward dan punishment. 

d) Fase umur 4-tahun, pada fase ini anak sudah bisa diajak bekerja sama dan 

telah mengenal konsep pemberian reward and punishment. 

                                                                                                                                                                              
 



28 
 

 
 

e) Fase usia 5-8 tahun, pada fase ini anak merasa sudah memiliki hak seperti 

orang dewasa dan tidak lagi berfikir bahwa orang dewasa bisa 

memerintah anak-anak semaunya, sebab mereka sudah memiliki 

penalaran yang cukup matang24. 

Dalam melaksanakan pendidikan karakter bagi anak usia dini melibatkan 

orangtua, guru, serta kondisi lingkungan masyarakat yang mendukung. 

Menanamkan hal-hal baik kepada anak tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 

singkat, namun dibutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan melalui 

pembiasaan, keteladanan, pemberian nasehat, dan penguatan pada anak sejak 

dini. Pendidikan karakter adalah sebuah proses atau usaha untuk membentuk 

perilaku anak usia dini yang tercermin dalam kata, sikap, perbuatan berdasarkan 

nilai, norma, maupun adat istiadat. Faktor yang mempengaruhi pembentukan 

pendidikan karakter adalah pola fikir, kebiasaan, dan lingkungan25. Lingkungan 

ini pun terbagi lagi menjadi beberapa, yakni lingkungan keluarga, sekolah, 

pendidikan, pekerjaan, sosial dan lingkungan pengetahuan. Pembentukan 

pendidikan karakter perlu di tanamkan, karena hal tersebut akan menjadi bagian 

dari bekal kehidupan anak dimasa yang akan datang. Beberapa hal yang harus 

dilakukan oleh orang tua atau pun pendidik dalam hal ini adalah memberikan suri 

tauladan yang baik, membiasakan anak untuk melakukan hal-hal positif, 

memberikan nasehat-nasehat kepada anak, menceritakan kisah-kisah inspiratif 

serta berlaku adil kepada semua anak. 

 

                                                             
24 Isep Djuanda dkk, Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini. Journal of 

Islamic Education. Vol 2. No 2. (2020). Hal 192. 
25 Nini  Aryani, Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam. 

Jurnal Kependidikan Islam. Vol 1. No 2. (20150. Hal 221. 
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3. Bentuk-Bentuk Pendidikan Karakter 

Bentuk pendidikan karakter dikelompokkan menjadi dua bagian, 

diantaranya adalah: 

a. Pendidikan Karakter Berbasis Islam 

Dalam perspektif agama Islam seseorang akan dikatakan beriman sesuai 

syari’at apabila memiliki akhlak yang baik. Kedudukan akhlak dipandang sangat 

penting sebab diibaratkan sebagai pondasi dalam sebuah bangunan. Hal tersebut 

sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan akhlak sebagai pembeda antara 

manusia dengan makhluk lainnya, sebab tanpa akhlak seorang manusia akan 

kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling mulia. Istilah karakter 

identik dengan kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari 

kata khuluqun yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. Kata 

akhlak juga berasal dari kata khalaqa atau khalqun, artinya kejadian, serta erat 

hubungannya dengan khaliq, artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan, 

sebagaimana terdapat kata al-khaliq, pencipta dan makhluq, artinya yang 

diciptakan. Adapun pengertian akhlak menurut Imam Ghazali, mengartikan 

akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mengacu pada tingkah laku 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan26. 

Akhlak diartikan sebagai suatu nilai atau sikap yang secara sadar dimiliki 

oleh manusia yang dilaksanakan secara sadar akan kebutuhan menjadi manusia 

yang utuh dan dapat hidup bersama dalam lingkup hubungannya dengan tuhan, 

sesama manusia, alam sekitar, dan diri sendiri. Sejalan dengan pengertian 

                                                             
26 Saifulhaq Inaku, Muhammad Nur Iman, Pendidikan Karakter Berbasis Akhlak. Jurnal 

Irfani. Vol 16. No 1. (2020). Hal 74. 
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tersebut, Haedar Nashir mengemukakan bahwa karakter erat kaitannya dengan 

kepribadian, sehingga pembentukan karakter juga berhubungan dengan 

pembentukan kepribadian27. Dalam pengembangan kepribadian islam, yang 

menjadi yang menjadi dasar utama untuk dikembangkan adalah qalb atau hati. 

Secara psikologis hati adalah tempat ruh bermuara segala hal kebaikan yang 

menjadi cerminan baik buruknya seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis 

Nabi yang berbunyi:          
اُّفَسَدَتُّْفَسَدَُّالَْْسَدُُّكُل هُُّ.ُّأَلَُّْوَإِنَُّّفُِِّالَْْسَدُِّمُضْغَةًُّإِذَاُّصَلَحَتُّْصَلَحَُّالَْْسَدُُّكُل هُُّ،ُّوَإِذَُّ

 أَلَُّْوَهِىَُّالْقَلْبُّ
 

Terjemahnya:  
“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. 
Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh juga 
akan rusak. Ketahuilah (segumpal daging) itu adalah hati.” (HR Bukhari No 
52)28. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwasanya keberadaan hati dalam tubuh manusia 

sangat vital sebab memiliki peran penting dalam mengendalikan anggota tubuh 

lainnya. Hati berfungsi membentuk kepribadian manusia, oleh karena itu 

seseorang wajib menjaga  amalan hati agar terhindar dari sesuatu yang buruk 

sebab kebaikan dan keburukan hati akan berpengaruh pada kebaikan dan 

keburukan seluruh anggota tubuh.  

Apabila ditelaah lebih jauh, manusia hidup dengan tujuan mencari 

kebahagiaan, terutama kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan tersebut dapat 

tercapai dengan melakukan perbuatan amal baik berupa ketaatan pada ajaran 

agama mengenai aturan bertingkah laku, berhubungan dengan sesame manusia 

                                                             
27 Ahmad Sahnan, Konsep Akhlak Dalam Islam dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi 

Pendidikan Dasar Islam. Jurnal Ar-RiayahI. Vol 2. No 2. (2018). Hal 101. 
28 Zainal Abidin, Hadis Shahi Bukhari-Muslim: PT Rineka Cipta. (2008) 
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serta upaya bathiniah untuk mencapai kebaikan dan keutamaan jiwa. Akhlak 

yang telah mengakar dalam diri seseorang akan menjadi acuan dalam berperilaku 

yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak merujuk pada sikap 

yang dihubungkan melalui tingkah laku yang baik dan tercermin dari sikap dan 

perilaku sehari-hari. Akhlak erat kaitannya dengan kepribadian. berkaitan dengan 

aqidah, akhlak, sikap, pola perilaku dan atau kebiasaan yang mempengaruhi 

interaksi seseorang terhadap Tuhan dan lingkungannya. Meskipun akhlak telah 

melekat dalam diri manusia secara fitrah, namun perlu dipahami bahwa 

pembawaan fitrah manusia tidak menjamin akhlak manusia bisa terjaga dan 

berkembang sesuai dengan fitrah tersebut. Agar pembentukan pendidikan 

karakter dapat terealisasi dengan baik, perlu ditanamkan sejak usia dini dengan 

tujuan mempersiapkan generasi yang matang secara mental, moral, spiritual guna 

menghadapi kehidupan dan pertumbuhan selanjutnya.   

Pembentukan pendidikan karakter dengan nilai-nilai islami memang 

sangat diperlukan oleh seorang muslim terlebih generasi muda. Seorang muslim 

seharusnya semenjak dini haruslah diajarkan tentang pendidikan nilai-nilai 

akhlak, supaya mereka kelak bisa mengemban tugas serta tanggung jawab 

dengan baik yang akan dihadapinya di masa yang akan datang, serta sebagai 

bahan acuan bagi para remaja muslim dalam bertingkah laku sehari-hari, supaya 

mereka dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia sampai di 

akhirat kelak. Pola penanaman nilai akhlak menjadi isu penting dalam dunia 

pendidikan. Hal ini berkaitan dengan fenomena moral yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat maupun dilingkungan pemerintah yang semakin meningkat 

dan beragam. Kriminalitas, ketidakadilan, korupsi, kekerasan pada anak, 
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penyelenggaraan HAM, menjadi bukti bahwa telah terjadi krisis jati diri dan 

karakteristik pada bangsa Indonesia.   

b. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal dalam 

menyelesaikan berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal meliputi seluruh unsur kehidupan agama, 

ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi 

serta kesenian. Kearifan lokal merupakan unsur-unsur lokal yang harus dijaga, 

dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa 

yang baik menurut pandangan hidup, ilmu pengetahuan, strategi yang berlaku 

dalam masyarakat setempat dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati. Unsur-unsur lokal yang perlu diketahui, dan 

dilaksanakan meliputi kehidupan agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, 

organisasi sosial, bahasa dan komunikasi serta kesenian. 

Pendidikan Karakter berbasis kearifan lokal menegaskan bahwa 

kebudayaan dimaknai sebagai warisan yang harus dipelajari dan dikembangkan 

untuk mencapai tujuan kehidupan manusia. Dalam internalisasi pendidikan 

karakter dibutuhkan seorang teladan yang tidak hanya mencakup lingkungan 

keluarga dan sekolah, melainkan juga masyarakat luas di luar lingkungan tersebut. 

Dikatakan bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan sebab 
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kebudayaan merupakan dasar pendidikan29. Esensi nilai kebudayaan itu sendiri 

yaitu, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, gotong royong, 

patriotik, saling mencintai, tenggang rasa, berani membela kebenaran, menunjung 

tinggi keadilan, saling menghargai dan menghormati dan berlandaskan falsafah 

Pancasila. Pada hakikatnya sepanjang tidak bertentangan dengan norma, budaya 

lokal harus selalu dipertahankan untuk memperkuat karakter anak bangsa. Apabila 

dipahami dengan baik, kebudayaan lokal di daerah tidak kalah saing dengan 

berbagai budaya asing. Berdasarkan fakta tersebut perlu ditanamkan nilai-nilai 

nasionalisme kepada para pemuda untuk meningkatkan kecintaan pemuda 

terhadap kebudayaan lokal. 

C. Hakikat Nilai Budaya (sipakatau, sipakainga’, sipakalabbiri) 

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta budhayah yang berarti budi 

atau akal30. Edward B.taylor mendefenisikan kebudayaan sebagai keseluruhan 

kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh sebagai anggota masyarakat. Menurut Clyde 

Kluckhon, kebudayaan diartikan sebagai cara hidup suatu bangsa, ataupun 

warisan yang didaptkan dari leluhurnya31. Kebudayaan juga dipandang sebagai 

suatu cara hidup (ways of life), yang meliputi cara berfikir, menyusun rencana, 

kemudian merealisasikannya dalam bentuk tindakan ataupun karya nyata yang 

dapat diterima oleh sesama anggota masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh 

                                                             
29 Rustam Efendy Rasyid, Pendidikan Karakter Melalui Kearifan Lokal. Jurnal Budaya. 

30 Maksud Hakim, Peranan Budaya Lokal dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat 

KotaMadya Makassar. SEIKO: Jurnal of Management & Business. Vol 3. No 3. (2020). Hal 245. 
31 Mahdayeni dkk, Manusia dan Kebudayaan. TADBIR: Jurnal  Manajamen Pendidikan 

Islam. Vol 7. No 2. (2019). Hal 157. 
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Koentjaraningrat, bahwa kebudayaan diartikan sebagai suatu system, gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia yang berfungsi memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat32. Persfektif lain menyatakan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang 

kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum adat 

istiadat, serta kebiasaan yang terbentuk oleh perilaku manusia33. Sederhananya 

kebudayaan dapat disimpulkan sebagai sebuah sistem maupun hasil karya dan 

pandangan hidup yang telah diciptakan dan disepakati bersama dalam hidup 

bermasyarakat, kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil 

keputusan dan tindakan.  

Kebudayaan memegang andil yang lumayan besar terhadap tatanan hidup 

manusia. Kebudayaan mengatur tingkah laku manusia dalam hidup 

bermasyarakat sesuai dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Oleh karena itu 

masyarakat juga diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitar agar tatanan kehidupan berjalan dengan baik. Kebudayaan bukanlah 

sesuatu yang diwariskan secara biologis, melainkan hanya dapat diperoleh dari 

proses belajar dari lingkungan. Kebudayaan tidak akan pernah lepas dari 

keseharian manusia, karena manusialah yang menciptakan kebudayaan itu 

sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara kebudayaan akan 

terus hidup selama manusia mau melestarikannya. 

Kebudayaan dapat dikatakan sebagai produk yang dihasilkan oleh akal 

dan budi manusia. Walaupun pada hakikatnya keadaan masyarakat selalu 

                                                             
32Fuad Guantara dkk, Kajian Budaya Rambu Solo’ Dalam Pembentukan Karakter Peserta 

Didik. Jurnal Pendidikan : Teori, Penelitian dan Pengembangan. Vol 1. No2.(2016). Hal 155. 
33 Andi Nafsia dkk, Pembentukan Karakter Anak Usia Dini melalui  Budaya Nalo  di  

Kampung Lodo. Jurnal Obsesi:  Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol 4. Issue 2. 2020.  
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mengalami perubahan dan perkembangan namun nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya masih terjaga selama masyarakat yang bersangkutan bisa 

menjaganya, nilai- nilai tersebut mencakup juga kebudayaan lokal. Kebudayaan 

lokal memiliki ciri khas tersendiri dan berfungsi untuk mengatur bagaimana 

manusia harus bertingkah laku sehingga segala ketentuan yang berlaku dalam 

masyarakat diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

masyarakat yang bertempat tinggal pada lingkungan dimana budaya itu ada. 

Kebudayaan lokal merupakan kebudayaan yang memiliki nilai warisan 

Nusantara. Kata lokal sendiri mengacu pada wilayah geografis, khususnya 

kabupaten/kota, dengan batas-batas administratif yang jelas. Kebudayaan lokal 

juga dapat mengacu pada budaya milik penduduk asli yang telah dijadikan 

sebagai hak milik. 

Salah satu Provinsi yang terletak di bagian selatan pesisir pulau Sulawesi 

yang berbatasan lansung dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Teluk 

Bone adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan juga terbagi menjadi 

beberapa suku dan etnis, salahh satu suku yang mayoritas adalah suku Makassar 

yang mendiami beberapa Kabupaten, yakni Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, 

Selayar dan Pangkep di pesisir selatan Pulau Sulawesi Selatan. Bericara tentang 

suatu etnik, pastinya tidak terlepas dari adat istiadat, kebiasaan serta norma yang 

berlaku dan dijalankan secara terus menerus sebab bersifat turun temurun. Sifat 

budaya itu sendiri kebanyakan tidak tertulis namun dipercayai dan dipegang 

sebagai falsafah hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nilai- nilai yang bersumber 

dari nenek moyang dijadikan kepercayaan dan prinsip atau patokan yang 

melandasi sikap, tutur kata, serta perbuatan manusia yang menjadi penganutnya. 
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Kebudayaan memiliki prinsip mengatur bagaimana manusia saling berinteraksi 

dan saling berperilaku satu sama lain, bagaimana manusia bekerja sama dengan 

manusia lain, dan tentunya masih banyak pandangan- pandangan tentang 

manusia yang tersebar dalam alam pemikiran di setiap kebudayaan yang telah 

hadir di sepanjang sejarah kehidupan dunia. 

 

a) Konsep budaya sipakatau (saling menghargai) 

 

Konsep Nilai sipakatau dijadikan sebagai dasar pandangan hidup yang 

mengacu pada penghargaan atau menghargai sesama manusia seperti 

meenghargai diri sendiri, bentuk penghargaan tersebut diwujudkan melalui sikap 

budaya sipakatau. sipakatau berasal dari kata tau yang berarti manusia dan 

pakatau bermakna menghargai orang lain. sipakatau secara filosofi yang jika 

diterjemahkan memiliki pengertian yakni, saling menghargai, saling mengayomi, 

saling menuntun, saling memberi dan menerima. Pengertian tersebut sangat 

relevan dengan kehidupan manusia sehari- hari, sebagaimana hubungan timbal 

balik antar individu dengan individu lainnya, antar individu dengan kelompok 

atau kelompok dengan kelompok lain sehingga terjadi interaksi sosial. Nilai 

sipakatau juga erat kaitannya dengan akhlak, tingkah laku, atau perilaku 

seseorang. 

 Sipakatau dapat berarti sikap saling memanusiakan manusia ataupun 

bermakna saling menghargai sebagai individu yang bermartabat. Nilai-nilai 

sipakatau juga memposisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang 

mulia dan oleh karenanya harus dihargai dan diperlakukan dengan baik34. 

Semangat ini mendorong tumbuhnya sikap dan tindakan yang dimplementasikan 

dalam hubungan sosial yang harmonis dan ditandai dengan sikap saling 

                                                             
34 Herlin,dkk. Eksplorasi Nilai-Nilai sipakatau, sipakalebbi, sipakainge Bugis Makassar 

dalam Upaya Pencegahan Intoleransi. Jurnal Lembaga  Pemerintah. Vol 2. No 3. (2020). Hal 285. 
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menghargai sebagai sesama manusia. Penghargaan terhadap sesama manusia 

menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang harmonis antar 

sesama manusia serta rasa saling menghormati terhadap keberadaban dan jati diri 

bagi setiap anggota kelompok masyarakat. 

b) Konsep budaya sipakainga’ (saling mengingatkan) 

Sipakainga’ artinya sifat saling mengingatkan, saling menegur dengan 

tujuan agar manusia terhindar dari perbuatan yang melanggar norma – norma 

yang telah ditetapkan. Adanya budaya sipakainga’ berfungsi sebagai penuntun 

bagi masyarakat untuk saling mengingatkan satu sama lain. Sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Maida bahwa nilai sipakainga’ adalah nilai yang dijalankan 

untuk meminimalisir pelanggaran norma dalam masyarakat35. Nilai sipakainga’ 

dibutuhkan dalam kehidupan untuk memberikan masukan baik berupa kritik dan 

saran, mengingat manusia tidak terlepas dari kekhilafan dan dosa sehingga 

manusia yang hidup dalam struktur masyarakat diharapkan saling mengingatkan 

ketika melakukan tindakan yang diluar norma dan etika yang ada. 

Istilah sipakainga hadir sebagai penuntun bagi masyarakat suku Makassar 

dengan tujuan agar senantiasa saling mengingatkan dan menasehati antar satu 

sama lain, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari 

kesalahan dan dosa. Nilai Sipakainga dijadikan sebagai salah satu fasafah hidup 

yang mengandung nilai- nilai luhur dan dikemas dengan baik dalam sebuah 

konsep dengan makna yang bersifat abstrak sehingga untuk memahami makna 

tersebut memerlukan pendekatan- pendekatan yang bersifat situasional. 

                                                             
35Reni Putri Anggraeni,dkk. Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis 

(sipakatau,sipakalebbi,sipakainge) : Upaya Meningkatkan Pendidikan Karakter di Era Digital. Jurnal 

Pakar Pendidikan. Vol 18. No 1. (2020). Hal 39. 
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Nilai sipakainga dijadikan sebagai sarana dalam mengkritik seseorang 

dengan etika dan bahasa yang santun. Nilai tersebut juga bertujuan untuk 

mengajarkan hal- hal baik dan buruk kepada generasi muda dalam masyarakat 

kelurahan Mangadu. Dalam budaya suku Makassar nilai sipakainga’ juga erat 

kaitannya dengan pappasang atau pesan. Pappasang merupakan pesan- pesan 

yang berisi nasihat, petunjuk, amanat atau ajakan yang mengandung nilai- nilai 

moral yang disampaikan oleh para leluhur atau orang bijak kepada anak cucunya 

atau generasi selanjutnya36. Nilai sipakainga merupakan representasi penegasan 

bahwa manusia merupakan makhluk yang jauh dari kata sempurna dan sering 

melakukan kesalahan. Oleh sebab itu dibutuhkan jembatan untuk saling 

mengingatan antar sesama agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran 

norma dalam hidup bermsayarakat. Bentuk dari sifat saling mengingatkan dapat 

berupa pemberian saran maupun kritikan untuk mengubah perilaku manusia, 

saling mengingatkan bukan berarti mengumbar kejelekan seseorang di depan 

khalayak umum namun dengan dilakukan dengan cara yang baik yakni secara 

empat mata. 

c) Konsep budaya sipakalabbiri’ (saling mengasihi) 

Sipakalebbi, diartikan sebagai sikap saling mengasihi yang diwujudkan 

melalui apresiasi ataupun pujian, juga saling membantu menciptakan suasana 

kekeluargaan, gotong royong, tanpa melihat status sosial, suku, ras, dan jabatan. 

Sifat ini mengajarkan untuk selalu memandang seseorang dari sisi baiknya saja, 

berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban, keamanan dan hak orang 

lain, berututr kata yang sopan kepada orang yang lebih tua maupun muda serta 

menghormati cara hidup dan pendapat orang lain. Razak berpendapat bahwa nilai 

sipakalabbiri sangat identik dengan pujian yang memang pada hakikatnya sifat 

                                                             
36 Jumrana. Pappaseng Sebagai Karakter Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan. 
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dasar manusia adalah senang di puji dan menyenangi segala hal yang berbau 

keindahan37. Namun sikap saling mengasihi tidak selalu dalam bentuk saling 

memuji akan tetapi sikap mengakui kelebihan orang lain serta kekurangan diri 

sendiri merupakan bentuk dan cerminan dari sikap saling mengasihi. 

Kearifan lokal juga dapat dikatakan sebagai pegangan hidup dalam suatu 

komunitas/kelompok masyarakat. Konsep falsafah budaya sipakatau, 

sipakalabbiri dan sipakainga’ khususnya di masyarakat suku Makassar masih 

teraktualisasi dengan cukup baik di tengah era globalisasi yang begitu cepat 

menjangkiti lapisan masyarakat. Namun menolak globalisasi bukanlah pilihan 

yang tepat karena hal tersebut dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Pendidikan dan kebudayaan sejatinya harus berjalan beriringan, 

sebab semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berbudaya orang 

tersebut. Proses internalisasi budaya kedalam diri seseorang dan masyarakat 

melalui pendidikan berutujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih 

beradab. Manusia yang beradab adalah manusia yang mau berusaha untuk 

melakukan hal-hal terbaik baik untuk dirinya, sesama lingkungan, bangsa dan 

negara. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37Syahriani Ramadani,dkk. Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakalabbi, Sipakainga dan 

Pammalli dalam Kepatuhan Pajak UMKM Kota Makassar. Jurnal Simak. Vol 19. No 1. (2021). Hal 1-

16.  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini terkait dengan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang membutuhkan 

sejumlah data lapangan yang aktual. Kedua, didasari pada keterkaitan masalah 

yang dikaji dimana objek penelitian terhubung dengan suatu realitas, fenomena 

dan gejala sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah jenis penelitian 

kualitatif, dimana penelitian ini berpusat mengamati perilaku dan interaksi 

manusia dengan lingkungannya, tentang mengapa orang- orang berfikir atau 

melakukan hal- hal tertentu dengan tujuan menemukan motif yang mendasari 

perilaku manusia tersebut, serta berusaha memahami bahasa dan pandangan-

pandangan mereka tentang dunia dan kehidupan. Penelitian kualitatif 

menggambarkan kehidupan masyarakat, pergerakan sosial serta hubungan 

kekerabatan untuk mencari dan menemukan jawaban terhadap suatu kejadian 

melalui sistem prosedur ilmiah menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksprolasi 

sekelompok manusia dari segi masalah sosial dan kemanusiaan1. Sejalan dengan 

hal tersebut, Sugiyono juga mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai metode 

                                                             
1 Umar Sidiq, Moch Miftahul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. 

Ponorogo:CV Nata Karya. (2019). Hal 2. 
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penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dengan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan (trianggulasi), analisis data, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi2. 

Penelitian kualitatif erat hubungannya dengan menyelidiki masalah sosial 

ataupun kemanusiaan, seperti yang dikatakan oleh Jane Richie, penelitian 

kualitatif adalah upaya menafsirkan persfektif dunia sosial baik dari segi konsep, 

perilaku, persepsi, maupun persoalan yang dialami manusia3.  

Pandangan yang sama dikemukan oleh Denzin dan Lincoln, bahwasanya 

penelitian kualitatif merupakan pendekatan alami yang berusaha untuk 

memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan 

masyarakat baik dari segi tindakan, cara berfikir, gejala sosial, maupun motivasi 

yang erat kaitannya dengan manusia. Selain itu, Moleong juga berpendapat 

bahwa dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa metode 

diantaranya metode wawancara, dokumentasi, maupun pengamatan yang saling 

berkaitan dan mendukung jalannya proses penelitian4. Dalam proses penelitian 

kualitatif melibatkan beberapa hal yakni, mengumpulkan data yang spesifik 

dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan tersusun, menganalisis data secara 

induktif dimulai dari tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna data 

yang dikumpulkan. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa 

dalam melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, pengamatan 

                                                             
2 Sri Ramdiani, Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Adat ”Ngalaksa” Dalam 

Upaya Membangun Karakter Bangsa. (2014). Hal 57. 
3 Umar Sidiq, Moch Miftahul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. 

Ponorogo:CV Nata Karya. (2019). Hal 6. 
4 Ismail dkk, Pembentukan Lingkungan Religius dalam Pengelolaan Pendidikan di SMP 

NEGERI 1 CAMPLONG. Kabilah. Vol 3. No 2. (2018). Hal 178. 
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dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dengan mengumpulkan 

data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi kemudian dianalisis 

secara induktif lalu disimpulkan dan dituangkan dalam bentuk deskriptif berupa 

laporan kata-kata tertulis dari perilaku maupun keadaan orang-orang yang 

diamati. 

2. Lokasi Penelitian 

Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawasi 

Selatan dengan ibukota yang terletak di Kecamatan Pattallassang. Kabupaten ini 

memiliki luas wilayah 556,51 km2 dengan jumlah penduduk diperkirakan 

304.856 jiwa. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah 

pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, 

Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sandrobone, Kecamatan Galesong 

Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Penelitian 

ini akan dilakukan di salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan 

Mangarabombang yang berdekatan dengan destinasi pariwisata Pantai Topejawa 

yang terkenal dengan panorama alamnya yang memukau.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan etnografi yakni salah satu 

metode yang memiliki relevansi dengan budaya, pola perilaku, dan kepercayaan 

yang dipahami dan digunakan dalam suatu kelompok masyarakat. Pendekatan 

metode etnografi menitikberatkan pada aspek kebudayaan yang melekat pada 

sistem kemasyarakatan. Etnografi pada dasarnya terdiri dari dua kata yang 

berasal dari bahasa Yunani yakni, ethnos yang berarti orang dan graphein yang 
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berarti tulisan5. Dengan kata lain melakukan studi terhadap sekelompok orang 

dengan tujuan menggambarkan kegiatan dan pola sosiobudaya mereka. Sejatinya 

metode etnografi adalah salah satu pendekatakan dalam penelitian kualitatif yang 

berusaha mengeksplor suatu budaya masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Brewer, yang mendefenisikan metode etnografi sebagai salah satu 

metode penelitian yang mengkaji tentang ilmu sosial dan budaya masyarakat6. 

Duranti memandang metode etnografi sebagai deskripsi tertulis mengenai 

aktivitas sosial serta karakteristik suatu kelompok manusia tertentu7. Secara 

sederhana, metode etnografi diartikan sebagai salah satu metode yang digunakan 

dalam model penelitian kualitatif, dimana metode ini mengkaji tentang 

karakteristik budaya mencakup individu, atau sekelompok orang melalui 

pengamatan lansung di lapangan.  

C. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah jenis data yang diperoleh lansung oleh informan, 

meliputi hasil wawancara dan hasil observasi mengenai internalisasi nilai 

kearifan lokal terhadap pendidikan karakter anak usia dini di Kelurahan 

Mangadu. 

 

 

                                                             
5 Yuki Yusanto, Ragam Penelitian Kualitatif. Journal Of Scientific Communication. Vol 1. 

No 1. (2019). Hal 3. 
6 Farida Nurul, Menggunakan Metode Etnografi Dalam Penelitian Sosial. Jurnal Sosiologi. 

Vol 9. No 2.  (2016). Hal 88. 
7 Kamarusdiana, Studi Etnografi Dalam Kerangka Masyrakat dan Budaya. Salam:  Jurnal 

Sosial dan Budaya Syar’i. Vol 6. No 2. (2019). Hal 85. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang akan digunakan untuk menunjang data 

primer, data tersebut dapat bersumber dari buku, jurnal, maupun dokumen lain 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pegumpulan data adalah salah satu bagian penting yang sangat 

berpengaruh terhadap tingkat relevansi data. Data dan informasi yang 

dibutuhkan dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan lansung 

terhadap objek yang diteliti. Menurut Hadi, observasi merupakan sebuah proses 

yang kompleks dan tersusun rapi yang berasal dari proses biologis dan 

psikologis8. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah sebuah langkah dasar 

dalam mengumpulkan data berdasarkan fakta di lapangan9. Observasi dalam 

sebuah penelitian melibatkan seluruh indera yang digunakan untuk melihat objek 

penelitian sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data penelitian. 

Adler & Adler menyatakan bahwa observasi adalah inti dari semua teknik 

pengumpulan data khususnya dalam penelitian kualitatif yang menyangkut 

                                                             
8 Sri Ramdiani, Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Adat ”Ngalaksa” Dalam 

Upaya Membangun Karakter Bangsa. (2014). Hal 64. 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alvabeta Cv. (2017). Hal 

226. 
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tentang ilmu-ilmu sosial dan perilaku masyarakat10. Selain itu, kunci 

keberhasilan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data sangat 

ditentukan oleh peneliti itu sendiri, sebab peneliti bertindak sebagai pengamat 

sekaligus pendengar terhadap objek yang diteliti.  

Jenis observasi yang akan digunakan lebih detail oleh penulis adalah jenis 

observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat secara lansung dengan kegiatan 

sehari-hari dengan informan dan objek penelitian, tidak hanya melakukan 

pengamatan saja namun juga ikut terlibat secara lansung dengan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data. Pada umumnya observasi partisipatif dilakukan 

pada penelitian yang bersifat menyelediki perilaku sosial seperti cara hidup dan 

hubungan antar masyarakat. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam observasi ini, yakni waktu dan pencatatan harus berurutan berdasarkan 

kronologi yang terjadi, membina hubungan baik dengan menggunakan 

pendekatan yang baik terhadap objek yang akan diteliti. Oleh karena itu 

diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan terpercaya 

sehingga hasil penelitian dapat dicapai secara maksimal.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi secara lansung dari sumbernya. Secara umum 

wawancara dipahami sebagai pertemuan yang dilakukan oleh dua orang dengan 

tujuan bertukar informasi/ide melalui proses tanya jawab. Namun terkadang 

wawancara juga dilakukan secara kelompok dengan tujuan mengumpulkan data 

dari suatu himpunan seperti wawancara dengan keluarga, wawancara dengan 

                                                             
10 Hasanah Hasyim, Teknik-Teknik Observasi. Jurnal at-Taqaddum. Vol 8. No 1. (2016). Hal 

26. 
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sebuah organisasi, ataupun dengan lembaga kemasyarakatan.  Dalam penelitian 

ini, penulis akan menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara 

mendalam/ wawancara semi terstruktur dengan harapan akan lebih memudahkan 

pelaksanaannya dan membuat kualitas data menjadi semakin kuat. Wawancara 

semi terstrukur menggunakan garis besar yang akan ditanyakan sebagai pedoman 

wawancara. Alat yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data dapat berupa 

kamera digital atau tape recorder, yang berfungsi untul merangkum informasi, 

pendapat ataupun ide yang didapatkan dari sumber data/informan.  

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data selain observasi dan wawancara adalah studi 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa gambar yang diperlukan 

untuk mendukung dan menambah kepercayaan dan menjadi bahan pembuktian 

dalam proposal penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian merupakan 

pelengkap dan bagian dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam penelitian adalah 

peneliti itu sendiri dengan alasan bahwa dalam melakukan pengamatan yang 

melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan 

semata, untuk memahaminya peneliti harus terlibat secara lansung di lapangan 

untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut 

diperkuat oleh pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa instrumen utama 

dalam penelitian kualitatif disebut sebagai human instrument, yang bertugas 

menetapkan fokus masalah, pemilihan informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menganalisis data, menilai kualitas data, serta menafsirkan 

dan menyimpulkan data11. Selama proses penelitian nantinya penulis akan lebih 

banyak melakukan kontak dengan orang-orang disekitar lokasi penelitian yaitu di 

Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dengan 

demikian informasi dan data yang dikumpulkan dapat lebih jelas dan terperinci. 

F. Teknik Analisis Data 

Berikut ini adalah teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis: 

1. Pengumpulan data (Data Collection) 

Merupakan salah satu bagian dari analisis data. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.  

2. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses memilih, menyederhanakan dan 

mentransformasi data kasar yang didapatkan dari lapangan yang dilakukan secara 

terus menerus selama penelitian berlansung. Proses reduksi data merupakan 

                                                             
11 Wida Widyaningsih, Metode Penelitian. (2016). Hal 2.  
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kegiatan menganalisis, menggolongkan dan membuang data-data yang tidak 

diperlukan, lalu kemudian di sederhanakan melalui ringkasan atau uraian singkat. 

 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah mereduksi data, selanjutnya adalah mendisplaykan data melalui 

penyajian data. Data yang diperoleh akan terorganisasi dan tersusun sehingga 

semakin mudah dipahami. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sebagainya. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing Verivication) 

Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah melewati tahapan-tahapan 

mengumpulan data yang telah dijabarkan diatas. Kesimpulan akan dibuat setelah 

peneliti melakukan pengamatan yang panjang dan berkali-kali terhadap objek 

yang akan diteliti. Kesimpulan nantinya diharapkan akan lebih memperjelas 

dalam memberikan gambaran lebih rinci terhadap proses jalannya penelitian.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan 

data, dimana proses ini akan menentukan validitas informasi yang akan disusun 

dalam suatu penelitian. Sehingga dalam penelitian ini ada tiga teknik triangulasi 

yang akan digunakan. Pertama, triangulasi sumber adalah langkah yang diambil 

untuk membandingkan informasi dari sumber yang berbeda. Membandingkan 

pendapat kelompok dengan pendapat pribadi, membandingkan hasil wawancara 

dengan hasil observasi, ataupun membandingkan hasil wawancara dengan foto 

dokumentasi. Kedua, triangulasi waktu ialah teknik yang berkaitan dengan 

perilaku manusia sebab proses perilaku manusia terus mengalami perubahan dan 

dengan alasan tersebut maka pengamatan tidak cukup dilakukan hanya satu kali. 
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Ketiga, triangulasi tekhnik yaitu dengan melakukan pengecekan data dari 

berbagai sumber untuk mendapatkan analisis data yang lebih lengkap12. 

 

 

 

                                                             
12 Bachtiar Bahri, Meyakinkan Validita Data Melalui Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif. 

Hal 46. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan 

Kabupaten Takalar dengan ibukota Kecamatan Pattallassang terletak 29 

Km arah selatan dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 

Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 KM2, dimana 280,88 KM2 diantaranya 

merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 KM. Batas 

wilayah Kabupaten Takalar sebagai berikut, bagian Utara Kabupaten Takalar 

berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar, bagian Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, bagian Selatan 

berbatasan dengan Laut Flores dan bagian Barat dibatasi oleh Selat Makassar. 

Secara administratif wilayah Kabupaten Takalar terdiri atas sembilan Kecamatan, 

yakni: 

1. Kecamatan Pattallassang 

2. Kecamatan Sanrobone 

3. Kecamatan Mangarabombang 

4. Kecamatan Mapakasunggu 

5. Kecamatan Galesong 

6. Kecamatan Galesong Utara 

7. Kecamatan Galesong Selatan 

8. Kalamatan Polombangkeng Selatan 

9. Kecamatan Polombangkeng Utara 
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Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, dataran 

rendah dan daerah perbukitan. Di bagian barat terdapat daerah pantai dan dataran 

rendah dengan kemiringan antara 0-3°, sedangkan ketinggian ruang bervariasi 

antara 0-25 m, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran di dominasi 

endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping terumbu dan tufa serta 

beberapa batuan lelehan basal. Secara hidrologis Kabupaten Takalar beriklim 

tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan 

biasanya terjadi antara bulan November hingga bulan Mei. Rata-rata curah hujan 

bulanan pada musim hujan berkisar antara 11,7 mm hingga 653,6 mm dengan 

curah hujan tertinggi rata-rata harian adalah 27,9°𝐶(Oktober) dan terendah 

26,5° 𝐶  (Januari-Februari). Temperature udara terendah rata-rata 22,2 hingga 

20,4°𝐶 pada bulan Februari-Agustus dan tertinggi 30,5-33,9℃ pada bulan 

September-Januari. 

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Takalar di bagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1. Kabupaten Takalar bagian Timur meliputi Kecamatan Polombangkeng 

Utara dan Polombangkeng Selatan. Wilayah ini terdiri atas sebagian 

dataran rendah dan sebagian merupakan wilayah daerah perbukitan 

(Gunung Bawakaraeng). Wilayah ini merupakan daerah yang cocok 

untuk pertanian dan perkebunan. 

2. Kabupaten Takalar bagian Tengah terdiri atas Kecamatan Pattallassang 

merupakan dataran rendah dengan tanah relatif subur sehingga di wilayah 

ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, perkebunan dan 

pertambakan. 
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3. Kabupaten Takalar bagian Barat meliputi Kecamatan Mangarabombang, 

Galesong Selatan, Galesong Utara, Galesong Kota, Mappakasunggu dan 

Sanrobone adalah wilayah dengan sebagian dataran rendah yang cukup 

subur untuk pertanian dan perkebunan, sebagian merupakan daerah 

pesisir pantai yang cocok untuk pertambakan dan perikanan laut. Potensi 

ikan terbang, telur ikan terbang, dan rumput laut di wilayah ini cukup 

potensial untuk dikembangkan1. 

Kecamatan Mangarabombang merupakan salah satu Kecamatan yang 

berada di wilayah pesisir Kabupaten Takalar. Secara geografis, Kecamatan 

Mangarabombang berada pada posisi 5°30 − 5°35 LS dan 199°20 − 199°25 

BT. Topologi wilayah pesisir Kecamatan Mangarabombang terdiri dari pantai, 

daratan dan perbukitan dengan kemiringan 0-3° dengan ketinggian ruang 

bervariasi antara 0-25. Secara administratif Kecamatan Mangarabombang 

terdiri dari 12 Kelurahan yaitu Kelurahan Banggae, Kelurahan Bontomanai, 

Kelurahan Bontoparang, Kelurahan Cikoang, Kelurahan Laikang, Kelurahan 

Lakatong, Kelurahan Lengkese, Kelurahan Panyangkalang, Kelurahan 

Pattopakang, Kelurahan Punaga, Kelurahan Topejawa, dan Kelurahan 

Mangadu2. 

Kelurahan Mangadu merupakan salah satu Kelurahan terbaik yang ada di 

Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Berdiri sejak tahun 1993 dengan 

                                                             
1 Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Takalar, “Wilayah Administratif Kabupaten Takalar”, 

Official Website Pemerintah Kabupaten Takalar, https://takalarkab.go.id/wp-

content/uploads/2021/09/BAB-II_RPJMD.pdf  
2 Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Takalar, “Wilayah Administratif Kabupaten Takalar”, 

Official Website Pemerintah Kabupaten Takalar, https://takalarkab.go.id/wp-

content/uploads/2021/09/BAB-II_RPJMD.pdf  

https://takalarkab.go.id/wp-content/uploads/2021/09/BAB-II_RPJMD.pdf
https://takalarkab.go.id/wp-content/uploads/2021/09/BAB-II_RPJMD.pdf
https://takalarkab.go.id/wp-content/uploads/2021/09/BAB-II_RPJMD.pdf
https://takalarkab.go.id/wp-content/uploads/2021/09/BAB-II_RPJMD.pdf
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membutuhkan persiapan pembangunan selama kurang lebih 3 tahun. Kelurahan 

Mangadu terdiri atas 3 lingkungan, yakni sebagai berikut: 

1. Lingkungan Mangadu 

2. Lingkungan Tamalate 

3. Lingkungan Kalappo 

Topografi Kelurahan Mangadu secara keseluruhan adalah dataran, dengan 

demikian maka mata pencaharian pokok dari penduduk umumnya adalah petani. Hal 

ini ditunjang dengan kondisi persawahan yang dialiri dengan irigasi teknis. Selain itu, 

komoditas unggulan selain padi ialah semangka, lombok, jagung, melon, umbi-

umbian, sayur mayur serta tanaman holtikultura lainnya. Sementara itu dari sektor 

peternakan, hewan yang dipelihara oleh Masyarakat Kelurahan Mangadu terdiri dari 

Sapi, Kambing, Ayam dan Itik. Pola pemeliharaan hewan ternak yang dijalankan 

selama ini adalah dengan cara digembala atau diikat di lahan yang ada rumputnya, 

setelah hari menjelang sore barulah hewan tersebut dimasukkan ke dalam kandang. 

Masyarakat di Kelurahan Mangadu mayoritas beragama Islam. Dengan melihat 

jumlah mesjid yang cukup memadai bila dimanfaatkan sebagai sarana peribadatan 

bagi umat Islam dan dijanjikan sebagai sarana kegiatan keagamaan seperti organisasi-

organisasi remaja mesjid, sarana pengajian dan pengkajian ilmu-ilmu agama Islam, 

yang kesemuanya itu merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan 

pemahaman dan pengalaman ajaran agama masyarakat, khususnya bagi masyarakat 

di Kelurahan Mangadu. 
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Tabel 4.1 

Data Demografi Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang 

Kabupaten Takalar 

  

 

N

o 

 

Lingkungan 

 

Jiwa dalam keluarga 

 

Jumla

h jiwa 

   0-4 th 5-9 th Remaja Dewasa Lansia  

lk pr lk pr Lk Pr lk pr Lk pr 

1 Kalappo 41 48 64 53 14

9 

13

3 

25

6 

29

9 

38 65 1.156 

2 Mangadu 45 38 37 31 14

7 

11

9 

20

4 

23

9 

40 49 960 

3 Tamalate 35 34 32 48 15

1 

12

3 

22

5 

25

3 

49 59 1.015 

Jumlah 11

9 

12

0 

13

3 

13

0 

44

7 

37

5 

68

5 

79

1 

12

7 

17

3 

3.131 

 

Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam membangun daerahnya. Hal 

tersebut yang menjadikan Kelurahan Mangadu sebagai salah satu Kelurahan terbaik 

di Kecamatan Mangarabombang. Keadaan lingkungan setiap pekarangan rumah 

warga ditanami pepohonan rindang dan sayur mayur sebagai bentuk dari upaya 

peningkatan gizi dalam keluarga. Selain itu Kelurahan Mangadu juga memiliki misi 

yakni meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberantas buta huruf dan 

kesehatan untuk menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat. Sarana pendidikan 

juga tersedia lengkap, terdiri dari taman kanak-kanak untuk anak usia dini, sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Sejumlah upaya 

yang telah dilakukan pemerintah setempat diharapkan dapat mencapai kategori laju 

perkembangan secara maksimal baik pada bidang kesehatan, pendidikan, dan 

ekonomi. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Internalisasi Nilai Sipakainga, Sipakatau, Sipakalabbiri Dalam 

Pembentukan Karakter Anak Usia Dini 

Internalisasi merupakan proses menanamkan sesuatu yang baik berupa sifat 

maupun sikap kepada seorang individu yang nantinya nilai- nilai tersebut akan 

menjadi patokan berperilaku dalam kehidupan sehari- hari. Satu hal yang menarik 

untuk dikaji dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Mangadu adalah eksistensi 

nilai- nilai kearifan lokal yaitu nilai sipakatau, sipakainga, sipakalabbiri terhadap 

pembentukan karakter anak usia dini. Nilai sipakatau, sipakainga, sipakalabbiri jika 

ditelaah lebih jauh dijadikan sebagai pedoman setiap orang agar berperilaku saling 

menghormati dan menghargai dengan tidak membeda- bedakan siapapun, 

sebagaimana di mata Allah SWT yaitu semua insan tidak terdapat perbedaan derajat, 

kekayaan, kecantikan, maupun status sosial. Nilai- nilai yang terkandung dalam 

kearifan lokal dijadikan sebagai penuntun bagi masyarakat agar senantiasa saling 

mengingatkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran norma dalam 

hidup bermasyarakat. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan sejak tanggal 02 April 2022 hingga tanggal 

02 Mei 2022, peneliti memperoleh data bahwa pandangan masyarakat yang ada di 

Kelurahan Mangadu tentang nilai- nilai kearifan lokal masih terapresiasi dengan baik. 

Pemahaman masyarakat keluarahan Mangadu tentang esensi nilai- nilai luhur serta 

hal- hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masih diberi ruang yang sangat luas. 

Gambaran bentuk penerapan nilai sipakatau yang ada dalam kehidupan masyarakat 

diterapkan secara langsung agar membentuk etika dan moral anak dengan baik. 

Budaya tabe’ sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari–hari, terutama dalam 
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mendidik anak dengan cara mengajarkan hal–hal yang berhubungan dengan akhlak 

maupun etika, seperti mengucapkan tabe’ sambil berbungkuk setengah badan dan 

mengulurkan tangan ke bawah bila lewat di depan sekumpulan orang tua yang sedang 

bercerita, tentunya orang akan lebih senang jika diperlakukan dengan sopan. Budaya 

appatabe’ dalam bentuk tindakan ditandai denagan bentuk simbolik maupun gerakan 

badan yang dapat menandai bahwa seseorang sedang menghormati maupun 

menghargai orang lain, yaitu dengan cara membungkukkan badan mengulurkan 

tangan ke bawah sambil mengucapkan kata tabe’, namun ada juga sebagian 

masyarakat hanya sekedar melakukan gerakan simbolik tanpa disertakan kata tabe’. 

Tidak hanya appatabe’, dalam menggambarkan adanya nilai-nilai sipakalabbiri anak-

anak di Kelurahan Mangadu juga dibiasakan memanggil orang yang lebih tua dengan 

sebutan tuang sebagai gelar kehormatan atau kesopanan. 

 Hal tersebut diperkuat dari penjelasan beberapa tokoh berdasarkan hasil 

wawancara, sebagai. 

Seperti pernyataan dari beberapa informan, diantaranya Tuan Joa yang 

mengatakan: 

 Tuan Joa selaku tokoh adat mengatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal 
khususnya nilai sipakatau, sipakalabbiri, sipakainga, tidak dibawa oleh seorang guru 
besar, tidak dibawa oleh Raja yang agung, dan tidak pula dibawa oleh sesuatu yang 
dianggap gaib, melainkan muncul, lahir berdasarkan kesepakatan yang tidak tertulis 
yang diyakini oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Mangadu3. 

 

Berdasarkan informan diatas, disimpulkan bahwa nilai-nilai sipakatau, 

sipakainga, sipakalabbiri merupakan bagian dari kebudayaan yang bersifat abstrak, 

diwariskan secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mangadu, 

                                                             
3 Tuan Joa (masyarakat Kelurahan Mangadu); Wawancara, Hari Senin, 16 Mei 2022. 
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sehingga diharapkan kepada generasi selanjutnya untuk tetap menjaga kebudayaan 

tersebut.  

Perilaku masyarakat pada masa dahulu dan masa sekarang memang sangat 

berbeda, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pergeseran nilai dan perkembangan 

teknologi. Masyarakat Kelurahan Mangadu jika memahami makna dari nilai-nilai 

sipakatau, sipakainga, sipakalabbiri akan melahirkan keharmonisan dalam hal 

bergaul dan berinteraksi. 

 

Seperti ungkapan dari Tuan Sarro yang mengatakan sebagai berikut: 

 

Nilai budaya sipakatau, sipakainga, sipakalabbiri dapat dijadikan landasan 

terciptanya keharmonisan antar masyarakat sehingga segala kegiatan kemasyarakatan 

dapat berjalan dengan sewajarnya sesuai dengan hakikat martabat manusia, 

meleburnya perbedaan derajat sosial keturunan bangsawan dan rakyat biasa dan 

sebagainya4. 

Hubungan persaudaraan antar manusia harus senantiasa dijaga dengan baik, 

sebab perilaku yang ditampilkan dalam hidup bermasyarakat mencerminkan jati diri 

atau karakter seseorang. 

Pemahaman kedua tokoh diatas jauh berbeda dengan para orangtua yang 

kebanyakan tidak mengetahui apa makna dari nilai-nilai sipakatau, sipakalabbiri, 

sipakainga, hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat 

sehingga mengakibatkan banyak pro dan kontra terjadi antara kaum tua dan kaum 

muda. Kebanyakan kaum muda atau para orangtua menganggap bahwa nilai-nilai 

kearifan lokal adalah hal yang kuno dan ketinggalan zaman. 

Sebagaimana pernyataan dari Daeng Ani yang menyatakan bahwa: 

 
Zamannya sekarang sudah berbeda, saya pribadi kurang tahu apa itu nilai-nilai 

sipakatau, sipakainga, sipakalabbiri. Mungkin kurang lebih sama dengan budaya 

                                                             
4 Tuan Sarro (masyarakat Kelurahan Mangadu); Wawancara, Hari Senin, 16 Mei 2022. 
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tabe’ ya apabila kita lewat di depan orang yang lebih tua maka kita membungkukkan 
badan, itukan salah satu bentuk dari saling menghormati5. 

 
Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Daeng Bulaeng yang 

mengatakan: 
Masa kini nilai-nilai kearifan lokal tidak lagi menjadi hal yang penting. 

Contoh nyatanya banyak anak (usia remja) yang lewat di depan orangtua tanpa 
membungkukkan badan, bahkan ada yang cenderung membusungkan dada seolah 
mencerminkan sifat angkuh6. 

Keberadaan nilai-nilai kebudayaan didalam masyarakat mulai ditinggalkan 

oleh sebagian masyarakat dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat 

sehingga mengakibatkan banyak pro dan kontra. 

Pemahaman orangtua khususnya para ibu tentang pendidikan karakter melalui 

nilai- nilai kearifan lokal tidak jauh berbeda dengan pemahaman mereka tentang 

pendidikan karakter secara formal. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan 

informan. 

Rosnani mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan karakter, bahwa: 

Pendidikan karakter itu adalah pelajaran yang didapatkan di sekolah dan 
membuat anak berperilaku lebih baik7. 

Sementara Nurhidayah memahami pendidikan karakter sebagai: 

Pendidikan karakter adalah tempat untuk membuat anak menjadi pintar dan 
sopan8. 

Rahmania juga menyatakan bahwa: 

Pendidikan karakter dapat mengubah perilaku anak yang dulunya nakal 
menjadi dapat berfikir dan berbuat benar9. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

orangtua khususnya para ibu tentang pendidikan karakter adalah salah satu bentuk 

                                                             
5 Ani (masyarakat Kelurahan Mangadu); Wawancara, Hari Jumat, 13 Mei 2022. 
6  Bulaeng (masyarakat Kelurahan Mangadu); Wawancara, Hari Jumat, 13 Mei 2022. 

 
 

7Rosnani (masyarakat Kelurahan Mangadu); Wawancara, Hari Jumat, 13 Mei 2022.  
8Nurhidayah (masyarakat Kelurahan Mangadu); Wawancara, Hari Jumat, 13 Mei 2022. 
9Rahmania (masyarakat Kelurahan Mangadu); Wawancara, Hari Jumat, 13 Mei 2022. 
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pelajaran yang diperoleh anak dari bangku sekolah dan merupakan wadah atau jalan 

untuk menjadikan anak berlaku sopan dan pintar dari segi akademik, sebab sejauh 

yang mereka pahami bahwa anak yang pintar cerdas berprestasi sudah dipastikan 

sopan dalam tingkah laku maupun perkataan. Konsep dasar sopan santun 

mengajarkan anak tentang bagaimana berperilaku dengan cara yang baik, bagaimana 

berbicara dengan orang yang lebih tua. Hal tersebut dapat dibentuk melalui wadah 

pendidikan karakter. 

Tingkat kesopanan setiap anak berbeda antar satu anak dengan anak yang 

lainnya sebab mereka memiliki karakter tersendiri. Sikap sopan santun secara umum 

seperti menghormati orang yang lebih tua, tidak mengucapkan kata- kata kasar 

kepada orang lain, mengucapkan terima kasih setelah menerima hadiah, bantuan, 

ataupun barang. Menanamkan pendidikan karakter bagi anak usia dini harus sesuai 

dengan tahapan pra operasional. Menurut Piaget tahap pra operasional adalah tahap 

perkembangan yang terjadi pada rentang usia 2-7 tahun dimana anak memiliki 

kemampuan menggunakan symbol untuk melambangkan objek dan pemikiran yang 

masih bersifat egosentris dan berpusat10. Piaget menjelaskan lebih lanjut bahwa anak 

sudah dapat menggambarkan sesuatu hal yang dilihat atau yang di alaminya tanpa 

menggunakan benda. Pada tahap perkembangan anak orang tua juga berpatokan pada 

nilai agama atau nilai budaya yang dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan 

contoh dan pembiasaan.  

Dalam melakukan proses internalisasi nilai sipakatau, sipakalabbiri, 

sipakainga terhadap pembentukan karakter anak usia dini tentunya memerlukan 

beberapa metode untuk menunjang proses internalisasi tersebut. Metode dalam 

                                                             
10 http://prezi.com/uepcgwoue5_m/teori-perkembangan-kognitif-jean-piaget/l 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Ditinjau dari eksistensi nilai- 

nilai kearifan lokal dengan pembentukan karakter anak usia dini, peneliti mengamati 

beberapa orang tua yang menerapkan nilai sipakatau, sipakainga, sipakalabbiri ke 

dalam pembentukan karakter anak usia dini dengan menggunakan berbagai metode. 

Adapun hasil penelitian terhadap informan tentang internalisasi nilai sipakatau, 

sipakainga, sipakalabbiri terhadap pembentukan karakter anak usia dini di Kelurahan 

Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Internaliasi Nilai Sipakatau, Sipakainga, Sipakalabbbiri Dalam 

Pembentukan Karakter Anak Usia  

 

 

Metode Internaliasasi Nilai Sipakatau, Sipakainga, Sipakalabbiri Terhadap 

Pembentukan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

1. Metode Bersyair 

2. Metode Pemberian Nasihat/Mendongeng 

3. Metode Pembiasaan 

4. Metode Hukuman  

5. Metode Pemberian Reward 

Sumber data: Hasil olah data Agustus 2022 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data bahwa dalam menerapkan pendidikan 

karakter pada anak usia dini para orangtua menggunakan metode yang berbeda-beda. 

Kepribadian seorang anak menurut beberapa informan dapat dibentuk melalui 
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pendidikan karakter dengan cara menerapkan pola asuh yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. Namun menumbuhkan sikap moralitas pada anak juga tidak 

dapat serta merta dilakukan juga tidak dapat memaksakan anak untuk dapat 

mengikuti standar moral yang berlaku pada masyarakat tertentu. Untuk itu perlu 

adanya metode atau cara yang digunakan untuk menanamkan nilai- nilai moral 

melalui metode yang dapat diterima oleh anak. 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Internalisasi Nilai Sipakatau, 

Sipakainga, Sipakalabbiri terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini 

Adapun berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

pada tanggal 02 April 2022, menghasilkan data beberapa faktor yang mempengaruhi 

internalisasi nilai sipakatau, sipakainga, sipakalabbiri terhadap pembentukan 

karakter anak berdasarkan hasil wawancara, sebegai berikut: 

a) Faktor pendukung 

1. Faktor keluarga, pola asuh yang diterapkan dalam sebuah keluarga dijadikan 

sebagai sarana utama dalam pembentukan suatu etika dan karakter pada anak. 

Peran orang tua tidak hanya sebagai agen sosialisasi kepada anak, tetapi juga 

orang tua sebagai contoh yang baik untuk anaknya, orang tua sangat penting 

mengajarkan hal-hal yang baik ketika hendak berinteraksi kepada orang lain. 

Salah satunya adalah tentang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Faktor pembiasaan, yaitu dengan melakukan secara terus menerus maka 

kebiasaan yang dilakukan seperti sikap tabe’ akan terbiasa dan menjadi lebih 

mudah melakukannya. Sebagai contoh jika seorang anak dari kecil di ajarkan 
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tentang hal tentang kesopanan maka ia akan lebih mudah melakukannya dan 

mengaplikasikannya secara terus menerus11. 

 

b) Faktor penghambat 

1. Lingkungan, baik lingkungan bermain maupun lingkungan masyarakat sangat 

berpengaruh bagi perilaku manusia, jika tinggal di lingkungan yang baik 

maka akan membentuk kepribadian yang baik, namun sebaliknya jika tinggal 

di lingkungan yang kurang baik maka perilaku seseorang menjadi kurang baik 

pula, namun itu semua tergantung dari individu sendri. Jika ia tidak 

terpengaruh dengan lingkungan yang dapat membahayakan dirinya, maka ia 

akan menjadi pribadi yang baik. 

2. Tekhnologi, dengan berkembangnya tekhnologi, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan pengaruh media memberikan begitu besar manfaat bagi 

kehidupan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan 

tekhnologi dapat memberikan dampak negatif bagi siapa saja. Anak 

cenderung banyak melirik hal-hal yang berbau ke Barat-baratan, hal yang ia 

lihat dari media sosial kemudian ia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan sudah berubah. 

3. Lingkungan yang modern, masyarakat yang modern terkadang juga 

menghilangkan jati diri masyarakat itu sendiri. Tantangan modernisasi saat ini 

khususnya pada anak-anak, maupun pelajar yaitu akan mempercepat 

terjadinya proses pergeseran dari budaya yang satu kebudayaan yang lainnya 

secara perlahan-lahan. Perubahan pola pikir dan tingkah laku merupakan 

sebuah imbas dari perubahan sosial yang dialami dari akibat peralihan 

zaman12. 

 

                                                             
11 Sumber olah data agustus 2022 
12 Hasil olah data Agustus 2022 
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D. Pembahasan 

a) Internalisasi Nilai Sipakainga, Sipakatau, Sipakalabbiri Terhadap 

Pembentukan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

Nilai- nilai sipakatau, sipakalabbiri, sipakainga dalam masyarakat Kelurahan 

Mangadu dapat dilihat melalui pengamatan tingkah laku. Perilaku tersebut tampak 

muncul secara spontan dan ditujukan melalui interaksi dengan masyarakat, keluarga, 

teman dan lingkungannya. Dalam hidup bersosial di perlukan silaturahmi yang erat 

yakni harus saling menghargai, saling mengingatkan dan saling memuliakan. Konsep 

Nilai sipakatau, sipakalabbiri, sipakainga dijadikan sebagai dasar pandangan hidup 

yang mengacu pada penghargaan atau menghargai sesama manusia seperti 

meenghargai diri sendiri, bentuk penghargaan tersebut diwujudkan melalui sikap 

budaya sipakatau. 

 

 Menurut Tuan Sarro bahwa nilai budaya sipakatau dapat dijadikan landasan 

terciptanya keharmonisan antar masyarakat sehingga segala kegiatan kemasyarakatan 

dapat berjalan dengan sewajarnya sesuai dengan hakikat martabat manusia, 

meleburnya perbedaan derajat sosial, keturunan bangsawan dan rakyat biasa dan 

sebagainya13.  

Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa pemahaman akan nilai- nilai budaya 

sipakatau perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali 

kepada anak usia dini yang nantinya akan berada pada tataran pencarian jati diri. 

Dikatakan pula bahwa apabila nilai budaya sipakatau dipahami dan diterapkan dalam 

kehidupan sehari- hari maka akan memberikan pengaruh positif dan motivasi 

individu maupun kelompok untuk saling menghargai dan menghormati sesama 

                                                             
13 Tuan sarro (tokoh masyarakat Kelurahan Mangadu); Wawancara, Hari Senin, 16 Mei 2022. 
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manusia agar segala permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran norma- norma 

sosial dapat terkendali.  sipakatau berasal dari kata tau yang berarti manusia dan 

pakatau bermakna menghargai orang lain14. Sipakatau secara filosofi yang jika 

diterjemahkan memiliki pengertian yakni, saling menghargai, saling mengayomi, 

saling menuntun, saling memberi dan menerima15. Pengertian tersebut sangat relevan 

dengan kehidupan manusia sehari- hari, sebagaimana hubungan timbal balik antar 

individu dengan individu lainnya, antar individu dengan kelompok atau kelompok 

dengan kelompok lain sehingga terjadi interaksi sosial. Nilai Sipakatau juga erat 

kaitannya dengan akhlak, tingkah laku, atau perilaku seseorang. 

 
Tuan Joa menyatakan dimana ketika ada seorang anak berinteraksi dengan 

orang yang lebih tua lantas tidak dengan cara yang sopan, biasanya masyarakat 
mengatakan inai anjo anak, angngapa na kurang ajara kamma yang artinya (anak 
siapa itu, kenapa dia sangat kurang ajar). 

 
Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Herman dg lallo, anak zaman 

sekarang banyak yang sudah tidak menggunakan nilai sipakainga, sipakatau, 
sipakalabbbiri seperti ketika berbicara, mereka seolah- olah sederajat padahal orang 
tua dahulu mereka duduk dan tidak ada rasa ingin menatap mata orang tua. 

 

Manusia merupakan makhluk yang jauh dari kata sempurna dan sering 

melakukan kesalahan. Oleh sebab itu dibutuhkan jembatan untuk saling mengingatan 

antar sesama agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran norma dalam hidup 

bermsyarakat. Bentuk dari sifat saling mengingatkan dapat berupa pemberian saran 

maupun kritikan untuk mengubah perilaku manusia, saling mengingatkan bukan 

berarti mengumbar kejelekan seseorang di depan khalayak umum namun dengan 

dilakukan dengan cara yang baik yakni secara empat mata. Nilai sipakainga dijadikan 

sebagai sarana dalam mengkritik seseorang dengan etika dan bahasa yang santun. 

Nilai tersebut juga bertujuan untuk mengajarkan hal- hal baik dan buruk kepada 

                                                             
14 Jumrana, Pappaseng Sebagai Karakter Masyarakat Bugis Makassar Sulawesi selatan. 
15 Riswan muh, Skripsi: Urgensi Budaya Sipakatau Mayarakat Kelurahan Pa’rasangang Beru 

Kec. Galesong Kab. Takalar. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), Hal 35. 
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generasi muda dalam masyarakat kelurahan Mangadu. Dalam budaya suku Makassar 

nilai sipakainga’ juga erat kaitannya dengan pappasang atau pesan. Pappasang 

merupakan pesan- pesan yang berisi nasihat, petunjuk, amanat atau ajakan yang 

mengandung nilai- nilai moral yang disampaikan oleh para leluhur atau orang bijak 

kepada anak cucunya atau generasi selanjutnya. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa observasi serta hasil wawancara, 

berikut peneliti paparkan proses internalisasi nilai sipakatau, sipakalabbiri, 

sipakainga terhadap pembentukan pendidikan karakter anak usia dini di Kelurahan 

Mangadu. Peneliti menemukan dua informan yang tidak menggunakan cara atau 

metode khusus dalam membentuk karakter anak. Rahmania mengungkapkan 

cukuplah menjadi teladan yang baik dan menerapkan pembiasaan baik bagi anak jika 

ingin anak bersikap dan bertingkah laku dengan moral dan budi pekerti yang baik 

maka, orang tua ataupun orang dewasa yang ada di sekitar anak harus mengenalkan 

konsep moral dan budi pekerti terlebih dahulu. Sementara itu Rosnani menggunakan 

metode yang cukup unik yakni bersyair atau dalam Suku Makassar dikenal dengan 

istilah royong, dilakukan ketika anak menjelang tidur. Contoh royong yang 

dinyanyikan oleh Ibu Rosnani kurang lebih seperti ini “Tutu ri kana-kana, tutu ri 

panggaukang, tutu ri pangngadakkang, ma baji ampe….ma baji ampe…’’ yang 

artinya “hati- hatilah dalam berucap, hati- hatilah dalam berbuat, hati- hatilah dalam 

beradat bersifat ramah…. bersifat ramah. Informan rutin menyanyikan royong kepada 

anaknya menjelang tidur. Metode tersebut pada masa ini dikenal sebagai teknik 

hypnoparenting, yakni memberikan sugesti positif secara berulang kepada anak 

terutama pada momen menjelang tidur. Ariesandi Soetyono, seorang pakar 

hypnoparenting di Indonesia, mengemukakan pengertian hypnoparenting sebagai 
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teknik menyugesti anak dengan kalimat-kalimat yang mampu membuat anak percaya 

diri dengan memberikan kata-kata positif dan halus16. 

Syair royong yang dilantunkan oleh informan mengandung nilai sipakatau, 

sipakainga, sipakalabbiri dapat dilihat dari lirik tutu ri kana-kana yang artinya hati-

hatilah dalam berucap, bertutur kata, berkomunikasi, hendaknya bisa membedakan 

cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dengan teman sebaya, yang artinya 

lirik dalam syair tersebut mengandung nilai sipakatau dimana mengajarkan anak 

untuk dapat menghargai orang yang lebih tua dengan cara mengajarkan anak untuk 

bersikap sopan dalam hal berkomunikasi. Misalnya membiasakan berbicara dengan 

sopan kepada orang yang lebih tua, penggunaan kata iye dinilai lebih sopan 

digunakan dibanding kata iyo serta penambahan imbuhan ki di akhir kalimat. Lirik 

selanjutnya tutu ri panggaukang yang artinya hati-hatilah dalam berperilaku atau 

bersikap, pastinya jika ingin anak bertingkah laku dengan baik tidak cukup jika hanya 

melalui kata- kata saja, orang tua perlu mencontohnkan sikap dan kebiaasaan yang 

baik sebab pondasi dalam menanamkan pendidikan karakter adalah perilaku, oleh 

karena itu orangtua harus berupaya berperilaku baik agar dapat dicontoh lansung oleh 

anak. Lirik lainnya yakni tutu ri pangngadakkang yang artinya hati-hatilah dalam 

beradat, lirik tersebut berkaitan erat dengan nilai sipakalabbiri dimana anak usia dini 

haruslah diajarkan untuk saling memuliakan dan menghargai adat-adat ataupun 

warisan dari nenek moyang yang telah diwariskan secara turun temurun.  

Royong dituturkan menggunakan bahasa daerah sebagai media penyampai 

pesan yang disampaikan kepada generasi selanjutnya biasanya dilakukan pada saat 

                                                             
16 Ardianti, Konsep Hypnoparenting dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter 

Anak.2015. 
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menidurkan anak. Royong sebagai sastra lisan dijadikan sebagai pedoman yang 

dijadikan sebagai pengajaran tentang etika dan moral kepada masyarakat. Contoh 

syair royong yang biasa di lantukan, berbunyi: 

“Iami antu tau napi salasa. Kuminasaiko sunggu. Kutinjaiko mate’ne. dasi 

madasi natarima pappala’nu. Jaiji tau matappa anggaukang passuroang. Jaiji susah 

alleliang papisangka. Nabiaki bedeng nappasang uma’na napapasangngi. Suro’tuba, 

tau tenaya nassambayang. Assambayang kunutoba ri gintingang tallasaknu, mateko 

sallang, nanusksala kalengnu, passalalanga tunggunna. Tena memang nariolo riboko 

tompi majinakm” 

Artinya: Itulah orang yang dikecewakan. Diharapkan engkau memperoleh 

penghormatan diharapkan kesejahteraan. Mudah-mudahan harapanya diterima. Orang 

percaya melaksanakan perintah. Sulit untuk menghindari larangan. Nabi berpesan 

pada umatnya. Perintahkan tobat orang yang tidak mau sholat. Sembahyang baru 

bertobat selama hidupmu. Bila engkau meninggal, engkau akan menyesal untuk 

selama-lamanya. Penyesalan tidak sekarang, tetapi dibelakang, baru terfikirkan 

dengan penuh keheranan.  

Makna royong ini mengajarkan dan mengingatkan kita agar selalu 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita sebagai umat muslim sadar akan adanya 

akhirat dan dunia. Dunia hanyalah tempat dimana kita memperbanyak amal untuk 

bekal diakhirat nanti. Dalam royong terdapat beberapa ajaran yang dapat membentuk 

karakter anak karena pada royong tersebut banyak membahas mengenai ajaran agama 

yang berisikan syair-syair do’a keselamatan atau riwayat tokoh yang bisa diteladani. 

Ajaran agama yang terdapat dalam royong adalah ungkapan yang mendidik agar 

seseorang menyadari bahwa kehidupan ini tidaklah abadi. Manusia sebagai makhluk 
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hidup pasti akan menemui ajalnya. Royong tersebut juga mengandung makna teguran 

koreksi, sekaligus sindiran kepada orang yang menyia-nyiakan waktunya tanpa 

ibadah kepada sang pencipta. Kelak jika sampai pada waktunya manusia akan 

meninggal dan yang tersisa adalah penyesalan jika diwaktu hidupnya tidak 

melaksanakan kewajiban. Dalam royong tersebut juga mengajarkan bagaimana 

kehidupan bermasyarakat yang berisikan ajaran untuk selalu rendah hati, tidak 

sombong, suka menolong dan bekerja sama dalam hidup bermasyarakat. Karena 

sebagai makhluk sosial kita masih membutuhkan satu sama lain untuk hidu 

 Selama proses penelitian berlansung, peneliti mengamati kebiasaan 

masyarakat terkait dengan pemahaman mereka tentang nilai- nilai kearifan lokal 

khusunya nilai sipakatau, sipakalabbiri, sipakainga terhadap pembentukan karakter 

anak usia dini. Peneliti mendapatkan data bahwa tidak semua informan menggunakan 

metode penanaman pendidikan karakter yang mengandung nilai-nilai sipakatau, 

sipakainga, sipakalabbiri. Pemahaman akan nilai- nilai kebudayaan dinilai minim, 

terlebih kepada nilai- nilai budaya yang bersifat abstrak seperti nilai sipakatau, 

sipakainga, sipakalabbiri. Salah satu informan yakni Ani dg Kebo menggunakan 

metode pemberian hukuman apabila anak bertindak tidak sopan, namun hukuman 

yang dimaksud bukan berbentuk kekerasan fisik melainkan menggunakan hukuman 

nonfisik seperti makian dalam bentuk kata-kata kasar ataupun dengan cara meneriaki 

anak. Metode tersebut menurut informan dinilai efektif dalam membentuk karakter 

sang anak yang, sebab apabila informan tidak bertindak tegas maka anak tidak akan 

mendengarkan apapun yang dikatakannya.  

Pendidikan karakter erat kaitannya dengan cara seseorang berfikir, bertindak, 

berbicara serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab atas setiap perkataan 
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dan perbuatan. Pendidikan karakter dilihat dari sudut pandang pendidikan informal 

merupakan dasar pembentukan karakter seseorang, dikatakan sebagai wadah 

pendidikan pemula sebelum melangkah kepada pendidikan formal. Nilai, norma 

maupun budaya yang ada di masyarakat sarat dijadikan sebagai pedoman dalam 

membentuk karakter. Tercapainya proses pendidikan karakter dalam lingkungan 

keluarga bergantung pada pola asuh orang tua serta lingkungan yang mendukung 

terjadinya proses pendidikan. Dikatakan pula bahwa bukan suatu hal mudah untuk 

mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak, disinilah peran orang tua 

yang memiliki pengalaman hidup lebih banyak dibutuhkan untuk membimbing dan 

mendidik anak. Bukan hanya keluarga yang mampu dari segi materi yang dapat 

menanamkan pendidikan karakter bagi anak, akan tetapi keluarga sederhana dari 

Kelurahan pun dapat menjamin kualitas sumber daya dan keluhuran budi pekerti 

melalui tambahan materi yang di dapat dari luar bangku sekolah. 

 

b) Faktor Pendukung Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakainga, 

Sipakalabbiri Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan data 

bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi internalisasi nilai sipakainga, 

sipakatau, sipakalabbiri terhadap pembentukan karakter anak usia dini di Kelurahan 

Mangadu. Pola asuh orangtua termasuk didalamnya penggunaan metode menjadi 

faktor utama dalam mendukung pembentukan karakter seorang anak. berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Orang tua berperan penting dalam tumbuh kembang 

anak, sebab perilaku positif yang ditunjukkan anak dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya akan mencerminkan hubungan dan didikan orang tua, apabila anak di 
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didik dengan baik maka anak pastinya akan memberikan perilaku positif begitupula 

sebaliknya. 

Menanamkan pendidikan karakter pada anak bukan sebuah hal yang datang 

dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan dan dibentuk. Pembentukan 

pendidikan karakter berawal dari lingkungan keluarga yang memberi pengaruh amat 

besar. Sebuah karakter yang melekat pada diri seseorang bukan berasal dari 

keturunan melainkan produk yang dihasilkan dalam lingkungan keluarga yang 

memberi pengaruh amat besar. Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam 

masyarakat terdiri dari suami, istri dan anak yang melakukan proses sosialisasi untuk 

dapat saling memahami, mengikuti budaya yang berlaku dalam masyarakat17. 

Keluarga sebagai lembaga sosial terkecil memiliki peran yang begitu penting sebab 

melalui lembaga inilah kehidupan seseorang terbentuk. Keluarga sebagai lingkungan 

yang paling dekat dengan anak, memiliki peran yang sangat strategis dalam 

penanaman dan pengembangan karakter pada anak18. Penting bagi orang tua dalam 

melakukan komunikasi berupa bimbingan dan arahan kepada anak ke jalan yang baik 

dengan cara yang baik pula. 

Pola asuh yang diterapkan informan pada anak juga berbentuk komunikasi 

yakni pertukaran kata- kata, gagasan dan perasaan di antara dua manusia. Namun 

dalam melakukan komunikasi dengan anak juga ada seninya, anak akan merasa 

nyaman berkomunikasi dengan orang tua jika mereka tahu bahwa orang tua 

menerimanya apa adanya. Sikap penerimaan ini akan memudahkan orang dewasa 

                                                             
17 Satya dyah dkk, Peran Keluarga sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak 

serta Budi Pekerti. Jurnal Sosial Humaniora. Vol 8. No 1. (2015). Hal 48. 
18 Rahmat Azwar dkk, Pola Dasar Penanaman Pendidikan Karakter pada Anak di Dalam 

Keluarga. Jurnal Hawa. Vol 3. No 1. (2021). Hal 94. 
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berkomunikasi dengan anak sehingga membuat mereka bisa lebih leluasa bercerita 

dan terbuka, namun berdasarkan fakta yang ada di lapangan tidak semua anak dapat 

diajak berkomunikasi dengan baik, terkadang dibutuhkan kalimat dan kata- kata kasar 

dari mulut orang tua agar anak mau mendengar perkataan dan nasehat orang tua. 

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti juga menemukan data bahwa dalam proses 

internalisasi nilai sipakainga, sipakalabbiri, sipakatau dalam membentuk karakter 

anak usia dini disampaikan secara komunikasi lansung dari orang tua kepada anak, 

baik pada saat makan bersama, bercengkrama, bermain. Proses tersebut dilakukan 

secara berulang sehingga anak meresapi apa yang ia dengar sebab menanamkan 

karakter pada anak bukanlah sebuah hal yang bisa dilakukan satu atau dua hari saja 

melainkan membutuhkan jangka waktu yang panjang. 

Orang tua juga menyadari pentingnya menanamkan karakter kepada anak oleh 

karena itu mereka pun melakukan hal yang sama dalam artian memberikan contoh 

yang baik pula. Misal jika sedang berbicara dengan kakek atau nenek ataupun dengan 

orang yang lebih tua meggunakan bahasa dan tutur kata yang sopan. Membiasakan 

menggunakan tangan kanan juga di ajarkan orang tua kepada anak dengan 

memberikan contoh secara lansung. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suwarto 

yang menyatakan bahwa penting disadari oleh setiap elemen pendidikan jangan 

sampai kita sebagai orangtua menerapkan pola asuh yakni mengatakan atau 

mencontohkan atau mengajarkan sesuatu kepada seseorang tetapi dalam keseharian 

justru bersikap dan berperilaku sebaliknya19. Peran orang tua dalam mendidik anak 

sudah sepatutnya berada pada urutan pertama, sebab anak menjadikan orang tua 

sebagai panutan. Seringkali kita melihat bahwa pendidikan karakter hanya berfokus 

                                                             
19 Sumantri L, Proses Internalisasi Kearifan Lokal Intangible  Melalui Pendidikan Informal 

Untuk Memperkuat Karakter Bangsa. Jurnal Pendidikan. Vol 3. No 3. (2021). Hal 22. 
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di sekolah, padahal sebenarnya pendidikan karakter seharusnya berlansung dalam 

lingkup keluarga dan masyarakat.  

c) Faktor Penghambat Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakainga, 

Sipakalabbiri Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini 

Internalisasi nilai- nilai kearifan lokal dalam bentuk nilai- nilai budaya yang 

tidak berwujud sangat berperan membentuk karakter seseorang. Namun fakta di 

lapangan menyatakan sebesar apapun usaha yang dilakukan tetap saja ada hambatan 

didalamnya. Peneliti menemukan fakta bahwa salah satu faktor utama yang menjadi 

hambatan para orangtua dalam menanamkan nilai- nilai budaya adalah penggunaan 

gadget pada anak yang sulit di kontrol. Menurut penelitian yang dilakukan Prajnidita 

Zaeny Rahmalah dkk, dengan judul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap 

Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. Metode penelitian menggunakan penelitian 

kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh 

penggunaan gadget terhadap pembentukan karakter anak usia dini yang dilakukan di 

salah satu Taman Kanak-Kanak di Banyumas, Jawa Tengah. Diperoleh hasil bahwa 

kemajuan teknologi saat ini menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter seseorang, termasuk anak usia dini. Misalnya 

karakter dari segi bahasa, dikarenakan dalam dunia digital tidak mengenal yang 

namanya sensor bahasa, akibatnya anak yang tidak berada dalam pengawasan bebas 

mendengar ataupun melihat gambar dan kata dan akan mudah mencontohnya20. 

Rosnani mengungkapkan bahwa anak zaman sekarang lebih paham 

menggunakan teknologi di bandingkan dengan para orang tua. Hal tersebut 

                                                             
20 Zaeny Prajdinita Rahmalah dkk, Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Pembentukan 

Karakter Anak Usia Dini. Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. (2019). Hal 307. 
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mengakibatkan anak leluasa untuk mengakses apa saja yang ada di dunia maya sebab 

ketidakpahaman orang tua akan hal tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui 

bersama bahwasanya anak- anak akan menyerap nilai- nilai ataupun budaya dari luar 

dimana hal tersebut banyak tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Maka, yang akan 

terjadi adalah terbentuknya anak bangsa yang tidak berkarakter Indonesia.  

 

Salah satu tokoh masyarakat bernama Herman dg Tawang menjelaskan bahwa 

pembangunan kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pembangunan nilai- 

nilai kemanusiaan sama saja dengan pembangunan menuju suatu kehancuran di 

lingkungan masyarakat21. 

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran nilai- nilai kearifan 

lokal.  

Rahmatia mengungkapkan siaran- siaran televisi menjadi salah satu faktor 

penyebab lunturnya nilai- nilai tersebut22.  

Anak kerap kali mengabaikan nasihat yang diberikan. Kendala lain dari 

penerapan pendidikan karakter adalah lingkungan dimana anak bersosialisasi. Orang 

tua menyadari susahnya mendidik anak di rumah sebab lingkungan yang tidak 

mendukung pembentukan karakter anak.  

 
Rosnani dg Te’ne mengungkapkan di sekitar lingkungan rumah banyak teman 

sebaya anak yang tidak menjaga ucapannya sehingga anak tersebut mengikuti 
padahal orang tua sudah mengajarkan anak untuk berbicara yang baik serta berlaku 
sopan santun23.  

Selain itu dari hasil pengamatan peneliti, menemukan perubahan pola fikir 

masyarakat sebab pada hakikatnya eksistensi keberadaan manusia mengalami transisi 

kearah yang lebih modern sehingga beberapa orang tua masih ada yang kurang 

                                                             
21 Herman dg Tawang (masyarakat Kelurahan Mangadu): Wawancara, Hari Jumat 13 Mei 

2022 
22 Rahmania dg Nurung (masyarakat Kelurahan Mangadu): Wawancara, Hari Jumat 13 Mei 

2022. 
23 Rosnani dg Te’ne (masyarakat Kelurahan Mangadu): Wawancara, Hari Jumat, 13 Mei 

2022. 
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paham bahkan cenderung tidak peduli tentang budaya mereka. Pada akhirnya perlu 

disadari bahwa internalisasi pendidikan karakter pada anak perlu adanya sinergi dari 

tri pusat pendidikan yaitu orang tua, sekolah dan masyarakat, tanpa adanya kesadaran 

dari ketiga lembaga tersebut mustahil anak pada usia dini akan terbentuk pendidikan 

karakternya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pokok permasalahan bukan terletak pada 

boleh tidaknya kemajuan teknologi diterima dan dipraktikkan, melainkan terletak 

pada sikap terhadap budaya lama peninggalan para leluhur, sebab ketika warisan 

budaya tidak lagi diindahkan maka di situlah terjadi krisis identitas. 

Berdasarkan hambatan tersebut diharapkan untuk para orang tua untuk lebih 

tegas dan membatasi anak dalam mengakes internet. Hal tersebut dapat diatasi 

dengan orang tua meluangkan waktu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

anak, bukan dengan memberikan hukuman berupa cacian kata- kata kasar sebab 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhlasul dengan judul Dampak 

Penggunaan Kata Kasar dalam Mendidik Anak dengan hasil penelitian bahwa 

penggunaan kata kasar berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak serta 

berpengaruh terhadap kesehatan mental yang dapat menyebabkan anak mudah 

down24. Jika anak mudah merasa down maka hal tersebut dapat menjadikan anak 

stress dan trauma berkelanjutan.  Serta diharapkan orangtua lebih proaktif dalam 

memberikan teladan kepada anak. Salah satu tokoh pendidikan yakni Ki Hajar 

Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan pusat pendidikan terutama dalam 

hal pembentukan karakter25. Pendidikan dalam keluarga tidak berdasar pada aturan 

                                                             
24 Muhammad Ikhlasul, Dampak Penggunaan Kata Kasar dalam Mendidik Anak. jurnal 

Academia. (2020). Hal 12. 
25 Wahyudi didik dkk, Peran Keluarga dalam Membina Sopan Santun Anak di Kelurahan 

Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol 1. No 2. 

(2014). Hal 209. 
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yang spesifik tanpa kurikulum dan tahapan jenjang layaknya pada lembaga 

pendidikan formal, pelaksanaannya murni karena adanya hubungan darah antar orang 

tua dan anak  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas yang telah di paparkan, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Internalisasi pendidikan karakter berbasis nilai- nilai kearifan lokal 

perlahan mulai tergeser seiring dengan kemajuan teknologi, beberapa 

orangtua bahkan tidak memahami apa itu budaya sipakainga, sipakatau, 

sipakalabbirri. Tetapi bukan berarti tidak terdapat pembentukan karakter 

terhadap anak usia dini di Kelurahan Mangadu Kec. Mangarabombang 

Kab. Takalar, orang tua tetap berperan menjadi fasilitator dalam 

memberikan contoh dan teladan serta arahan kepada anak dengan 

melakukan pola asuh yang didalamnya terdapat metode yang berisikan 

nilai-nilai sipakatau, sipakainga, sipakalabbiri. 

2. Faktor pendukung paling utama dalam pembentukan karakter berasal dari 

lingkungan keluarga yakni pola asuh orangtua dalam keluarga. Orangtua 

bertanggung jawab menanamkan pembentukan moral serta karakter 

manusia, berhasil atau tidaknya seorang anak dalam menjalani hidup 

bergantung pada berhasil atau tidaknya peran orangtua dalam menanamkan 

ajaran moral dan karakter pada anak. 

3. Faktor penghambat yang paling utama dalam menanamkan pendidikan 

karakter pada anak usia dini adalah pengaruh teknologi yakni penggunaan 

gadget pada anak yang sulit di kontrol. Kendala lain dari penerapan 

pendidikan karakter adalah lingkungan pergaulan tempat anak bermain, 
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kerapkali anak mendengar kata-kata jorok atau perilaku kasar temannya 

bermainnya sehingga anak dengan mudah mencontoh hal tersebut. Orang 

tua menyadari susahnya mendidik anak di rumah sebab lingkungan yang 

tidak mendukung pembentukan karakter anak. Namun ada beberapa 

metode yang dapat digunakan orang tua untuk membentuk karakter anak. 

Seperti menerapkan kejujuran, kedisilinan, keteladanan, kesopanan 

mendukung kegiatan anak dan memberikan cinta kepada anak-anak. Hal 

tersebut dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang baik. Peneliti 

menyimpulkan bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal tidak 

akan berhasil dalam waktu yang singkat, namun memiliki dampak besar 

terhadap pembangunan bangsa di masa depan oleh sebab itu diperlukan 

partisipasi dari. 
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B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat dijabarkan 

implikasi penelitian agar dapat menambah wawasan bagi orangtua dalam 

melakukan pembentukan karakter bagi anak usia dini, maka dengan ini peneliti 

memiliki saran sebagai berikut:  

1. Masyarakat di Kelurahan Mangadu harusnya tetap dan menjunjung tinggi 

serta memegang teguh nilai- nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh 

para leluhur, termasuk nilai- nilai sipakatau, sipakainga, sipakalabbiri. 

Mengaplikasikan nilai- nilai tersebut maka rasa saling menghargai dan 

saling memanusiakan akan semakin meningkatkan rasa persaudaraan.  

2. Keluarga/orangtua dalam melakukan internalisasi nilai sipakatau, 

sipakainga, sipakalabbiri dalam membentuk karakter anak usia dini 

adalah dengan membangun hubungan komunikasi yang baik terlebih 

dahulu dalam ruang lingkup keluarga, selain itu juga dapat menggunakan 

beberapa metode seperti keteladanan dan pembiasaan, sebab dikatakan 

bahwa anak usia dini adalah sang peniru ulung apabila kita sebagai orang 

terdekat anak memberikan teladan yang baik maka pasti mereka akan 

mencontoh dan membiasakan hal- hal baik tersebut. 
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