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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT Tuhan 

Yang Maha Esa, atas segala perkenan-Nya, penyusunan buku ini dapat 

diwujudkan dengan baik.

Terbitnya buku yang berjudul Pembelajaran Karakter ini,  

diharapkan dapat menambah reference Pendidikan Karakter yang 

sudah ada dan sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan 

Karakter dan Moral yang cenderung menurun.  

 Buku ini  merupakan hasil kolaborasi dari beberapa penulis dari 

berbagai latar belakang Pendidikan dan profesi yang memungkinkan 

dapat meningkatkan kualitas Pendidikan karakter di Indonesia yang 

merupakan tanggungjawab setiap pendidik. 

Buku ini secara sistematis membahas tentang : Pendahuluan, 

Strategi Pendidikan Karakter, Model Pendidikan Karakter, Indikator keberhasilan Pendidikan Karakter, Dasar Filosofi dan Posisi 
Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Nasional, Makna karakter, 

nilai-nilai dan Pendidikan Karakter, Perencanaan Pendidikan Karakter 

di Sekolah, kunci sukses Pendidikan Karakter di Sekolah, Peran penting 

Pendidikan Karakter bagi perkembangan Bangsa dan Implementasi 

Pendidikan Karakter.

Sebagai hasil karya dari penulisan ini, tentu saja masih banyak 

kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang  konstruktif sangat kami 

harapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Mataram,   Januari 2023
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BAB 1

PENDAHULUAN

Dr. Ahmad Tanaka, S.Ag, S.Pd., M.Pd

A. Makna Pendidikan

S
ebelum berbicara mengenai apa itu pendidikan karakter, terlebih dahulu akan dilihat definisi dari pendidikan itu sendiri. 
Ada berbagai pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh 

sejumlah pakar pendidikan. Menurut Hasan Langgulung “Pendidikan 

(education) dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin ‘educare’ 

berarti memasukkan sesuatu” (1994: 4). Dalam konteks ini, makna 

pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai tertentu ke dalam 

kepribadian anak didik atau siswa.

Driyarkara dalam jurnal yang ditulis Ali Muhtadi (2010: 32), 

mengemukakan “Bahwa pendidikan pada dasarnya adalah usaha 

untuk memanusiakan manusia”. Pada konteks tersebut pendidikan tidak dapat diartikan sekedar membantu pertumbuhan secara fisik 
saja, tetapi juga keseluruhan perkembangan pribadi manusia dalam 

konteks lingkungan yang memiliki peradaban. Sedangkan menurut 

Yahya Khan (2010: 1) “Pendidikan  merupakan sebuah proses yang 

menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, dan 

mengarahkan”. Pendidikan juga berarti proses pengembangan berbagai 

macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang 

dengan baik dan bermanfaat bagi dirinya dan juga lingkungannya.

B. Makna Karakter

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 3) “Karakter adalah 

watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk 
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dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, 

dan bertindak”.

Sedangkan menurut Darmiyati (2006: 5), sistem pendidikan 

yang sesuai untuk menghasilkan kualitas masyarakat yang berkarakter 

positif adalah yang bersifat humanis, yang memposisikan subjek 

didik sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang perlu dibantu 

dan didorong agar memiliki kebiasaan efektif, perpaduan antara 

pengetahuan, ketrampilan, dan keinginan.Menurut Tadkiroatun Musfiroh “Karakter mengacu pada 
serangkaian sikap perilaku (behavior), motivasi (motivations), dan 

keterampilan (skills), meliputi keinginan untuk melakukan hal yang 

terbaik” (2008: 27). Menurut Megawangi dalam buku Darmiyati (2004: 110) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai “Sebuah 
usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif pada 

lingkungannya”.

Menurut Mulyana nilai merupakan “Sesuatu yang diinginkan 

sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Nilai tersebut 

pada umumnya mencakup tiga wilayah, yaitu nilai intelektual (benar-

salah), nilai estetika (indah-tidak indah), dan nilai etika (baik-buruk)” 

(2004: 24).

Istilah moral berasal dari kata moralis (Latin) yang berarti adat 

kebiasaan atau cara hidup: sama dengan istilah etika yang berasal 

dari kata ethos (Yunani). Tema moral erat kaitannya dengan tanggung 

jawab sosial yang teruji secara langsung, sehingga moral sangat terkait 

dengan etika. Sedangkan tema nilai meski memiliki tanggung jawab 

sosial dapat ditangguhkan sementara waktu. Sebagai contoh kejujuran 

merupakan nilai yang diyakini seseorang, namun orang tersebut 

(menangguhkan sementara waktu) melakukan korupsi (Udik Budi 

Wibowo, 2010: 4).

Dari pemaparan diatas tampak bahwa pengertian karakter 

kurang lebih sama dengan moral dan etika, yakni terkait dengan 

nilai-nilai yang diyakini seseorang dan selanjutnya diterapkan dalam 

hubungannya dengan tanggung jawab sosial.
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Udik Budi Wibowo (2010: 4) mengemukakan “Manusia yang 

berkarakter adalah individu yang menggunakan seluruh potensi diri, 

mencakup pikiran, nurani, dan tindakannya seoptimal mungkin untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum”.

C. Makna Pendidikan Karakter

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 4) pendidikan 

karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan dan 

karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki 

nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan 

warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.

Sedangkan menurut Koesoema pendidikan karakter merupakan 

nilai-nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah masyarakat mau hidup 

dan bekerja sama secara damai. Nilai-nilai seperti kebijaksanaan, 

penghormatan terhadap yang lain, tanggung jawab pribadi, perasaan senasib, penderitaan, pemecahan konflik secara damai, merupakan 
nilai-nilai yang semestinya diutamakan dalam pendidikan karakter 

(2007: 250).

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus 

dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, 

yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan 

atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan 

aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, 

pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di 

samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku 

warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus 

berkarakter.

Pendidikan karakter juga diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. 

Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup 

keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal 

terkait lainnya.

Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang 

baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau 
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bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak 

dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena 

itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di 

Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur 

yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka 

membina kepribadian generasi muda.

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang 

dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik 

memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, dan adat istiadat.

Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan 

perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama 

sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka 

untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan kata lain pendidikan karakter mengajarkan anak didik berpikir 

cerdas, mengaktivasi otak tengah secara alami.

D. Nilai-nilai atau Karakter Dasar yang Diajarkan dalam 

Pendidikan Karakter

Thomas Lickona mengemukakan bahwa “Memiliki pengetahuan 

nilai moral itu tidak cukup untuk menjadi manusia berkarakter, 

nilai moral harus disertai dengan adanya karakter yang bermoral” 

(1992: 53). “Termasuk dalam karakter ini adalah tiga komponen 

karakter (components of good character) yaitu pengetahuan tentang 

moral (moral knowing), perasaan tentang moral (moral feeling), dan 

perbuatan bermoral (moral actions)” (Nurul Zuriah, 2007: 45). Hal 

ini diperlukan agar manusia mampu memahami, merasakan, dan 

sekaligus mengerjakan nilai-nilai kebaikan.

Aspek-aspek dari tiga komponen karakter adalah: moral knowing. 

Terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya moral 

knowing yaitu 1) kesadaran moral (moral awareness), 2) mengetahui 

nilai moral (knowing moral values), 3) perspective talking, 4) penalaran 

moral (moral reasoning), 5) membuat keputusan (decision making), 
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6) pengetahuan diri (self knowledge). Unsur moral knowing mengisi 

ranah kognitif mereka.

Moral feeling. Terdapat enam hal yang merupakan aspek dari 

emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi 

manusia berkarakter, yakni: 1) nurani (conscience), 2) penghargaan 

diri (self esteem), 3) empati (empathy), 4) cinta kebaikan (loving the 

good), 5) kontrol diri (self control), dan kerendahan hati (humility).

Moral action perbuatan atau tindakan moral ini merupakan 

outcome dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa 

yang mendorong seseorang untuk berbuat (act morally) maka harus 

dilihat dilihat dari karakter yaitu kompetensi (competence), keinginan 

(will), dan kebiasaan (habit).

E. Jenis-jenis Pendidikan Karakter

Ada empat jenis karakter yang selama ini dikenal dan dilaksanakan 

dalam proses pendidikan, yaitu:

1. pendidikan karakter berbasis nilai religius, yang merupakan 

kebenaran wahyu tuhan (konservasi moral).

2. pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang 

berupa budi pekerti, pancasila, apresiasi sastra, keteladanan 

tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa.

3. pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi 

lingkungan).

4. pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, 

hasil proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi 

humanis) (Yahya Khan, 2010: 2).

F. Fungsi Pendidikan Karakter

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 7) fungsi 

pendidikan karakter adalah:

1. pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk 

menjadi pribadi berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang 
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telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya 

dan karakter bangsa;

2. perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik 

yang lebih bermartabat; dan

3. penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa yang bermartabat.

G. Tujuan Pendidikan Karakter

Tujuan pendidikan karakter adalah:

1. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik 

sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa;

2. mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang 

terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi 

budaya bangsa yang religius;

3. menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa;

4. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan

5. mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan (dignity) (Ibid, 2010)

H. Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya Karakter

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010) nilai- nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini.
1. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. 

Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa 

selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara 
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politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang 

berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai- 

nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan 

pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

2. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan 

atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 

yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan 

UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal 

yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, 

dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih 

baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, 

dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya 

sebagai warga negara.

3. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang 

hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya 

yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar 

dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam 

komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang 

demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan 

budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa.

4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang 

harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan 

oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan 

jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh 

karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang 

paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa.

Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut di atas, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter 
bangsa sebagai berikut ini.
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I. Platform Pendidikan Karakter

Pada bagian ini akan menguraikan platform (visi, misi, tujuan, dan 

sasaran) pendidikan karakter.

1. Visi dan Misi Pendidikan Karakter

Visi pendidikan karakter dalam konteks ini adalah kemampuan untuk 

memandang arah pendidikan karakter ke depan dengan berpijak 

pada permasalahan saat ini untuk disusun perencanaan secara 

bijak. Menurut Buku I Pedoman Umum dan Nilai Budi Pekerti untuk 

Pendidikan Dasar dan Menengah (2004: 4), visi pendidikan budi 

pekerti/karakter adalah

mewujudkan pendidikan budi pekerti/karakter sebagai 

bentuk pendidikan nilai, moral, etika yang berfungsi 

menumbuhkembangkan individu warga negara Indonesia yang 

berakhlak mulia dalam piker, sikap, dan perbuatannya sehari-

hari, yang secara kurikuler benar-benar menjiwai dan memaknai 

semua mata pelajaran yang relevan serta sistem sosial-kultural 

dunia pendidikan sehingga dari dalam diri setiap lulusan setiap 

jenis, jalur, jenjang pendidikan terpancar akhlak mulia.

Menurut Nurul Zuriah (2007: 67) tujuan pendidikan karakter 

adalah sebagai berikut.

1. Siswa memahami nilai-nilai karakter di lingkungan keluarga, 

lokal, nasional, dan internasional melalui adat istiadat, hukum, 

undang-undang, dan tatanan antarbangsa.

2. Siswa mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara 

konsisten dalam mengambil keputusan budi pekerti di tengah-

tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat saat ini.

3. Siswa mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat 

secara rasional bagi pengambilan keputusan yang terbaik 

setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan norma budi 

pekerti/karakter.

4. Siswa mampu menggunakan pengalaman karakter/budi pekerti 

yang baik bagi pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang 

berguna dan bertanggung jawab atas tindakannya.

5. Sasaran Pendidikan Karakter
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“Pendidikan karakter mempunyai sasaran kepribadian siswa, 

khususnya unsur karakter atau watak yang mengandung hati 

nurani (conscience) sebagai kesadaran diri (consciousness) 

untuk berbuat kebijakan (virtue)” (Ibid, 2007: 68).
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BAB 2

STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER

Elva Refariza, S.Pd, M.Pd

A. Kajian Tentang Strategi

I
stilah strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang berarti 

jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu 

kejendralan atau ilmu kepanglimaan. Strategi dalam pengertian 

kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer 

untuk mencapai tujuan perang. 

Dalam abad modern ini penggunaan istilah strategi tidak lagi 

terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, 

tetapi sudah digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. 

Dalam pengertian umum strategi adalah cara mendapat kemenangan 

atau mencapai tujuan.

Seiring dengan perkembangan disiplin ilmu, pengertian 

strategi menjadi bermacam- macam sebagaimana dikemukakan para 

ahli dalam buku karya mereka masing- masing. Pengertian strategi 

menurut Stephanie K. Marrus seperti yang dikutip oleh Sukristono, “Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana 
para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai”.Dalam buku yang sama, Hamel dan Prahalad mendefinisikan 
strategi yang sifatnya lebih khusus, yaitu:

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental 

(senantiasa meningkat) dan terus- menerus serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 
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pelanggan di masa depan, dengan demikian strategi hampir selalu 

dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang 

terjadi.

B. Kajian Strategi Pembentukan Karakter

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk menanamkan karakter 

baik pada anak. Pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan secara efektif dan efisien tidak hanya didukung oleh sumber daya manusia 
yang profesional untuk mengoprasionalkannya, tetapi ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan untuk mencapai 

tujuan utama pendidikan karakter itu sendiri, salah satunya strategi 

pendidikan karakter.

Muchlas dan Hariyanto dalam strategi pembentukan karakter 

menjelaskan: Strategi disini dapat dimaknai dalam kaitanya dengan 

kurikulum, strategi kaitanya dengan model tokoh, strategi dalam 

kaitannya dengan metodologi. Dalam kaitanya dengan kurikulum 

strategi yang umum dilaksanakan adalah mengintegrasikan pendidikan 

karakter dalam bahan ajar. Artinya, tidak membuat kurikulum 

pendidikan karakter sendiri. Strategi terkait dengan adanya   model 

tokoh yang sering dilakukan di negara- negara maju adalah bahwa 

seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam kaitannya 

dengan metodologi, strategi yang umum diimplementasikan pada 

pelaksanaan pendidikan karakter di negara barat antara lain adalah 

strategi pemanduan (cheerleading), pujian dan hadiah (praise and 

reward),definisikan dan latihan (defide and drill), penegakan disiplin 

(forced formality)

Sekolah menjadi tempat istimewa bagi penanaman nilai-nilai 

yang membantu mengembangkan individu menjadi pribadi yang 

semakin utuh, menghayati kebebasan, dan bertanggung jawab sebagai 

makhluk sosial. Untuk itu patut diteliti kegiatan apa yang menjadi 

momentum bagi siswa dalam sekolah yang dapat dijadikan locus 

educationis pendidikan karakter di dalam lembaga pendidikan, antara 

lain sebagai berikut:

Pertama, kegiatan intrakurikuler atau proses belajar mengajar 

di kelas merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan 

memilih strategi, tehnik-tehnik pembelajaran efektif, sesuai dengan 
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karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi nyata sumber 

daya yang tersedia di sekolah. Tujuan proses pembelajaran adalah 

membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk dan mengubah 

struktur kognitif peserta didik, berhubungan dengan tipe pengetahuan 

yang harus dipelajari dan harus melibatkan peran lingkungan sosial. 

Apapun aktivitas pembelajaran yang diupayakan guru, 

aktivitas- aktivitas pembelajaran tersebut haruslah mampu 

memfasilitasi pembentukan dan pengembangan peserta didik 

berkarakter. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan 

pembelajaran berarti memadukan, memasukkan dan menerapkan 

nilai- nilai yang diyakini dalam rangka membentuk, mengembangkan, 

membina tabiat.

Kedua, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan 

siswa diluar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada 

pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. 

Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan 

kepribadian, bakat dan kemampuanya di berbagai bidang di luar 

akademik. Kegiatan ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk 

kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian dan kegiatan 

lain yang bersifat positif untuk kemajuan siswa-siswi itu sendiri.

Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi membantu mengembangkan 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan 

minat. Melalui ekstrakurikuler, peserta didik dapat memantapkan 

pengembangan kepribadian siswa yang cenderung berkembang untuk 

memilih jalan tertentu.

M Furqon Hidayatullah menjelaskan bahwa “strategi 

pembentukan karakter dapat dilakukan melalui sikap-sikap 

sebagai berikut: keteladanan, penanaman kedisiplinan,pembiasaan, 

menciptakan suasana yang kondusif, integrasi dan internalisasi”.

1. Keteladanan

Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam 

mendidik karakter. Keteladanan orang tua dan guru dalam 

berbagai aktivitasnya menjadi cermin siswanya. Oleh karena 

itu, sosok yang bisa diteladani guru sangat penting. Untuk 

menjadi guru yang diteladani dibutuhkan berbagai upaya agar 

memenuhi standar kelayakan tertentu sehingga ia patut untuk 
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menjadi contoh siswanya. Memberi contoh atau memberi 

teladan merupakan suatu tindakan yang mudah dilakukan oleh 

guru, tetapi untuk menjadi contoh dan teladan tidaklah mudah. 

Setidaknya ada tiga unsur seseorang dapat diteladani atau 

menjadi teladan, yaitu: Kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi, 

memiliki kompetensi minimal, memiliki integritas moral.

2. Pembiasaan

Terbentuknya karakter memerlukan proses yang relatif 

lama dan terus menerus. Oleh karena itu, sejak dini harus 

ditanamkan pendidikan karakter pada anak. Pembiasaan ini 

akan membentuk karakter. Hal ini sesuai dengan kalimat yang 

berbunyi “bisa karena terbiasa”, kalimat lain juga mengatakan 

“pertama kita membentuk kebiasaan, kemudian kebiasaan itu 

membentuk kita”.

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui 

mata pelajaran dikelas, tetapi di sekolah juga bisa menerapkan 

pembiasaan, penerapan pembiasaan spontan bisa dilakukan 

misalnya saling menyapa, baik antar teman, antar guru maupun 

antar guru dan murid. Sekolah yang telah melakukan pendidikan 

karakter dipastikan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan 

diarahkan pada upaya pembudayaan pada aktivitas tertentu 

sehingga menjadi aktivitas yang berpola atau tersistem.

3. Menciptakan Suasana Kondusif

Menciptakan suasana yang kondusif merupakan upaya 

membangun kultur atau budaya yang memungkinkan untuk 

membangun karakter, terutama berkaitan dengan budaya kerja 

dan belajar disekolah. Tentunya bukan hanya budaya akademik 

yang dibangun tetapi juga budaya-budaya yang lain, seperti 

membangun budaya berperilaku yang dilandasi akhlak yang 

baik.

Terciptanya suasana yang kondusif akan memberikan 

iklim yang memungkinkan terbentuknya karakter. Oleh karena 

itu, berbagai hal yang terkait dengan upaya pembentukan 

karakter harus dikondisikan, terutama individu- individu yang 

ada di lingkungan itu.
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4. Integrasi dan Internalisasi

Pendidikan karakter membutuhkan proses internalisasi nilai- 

nilai. Untuk itu diperlukan pembiasaan diri untuk masuk ke 

dalam hati agar tumbuh dari dalam. Nilai-nilai karakter seperti 

menghargai orang lain, disiplin, jujur, amanah, sabar, dan lain- 

lain dapat diintegrasikan dan diinternalisasikan ke dalam 

seluruh kegiatan sekolah baik dalam kegiatan intrakurikuler 

maupun kegiatan yang lain.

Pendekatan pelaksanaan pendidikan karakter sebaiknya 

dilakukan secara terintegrasi dan terinternalisasi ke dalam 

seluruh kehidupan sekolah. Terintegrasi karena pendidikan 

karakter memang tidak dapat dipisahkan dengan aspek lain dan 

merupakan landasan dari seluruh aspek termasuk seluruh mata 

pelajaran. Terinternalisasi karena pendidikan karakter harus 

mewarnai seluruh aspek kehidupan.

Dari beberapa strategi di atas, dalam pendidikan karakter yang 

paling dibutuhkan adalah pembiasaan, karena dengan pembiasaan 

sebuah nilai yang baik dapat ditetapkan menjadi sebuah rutinitas 

sampai menjadi budaya yang sulit ditinggalkan. Selain metode 

pembiasaan dalam pendidikan karakter, keteladanan merupakan 

metode/strategi yang sangat penting karena anak didik cenderung 

lebih memahami contoh nyata dibandingkan dengan perkataan 

pendidik. Jadi dalam mendidik tidak boleh begitu saja memberi nasihat baik kepada anak didik sementara dalam aktifitas sehari- 
harinya tidak melakukan seperti apa yang ia katakan. Dengan kata 

lain seorang pendidik harus menyelaraskan perkataan dan perbuatan 

sehingga anak didik ikhlas dan tulus mengerjakanya.

C. Strategi Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Karakter di Kelas

Guru memiliki peran penting untuk mencerdaskan serta membangun 

karakter generasi bangsa di sekolah. Guru juga menjadi orang tua, 

teman, penasehat serta pendengar yang baik bagi siswa di sekolah. 

Sebagai sosok berpendidikan, guru bukan hanya memberikan 

pengetahuan akademik saja pada siswa, melainkan mendidik anak 

menjadi manusia yang baik, bijak dan bermanfaat bagi dirinya dan 

lingkungannya.
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Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah, 

diperlukan dukungan antara pihak sekolah dengan orangtua murid 

untuk melihat perkembangan. Berikut ini merupakan 10 strategi 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran di 

kelas, di antaranya yaitu:

1. Memberikan Contoh yang Baik untuk Siswa

Selain memberikan materi akademik, siswa harus mendapatkan 

contoh berperilaku yang baik. Guru yang merupakan orang tua 

siswa di sekolah dapat berperilaku atau bertindak yang baik, 

guna memberikan contoh yang untuk siswanya. Dari contoh 

tersebutlah murid dapat belajar dan mengikuti perilaku positif 

dari guru.

2. Memberikan Apresiasi

Selain sebagai ucapan selamat atau Terima kasih atas 

keberhasilan yang diukir, apresiasi pada murid merupakan salah 

satu hal yang berharga guna menyemangatkan murid untuk 

kembali mengukir prestasi. Guru bukan hanya memberikan 

apresiasi pada pencapaian akademik saja, melainkan 

memberikan apresiasi kepada murid yang berperilaku baik, 

jujur dan saling membantu.

Misalnya dengan mengapresiasi nilai murid yang masih 

dibawah rata-rata, karena tidak menyontek saat mengerjakan 

latihan soal SD atau memberi nasehat kepada siswa yang 

menyontek. Hal tersebut menjadi salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter di kelas.

3. Memberikan Pesan Moral pada Setiap Pelajaran

Disamping memberikan bank soal SD, sebagai guru, Anda harus 

menyisipkan nilai moral dalam pelajaran tersebut. Bukan hanya 

menyampaikan materi pembelajaran, melainkan penanaman 

moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Misalnya 

ketika mengajarkan matematika, guru bukan hanya memberikan 

rumus, tetapi mengajarkan bahwa hidup seperti mengerjakan 

soal matematika, ketika ada soal sulit kita harus berusaha, 

berpikir dan bersabar dalam menyelesaikannya.

Dengan menanamkan nilai moral dalam setiap pelajaran, 

maka siswa akan tumbuh dan siap menghadapi masalah hidup, 
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serta selalu berpikir optimis dan berusaha untuk menyelesaikan 

masalah.

4. Jujur dan Terbuka pada Kesalahan

Setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan, tak 

terkecuali guru. Sebagai guru, mungkin Anda pernah melakukan 

kesalahan baik dalam mengoreksi maupun menyampaikan 

materi, serta datang terlambat ke kelas. Anda harus terbuka 

pada kesalahan sekecil apapun. Hal tersebut juga bisa dijadikan 

contoh pada murid untuk selalu berperilaku jujur dan tidak 

malu mengakui kesalahan.

Hilangkan rasa gengsi, karena pembuka pada kesalahan 

menjadi salah satu cara menanamkan pendidikan karakter pada 

murid. siswa akan menjadi seseorang yang berani bertanggung 

jawab atas kesalahan yang dibuatnya.

5. Mengajarkan Sopan Santun

Sopan santun merupakan perilaku yang wajib ditanamkan 

kepada siswa. Salah satunya dengan sejumlah sekolah yang 

menerapkan 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan dan santun. 

Meskipun terdengar sepele, namun sopan santun perlu 

diajarkan kepada siswa agar mereka dapat menjaga sikap saling 

menghormati.

Sebagai guru, Anda harus menegur siswa yang kurang 

sopan guna mengoreksi perilaku tersebut. Teguran bukan berarti 

Anda harus memarahi siswa, melainkan cukup mengingatkan 

siswa jika perilaku tersebut tidaklah baik. Jangan lupa untuk 

selalu mencontohkan perilaku sopan dan santun.

6. Biarkan Siswa menjadi Pemimpin

Sifat kepemimpinan didapatkan melalui pendidikan karakter, 

di mana guru bisa memberikan kesempatan agar siswa dapat 

memimpin teman-temannya. Mengingat karakter pemimpin 

sangat penting untuk dimiliki, dan dapat mempengaruhi 

kehidupan sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, guru harus 

membantu siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan.

Saat ini, karakter pemimpin merupakan hal yang penting 

untuk dimiliki, dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial 
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maupun ekonomi. hal ini, ada baiknya guru juga bisa membantu 

siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan mereka. Caranya pun 

sangat sederhana, yaitu dengan memberikan tugas secara 

berkelompok dan setiap kelompok tersebut memiliki pemimpin 

dan anggotanya. dengan begitu banyak siswa yang memiliki jiwa 

kepemimpinan dan bekerjasama dengan baik.

Setelah melakukan diskusi, guru dapat mengevaluasi 

pembelajaran positif ini agar siswa bisa memimpin dan bekerja 

sama lebih baik kedepannya. Sesekali berilah motivasi kepada 

siswa yang kurang percaya diri, agar mereka berani tampil maju.

7. Berbagi Pengalaman Inspiratif

Pada sela-sela pembelajaran di kelas, guru dapat berbagi 

pengalaman inspiratif guna menginspirasi siswa lebih baik. 

Bukan hanya bercerita mengenai keberhasilan atau kehebatan 

saja, melainkan lebih dari itu. Misalnya bercerita mengenai 

kegagalan dan keputusasaan yang pernah dialami, namun 

bangkit kembali demi meraih cita-cita. Tentu saja hal tersebut 

dapat dijadikan pembelajaran bagi murid dan semangat untuk 

meraih cita-cita.

Dengan berbagi pengalaman, maka siswa akan belajar 

dari pengalaman tersebut agar tidak melakukan kesalahan yang 

sama. Sehingga mereka tidak menjadi generasi yang bermental 

kerupuk, melainkan berani mengambil langkah untuk mencapai 

impian.

8. Literasi Sekolah

Cara selanjutnya untuk membangun karakter pada siswa yaitu 

dengan mendirikan literasi sekolah atau pojok membaca. Berikan 

motivasi pada siswa bahwa membaca itu sangat penting untuk 

menambah wawasan dan membuka jendela dunia. Membaca 

juga dapat mengasah kemampuan daya berpikir, logika dan 

menyelesaikan masalah.

9. Memberikan Deadline pada Setiap Tugas

Ketika Anda memberikan PR atau soal HOTS SD kepada 

siswa, Anda harus memutuskan deadline atau waktu batas 

pengumpulan tugas tersebut. Hal tersebut sangat penting guna 
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menanamkan nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Ajarkan 

pula nilai kejujuran pada saat mengerjakan tugas, sehingga 

anak terbiasa mengerjakan tugas sendiri (mandiri). Dengan 

membiasakan hal tersebut, maka anak akan tumbuh menjadi 

seseorang yang berkarakter, bijak, bertanggung jawab serta 

mandiri.

10. Mengenalkan Tata Tertib Sekolah dan Mematuhinya

Setiap sekolah tentu memiliki tata tertib atau peraturannya 

sendiri guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Guru dapat mengenalkan tata tertib sekolah 

pada siswa, lalu memintanya untuk melakukan tata tertib 

tersebut. Hal tersebut menjadikan siswa tumbuh sebagai 

generasi yang taat pada aturan.

Itulah 10 strategi menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter 

pada siswa ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Tanpa 

disadari hal tersebut dapat meningkatkan prestasi akademik mereka 

dan menjadikan mereka generasi yang berkarakter.
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BAB 3

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER

Dr. Andrias, S.Pd., M.Pd.

A. Pendidikan Karakter

L
ickona (1991:29; Elkind dan Sweet, 2004) mengatakan bahwa 

pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk 

membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan 

nilai-nilai etika.” Selain itu, ia mengungkapkan bahwa “pendidikan 

karakter adalah upaya yang disengaja untuk menumbuhkan kebajikan 

yaitu kualitas manusia yang objektif secara objektif yang mana 

baik untuk orang itu dan baik untuk seluruh masyarakat.” Dalam 

konteks pendidikan, Mulyasa berpendapat (2016: 9) bahwa tujuan 

pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan kualitas proses 

dan hasil pendidikan. Dengan demikian pendidikan karakter adalah 

suatu proses yang disadari, dan sengaja dilakukan untuk menerapkan 

perilaku kebajikan bagi dirinya sendiri, dan bagi orang lain.

Pendidikan karakter harus melibatkan metode, teknik, dan 

materi untuk membuat anak- anak tidak memiliki alasan atau 

menginginkan kebaikan didahului oleh pengetahuan nilai kebaikan, 

sehingga mereka mengembangkan sikap untuk mencintai yang baik 

seperti kasih sayang, dan akhirnya mereka bersedia melakukan 

perbuatan baik (Lickona, 1991). Oleh karena itu, sebuah model 

pembelajaran dibutuhkan untuk mencapai tujuan nilai-nilai karakter.

1. Model Pembelajaran Pendidikan Karakter Berbasis Media Sosial

Menurut Mulyasa (2016:165), Model pembelajaran pendidikan 

karakter dilakukan dengan berbagai model yaitu: 1) pembiasaan dan 
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keteladanan; 2) CTL (Contextual Teaching and Learning); 3) bermain 

peran (role playing); 4) pembelajaran partisipatif (participative 

instruction). Dari keempat model tersebut penulis berfokus kepada 

Contextual Teaching and Learning (CTL).Hudson dan Whisler (2008:54) mendefinisikan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) sebagai cara untuk memperkenalkan 

konten menggunakan berbagai teknik pembelajaran aktif yang 

dirancang untuk membantu siswa menghubungkan apa yang sudah 

mereka ketahui dengan apa yang diharapkan untuk mereka pelajari, 

dan untuk membangun pengetahuan baru dari analisis dan sintesis 

dari proses pembelajaran ini.

Pembelajaran pendidikan karakter melalui model CTL yang dapat digunakan untuk mengefektifkan dan menyukseskan pendidikan 
karakter di sekolah (Mulyasa, 2016:174). 

Lebih lanjut Mulyasa (2016) menjelaskan bahwa CTL adalah 

model pembelajaran berkarakter, karena dalam pelaksanaannya lebih 

menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan 

kehidupan peserta didik sehingga dapat mempraktikkan karakter 

yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut (Johnson, 2002), CTL dianggap sebagai sistem yang 

komprehensif. CTL terdiri dari beberapa bagian yang terhubung satu 

sama lain. Jika bagian-bagian ini terkait dengan satu sama lain, maka 

akan menghasilkan efek yang melebihi hasil yang diberikan pada 

bagian-bagiannya secara terpisah. Sistem CTL mencakup delapan 

komponen, yaitu:

1. Menciptakan hubungan yang bermakna (Making meaningful 

connections);

2. Melakukan pekerjaan yang berarti (doing significant work);
3. Melakukan pembelajaran mandiri (self regulated learning);

4. Melakukan kerja sama (collaborating);

5. Melakukan pemikiran kritis dan kreatif;

6. Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang;

7. Mencapai standar yang tinggi;

8. Menggunakan penilaian autentik.
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Cara efektif untuk menghubungkan pembelajaran dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. Mulyasa (2016), mengungkapkan ada 

enam metode berikut ini.

1. Menghubungkan pembahasan konsep nilai- nilai inti etika 

sebagai landasan karakter dengan keseharian peserta didik;

2. Memasukkan materi dari bidang lain di dalam kelas;

3. Dalam mata pelajaran yang tetap terpisah terdapat topik-topik 

yang saling berhubungan;

4. Mata pelajaran gabungan yang menyatukan isu-isu moral;

5. Menggabungkan sekolah dan pekerjaan;

6. Penerapan nilai-nilai moral yang dipelajari di sekolah ke 

masyarakat.

Model pembelajaran pendidikan karakter ini pada perguruan 

tinggi dapat dilakukan pada mata kuliah yang multidisiplin ilmu 

seperti psikologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan 

dan lainnya di mana di dalam mata kuliah itu dapat dimasukkan nilai-

nilai karakter. Nilai-nilai karakter ini dapat dibagikan melalui media 

sosial, dan sumber belajar yang terupdate bersumber dari media 

sosial. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk mengembangkan 

model pembelajaran pendidikan karakter berbasis media sosial.

B. Pendidikan Karakter Berbasis Media Sosial

Mengapa menggunakan media sosial? Media sosial sudah menjadi 

sarana untuk belajar dan proses pembelajaran di kelas dan di luar 

kelas karena media sosial sudah menjadi tren bagi generasi milenial. 

Sobaih et al., (2016:303) bahwa meningkatnya penggunaan media 

sosial oleh mahasiswa digital di pendidikan tinggi membutuhkan lebih 

banyak perhatian dari para peneliti dan pembuat kebijakan. 

Dosen sangat sadar akan media sosial dan menggunakannya 

secara teratur dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka juga melihat 

nilai besar menggunakan media sosial untuk tujuan yang berhubungan 

dengan akademis tetapi penggunaan aktual mereka untuk mengajar 

dan belajar adalah pada tingkat minimal. Banyak dosen tidak 

mengetahui alat media sosial yang lebih tepat untuk mengajar dan 



24 Konsep dan Model Pembelajar Karakter

belajar, misalnya Blog dan Wiki dan kegunaan alat media sosial lainnya, 

misalnya Facebook atau WhatsApp.

Romero (2015) mengemukakan “Media sosial memiliki potensi 

untuk meningkatkan pembelajaran siswa, memfasilitasi interaksi 

pendidik dan interaksi peserta didik, pengembangan keterampilan 

dan tingkat kepuasan dengan keterlibatan pembelajaran mobile yang 

baru.” Sobaih et al. (2016) mengatakan “Media sosial dapat menjadi 

platform yang tepat untuk menjembatani kesenjangan digital antara 

negara maju dan berkembang dan juga antara lembaga dan peserta 

didik digital mereka dalam konteks negara berkembang.” Al-Rahmi 

et al. (2015) menyimpulkan: “Media sosial dapat membantu dalam 

meningkatkan kinerja akademik mahasiswa dan peneliti ketika 

dosen dan pengawas mengintegrasikan media sosial dalam metode 

pembelajaran mereka. Temuan menunjukkan bahwa media sosial 

memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan keterlibatan mahasiswa 

dan ini meningkatkan kinerja akademik mahasiswa dan peneliti.” 

Dengan demikian media sosial sangat bermanfaat untuk membagikan 

nilai-nilai karakter dengan mengintegrasikan media sosial ke dalam 

model pembelajaran.

Pembelajaran mandiri dan berkelompok berbasis media sosial akan mewujudkan ciri-ciri kemampuan untuk merefleksikan 
pembelajaran, keterampilan komunikasi dan kerja sama dalam 

kelompok, kreativitas pribadi dan kelompok dan memberikan dampak 

nilai positif secara pribadi dan dalam kelompok.

Dalam penelitian Balakrishnan & Lay (2015) tentang gaya 

belajar siswa dan dampaknya pada penggunaan media sosial dalam 

pembelajaran yang digambarkan pada gambar 1.
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Gambar 1. Dampak Gaya Belajar Siswa Pada Penggunaan Media Sosial 

Dalam Pembelajaran

Media sosial dapat mendorong pembelajaran karena popularitas 

media sosial dan yang meluas untuk pembuatan kelompok studi 

online, mendukung berbagi ide, berbagi dan mempromosikan interaksi 

aktif di antara mahasiswa dan dosen yang dapat mempermudah dan 

mendorong pembelajaran (Balakrishnan & Lay, 2015). Selanjutnya 

Balakrishnan & Lay (2015) mengungkapkan bahwa media sosial 

harus diintegrasikan ke dalam bagian kurikulum pengajaran dan 

pembelajaran pendidikan tinggi harus dilakukan hanya setelah 

melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh di mana adanya 

pedoman yang jelas berkaitan dengan penggunaan alat tersebut harus 

disediakan untuk keduanya yaitu dosen dan mahasiswa. 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh pendidik dan 

difasilitasi melalui media sosial harus didasarkan pada teori pedagogi, 

pembelajaran pedagogi yang sehat untuk membangkitkan minat dan 

pengalaman belajar peserta didik.

Permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: 
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1. menganalisis kebutuhan mahasiswa akan pendidikan karakter 

dalam rangka mewujudkan penguatan pendidikan karakter 

yang dominan pada mahasiswa dengan menampilkannya di 

dalam kelas melalui proses pembelajaran pendidikan karakter. 

Untuk mempercepat penangkapan informasi oleh mahasiswa 

maka cara yang tepat adalah melalui pembuatan video yang akan 

dibagikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, 

YouTube, Facebook dan media sosial lainnya; 

2. kajian teori yang sesuai dengan topik permaslaahan; 

3. menentukan metodologi penelitian yang digunakan; 

4. menentukan model hipotetik penelitian.

C. Model Penerapan pendidikan Karakter 

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah terdapat 

4 tawaran model penerapan, sebagai berikut;

1. Model Otonom 

Model otonomi yang memposisikan pendidikan karakter sebagai mata 

sebuah pelajaran tersendiri menghendaki adanya rumusan yang jelas 

seputar standar isi, kompetensi dasar, silabus, rencana pembelajaran, 

bahan ajar, metodologi dan evaluasi pembelajaran. Jadwal pelajaran 

dan alokasi waktu merupakan konsekuensi lain dari model ini. Sebagai 

sebuah mata pelajaran tersendiri pendidikan karakter akan lebih 

terstruktur dan terukur. 

Guru mempunyai otoritas yang luas dalam perencanaan dan 

membuat variasi program karena ada alokasi waktu yang dikhususkan 

untuk itu. Namun demikian model ini dengan pendekatan formal dan 

struktur kurikulum dikhawatirkan lebih banyak menyentuh aspek 

kognitif siswa,tidak sampai pada aspek afektif dan perilaku. 

Model seperti ini biasanya mengasumsikan tanggung jawab 

pembentukan karakter hanya ada pada guru bidang studi sehingga 

keterlibatan guru lain sangat kecil. Pada akhirnya pendidikan karakter 

akal gagal karena hanya mengisi intelektual siswa tentang konsep-

konsep kebaikan, sementara emosnal dan spiritualnya tidak terisi. 
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2. Model Integrasi 

Ada pun model kedua yang mengintegrasikan pendidikan karakter 

dengan seluruh mata pelajaran ditempuh dengan paradigma bahwa 

semua guru adalah pengajar karakter (character educator). Semua 

mata pelajaran diasumsikan memiliki misi moral dalam membentuk 

karakter positif siswa. 

Dengan model ini maka pendidikan karakter menjadi tanggung 

jawab kolektif seluruh komponen sekolah. Sudah saatnya pendidikan 

karakter diaplikasikan kembali dalam pendidikan kita. Jika semula 

pendidikan karakter hanya menjadi anak tiri, maka kini harus 

dijadikan poin utama. Artinya, pendidikan karakter tidak lagi terpisah 

dengan bentuk pendidikan yang sifatnya kognitif atau akademik. 

Formatnya, jika di tingkat dasar pendidikan karakter ini tidak 

harus menjadi mata pelajaran sendiri. Tetapi, cukup menjadi semacam 

kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), yang diselipkan di 

berbagai mata pelajaran. 

Misalnya, dalam pelajaran biologi, siswa diajak langsung 

menanam tumbuh-tumbuhan, diberi pemahaman tentang manfaatnya, 

dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan sebagainya. Siswa juga 

harus diberi pengertian bahwa pelajaran biologi itu tidak bisa berdiri 

sendiri, tetapi saling berkaitan dengan hal-hal lain di luar disiplin ilmu 

tersebut.  

Model ini dipandang lebih efektif dibandingkan dengan 

model pertama, namun memerlukan kesiapan, wawasan moral dan 

keteladanan dari seluruh guru. Satu hal yang lebih sulit dari pada 

pembelajaran karakter itu sendiri.  Pada sisi lain model ini juga 

menuntut kreativitas dan keberanian para guru dalam menyusun dan 

mengembangkan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

3. Model Suplemen 

Model ketiga yang menawarkan pelaksanaan pendidikan karakter 

melalui sebuah kegiatan di luar jam sekolah dapat ditempuh melalui 

dua cara. Pertama, melalui suatu kegiatan ekstrakurikuler yang 

dikelola oleh pihak sekolah dengan seorang penanggung jawab Kedua, 
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melalui kemitraan dengan lembaga lain yang memiliki kapabilitas 

dalam pembinaan karakter. 

Model ini memiliki kelebihan berupa pengalaman konkret yang 

dialami para siswa dalam pembentukan karakter. Ranah afektif dan 

perilaku siswa akan banyak tersentuh melalui berbagai kegiatan yang 

dirancang. Keterlibatan siswa dalam menggali nilai-nilai kehidupan 

melalui kegiatan tersebut akan membuat pendidikan karakter 

memuaskan dan menyenangkan. Pada tahap ini sekolah menjalin 

kemitraan dengan keluarga dan masyarakat sekitar sekolah. 

Yang dimaksud masyarakat adalah keluarga, siswa, organisasi, 

tetangga, dan kelompok atau individu yang berpengaruh terhadap 

kesuksesan siswa di sekolah. 

Ada 6 tipe kemitraan yang dapat dijalin oleh sekolah, yaitu; 

a. Parenting atau pengasuhan di mana orang tua mengkondisikan 

kondisi rumah agar membantu siswa dalam pembelajaran dan 

moralitas. 

b. Communicating (komunikasi) untuk mengkomunikasikan 

program sekolah dan perkembangan siswa. 

c. Volunteering yaitu mengajak keluarga dan masyarakat menjadi 

sukarelawan dalam pengembangan dan program sekolah. 

d. Learning at home dengan melibatkan keluarga dalam aktivitas 

akademik, perencanaan tujuan dan pengambilan keputusan. 

e. Decision making, masyarakat memiliki keterlibatan besar dalam 

pengambilan keputusan sekolah. 

f. Collaborating with community. Pada tahap ini siswa, staf sekolah 

dan keluarga memberikan kontribusi dalam membentuk 

masyarakat yang bermoral. Model ini menuntut alokasi waktu 

yang cukup banyak, variasi kegiatan yang muncul dari ide-ide 

kreatif pengelola, wawasan pendidikan moral yang memadai, 

dan kekompakkan dari guru pendamping. 

4. Model Kolaborasi 

Model terakhir berupa kolaborasi dari semua model merupakan 

upaya untuk mengoptimalkan kelebihan setiap model dan menutupi 
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kekurangan masing-masing pada sisi lain. Dengan kata lain, model ini 

merupakan sintesis dari model-model terdahulu. 

Pada model ini selain diposisikan sebagai mata pelajaran 

secara otonom, pendidikan karakter dipahami sebagai tanggung 

jawab sekolah bukan guru mata pelajaran semata. Karena merupakan 

tanggung jawab sekolah maka setiap aktivitas sekolah memiliki misi 

pembentukan karakter. Setiap mata pelajaran harus berkontribusi 

dalam pembentukan karakter dan penciptaan pola pikir moral yang 

progresif. 

Sekolah dipahami sebagai sebuah miniatur masyarakat sehingga 

semua komponen sekolah dan semua kegiatannya merupakan media 

media pendidikan karakter. Berbagai kegiatan diselenggarakan untuk 

membawa siswa ke dalam pengalaman nyata penerapan karakter, baik 

sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram maupun kegiatan 

insidentil sesuai dengan fenomena yang berkembangan di masyarakat.  

Dari ke-4 model diatas dapat ditegaskan ulang, bahwa:

a. Model otonomi dengan menempatkan pendidikan karakter 

sebagai mata pelajaran tersendiri;

b. Model integrasi dengan menyatukan nilai-nilai dan karakter-

karakter yang akan dibentuk dalam setiap mata pelajaran;

c. Model ekstrakurikuler melalui sebuah kegiatan tambahan yang 

berorientasi pembinaan karakter siswa; dan 

d. Model kolaborasi dengan menggabungkan ketiga model tersebut 

dalam seluruh kegiatan sekolah.
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BAB 4

INDIKATOR KEBERHASILAN 

PENDIDIKAN KARAKTER

Sawaludin, M.Pd

S
aat ini pendidikan karakter sedang dan telah menjadi trend dan 

isu penting dalam sistem pendidikan kita. Upaya menghidupkan 

kembali (reinventing) pendidikan karakter ini tentunya bukanlah 

hal yang mengada-ada, tetapi justru merupakan amanat yang telah 

digariskan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam buku panduan Pembinaan Pendidikan Karakter  di Sekolah 

Menengah Pertama disebutkan sejumlah indikator keberhasilan 

program pendidikan karakter  oleh peserta didik, diantaranya 

mencakup:

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan remaja;

2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri;

3. Menunjukkan sikap percaya diri;

4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan 

yang lebih luas;

5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan 

golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional;

6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan 

sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif;
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7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif;

8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya;

9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari;

10. Mendeskripsikan gejala alam dan sosial;

11. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab;

12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya 

persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia;

13. Menghargai karya seni dan budaya nasional;

14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk 

berkarya;

15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan 

waktu luang dengan baik;

16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun;

17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam 

pergaulan di masyarakat;

18. Menghargai adanya perbedaan pendapat;

19. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek 

sederhana;

20. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

sederhana;

21. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 

pendidikan menengah;

22. Memiliki jiwa kewirausahaan.

Memperhatikan indikator keberhasilan di atas dan seandainya 

saja di sekolah-sekolah kita dapat mengimplementasikan pendidikan 

karakter dengan sebaik-baiknya, maka niscaya suatu  saat bangsa ini 

akan tampil menjadi sebuah bangsa yang cerdas, dan bermartabat 
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untuk memenuhi indikator yang diatas perlu dipahami penilaian 

dalam pendidikan karakter.

A. Penilaian Karakter

Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 telah merilis 

tentang nilai-nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Ada 18 

nilai karakter yang harus ditanamkan dalam pendidikan di sekolah 

dasar. Nilai-nilai karakter itu adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab.

Untuk mengetahui nilai-nilai karakter maka dilakukanlah 

penilaian karakter. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang 

sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh data dan 

informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik (Muhammad, 

2015: 1). Penilaian karakter dapat dilakukan dengan penilaian sikap 

di sekolah dasar dilakukan oleh guru kelas, guru muatan pelajaran 

agama, PJOK, dan pembina ekstrakurikuler. Teknik penilaian karakter 

yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, catatan anekdot 

(anecdotal record), dan catatan kejadian tertentu (incidental record) 

sebagai unsur  penilaian utama.

Dalam penilaian sikap, diasumsikan setiap peserta didik 

memiliki karakter dan perilaku yang baik, sehingga jika tidak dijumpai 

perilaku yang menonjol maka nilai sikap peserta didik tersebut 

adalah baik, dan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Perilaku 

menonjol (sangat baik/kurang baik) yang dijumpai selama proses 

pembelajaran dimasukkan ke dalam catatan pendidik. Selanjutnya, 

untuk menambah informasi, guru kelas mengumpulkan data dari hasil 

penilaian sikap yang dilakukan oleh guru muatan pelajaran lainnya, 

kemudian merangkum menjadi deskripsi (bukan angka atau skala).

Penilaian karakter dilakukan secara terus menerus dan 

dilakukan setiap saat guru berada di kelas atau di sekolah. Model 

anecdotal record atau catatan anecdotal (catatan yang dibuat 

guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai 

yang dikembangkan) selalu dapat digunakan guru. Selain itu, guru 
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dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau 

kejadian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan nilai yang dimilikinya. Dari hasil pengamatan, catatan 

anekdotal, tugas, laporan, dan sebagainya, guru dapat memberikan 

kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator 

atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau pertimbangan itu dapat 

dinyatakan dalam pernyataan kualitatif.

Penanaman nilai karakter dapat dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan agar siswa 

sekolah dasar mempraktikan nilai-nilai karakter yang ditargetkan 

teraktualkan melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. Pada kegiatan pendahuluan, penanaman nilai karakter dapat 

dilakukan melalui contoh sebagai berikut:

1. Guru datang tepat waktu (nilai yang ditanamkan: disiplin).

2. Guru mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika 

memasuki ruangan kelas (nilai yang ditanamkan: santun, peduli).

3. Guru berdoa sebelum membuka pelajaran, dan siswa belajar 

memimpinnya (nilai yang ditanamkan: religius, partisipatif).

4. Guru mengecek kehadiran siswa (nilai yang ditanamkan: 

disiplin).

5. Guru mendoakan siswa yang tidak hadir atau karena halangan 

lainnya (nilai yang ditanamkan: religius, peduli).

6. Guru menegur siswa yang terlambat dengan sopan (nilai yang 

ditanamkan: disiplin, santun, peduli).

7. Guru meminta siswa menghapus papan tulis (nilai yang 

ditanamkan: peduli, bersih).

8. Guru mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan karakter.

9. Guru menyampaikan butir-butir nilai yang akan dicapai dalam 

pembelajaran.

Pada kegiatan inti, penanaman nilai karakter dapat dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Contoh 
penanaman nilai karakter yang dilakukan pada kegiatan eksplorasi 

adalah sebagai berikut:
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1. Guru melibatkan peserta didik mencari informasi dari tema yang 

dipelajari berdasarkan aneka sumber belajar (menanamkan: 

kemandirian, berfikir logis, kreatif dan kerjasama).

2. Guru menggunakan beragam pendekatan pembelajaran yang 

menantang dan memotivasi (menanamkan: kreatif, kerja 

keras).

3. Guru memfasilitasi interaksi antar peserta didik serta 

antara peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber 

belajar lainnya (menanamkan: saling menghargai dan peduli 

lingkungan).

4. Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran (menanamkan: percaya diri, mandiri).

5. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan 

(menanamkan: mandiri, kerja keras, teliti).

Kegiatan inti yang kedua adalah kegiatan elaborasi. Contoh 

penanaman nilai karakter yang dilakukan pada kegiatan elaborasi 

adalah sebagai berikut:

1. Guru membiasakan membaca dan menulis melalui tugas 

tertentu (menanamkan: tekun, kreatif, gemar membaca).

2. Guru memfasilitasi diskusi kelas (menanamkan: kreatif, analitis, 

kritis, saling menghargai, santun).

3. Guru memfasilitasi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif 

(menanamkan: kerjasama, saling menghargai, tanggungjawab).

4. Guru memfasilitasi kompetisi antar warga kelas secara sehat 

(menanamkan: jujur, menerima keputusan, kerja keras).

5. Guru memfasilitasi pembuatan laporan hasil eksplorasi/kerja 

secara individual maupun kelompok (menanamkan: mandiri, 

kerjasama, tanggungjawab, menghargai).

6. Guru memfasilitasi peserta didik menampilkan karya 

(menanamkan: percaya diri, menghargai karya, jujur, kerjasama).

Kegiatan inti yang ketiga adalah kegiatan konfirmasi. Contoh penanaman nilai karakter yang dilakukan pada kegiatan konfirmasi 
adalah sebagai berikut:
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1. Guru memberikan umpan balik positif (menanamkan: percaya 

diri, saling menghargai, santun).

2. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi terhadap 
pengalaman belajar yang telah dilakukan (menanamkan: 

menerima keadaan, syukur).

3. Guru memfasilitasi peserta didik menggali pengalaman dan 

pengetahuan lebih jauh (menanamkan: rasa ingin tahu, tidak 

cepat puas).

Kegiatan terakhir dalam kegiatan pembelajaran adalah kegiatan 

penutup. Contoh penanaman nilai karakter yang dilakukan pada 

kegiatan penutup adalah sebagai berikut:

1. Guru serta peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan 

(menanamkan: kritis, logis, kerjasama).

2. Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan (menanamkan: jujur, sukur, menerima kelebihan 

dan kekurangan).

3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran (menanamkan: saling menghargai, percaya diri, 

santun, kritis).

4. Guru merencanakan tindak lanjut baik remedi atau pengayaan 

(menanamkan: tanggung jawab).

5. Guru memfasilitasi siswa untuk berdoa dan berterima kasih 

(menanamkan: religiusitas, hormat pada guru).

Indikator dalam pendidikan diperlukan oleh pendidik demi 

pengembangan karakter siswa sekolah dasar. Pendidikan dan 

penilaian karakter yang diadakan di sekolah dasar digunakan untuk 

pengembangan karakter. Pengembangan karakter dilakukan untuk 

mengembangkan karakter siswa sekolah dasar sesuai karakter yang 

baik Ruang lingkup pendidikan karakter selain di sekolah adalah 

di keluarga, masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta, 

serta ruang lingkup di luar negeri. Penanaman nilai karakter dapat 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Teknik penilaian karakter 

yang digunakan di sekolah dasar meliputi: observasi, wawancara, 

catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu.
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Pengembangan karakter dapat dilakukan dengan memasukkan 

konsep karakter pada setiap pembelajaran di sekolah dasar. Beberapa 

pengembangan itu antara lain:

1. Guru menanamkan nilai kebaikan pada anak dengan 

menanamkan konsep diri yang baik kepada anak setiap akan 

memasuki pelajaran.

2. Guru menggunakan cara yang membuat anak memiliki alasan 

atau keinginan untuk berbuat baik.

3. Guru memberikan beberapa contoh baik kepada anak mengenai 

karakter yang sedang dibangun.

4. Guru mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik.

5. Guru melaksanakan perbuatan baik.

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan atau target yang akan 

dicapai. Tujuan ditetapkan untuk menjadi haluan yang menuntun kita 

kearah yang benar, yaitu fase akhir pencapaian. Target dicanangkan 

untuk memacu semangat, menyatukan energi, selain untuk 

memusatkan perhatian sepenuhnya kepada apa yang menjadi sasaran 

kegiatan. Pendidikan adalah bagian dari kegiatan manusia. Tujuan 

dan target yang akan dicapai oleh proses pendidikan juga sangat jelas, 

bahkan diformalkan dalam bentuk undang-undang oleh semua negara 

di dunia. Karena tujuan dan targetnya jelas, maka harus ada indikator 

yang bisa dijadikan alat ukur berhasil atau tidaknya proses pendidikan. 

Dengan kata lain, berhasil atau gagalnya proses pendidikan, bisa 

diketahui dengan menggunakan alat ukur ini.

Pada dasarnya, pendidikan yang berhasil tampak jelas pada 

adanya perubahan perilaku peserta didik kearah yang lebih baik. 

Artinya, kesuksesan seseorang dalam belajar bukan hanya ditandai dia 

menjadi orang yang pintar atau memiliki sederet gelar kesarjanaan. 

Namun, yang menjadi tolak ukur dalam belajar adalah bagaimana ilmu 

yang diperoleh dapat diterapkan dan membuat orang menjadi berubah 

perilaku kearah yang lebih baik dan benar. Setiap jenjang pendidikan 

yang kita lalui, sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk 

meraih yang terbaik dan menjadi lebih baik.

Sebagai seorang guru yang digugu dan ditiru, maka seluruh 

perilakunya harus lebih baik dari pada murid-muridnya. Dia adalah 
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rule model. Model yang menjadi rujukan perilaku murid-murid, 

bahkan juga masyarakat dimana dia tinggal dan beraktivitas. Karena 

guru adalah juga seorang pemimpin, maka dia harus lebih baik dalam 

menyikapi segala permasalahan daripada murid-murid yang seolah-

olah bawahannya. Dia lebih baik dalam hal manajemen waktu dan 

sebagainya.

Indikasi keberhasilan pendidikan bisa terlihat dan dirasakan 

apabila melalui empat tahapan pembelajaran yaitu good listening, 

can tell it again, can be evaluated, dan can be have. Semua itu dimulai 

pertama-tama dari guru terlebih dahulu yang kemudian ditularkan 

kepada murid-muridnya. Dengan kata lain guru memegang peranan 

sentral. Dan murid-murid mau tidak mau akan menjadikan dia sebagai 

sosok paling dekat untuk di contoh atau diikuti. Karenanya guru harus 

menunjukkan integritas dirinya. Menampilkan sosoknya sebagai 

manusia yang berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual
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BAB 5

DASAR FILOSOFI DAN POSISI PENDIDIKAN 

KARAKTER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

Sudirman, S.Pd., M.Ed

UIN Alauddin Makassar

A. Pendahuluan

D
i Indonesia, pendidikan karakter kini menjadi tren. Pendidikan 

Karakter bahkan menjadi keharusan yang wajib ada dalam kurikulum. Dasar filosofisnya entah karena bangsa ini sudah 
tidak memiliki karakter lagi, atau dunia pendidikan telah melupakan 

tujuan utamanya pembentukan karakter, atau karena hasil studi 

banding para pakar pendidikan ke luar Negeri yang melihat bahwa 

murid-murid di luar negeri memiliki karakter kuat sejak usia dini, 

entahlah. Namun pendidikan karakter saat ini telah diimplementasikan 

dalam Kurikulum pendidikan Nasional dan diberlakukan secara massif 

(Yaumi, 2016). 

Selama hampir tujuh tahun lebih penerapan pendidikan karakter 

hasilnya masih banyak siswa dan guru yang membuang sampah 

sembarangan –sebagai salah satu contoh masyarakat berkarakter 

adalah masyarakat yang mencintai kebersihan dan disiplin dalam 

setiap tindakannya termasuk membuang sampah. Dalam suatu 

seminar misalnya yang dihadiri para guru yang jumlahnya tidak 

sampai 50 orang, setelah seminar berakhir, lantai ruangan penuh 

kotak-kotak snack, gelas air minum kemasan, dan plastik berserakan di 

seluruh ruangan. Para guru saja yang tugasnya mendidik siswa untuk 

mengembangkan karakternya, ternyata masih belum berkarakter. 

Sangat jauh perbedaannya saat kita melihat kebiasaan-kebiasaan 

bangsa-bangsa yang karakternya sudah terbangun. Lihat saja seperti 
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di Cina atau Jepang, bagaimana anak- anak usia Sekolah Dasar sudah 

mampu antri demikian rapi ketika jam makan siang, membereskan 

semua tempat makannya tanpa menyisakan sampah sedikitpun di 

meja. 

Ada pandangan bahwa terdapat pergeseran karakter yang 

sangat timpang dari era dahulu dengan era sekarang terutama pada 

kualitas karakter anak didik (R. E. McGrath et al., 2022a). Dahulu (era 

tahun 1980 ke bawah), mayoritas siswa memiliki tingkat sopan santun 

yang tinggi, ada rasa hormat yang tulus kepada guru, perilaku dan 

gaya tuturnya halus. Berbeda dengan siswa era sesudahnya di mana 

hubungan siswa dan guru sudah tidak sesakral dulu bahkan seperti 

teman. Namun bukan di situ letak persoalannya, karena relasi guru 

dan siswa dalam pola pembelajaran modern memang lebih egaliter. 

Yang menjadi persoalan adalah lemahnya karakter yang dimiliki oleh 

generasi saat ini seperti tingkat kedisiplinan, sifat pekerja keras, rasa 

percaya diri yang rendah, kurang bertanggung jawab terhadap diri 

bahkan lingkungannya (Chowdhury, 2018).

Konon Arus modernisasi dan teknologi lah yang menjadi 

biang keladi lunturnya karakter ini, di mana masa kini teknologi 

semakin mengalami perkembangan pesat. Bukan hanya di kota-kota 

besar saja, namun telah meluas di berbagai penjuru desa bahkan 

daerah-daerah perbatasan di Indonesia. Perkembangan teknologi 

tersebut mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat tidak 

hanya perubahan secara positif namun juga perubahan negatif. 

Perubahan- perubahan tersebut juga merambah dunia pendidikan dan 

mempengaruhi pola pikir, pola interaksi dan perilaku warga sekolah, 

guru maupun siswa. 

Pergeseran dan perubahan positif dapat dilihat dengan 

peningkatan kualitas pembelajaran, materi, media pembelajaran, 

networking dsb. Namun di sisi negatif terjadi pergeseran pola perilaku, 

etika, atau moral siswa. Pergeseran tersebut tampak pada pola tutur 

kata, pola perilaku, dan kebiasaan. Memang tidak bisa disangkal bahwa 

karakter yang kuat akan mempengaruhi kehidupan seseorang dalam 

tahap-tahap perkembangan dan menjadi gerbang sukses di masa 

depannya. Karakter yang kuat akan membentuk mental yang kuat dan 

sebaliknya (Yeyeng et al., 2021). 
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Penerapan karakter tersebut tampaknya sekedar menyisipkan 

agenda tanpa mengimbangi dengan konsep yang matang. Pembentukan 

karakter tidak bisa dibangun hanya satu dua bulan atau satu dua tahun 

tanpa implementasi total dalam setiap lini, menjadi nafas dari seluruh 

lingkungan sekolah dan sarat dengan nilai-nilai luhur yang diyakini 

dan diterapkan secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. 

Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneropongnya 

secara konseptual terlebih dahulu akan memberikan gambaran secara 

nyata sebelum melangkah ke tahap implementasi (Bates, 2019). 

B. Memaknai Pendidikan karakter 

Secara etimologi karakter berasal dari bahasa Yunani, charassein, yang 

berarti mengukir. Sifat utama ukiran adalah melekat kuat di atas benda 

yang diukir. Tidak mudah luntur oleh waktu dan aus oleh gesekan. 

Menghilangkan ukiran sama dengan menghilangkan benda tersebut 

karena ukiran telah menyatu dengan bendanya. Ini berbeda dengan 

gambar atau tulisan tinta yang hanya disapukan di atas permukaan 

benda yang mudah hilang dan tidak meninggalkan bekas jika dihapus. 

Karakter berasal dari akar kata bahasa latin yang berarti “dipahat”. Secara harfiah, karakter artinya adalah kualitas mental atau moral, 
kekuatan moral, nama atau reputasinya. Dalam kamus psikologi, 

dinyatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak 

etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang ; biasanya mempunyai 

kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (R. McGrath, 2018). 

Jika seseorang sebuah sifat buruk, meski telah diberi nasehat 

ratusan kali, masukan dari manapun, sifatnya tidak berubah, mungkin 

berubah sesaat saat diberi nasehat namun akan muncul lagi dalam 

waktu yang tidak terlalu lama. Sifat tersebut sudah melekat dan 

sulit diubah, itulah karakter. Kebiasaan yang dilakukan secara terus 

menerus dan berulang- memiliki ulang yang didahului oleh kesadaran 

dan pemahaman akan menjadi karakter seseorang. Gen hanya menjadi 

salah satu faktor penentu saja. Namun orang tualah yang akan memiliki 

peluang besar dalam menentukan karakter anak. Orang tua di sini bisa 

dimaknai orang tua kandung atau orang tua yang lebih luas. Seperti 

orang-orang dewasa yang berada di sekeliling anak dan memberikan 

peran yang berarti pada anak (Jeynes, 2019). 
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1. Tujuan Umum Pendidikan Karakter 

Jika pendidikan karakter menjadi pilihan untuk diterapkan, 

konsekuensinya adalah meninjau ulang kurikulum yang 

berlaku saat ini yang sangat sarat beban bagi siswa. Hal 

ini untuk memberikan ruang yang cukup bagi masuknya 

pendidikan karakter. Dengan padatnya beban materi dan 

jam pelajaran saat ini akan sulit bagi pendidikan karakter 

diberlakukan. Untuk membangun kultur sekolah akan 

membutuhkan waktu minimal tiga bulan pertama di tiap 

tahun ajaran. Jika tiga bulan ini guru sudah dibebani dengan 

berbagai materi pelajaran peluang untuk membangun 

karakter akan hilang dua sisi, positif dan negatif. Dengan 

memberikan pendidikan karakter dua sisi karakter hanya 

akan tergali sisi positifnya saja, sementara sisi negatifnya akan 

tumpul bahkan tidak berkembang. Misalnya rasa yakin akan 

menumbuhkan keberanian bukan kesombongan, rasa takut 

akan menumbuhkan kehati-hatian bukan pengecut, rasa malu 

akan menumbuhkan kesopanan bukan keminderan.Untuk 

mencapai tujuan terbentuknya karakter positif tersebut, 

pendidikan karakter tidak terlepas dari nilai-nilai tentang 

benar dan salah. 

2. Peran Guru Pendidikan Karakter 

Guru merupakan sosok yang menjadi idola bagi anak didik. 

Keberadaannya sebagai jantung pendidikan tidak bisa 

dipungkiri. Baik atau buruknya pendidikan sangat tergantung 

pada sosok yang satu ini. Segala upaya sudah harus dilaksanakan 

untuk membekali guru dalam menjalankan fungsinya sebagai 

aktor penggerak sejarah peradaban manusia dengan melahirkan 

kader-kader masa depan bangsa yang berkualitas paripurna, 

baik sisi akademik, afektif dan psikomotorik. Fungsi guru itu 

bersifat multifungsi (Supatminingsih et al., 2020). Ia tidak hanya 

sebagai pendidik, tapi juga sebagai pengajar, pembimbing, 

pelatih, penasihat, pembaru, model dan teladan, pribadi, 

peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja 

rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, actor, emancipator, 

evaluator, pengawet dan kulminator.
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3. Implementasi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-

nilai karakter kepada sekolah yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang 

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

sehingga menjadi insan yang kamil. Dalam pendidikan karakter 

di sekolah semua komponen harus dilibatkan, termasuk 

komponen- komponen pendidikan itu sendiri yaitu, isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan nilai, kualitas hubungan, 

penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan 

sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, etos kerja 

seluruh warga, dan lingkungan sekolah. 

C. Aksiologi; Studi filosofis tentang hakikat nilai-nilai. Nilai merupakan tema baru dalam kajian filsafat, muncul pertama kali 
pada abad ke-19. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang filsafat. 
Di dunia ini ada banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan 

dengan persoalan nilai yang khusus seperti epistemologis, etika 

dan estetika. Epistemologi berhubungan dengan kebenaran, etika 

berkaitan dengan masalah kebaikan dan estetika bersangkutan 

dengan masalah keindahan. 

Nilai itu ideal dan bersifat ide. Sehingga ia bersifat abstrak dan 

tidak dapat disentuh oleh panca indra. Secara historis emotivisme 

berasal dari logika positivisme: bahwa nilai adalah sesuatu yang tidak 

dapat dijelaskan dan bersifat emotif, meski memiliki makna secara 

faktual. Nilai sama sekali tidak dapat digambarkan sebagai keadaan 

suatu subjek, obyek, ataupun sebagai hubungan. Teori umum tentang 

nilai muncul dari perdebatan antara Alexius meinong dengan Christian 

von Ehrenfels pada tahun 1890-an berkaitan dengan sumber nilai. 

Meinong memandang bahwa sumber nilai adalah perasaan (feeling), 

atau perkiraan atau kemungkinan adanya kesenangan terhadap suatu 

obyek . 
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1. Makna Aksiologi 

Berasal dari bahasa Yunani “axios” yang berarti layak; pantas; nilai dan 

Logos yang berarti ilmu. Beberapa pengertian menurut istilah antara 

lain: 

a. Aksiologi merupakan analisis tentang nilai-nilai yang berarti 

membatasi arti, ciri-ciri, asal, tipe, kriteria atau status 

epistemologi ari nilai tersebut. 

b. Aksiologi merupakan studi yang menyangkut teori umum 

tentang nilai dan segala bernilai. sesuatu yang 

Ehrenfels (termasuk Spinoza) memandang bahwa sumber nilai 

adalah hasrat/keinginan (desire). Suatu objek menyatu dengan nilai 

melalui keinginan aktual atau yang memungkinkan, artinya suatu objek 

memiliki nilai karena ia menarik. Menurut kedua pendapat tersebut, 

nilai adalah milik objek itu sendiri- sendiri.Pertanyaannya kemudian, 

apakah nilai yang dimiliki objek itu memang benar-benar dari objek 

tersebut ataukah karena persepsi kita terhadap obyek tersebut?

 

2. Nilai dan kebaikan 

Baik dan benar adalah dua hal yang tidak identik, meski keduanya 

bersifat positif. Yang baik mungkin juga tidak benar yang benar itu 

juga bisa dianggap baik atau buruk. Tapi ketika yang baik itu berkaitan 

dengan yang benar (atau sebaliknya) maka itulah yang ideal. 

Filsafat nilai pada masa modern (Max Scheler) yang bermula 

dari Lotze membuat perbedaan tajam antara nilai dan kebaikan. 

Karena nilai-nilai dalam arti ini dipikirkan sebagai ide-ide dari dunia 

lain yang dapat diperkenalkan kepada dunia nyata dengan peralatan manusia, pandangan ini dinamakan teori „idealisme nilai‟. Lawan idealisme nilai adalah metafisika nilai yang mengatasi pemisahan 
nilai dari yang ada (al-mawjud).  Pendekatan-pendekatan dalam 

aksiologi : 

a. Nilai sepenuhnya bersifat subjektif, dinilai dari sudut pandang 

ini nilai- nilai merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia 

sebagai pelaku dan keberadaanya tergantung pada pengalaman- 

pengalamannya. 
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b. Nilai-nilai merupakan kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi 

namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai 

tersebut merupakan esensi logis dan diketahui melalui akal. 

(obyektivisme logis) 

c. Nilai-nilai merupakan unsur-unsur obyektif yang menyusun kenyataan (objektivisme metafisik).
3. Persoalan aksiologis dalam kehidupan sehari-hari 

Bila dua orang tidak sependapat mengenai suatu hal misalnya makanan 

atau minuman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan 

mereka gagal untuk saling meyakinkaan, diskusi pada umumnya 

berakhir dengan pernyataan dari salah satu pihak bahwa ia menyenangi 

atau tidak menyenangi hal itu, dan tidak seorangpun yang dapat 

meyakinkan lawan bicaranya. Seperti halnya peribahasa latin “selera 

tidak dapat diperdebatkan” (de gustibus non disputandum). Orang 

yang mendukung de gustibus non disputandum ingin menunjukkan 

satu ciri khs nilai, yaitu sifat yang mendalam dan langsung dari 

penilaian. 

Orang lain, kelompok lain atau negara lain menganut atau 

mengikuti nilai-nilai tersebut dengan berbagai cara. Seperti inilah 

proses globalisasi berlangsung, di mana nilai-nilai juga turut 

mengglobal. 

4. Sistem nilai ideal yang diperlukan dalam pembentukan 

karakter

Dalam kerangka idealisme kenyataan yang ada dalam kehidupan 

bukanlah suatu kebenaran yang bersifat hakiki, melainkan gambaran 

dari ide-ide yang ada di dalam jiwa atau spirit manusia. Pembentukan 

karakter memerlukan seperangkat nilai yang akan diberikan kepada 

anak didik dan menjadi budaya di lingkungan pendidikan formal 

maupun non formal. 

Subjektivisme dan relativisme nilai melahirkan aliran- aliran 

dan teori dalam pendidikan yang berimplikasi pada pola perlakuan 

terhadap anak didik. John Locke misalnya yang berpendapat bahwa 

pengalaman yang akan membentuk kepribadian anak didik. Atau 
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aliran behaviorisme yang dipelopori oleh Pavlov, yang berpendapat 

bahwa manusia harus dikondisikan sejak lahir dan diberi rangsangan 

agar berkembang sesuai dengan yang diharapkan.Kepercayaan, sikap, nilai- nilai manusia merupakan refleksi 
dari lingkungan sekitar yang telah dikondisikan.dengan melalui 

indoktrinasi, propaganda, atau counter propaganda, kepercayaan, 

sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipegang manusia dapat dibentuk 

bukan karena perkembangan moralitas yang inheren dari kapasitasnya 

sebagai manusia. Nilai moral dan etika dalam pandangan teori ini 

bersifat relatif, tidak mutlak dan berubah-ubah tergantung waktu dan 

tempat, sehingga masalah baik dan buruk tidak lagi dipersoalkan. 

Penalaran yang menjadi standar bagi yang baik dan buruk. 

Sementara naturalisme menolak hal-hal yang bersifat spiritual 

dan moral sebab kenyataan yang hakiki adalah alam semesta yang bersifat fisik. Sementara Pragmatisme lebih mementingkan paham 
antroposentris (berpusat pada manusia), kepada batin manusia, 

kepada kemampuan kreativitas dan pertumbuhan manusia, kepada 

hal- hal yang bersifat praktis, kemampuan kecerdasan, perbuatan 

dalam masyarakat dan kepada diri manusia sendiri (individualitas). 

Indonesia masa kini tengah dilanda krisis karakter, secara factual, data 

realistik menunjukan bahwa moralitas maupun karakter bangsa saat 

ini sedang runtuh. Runtuhnya moralitas dan karakter bangsa tersebut 

telah mengundang berbagai musibah dan bencana di negeri ini. 

Musibah dan bencana tersebut meluas pada ranah sosial-keagamaan, 

budaya, hukum maupun politik. 

Musibah sosial keagamaan dapat diamati pada hilangnya 

akhlak melalui westernisasi yang berdampak buruk pada masyarakat 

Indonesia. Cara berpakaian, pergaulan bebas, penghormatan kepada 

yang lebih tua, bahkan tingkat kriminalitas tinggi yang akhir-akhir 

ini tersangka lebih banyak mengarah pada pelajar. Musibah budaya 

dapat diamati pada masyarakat Indonesia yang lebih senang meniru 

gaya hidup kebarat-baratan sehingga melupakan dimana mereka 

berasal. Musibah hukum maupun politik dapat kita lihat dari peristiwa 

korupsi dewasa ini yang menyeret ketua DPR, selain itu masih banyak 

lagi kasus-kasus korupsi yang seakan menjadi “budaya” di negeri 

Indonesia ini. Kondisi demikian membuat masyarakat Indonesia 

melupakan jati dirinya, yaitu manusia yang Pancasilais. Manusia yang 
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paham akan dasar negaranya. Manusia yang mampu mengamalkan 

setiap sila-silanya. Jika hal ini terus dibiarkan hingga moralitas dan 

karakter bangsa hilang, maka makna Pancasila hanyalan sebuah teks 

yang selalu diucapkan setiap kali mengikuti upacara bendera. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu 

upaya yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan 

ini. Salah satunya adalah melalui pendidikan sebagai upaya untuk 

memperbaiki moralitas dan karakter bangsa Indonesia. Karena dirasa 

lebih mudah untuk menanamkan karakter dan membentuknya sejak 

dini melalui pendidikan. Namun yang dimaksudkan adalah sebuah 

pendidikan yang sebenarnya, pendidikan yang tidak melupakan jati 

dirinya, pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang mampu 

membentuk moral dan karakter bangsa yang kuat, yang sesuai 

dengan landasan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.Penerapan 

Pendidikan Karakter pada kurikulum 2013 adalah salah satu upaya 

pemerintah untuk menanggulangi permasalahan karakter bangsa. 

Ada 18 nilai-nilai karakter yang menjadi fokus dalam pendidikan 

karakter di kurikulum 2013, yang bisa kita komparasikan dengan 

Pancasila sebagai landasan dasar negara Indonesia (Jerome & Kisby, 

2019; Saputro & Murdiono, 2020). 

Untuk mendukung perwujudan cita- cita pembangunan 

karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan 

UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka 

Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu 

program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit 

ditegaskan dalam Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) tahun 2005- 2015, dimana pendidikan karakter ditempatkan 

sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, 

yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” . Pancasila 

adalah etika dan moral bangsa Indonesia dalam arti merupakan inti 

bersama dari pelbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia 

yang mampu mengatasi segala paham golongan di Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa 
Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat 

sistematis, fundamental dan menyeluruh. Maka sila-sila merupakan 

suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis (Husni, 

2020). 



48 Konsep dan Model Pembelajar Karakter

Dalam pengertian inilah maka sila – sila pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan 
negara Indonesia mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan 

kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-

nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. 

Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang merupakan perwujudan 

dari jiwa bangsa dalam sikap mental dan tingkah laku adalah dasar filsafat hidup, ideologi, dan moral negara yang harus dikembangkan 
sesuai dengan kodrat manusia (Bates, 2021; Berkowitz, 2021).  

D. Nilai-nilai Karakter yang termuat dalam Pendidikan Karakter 

Kurikulum 2013 

Dalam naskah akademik Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah 

merumuskan lebih banyak nilai-nilai karakter (18 nilai) yang akan 

dikembangkan atau ditanamkan kepada anak-anak dan generasi muda 

bangsa Indonesia (Husni, 2020). Nilai-nilai karakter tersebut dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Religius; Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama. 

2. Jujur; Perilaku yang dilaksanakan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi; Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin; Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras; Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif; Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 
cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 
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7. Mandiri; Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis; Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 
sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat Kebangsaan; Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan 
yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air; Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 
dan politik bangsa. 

12. Menghargai Prestasi; Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuai yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/Komunikatif; Tindakan yang memperhatikan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai; Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar Membaca; Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16. Peduli Lingkungan; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi 

17. Peduli sosial; Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab; Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri. 
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E. Landasan Filosofis Pendidikan Karakter 

1. Landasan Psikologi

Pendidikan karakter sebagaimana yang kita pahami saat ini tidaklah 

muncul begitu saja, tidak pula hadir sekedar meresponi kondisi moral 

anak bangsa yang cenderung berorientasi material ketimbang nilai. 

Tetapi akar pendidikan karakter telah ada seiring dengan terbangunnya 

peradaban dan perkembangan psikologi manusia itu sendiri. Secara 

Psikologis, Dewantara (1977: 407-410) menjelaskan hubungan antara 

jiwa atau kebatinan dengan watak atau karakter manusia. Karakter 

adalah paduan dari semua tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga 

menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu 

dengan yang lain. Kekhususan tanda tersebut tergantung dari tenaga 

yang ditimbulkan oleh jiwa (kebatinan), di mana jiwa manusia itu 

terbentuk dari gabungan antara angan-angan, rasa, dan kemauan 

(cipta, rasa, dan karsa) (Yaumi, 2016). 

Untuk memahami hubungan antara jiwa dengan karakter, 

Dewantoro (1977: 409) memberi perumpamaan seperti halnya 

ketika orang memandang suatu barang, lalu timbullah pikiran untuk 

mengamati barang itu lebih jauh (dan mungkin bertanya barang apa itu?, 

untuk apa, bagaimana cara membuatnya, dsb.), lalu dengan sendirinya 

timbullah perasaan senang atau tidak senang terhadap barang itu. 

Selanjutnya, timbullah keinginan akibat pengaruh dari pikiran dan 

rasa yang kemudian menjadi kemauan yang tetap. Kemauan tersebut 

belum tentu menimbulkan tenaga, tetapi masih tergantung dari 

karakter. Mengingat karakter merupakan perimbangan tetap antara 

azas kebatinan (jiwa) dan perbuatan lahir, maka baik dan buruknya 

perangai seseorang tergantung dari kualitas kebatinannya, yakni jiwa 

dan objek di luar jiwa yang selalu berpengaruh(Yaumi, 2016). 

Selanjutnya, kaum psikologi positif seperti Martin E.P. Seligman 

dan Mihaly Csikszentmihalyi memfokuskan diri pada pengembangan karakter dengan mengidentifikasi karakter itu sebagai salah satu pilar 
dalam cabang ilmu baru, psikologi positif. Mihaly Csikszentmihalyi 

adalah seorang psikolog yang banyak menulis mengenai kreativitas, finding flow, good work, good business, dan lain-lain. Penulis sendiri 
sering mengikuti ceramah-ceramah beliau di beberapa kesempatan 

termasuk di Iowa State University dan University of Northern Iowa masing-masing mengenai kreativitas (creativity), finding flow, dan 
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juga bidang psikologi positif yang dalam hal ini penulis memasukkan 

sebagai landasan psikologi pendidikan karakter. Berdasarkan 

berbagai pandangan mulai dari Dewantara, Csikszentmihalyi, Lickona, 

dan Gardner, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

memiliki akar yang jelas yang dapat dijadikan landasan psikologis dalam mengkaji dan mengidentifikasi nilai-nilai hakiki yang dibangun 
bersama dalam pelaksanaan pendidikan karakter (Yaumi, 2016). 

2. Landasan Moral 

Tiga level moral karakter seperti dikembangkan oleh Aristoteles; (1) 

ethics of fear (etika takut), (2) ethics of shamed (etika malu), dan (3) 

ethics of wisdom (etika kebijaksanaan) merupakan salah satu contoh 

bahwa etika dan moral sering dikupas dalam domain yang sama. 

Terdapat dua alasan utama mengapa penulis cenderung membahasnya 

dalam ruang yang berbeda antara etika dan moral karena pertama, 

pada hakikatnya terdapat perbedaan sementara etika menekankan 

pada sistem sosial di mana moral-moral tersebut diterapkan. Dengan 

kata lain, etika merujuk pada standar atau kode dari suatu perilaku 

yang diharapkan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdapat 

individu-individu (Wisegeek, 2012). Oleh karena itu, sering kita dengar 

istilah etika sosial, etika perusahaan, etika profesional, etika keluarga, 

tetapi bukan moral sosial, moral perusahaan, moral profesional, dan 

moral keluarga (Yaumi & Husain, 2015). 

Kedua, ketika moral dan etika dikupas secara terpadu 

(integrated), maka kawasan pembahasan dari kedua disiplin tersebut 

menjadi sangat tidak memadai untuk menjadi landasan dalam kajian 

pendidikan karakter. Namun, penulis tetap berpendapat bahwa nilai-

nilai moral dan etika harus menyatu dalam pribadi seseorang dalam 

suatu masyarakat. 

Salah seorang ilmuwan psikologi ternama yang dikenal juga 

dengan bapak konstruktivisme, Jean Piaget dikenal sebagai ilmuwan 

yang mengkaji persoalan-persoalan moral dalam hubungannya 

dengan perkembangan intelektualitas anak. Dalam buku yang 

berjudul “The Moral Judgment of the Child,” suatu buku langkah 

yang diterbitkan pada tahun 1965 ini mengisahkan hasil kerja 

monumental seorang Piaget dalam mengkaji perkembangan moral 
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anak-anak. Dia mengkaji bagaimana anak-anak bermain permainan 

(game) untuk mempelajari keyakinan mereka tentang mana yang 

benar dan salah(Yaumi, 2022). 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Piaget terhadap 

aplikasi aturan-aturan dalam permainan (salah satu permainan 

adalah bermain marbles atau kelereng) menunjukkan bahwa 

seluruh perkembangan termasuk perkembangan moral muncul dari 

tindakan. Individu-individu membangun pengetahuan tentang dunia 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Seperti disebutkan 

oleh Piaget dalam bukunya bahwa Ben, seorang anak berumur 10 

tahun, mengkritik aturan main kelereng dengan mengatakan “itu 

bukan aturan! Itu aturan yang salah karena di luar aturan permainan. 

Suatu aturan yang adil adalah aturan yang ada dalam permainan 

(Tigger, 2012: 2).” Ben percaya pada kebenaran absolut dan intrinsik 

dari aturan permainan itu, yang merupakan titik awal dari alasan 

rasional yang menunjukkan adanya perkembangan moral. Lain halnya 

dengan Vua, seorang anak yang berusia 13 tahun, menggambarkan 

alasan rasionalnya untuk memahami sesuatu di luar aplikasi aturan 

permainan. Ketika diminta untuk mempertimbangkan kewajaran 

aturan yang dibuat dibandingkan dengan aturan tradisional yang 

ada, Vua menjawab “itu baru adil karena kelereng itu terpisah jauh” 

(membuat permainan sama-sama sulit). Hal ini dipandang sebagai 

perkembangan moral lanjutan (Herman et al., 2022; R. E. McGrath et 

al., 2022b). 

Selanjutnya, untuk menguji pemahaman anak-anak tentang 

aturan permainan, Piaget melakukan wawancara seputar masalah 

tindakan kebohongan dan pencurian. Ketika Piaget bertanya kepada 

anak-anak yang lebih muda, “apa itu mencuri?” mereka menjawab 

“itu kata-kata nakal.” Kemudian, ketika ditanya “mengapa kalian tidak 

mencuri?” mereka tidak langsung menjawab , lalu mengatakan “karena 

itu nakal namanya.” Tetapi, anak-anak yang lebih dewasa dari mereka 

mampu menjawab dengan mengatakan “karena perbuatan itu tidak 

benar.” Lebih dari itu, anak-anak yang lebih dewasa menunjukkan 

kesadaran pemahaman yang relevan dengan makna dari suatu 

tindakan itu dengan mengatakan “perbuatan bohong itu adalah ketika 

anda menipu orang lain.” Dari observasi yang dilakukan, Piaget menarik 

kesimpulan bahwa anak-anak mulai berkembang dalam suatu tahapan 

alasan moral heteronom (heteronomous atau melibatkan hukum yang 
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berbeda-beda) yang ditandai dengan kepatuhan ketat pada aturan dan 

tugas, dan ketaatan kepada kekuasaan. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh Piaget, kemudian digunakan 

dalam mengembangkan teorinya mengenai moralitas anak-anak. 

Seperti dikatakan oleh Singer dan Revenson (1996:97) bahwa jika 

anda mengobservasi anak-anak di bawah umur tujuh tahun ketika 

sedang bermain, anda akan melihat mereka mengelaborasi aturan-

aturan mereka sendiri, mengadaptasikan ke dalam situasi khusus, 

kemudian mengubah sesuai kehendak mereka, namun mereka yakin 

bahwa mereka bermain sesuai dengan aturan (Yusnan, 2022). 

3. Landasan Agama 

Semua agama mengajarkan tentang moral, nilai, etika, pentingnya 

melakukan perbuatan baik, tidak diperbolehkan untuk melakukan 

perbuatan jelek, dan berbagai ajaran spiritualitas. Pada tahun 2006-

2007 Yosi Amram melakukan penelitian tentang nilai-nilai spiritualitas 

yang tercermin dari ajaran moral, nilai, dan etika dengan melibatkan 

beberapa agama seperti Buda, Hindu, Kristen, Islam, Yahudi, Non-

Dual, Shamani, Taoisme, dan Yoga. Kemudian, dia merumuskan tujuh 

nilai-nilai dasar spiritual yang terdapat dalam semua agama tersebut, 

yakni (1) kesadaran, (2) keanggunan, (3) kebermaknaan, (4) nilai 

yang melampaui di atas segalanya (transcendence), (5) kebenaran, (6) 

kedamaian, (7) kebijaksanaan (Amram, 2007). 

Dalam ajaran agama Islam, banyak sekali ayat-ayat dalam al-

Qur’an dan Hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang karakter atau 

dalam bahasa agama disebut dengan akhlak. Tentu saja, begitu pula 

dengan ajaran-ajaran agama Kristen, Hindu, Budha, dan agama- agama 

lainnya. Namun, dalam tulisan ini tidak bermaksud menjabarkan 

semua pandangan agama-agama seperti disebutkan di atas, tidak 

juga membahas lebih rinci dan mendalam tentang ayat-ayat al-Quran 

dan hadis-hadis Rasulullah saw, tetapi hanya beberapa dalil saja dan 

pandangan-pandangan ilmuwan tentang pendidikan karakter yang 

menjadi dasar pijakan dalam mengembangkan dan membangun nilai-

nilai karakter sebagai inti kajian dalam buku ini. Semua kita tentu 

menyadari bahwa upaya mengintegrasikan nilai-nilai fundamental 

agama-agama dalam pendidikan adalah suatu pekerjaan yang baik 



54 Konsep dan Model Pembelajar Karakter

dan mulia, tetapi karena keterbatasan penulis dalam memahami 

ajaran agama selain Islam menyebabkan penulis tidak menghadirkan 

dalil-dalil dari berbagai agama. Hal ini sangat disarankan kepada 

rekan, kolega, saudara setanah air yang peduli tentang pembangunan 

moralitas generasi anak bangsa perlu membumikan ajaran agama dari 

langit untuk mengarahkan berbagai aktivitas pendidikan di bumi ini. 

Karakter dalam bahasa agama disebut dengan akhlak. Seperti 

dikatakan oleh Akramulla Syed (2011) akhlak merupakan istilah dalam 

bahasa Arab yang merujuk pada praktik-praktik kebaikan, moralitas, 

dan perilaku yang baik. Istilah akhlak sering diterjemahkan dengan 

perilaku islami (islamic behavior), sifat atau watak (disposition), 

perilaku baik (good conduct), kodrat atau sifat dasar (nature), perangai 

(temper), etika atau tata susila (ethics), moral dan karakter. Semua 

kata-kata tersebut merujuk pada karakter yang dapat dijadikan suri 

teladan yang baik bagi orang lain. Di sinilah yang dimaksudkan oleh 

Allah dalam ayat al-Quran berikut ini. 

“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. 33: 21).” 

Ayat tersebut memberi gambaran betapa Rasulullah merupakan 

suri teladan dalam berbagai hal karena memiliki sifat, perangai, 

watak, dan moralitas yang patut dicontohi dan dijadikan model dalam 

berpikir, bersikap, dan bertindak. Perbaikan budi pekerti, perangai, 

sifat, atau karakter adalah tanggungjawab semua pihak apalagi dengan 

gelar “khalifah di bumi” yang disandang oleh semua hamba, yang 

artinya berlaku dan bertindak sesuai dengan budi pekerti yang agung, 

sebagaimana diamanahkan oleh Allah dalam ayat al-Quran berikut ini. 

“Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung 

(QS. 68:4).” 

Mengingat dalam diri Rasulullah Muhammad saw terdapat suri 

teladan yang baik dan berbudi pekerti yang luhur, maka kata wanaka 

(sesungguhnya kamu) dalam ayat ini merujuk kepada Rasulullah dan 

juga kepada siapa saja yang menjadikan dia sebagai teladan serta 

bertindak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah saw. Frase khuluqin 

azdhiim mengindikasikan seolah terdapat budi pekerti yang baik 
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di samping yang jelek. Dewantara (1977: 26) mengatakan bahwa 

pembagian budi pekerti dapat dilakukan berdasarkan beberapa 

sandaran; ada yang melihat dari sifatnya angan-angan (pikiran), 

perasaan, dan kemauan. Salah seorang yang bernama Eduard Spranger 

(1882-1963) yang juga bersandar pada hasrat, atau kemauan, 

membagi budi pekerti ke dalam enam bagian yaitu; (1) kekuasaan), 

(2) agama, (3) keindahan, (4) kegunaan atau faedah, (5) pengetahuan 

atau kenyataan, (6) menolong mendermakan atau mengabdi (sosial). 

Berdasarkan kultur, nilai, dan karakter sebagaimana digambarkan 

di atas, maka budipekerti manusia ada yang lebih dominan pada 

kekuasaan, ekonomi, pengabdian, pengetahuan, seni, dan agama 

manakala tidak mendapat pengendalian dan pengontrolan dari sisi 

moral dan etika, maka cenderung jatuh dan terperangkap dalam suatu 

karakter yang lebih jelek dari karakter yang sesungguhnya. Itulah 

sebabnya, frase khuluqin azdhiim dalam ayat tersebut digunakan 

mengingat terdapat juga akhlak yang tidak mengindahkan nilai-nilai 

moral dan etika. Menurut hemat penulis, untuk mencapai akhlak yang 

tinggi, keenam karakter tersebut seharusnya disucikan agar dalam 

setiap pelaksanaannya dapat mencerminkan akhlak atau budi pekerti 

yang agung. Seperti dijelaskan dalam ayat berikut ini. 

“Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan 

(menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi 

yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri Akhirat 

(QS.38:46).” 

Jika ditinjau dari segi kohesi dan koherensinya ayat tersebut 

berhubungan dengan beberapa ayat sebelum dan sesudahnya. Pada 

ayat sebelumnya (QS.38:45), dijelaskan tentang perbuatan besar dan 

ilmu yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi-nabi Ibrahim, Ishaq, dan 

Ya’kub, kemudian ayat sesudahnya (QS.38:47) ditekankan kembali 

bahwa karakter mereka yang disebut sebelumnya paling baik, dan 

orang-orang yang paling baik lainnya adalah Nabi-nabi Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli (QS.38:46). Dengan demikian kata hum dalam frasa 
Akhlashnaahum, yang berarti kami telah mensucikan mereka, dalam 

ayat tersebut di atas merupakan orang-orang yang terbaik yang telah 

disucikan akhlaknya sehingga menjadi manusia paripurna yang dapat 

mempengaruhi karakter-karakter manusia pada umumnya menjadi 

karakter-karakter terbaik. 
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Beberapa hadis Rasulullah Saw. Juga berbicara tentang begitu 

pentingnya memiliki karakter (akhlak) yang baik. Di antara hadis-

hadis yang menjelaskan tentang kedudukan akhlak adalah: 

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan 

akhlak manusia.” (Riwayat Malik).” 

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kehadiran Rasulullah Saw. 

adalah untuk memperbaiki, menumbuhkan, atau mengembangkan 

akhlak mulia. Dalam hadis tersebut mendeskripsikan bahwa 

keberadaan Rasulullah menjadi standar, rujukan utama dalam 

pembangunan akhlak. Bahkan indikator kesempurnaan iman 

seseorang adalah keagungan akhlaknya, seperti dikatakan dalam 

hadis sebagai berikut: 

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang 

yang paling baik akhlaknya. “ (Riwayat Abu Dawud, Ahmad dan 

At-Tirmidzi ).” 

Di sini dipahami bahwa kesempurnaan iman seseorang dapat 

diukur melalui kebaikan akhlak, budi pekerti, tingkah laku, perangai, 

dan wataknya dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, orang 

yang sempurna imannya terjewantahkan dalam ketinggian budi 

pekertinya. Bahkan yang menjadi ukuran orang masuk surga dapat 

dilihat juga dengan kebaikan akhlaknya, seperti dalam hadis berikut 

ini. 

“Penyebab utama masuknya manusia ke surga adalah bertakwa 

kepada Allah dan kebaikan akhlaknya. “ (Riwayat At-Tirmidzi dan 

Ibnu Majah ) 

Jika hadis sebelumnya menerangkan tentang kesempurnaan 

iman seseorang berbanding lurus dengan akhlaknya, maka hadis ini 

menjelaskan ketakwaan yang berbarengan dengan kebaikan akhlak 

merupakan dua hal yang dapat mengantarkan seseorang masuk 

dalam surga. Bahkan setelah sampai di dalam surga, orang yang baik 

akhlaknya akan disediakan rumah yang megah, seperti hadis berikut 

ini: 

“Saya menjamin sebuah rumah yang paling tinggi tingkatannya 

di sorga bagi orang- orang yang berbudi pekerti. “ ( Riwayat At-

Tirmidzi ) 
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Bangunan karakter yang tercermin dalam kebaikan akhlak 

tidak saja mendapat tempat yang baik di dunia, tetapi Islam menjamin 

tempat yang layak di akhirat kelak selama manusia memiliki kemuliaan 

akhlak. 
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BAB 6

MAKNA KARAKTER, NILAI-NILAI DAN KONSEP 

PENDIDIKAN KARAKTER

Dr (cand). Nining Andriani, M.Pd

A. Konsep Pendidikan Karakter

Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pengertian 

pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan 

terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta 

didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat  menjadi 

individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang 

bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada 

peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai 

tersebut.

Pendidikan karakter (character education) sangat erat 

hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah 

untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-

menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik.

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Agar lebih memahami apa arti character education, maka kita dapat 

merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

a. Echols dan Shadily

Secara etimologis kata karakter berasal dari bahasa Yunani 

Charassein yang berarti membuat tajam, membuat dalam. 
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Sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia karakter berasal dari 

kata character yang berarti watak, karakter atau sifat  (Echols, 

1995).

b. KBBI

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “karakter” diartikan 

dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain.

c. Samani & Hariyanto (2012:43)

Menurut memaknai karakter sebagai nilai-nilai dasar yang 

membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh 

hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya 

dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya 

dalam kehidupan sehari-hari. (Muchlas, 2013).

d. T. Ramli

Menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah 

pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap 

moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk 

pribadi peserta didik yang baik.  (Ramli, 2003).

e. Thomas Lickona

Menurut Thomas Lickona, pengertian pendidikan karakter 

adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang 

sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan 

nilai-nilai etika yang inti. (Lickona, 2013).

f. John W. Santrock

Menurut John W. Santrock, character education adalah 

pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada 

peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan 

pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam 

upaya mencegah perilaku yang yang dilarang. (Santrock, 2011).

g. Elkind

Menurut Elkind, pengertian pendidikan karakter adalah suatu 

metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk 

mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa 
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guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran tetapi juga 

mampu menjadi seorang teladan. (Elkind, 2004).Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) 

tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi faham 

(kognitif) tentang mana yang benar dan yang salah, mampu merasakan 

(afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan 

kata lain, pendidikan karakter yang baik bukan hanya melibatkan aspek 

pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga merasakan 

yang baik (moral feeling) dan perilaku yang baik (moral action).

2. Fungsi Pendidikan Karakter

Secara umum fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter 

seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, 

berakhlak mulia, bertoleransi, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun 

beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut;

a. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia 

sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, 

dan berperilaku baik.

b. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang 

multikultur.

c. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang 

kompetitif dalam hubungan internasional.

Character education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu 

sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan 

keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai 

media belajar.

3. Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang 

baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter adalah proses pemberian 

tuntunan peserta/anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang 
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berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. 

Melalui  pendidikan karakter diharapkan peserta didik memiliki 

karakter yang baik meliputi kejujuran, tanggung jawab, cerdas, bersih 

dan sehat, peduli,dan kreatif. Karakter tersebut diharapkan menjadi 

kepribadian utuh yang mencerminkan keselarasan dan keharmonisan 

dari hati, piker, raga, serta rasa dan karsa.

Tujuan mulia pendidikan karakter ini akan berdampak 

langsung pada prestasi anak didik. Pendidikan pada intinya 

bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak 

mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, 

berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa berdasarkan pancasila.

Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk 

membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak 

mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka di dalam diri peserta didik 

harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari 

Agama, Pancasila, dan Budaya. Berikut adalah nilai-nilai pembentuk 

karakter tersebut:

a. Kejujuran

b. Sikap toleransi

c. Disiplin

d. Kerja keras

e. Kreatif

f. Kemandirian

g. Sikap demokratis

h. Rasa ingin tahu

i. Semangat kebangsaan

j. Cinta tanah air

k. Menghargai prestasi

l. Sikap bersahabat
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m. Cinta damai

n. Gemar membaca

o. Peduli terhadap lingkungan

p. Peduli sosial

q. Rasa tanggungjawab

r. Religius

4. Urgensi Pendidikan Karakter

Seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus 

akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. 

Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang 

berakibat pada perilaku negatif di masyarakat, misalnya pergaulan 

bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan 

terhadap anak, dan lain sebagainya.

Menurut (Lickona, 2013), setidaknya ada tujuh alasan 

mengapa character education harus diberikan kepada warga negara 

sejak dini, yaitu;

a. Cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki 

kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya.

b. Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi 

akademik anak didik.

c. Sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk 

dirinya di tempat lain.

d. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati 

orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk.

e. Sebagai upaya mengatasi akar masalah moral-sosial, seperti 

ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, 

dan lain-lain.

f. Merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu 

sebelum masuk ke dunia kerja/ usaha.

g. Sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang 

merupakan bagian dari kerja suatu peradaban.
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Dari penjelasan tersebut kita menyadari bahwa pendidikan 

karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para 

guru, dosen, dan orang tua, sudah seharusnya senantiasa menanamkan 

nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya.

5. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan 

Karakter

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan/

sekolah dapat tercapai dengan keterlibatan semua warga sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan 

pembentukan dan pendidikan karakter yang harus  terlebih dahulu 

diberdayakan, sedangkan pendidikan karakter di sekolah ditekankan 

pada penanaman moral, nilai-nilai estetika, budi pekerti yang luhur. 

Di samping itu lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi 

terhadap karakter atau watak seseorang. Mengingat keberhasilan 

pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, 

dan lingkungan masyarakat, keberadaan contoh (role model) sangat berarti. Misalnya orang tua, guru, dan publik figur harus menjadi 
contoh langsung bagi anak atau peserta didik.

a. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan 

karakter anak. 

Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat pertama dan 

utama dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Fungsi utama 

keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan 

mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh 

anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat 

dengan baik serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang 

sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera. Dari pemaparan 

diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan wahana 

pertama dan utama bagi pendidikan karakter anak. Apabila 

keluarga gagal melakukan  pendidikan karakter pada anak-

anaknya, maka akan sulit bagi institusi-institusi lain di luar 

keluarga (termasuk sekolah) untuk memperbaikinya. Kegagalan 

keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada 

timbulnya masyarakat yang tidak berkarakter, oleh karena itu 

setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter 
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bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di 

rumah. 

Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter 

apabila dapat tumbuh di lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara 
optimal. Mengingat lingkungan anak bukan saja lingkungan 

keluarga yang sifatnya mikro, maka semua pihak- keluarga, 

sekolah, media massa, komunitas bisnis, dan sebagainya turut 

andil dalam perkembangan karakter anak. Dengan kata lain, 

mengembangkan generasi penerus bangsa yang berkarakter 

baik adalah tanggung jawab semua pihak. Tentu saja hal ini tidak 

mudah, oleh karena itu diperlukan kesadaran dari semua pihak 

bahwa pendidikan merupakan “PR” yang sangat penting untuk 

dilakukan segera. Terlebih melihat kondisi karakter bangsa 

saat ini yang memprihatinkan serta kenyataan bahwa manusia 

tidak secara alamiah (spontan) tumbuh menjadi manusia yang 

berkarakter baik 

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa lingkungan 

rumah dan keluarga memiliki andil yang sangat besar dalam 

pembentukan perilaku anak. Untuk itu pastilah ada usaha 

yang harus dilakukan terutama oleh pihak-pihak yang terkait 

didalamnya sehingga mereka akan memiliki tanggung jawab 

dalam hal ini. 

Beberapa contoh kebiasaan yang dapat 

dilakukan di lingkungan keluarga: membiasakan anak 

bangun pagi, mengatur tempat tidur dan berolahraga, 

membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih, membiasakan 

anak turut membantu mengerjakan tugas-tugas rumah, 

membiasakan anak mengatur dan memelihara barang-barang 

yang dimilikinya, membiasakan dan mendampingi anak 

belajar/mengulang pelajaran/mengerjakan tugas sekolahnya, 

membiasakan anak pamit jika keluar rumah, membiasakan 

anak mengucap salam saat keluar dari dan pulang ke rumah, 

menerapkan pelaksanaan ibadah sholat sendiri dan berjamaah, 

mengadakan pengajian Alquran dan ceramah agama dalam 

keluarga, menerapkan musyawarah dan mufakat dalam keluarga 

sehingga dalam diri anak akan tumbuh jiwa demokratis, 
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membiasakan anak bersikap sopan santun kepada orang tua 

dan tamu, membiasakan anak menyantuni anak yatim dan fakir 

miskin. 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam keluarga 

diantaranya: tidak ada atau kurangnya keteladanan. contoh 

penerapan yang diberikan oleh orang tua, orang tua atau salah 

satu anggota keluarga (orang dewasa) yang tidak konsisten 

dalam melaksanakan usaha yang sedang diterapkan, kurang terpenuhinya kebutuhan anak dalam keluarga, baik secara fisik 
maupun psikis sebab ada ungkapan yang menyatakan bahwa 

kepatuhan anak berbanding sama dengan kasih  sayang yang 

diterimanya, tempat tinggal yang tidak menetap.

b. Peran sekolah dalam pendidikan karakter. 

Peran guru sebagai role model di sekolah sangat berpengaruh terhadap efektifitas penerapan pendidikan karakter. Pendidik 
yang berkarakter kuat dan cerdas diperlukan dalam situasi 

dan kondisi bangsa yang masih dilanda krisis multidimensi. 

Sehingga kehadiran peserta didik sebagai key actor in the 

learning process, yang profesional serta memiliki karakter 

kuat dan cerdas akan tercipta sumber daya manusia yang 

merupakan pencerminan bangsa yang berkarakter dan cerdas, 

serta bermoral luhur. Efektifitas penanaman nilai-nilai budi pekerti juga 
sangat dipengaruhi oleh ketepatan pendekatan yang dipilih guru, misalnya pendekatan klarifikasi nilai (values clarification 
approach). (Zubaedi, 2012).

Pendekatan ini memberi penekanan pada usaha 

membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya 

sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-

nilai mereka sendiri. Pendekatan ini sangat efektif untuk 

pendidikan di alam demokrasi. Di sisi lain keberhasilan 

pendidikan karakter salah satunya adalah menghapus dikotomi 

bahwa karakter adalah tanggung jawab guru agama dan guru 

kewarganegaraan. Sesungguhnya keberhasilan pendidikan 

karakter merupakan tanggung jawab bersama sehingga semua 

guru harus membangun sinergi antar mata pelajaran. 
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Lalu pendapat (Mulyasa, 2011) berpendapat bahwa 

pengintegrasian pendidikan karakter melalui proses 

pembelajaran semua mata pelajaran, merupakan model yang 

banyak diterapkan. Model ini ditempuh dengan paradigm bahwa 

semua guru adalah pendidik karakter (character educator). 

Artinya guru adalah contoh nyata bagi anak didik dalam 

menerapkan nilai-nilai karakter yang diajarkan.

Jika dilingkungan sekolah anak dapat dikatakan “menerima 

apa adanya” dalam menerapkan sesuatu perbuatan, maka 

dilingkungan sekolah sesuatu hal menjadi “mutlak” adanya, 

sehingga kita sering mendengar anak mengatakan pada orang 

tuanya “Ma, Pa, kata Bu guru/Pak guru begini bukan begitu” 

ini menunjukkan bahwa pengaruh sekolah sangat besar dalam 

membentuk pola pikir dan karakter anak, namun hal ini pun 

bukanlah sesuatu yang mudah tercapai tanpa ada usaha yang 

dilakukan. Untuk menjadi Bapak dan Ibu guru seperti dalam 

ilustrasi diatas butuh keteladanan dan konsistensi perilaku yang 

patut diteladani.

Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan di sekolah 

antara lain: membiasakan siswa berbudaya salam, sapa dan 

senyum, tiba di sekolah mengucap salam sambil salaman dan 

cium tangan guru, menyapa teman, satpam, penjual di kantin 

atau cleaning service di sekolah, menyapa dengan sopan tamu 

yang datang ke sekolah, membiasakan siswa berbicara dengan 

bahasa yang baik dan santun, mendidik siswa duduk dengan 

sopan di kelas, mendidik siswa makan sambil duduk di tempat 

yang telah disediakan tidak sambil jalan-jalan, membimbing dan 

membiasakan siswa sholat Dhuha dan sholat dzuhur berjamaah 

di sekolah. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

di sekolah: tidak ada atau kurangnya keteladanan atau contoh 

yang diberikan oleh guru, guru yang tidak konsisten dalam 

melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, lingkungan sekolah 

yang tidak kondusif untuk pembelajaran.

c. Peran masyarakat dalam pendidikan karakter .

Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya 

dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa. Dalam hal 

ini yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah orang yang 
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lebih tua yang “tidak dekat“. “tidak dikenal”, “tidak memiliki 

ikatan “family“ dengan anak tetapi saat itu ada di lingkungan 

sang anak atau melihat tingkah laku si anak. Orang -orang inilah 

yang dapat memberikan contoh, mengajak, atau melarang anak 

dalam melakukan suatu perbuatan.

Contoh–contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh 

masyarakat: membiasakan gotong royong (membersihkan 

halaman rumah masing-masing, membersihkan saluran air, 

menanami pekarangan rumah), membiasakan anak tidak 

membuang sampah dan meludah di jalan, merusak atau 

mencoret–coret fasilitas umum, menegur anak yang melakukan 

perbuatan yang tidak baik. Namun terdapat beberapa kendala 

yang dihadapi oleh masyarakat: tidak ada kepedulian, tidak 

merasa bertanggung jawab, menganggap perbuatan anak adalah 

hal yang sudah biasa.

d. Peran Pemerintah 

Pemerintah sudah tentu memiliki andil yang besar dalam 

pembentukan karakter anak bangsa sebab berbagai kebijakan 

terlahir dari para penentu kebijakan. namun kadang kala ada 

kebijakan/ aturan yang justru tidak disadari dapat memupuk 

perilaku anak yang tidak baik, contohnya:

1) Membuka tempat–tempat hiburan atau taman-taman wisata 

yang tidak ada pengawasan yang ketat, misal; ada batas jam 

malam berkunjung, razia KTP bagi yang berpasangan, dsb.

2) Menetapkan peraturan tidak merokok ditempat umum/ 

tertentu, namun saat berdialog langsung dengan para siswa, 

seorang pejabat justru sambil merokok tidak henti–hentinya 

atau saat melakukan rapat di ruangan ber AC para pejabat 

sambil berasap ria.

3) Menekankan disiplin untuk semua kegiatan, tapi 

kenyataannya masih banyak yang menggunakan “jam karet”.

4) Memberikan izin penayangan film-film yang bertajuk film anak di televisi namun tidak memiliki nilai didaktis 
didalamnya padahal televisi adalah media yang sangat dekat 

dengan anak. 
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B. Makna Pembentukan Karakter

Menurut (Narwanti, 2011), pembentukan adalah usaha yang telah 

terwujud sebagai hasil suatu tindakan. Karakter berasal dari bahasa 

Yunani yaitu ”kharassein” yang berarti memahat atau mengukir 

(to inscribe/to engrave), sedangkan dalam bahasa Latin, karakter 

bermakna membedakan tanda, sifat kejiwaan, tabiat, dan watak.

Pembentukan karakter anak merupakan salah satu wujud 

kepedulian terhadap kesejahteraan anak di masa depan. Semua 

komponen bangsa, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dunia 

usaha, pemerintah, dan negara, memiliki kewajiban dan tanggung 

jawab terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.  (Undang –

Undang, 2002).

Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah 

pikiran. Hal ini karena didalam pikiran terdapat seluruh program 

yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Program ini kemudian 

membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk 

pola berpikir yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang 

tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, 

maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Hasilnya, 

perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, 

jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan 

penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian 

yang serius. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil pengertian 

bahwa karakter akan timbul dengan sendirinya atau dengan mudah 

dari perilaku yang dilakukan. Pendidikan karakter anak usia dini 

dinilai sangat penting karena anak-anak adalah generasi yang akan 

menentukan nasib bangsa di kemudian hari. Karakter anak-anak yang 

terbentuk sejak sekarang akan sangat menentukan karakter bangsa di 

kemudian hari.

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak 

mereka, karena dari merekalah mula-mula menerima pendidikan, 

dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan dalam kehidupan 

keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan 

berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari 
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pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 

strukturnya. Memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan 

dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara 

orang tua dan anak.

C. Nilai-nilai Karakter

Karakter merupakan aspek yang penting untuk kesuksesan manusia 

di masa depan. Karakter yang kuat akan membentuk mental yang 

kuat. sedangkan mental yang kuat akan melahirkan spirit yang 

kuat, pantang menyerah, berani mengarungi proses panjang, serta 

menerjang arus badai yang bergelombang dan berbahaya. Karakter 

yang kuat merupakan persyaratan untuk menjadi seorang pemenang 

dalam medan kompetisi kuat seperti saat ini dan yang akan datang, 

yang terkenal dengan era hiperkompetitif. Bagi seseorang yang 

berkarakter lemah, tidak akan ada peluang untuk menjadi pemenang. 

Ia hanya menjadi pecundang, sampah masyarakat, tereliminasi, dan 

termarjinalkan dalam proses kompetisi yang ketat. Sebab, ia mudah 

menyerah, tidak mempunyai prinsip, pragmatis dan oportunis, 

serta tidak mempunyai keberanian untuk menerjang gelombang 

ombak dan badai yang dahsyat. Ia penakut, langkahnya ceroboh, dan 

pergerakanya bisa dibaca oleh orang lain dengan mudah. Oleh sebab 

itu, pendidikan karakter menjadi keniscayaan bagi bangsa ini untuk 

membangun mental pemenang bagi generasi bangsa di masa yang 

akan datang. Pendidikan karakter harus disosialisasikan, internalisasi khan, dan diintensifkan sejak dini di semua level kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Lembaga pendidikan harus tampil sebagai pioner 

pendidikan karakter ini dalam membangun karakter anak didik yang 

bermoral dan berakhlak, dinamis, serta visioner.

Adapun nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

karakter yang patut dicontohkan kepada peserta didik adalah:

1. Nilai dan Pendidikan

Nilai dan pendidikan merupakan dua hal yang satu sama lainnya tidak 

dapat dipisahkan. Rohmat Mulyana dalam bukunya menyatakan bahwa, 

“Pendidikan sebagai wahana untuk memanusiakan manusia terikat 

oleh dua misi penting, yaitu hominisasi dan humanisasi”.  (Rohmat, 
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2011). Sebagai proses hominisasi, pendidikan berkepentingan untuk 

memposisikan manusia sebagai makhluk yang memiliki keserasian 

dengan habitat ekologinya, yaitu manusia diarahkan untuk mampu 

memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang baik dan benar. 

Dalam proses ini, maka pendidikan dituntut untuk mampu 

mengarahkan manusia pada cara-cara pemilihan dan pemilahan nilai 

sesuai dengan kodrat biologis manusia. Demikian pula, pendidikan 

sebagai proses humanisasi mengarahkan manusia untuk hidup sesuai 

dengan kaidah moral, karena manusia hakikatnya adalah makhluk 

bermoral, moral manusia berkaitan dengan Tuhan, sesame manusia 

dan lingkungan. Dalam hal ini pendidikan seyogyanya tidak mereduksi 

proses pembelajaran hanya semata-mata untuk kepentingan salah 

satu segi kemampuan saja, melainkan harus mampu menyeimbangkan 

kebutuhan moral dan intelektual.

Nilai merupakan istilah yang tidak dapat dipisahkan dari 

pendidikan. Dalam pengembangan sejumlah strategi belajar nilai, 

Knicker menampilkan lima tahapan penyadaran nilai sesuai dengan 

jumlah huruf yang terkandung dalam kata value. Tahapan-tahapan itu 

adalah:

a. Value identification (identifikasi nilai). Pada tahap ini, nilai yang 
menjadi target pembelajaran perlu diketahui oleh setiap siswa.

b. Activity (kegiatan). Pada tahap ini siswa dibimbing untuk 

melakukan tindakan yang diarahkan pada penyadaran nilai 

yang menjadi target pembelajaran.

c. Learning aids (alat bantu belajar). Alat bantu adalah benda yang dapat memperlancar proses belajar nilai, seperti cerita, film, 
atau benda lainnya yang sesuai dengan topik nilai.

d. Unit interaction (interaksi kesatuan). Tahapan ini melanjutkan 

tahapan kegiatan (activity) dengan semakin memperbanyak 

strategi atau cara yang dapat menyadarkan siswa terhadap nilai.

e. Evaluation segment (bagian penilaian). Tahapan ini diperlukan 

untuk memeriksa kemajuan belajar nilai melalui penggunaan 

berbagai teknik evaluasi nilai.

Nilai memiliki arti menilai (valuing) yakni perbuatan menuju 

kesadaran nilai yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan dimensi 
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pendidikan. Ini adalah pemahaman nilai sebagai inti pendidikan yang 

diturunkan dalam bentuk tindakan operasional pendidikan. Secara filosofis, Rohmat Mulyana mengungkapkan, “nilai berperan sebagai 
jantung semua pengalaman ikhtiar pendidikan (as the heart of all 

educational experiences)”. (Rohmat, 2011). Semua usaha pendidikan 

pada dasarnya memiliki tujuan, sebagaimana semua tindakan manusia 

memiliki arah tujuan, tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan 

adalah hal yang bernilai. Jadi, nilai berfungsi sebagai penggerak 

tindakan-tindakan pendidikan, seperti halnya jantung yang memompa 

darah ke seluruh bagian tubuh, sehingga manusia hidup dan dapat 

berbuat.

2. Pengembangan Nilai-Nilai Dasar dalam Pendidikan

Tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan kepribadian manusia 

yang matang secara intelektual, emosional dan spiritual. Karena 

itu, komponen esensial kepribadian manusia adalah nilai (values) 

dan kebajikan (virtues). Nilai dan kebajikan ini harus menjadi dasar 

pengembangan kehidupan manusia yang memiliki peradaban, 

kebaikan dan kebahagiaan secara individual maupun sosial Untuk 

membangun pendidikan yang efektif, UNESCO menekankan 

pentingnya martabat manusia (human dignity) sebagai nilai tertinggi. 

Penghargaan terhadap martabat manusia dianggap sebagai nilai yang 

tidak terbatas dan dapat

mendorong manusia untuk memilih nilai-nilai dasar yang 

berkisar di sekelilingnya. Menurut UNESCO, nilai dasar tersebut 

meliputi “Nilai kesehatan, nilai kebenaran, nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab sosial, nilai efisiensi ekonomi, nilai solidaritas global 
dan nilai nasionalisme”. (Rohmat, 2011).  Berikut penjelasannya:

a. Nilai dasar kesehatan. Nilai dasar ini berimplikasi pada kebersihan dan kebugaran fisik. Pada dasarnya, hakikat fisik manusia diciptakan Tuhan dengan struktur yang paling sempurna. Hakikat fisik itu merupakan pemahaman keindahan 
bentuk dan ukuran alam, serta benda-benda hasil ciptaan 

manusia. Karena manusia dikaruniai rasa keindahan (sense 

of aesthetic), maka ia harus mengembangkan apresiasinya 

terhadap seni dan keindahan. Untuk itu, pendidikan harus 
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mampu menumbuhkan rasa keindahan peserta didik melalui 

keserasian segala materi yang ada dalam lingkungan pendidikan.

b. Nilai dasar kebenaran. Kebenaran berimplikasi pada upaya 

memperoleh pengetahuan secara terus-menerus dalam segala 

hal. Peserta didik tidak cukup menemukan kebenaran hanya 

sampai pada penemuan data dan mengetahui fakta namun juga 

harus mampu mengembangkan berpikir kritis dan kreatif agar 

mampu menghadapi tantangan dunia di masa mendatang.

c. Nilai dasar kasih sayang. Nilai ini berimplikasi pada kebutuhan 

untuk memperoleh integritas pribadi, harga diri, kepercayaan 

diri, kejujuran dan disiplin diri pada peserta didik. Kemampuan 

mereka dalam menginternalisasikan nilai kasih sayang akan 

tampak dari kematangan pribadi dan peranan mereka dalam 

menjalin hubungan interpersonal yang saling memahami.

d. Nilai dasar spiritual. Pada usia tertentu, peserta didik mampu 

menjangkau kesadaran supralogis yang membuat dirinya lebih 

dari sekedar “manusia” (man more than man). Perwujudan 

dimensi spiritual ini adalah keimanan. Sedangkan semangat 

keimanan itu disebut spiritualitas.

e. Nilai dasar tanggung jawab sosial. Dalam kehidupannya, peserta 

didik tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Ia 

melakukan interaksi secara individual maupun kelompok. 

Interaksi yang dilakukan ditandai oleh adanya kepedulian 

terhadap orang lain, kebaikan antara sesama, kasih sayang, 

kebebasan, persamaan dan penghargaan atas hak sesamanya. 

Karena itu, penanaman rasa keadilan dan kedamaian merupakan 

hal penting dalam menumbuhkan aspirasi peserta didik 

terhadap kehidupan sosial.

f. Nilai dasar efisiensi ekonomi. Nilai dasar ini menekankan 
bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan agar peserta didik 

mampu berkreasi menghasilkan barang yang berharga dan 

bermanfaat bagi kehidupannya. Karena itu, elemen pendidikan dalam menanamkan nilai dasar efisiensi ekonomi adalah upaya 
menciptakan semangat untuk berusaha

g. Nilai dasar nasionalisme. Nilai dasar ini berarti cinta kepada 

negara dan bangsa. Nilai nasionalisme ini membentuk suatu 
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komitmen kolektif untuk melakukan suatu upaya rekonsiliasi 

dan rekonstruksi bangsa. Pada gilirannya, komitmen kolektif 

berimplikasi pada perlunya pendidikan untuk menanamkan 

kesadaran bernegara (civic consciousness), sehingga tumbuh 

kepedulian peserta didik atas hak dan kewajibannya.

h. Nilai dasar solidaritas global. Nilai ini penting, mengingat tatanan 

kehidupan tidak lagi ditentukan oleh kehidupan suatu bangsa. 

Kehidupan dewasa ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

kepentingan lintas negara dan kesadaran antar bangsa. Dengan 

demikian, generasi di masa mendatang diharapkan mampu 

melakukan kerjasama untuk memperjuangkan perdamaian dan 

keadilan.

3. Nilai-Nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Karakter

Dalam desain induk pendidikan karakter antara lain diutarakan bahwa 

secara substantif karakter terdiri atas 3 nilai operatif (operative value) 

atau nilai-nilai dalam tindakan dan dapat dikatakan pula sebagai 

tiga unjuk perilaku yang satu sama lain saling berkaitan yaitu terdiri 

atas pengetahuan tentang moral (moral knowing, aspek kognitif), 

perasaan berlandaskan moral (moral feeling, aspek afektif), dan 

perilaku berdasarkan moral (moral behaviour, aspek psikomotor). 

Dengan demikian, karakter yang baik (good character) terdiri atas 

proses-proses yang meliputi tahu mana yang baik (knowing the good), 

keinginan melakukan yang baik (desiring the good), dan melakukan 

yang baik (doing the good). Kecuali itu, karakter yang baik juga 

harus ditunjang oleh kebiasaan piker (habit of the mind), kebiasaan 

kalbu (habit of the heart), dan kebiasaan tindakan (habit of action). Selanjutnya juga dinyatakan bahwa konfigurasi karakter dalam konteks 
realitas psikologis dan juga sosio-kultural tersebut dikategorikan 

menjadi: olah hati (spiritual and emotional development), olah pikir 

(intellectual development), olahraga dan kinestetik (physical and 

kinesthetic development) serta olah rasa dan karsa (affective and 

creativity development). 

Menurut Thomas Lickona, “Pendidikan karakter secara 

psikologis harus mencakup dimensi penalaran berlandaskan moral 

(moral reasoning), perasaan berlandaskan moral (moral feeling), dan 
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perilaku berasaskan moral (moral behaviour)”. (Lickona, 2013). Dalam 

pendidikan karakter diinginkan terbentuknya anak yang mampu 

menilai apa yang baik, memelihara secara tulus apa yang dikatakan 

baik itu dan mewujudkan apa yang diyakini baik walaupun dalam 

situasi tertekan (penuh tekanan dari luar, pressure from without) dan 

penuh godaan yang muncul dari dalam hati sendiri (temptation from 

within). 

Pada draf Grand Design Pendidikan Karakter yang 

dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan menjadi 

rujukan konseptual dan operasional pengembangan pelaksanaan dan 

penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan, diungkapkan 7 nilai 

yang terutama akan dikembangkan dalam budaya satuan pendidikan 

formal dan nonformal, yaitu jujur, tanggung jawab, cerdas, sehat dan 

bersih, peduli, kreatif serta gotong royong.

Berikut uraian tentang nilai tersebut:

a. Jujur, menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara apa 

yang dikatakan dan dilakukan (berintegritas), berani karena 

benar, dapat dipercaya (amanah, trustworthiness) dan tidak 

curang (no cheating).

b. Tanggung jawab, melakukan tugas sepenuh hati, bekerja dengan 

etos kerja yang tinggi, berusaha keras untuk mencapai prestasi 

terbaik (giving the best), mampu mengontrol diri dan mengatasi 

stres, berdisiplin diri, akuntabel terhadap pilihan dan pilihan 

yang diambil.

c. Cerdas, berpikir secara cermat dan tepat, bertindak dengan 

penuh perhitungan, rasa ingin tahu yang tinggi, berkomunikasi 

efektif dan empatik, bergaul secara santun, menjunjung 

kebenaran dan kebajikan, mencintai Tuhan dan lingkungan.

d. Sehat dan bersih, menghargai ketertiban, keteraturan, 

kedisiplinan, terampil, menjaga diri dan lingkungan, menerapkan 

pola hidup seimbang.

e. Peduli, memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak 

santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti 

orang lain, mau mendengarkan orang lain, mau berbagi, tidak 

merendahkan orang lain, tidak mengambil keuntungan dari 

orang lain, mampu bekerja sama, mau terlibat dalam kegiatan 
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masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, cinta 

damai dalam menghadapi persoalan.

f. Kreatif, mampu menyelesaikan masalah secara inovatif, luwes, 

kritis, berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, 

menampilkan sesuatu secara luar biasa (unik), memiliki ide baru, 

ingin terus berubah, dapat membaca situasi dan memanfaatkan 

peluang baru.

g. Gotong royong, mau bekerja sama dengan baik, berprinsip 

bahwa tujuan akan lebih mudah dan cepat tercapai jika 

dikerjakan bersama-sama, tidak memperhitungkan tenaga 

untuk saling berbagi dengan sesama, mau mengembangkan 

potensi diri untuk dipakai saling berbagi agar mendapatkan 

hasil yang terbaik, tidak egois.

Pada tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional telah mengidentifikasi 49 kualitas karakter yang dikembangkan dari 
Character First (program pendidikan karakter di Amerika Serikat) dan 

disepakati sebagai karakter minimal yang akan dikembangkan dalam 

pembelajaran di Indonesia. Ke-49 karakter tersebut digambarkan 

dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Sejumlah Karakter Minimal yang Akan Dikembangkan dalam 

Pembelajaran

Kualitas Karakter

Alertness, kewaspadaan Forgiveness, pemberi maaf

Attentiveness, perhatian Generosity, dermawan

Availability, kesediaan Gentleness, lembah lembut

Benevolence, kebajikan Gratefulness, pandai berterima 

kasih

Boldness, keberanian Honor, sifat menghormati orang 

lain

Cautiousness, kehati-hatian Hospitality, keramahtamahan

Compassion, keharuan,rasa 

peduli yang tinggi

Humility, kerendahan hati

Contentment, kesiapan hati Initiative, inisiatif

Creativity, kreativitas Joyfulness, keriangan
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Decisiveness, bersifat yakin Justice, keadilan

Deference,rasa hormat Loyalty, kesetiaan

Dependability, dapat diandalkan Meekness, kelembutan hati

Determination, berketetapan 

hati

Obedience, kepatuhan

Diligence, kerajinan Orderliness, kerapian

Discernment, kecerdasan Patience, kesabaran

Discretion, kebijaksanaan Persuasiveness, kepercayaan

Endurance, ketabahan Punctuality, ketepatan waktu

Enthusiasm, antusias Resourcefulness, kecerdikan, 

panjang akal

Faith, keyakinan Responsibility, 

pertanggungjawaban

Flexibility, kelenturan, 

keluwesan

Security, pelindung

Self-control, kontrol diri Tolerance, toleran

Sensitivity, kepekaan Truthfulness, kejujuran

Sincerity, ketulusan hati Virtue, sifat bajik

Thoroughness, ketelitian Wisdom, kearifan, kebijakan

Thriftiness, sikap hemat

Selanjutnya Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Kementerian Pendidikan Nasional telah mengidentifikasi 18 nilai 
yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan 

nasional. Nilai-nilai tersebut adalah “religius, jujur, toleran, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tanggung jawab” (Endah, 2012). Berikut indikator dari 

setiap nilai karakter tersebut:
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Tabel. 2.2. Nilai-Nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Karakter 

Budaya dan Karakter Bangsa

Nilai Pendidikan Karakter

Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain.

Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan 

dan pekerjaan.

Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya.

Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.

Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya.

Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki.

Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas.

Demokratis Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain.

Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar.
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Semangat 

Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetian, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan 
politik bangsa

Menghargai 

Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain

Bersahabat/

komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan 

orang lain.

Cinta Damai Sikap, perkataan dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya.

Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya.

Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi.

Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.

Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa.



80 Konsep dan Model Pembelajar Karakter

Sejauh ini bagaimana bentuk pendidikan karakter yang akan 

diimplementasikan di Indonesia masih berupa rancangan. Sebenarnya 

telah ada konsep pendidikan karakter yang asli (genuine) Indonesia. 

Konsep pendidikan karakter yang asli di Indonesia dapat digali dari 

berbagai adat istiadat dan budaya Indonesia seperti dari adat Batak, 

Sunda, Jawa, Madura dan Bugis, dan dapat pula digali dari ajaran 

berbagai agama yang ada di Indonesia seperti dari Islam, kristen, 

Hindu dan Budha serta dapat digali dari praktik kepemimpinan yang 

telah lama diterapkan di Indonesia seperti kepemimpinan dalam 

kerajaan Hindu, Budha serta Islam.
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BAB 7

PERENCANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Tamsik Udin

A. Perencanaan 

K
ata Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu suatu cara yang 

memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan 

baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna 

memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Veithzal Rivai dan Sylviana 

Murni (2009)

Hadari Nawawi  mengemukakan bahwa perencanaan 

berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah 

atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian 

tujuan tertentu. Dalam hal ini perencanaan mencakup rangkaian 

kegiatan untuk menentukan tujuan umum (goal) dan tujuan 

khusus (objektivitas) suatu organisasi atau lembaga penyelenggara 

pendidikan, berdasarkan dukungan informasi yang lengkap. Setelah 

tujuan ditetapkan perencanaan berkaitan dengan penyusunan pola, 

rangkaian, dan proses kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Singkatnya, efektifitas perencanaan berkaitan dengan 
penyusunan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, dapat diukur 

dengan terpenuhinya faktor kerjasama perumusan perencanaan, 

program kerja Madrasah, dan upaya implementasi program kerja 

tersebut dalam mencapai tujuan (dalam Abdul Majid:2012)

Cunningham sebagaimana dikutip Veithzal Rivai menambahkan definisi perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan 
pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan 

datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil 
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yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku 

dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam 

penyelesaian. Perencanaan menekankan pada usaha menyeleksi dan 

menggabungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang 

serta usaha untuk mencapainya. Apa wujud yang akan datang itu 

dan bagaimana usaha untuk mencapainya merupakan perencanaan. 

Perencanaan disini menekankan kepada usaha mengisi kesenjangan 

antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang 

disesuaikan dengan apa yang dicita-citakan, ialah menghilangkan jarak 

antara keadaan sekarang dengan keadaan mendatang yang diinginkan 

(dalam Listyo Prabowo Faridah Nurmaliyah: 2010)

B. Pendidikan KarakterLickona yang mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang 
sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli 

dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis. Pendidikan karakter 

menurut Lickona mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui 

kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the 

good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Thomas Lickona mendefinisikan orang yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang 
dalam merespons situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam 

tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung 

jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. (Thomas 

Lickona:1992)

 Menurut Khan pendidikan karakter adalah proses kegiatan 

yang dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar dan 

terencana untuk mengarahkan anak didik. Pendidikan karakter 

juga merupakan proses kegiatan yang mengarah pada peningkatan 

kualitas pendidikan dan pengembangan budi harmoni yang selalu 

mengajarkan, membimbing, dan membina setiap manusia untuk 

memiliki kompetensi intelektual, karakter, dan keterampilan menarik. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dihayati dalam penelitian 

ini adalah religius, nasionalis, cerdas, tanggung jawab, disiplin, mandiri, 

jujur, dan arif, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong-

royong, percaya diri, kerja keras, tangguh, kreatif, kepemimpinan, 

demokratis, rendah hati, toleransi, solidaritas dan peduli.(Yahya 

Khan:2010)
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 Ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur 

universal, yaitu : 

1. karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya 

2. kemandirian dan tanggung jawab 

3. kejujuran/amanah, diplomatis 

4. hormat dan santun 

5. dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama 

6. percaya diri dan pekerja keras 

7. kepemimpinan dan keadilan 

8. baik dan rendah hati 

9. karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. (Thomas 

Lickona:1992) 

Kesembilan karakter itu, perlu ditanamkan dalam pendidikan 

holistik dengan menggunakan metode knowing the good, feeling the 

good, dan acting the good. Hal tersebut diperlukan agar anak mampu 

memahami, merasakan/mencintai dan sekaligus melaksanakan nilai-

nilai kebajikan. Bisa dimengerti, jika penyebab ketidakmampuan 

seseorang untuk berperilaku baik, walaupun secara kognitif anak 

mengetahui, karena anak tidak terlatih atau terjadi pembiasaan untuk 

melakukan kebajikan

C. Tujuan Pendidikan karakter

Tujuan Pendidikan Karakter di Indonesia diarahkan  supaya 

sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam 

UUSPN No.20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3: Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

(Darma K:2011)
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Pada dasarnya Pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan 

yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau 

akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, 

sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter 

diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai nilai karakter dan akhlak mulia sehingga 

terwujud dalam perilaku sehari-hari.   Pendidikan adalah pendidikan 

budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek teori pengetahuan 

(cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas 

Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan 

efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis 

dan berkelanjutan.16 Melalui pendidikan karakter, seorang anak akan 

menjadi cerdas, tidak hanya otaknya namun juga cerdas secara emosi. 

Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan 

anak menyongsong masa depan. Dengan kecerdasan emosi, seseorang 

akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, 

termasuk tantangan untuk berhasil secara akademi (Muslih:2011)

D. Perencanaan Pendidikan Karakter 

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahap perencanaan 

pendidikan karakter antara lain :

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat 
merealisasikan pendidikan karakter yang perlu dikuasai, 

dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini program pendidikan karakter peserta 

didik direalisasikan dalam tiga kelompok kegiatan, yaitu: 1) 

terpadu pada pembelajaran dengan mata pelajaran, 2) terpadu 

dengan manajemen sekolah, dan 3) terpadu melalui kegiatan 

ekstrakurikuler.

2. Mengembangkan materi pembelajaran untuk setiap jenis 

kegiatan di sekolah

3. Mengembangkan rancangan pelaksanaan setiap kegiatan di 

sekolah (tujuan, materi, fasilitas, jadwal, pengajar/fasilitator, 

pendekatan pelaksanaan, evaluasi).
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4. Menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan program 

pembentukan karakter di sekolah.

Perencanaan kegiatan program pendidikan karakter di sekolah 

mengacu pada jenis-jenis kegiatan, yang setidaknya memuat unsur-

unsur: Tujuan, Sasaran kegiatan, Substansi kegiatan, Pelaksana 

kegiatan dan pihak-pihak yang terkait, Mekanisme Pelaksanaan, 

Keorganisasian, Waktu dan Tempat, serta fasilitas pendukung (Pupuh 

F:2013)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga merupakan 

bagian dari perencanaan pendidikan karakter di sekolah, yang 

merupakan rencana jangka pendek untuk memperkirakan atau 

memproyeksikan karakter yang akan ditanamkan kepada peserta 

didik dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP berkarakter 

merupakan upaya memperkirakan tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran untuk membentuk, 

membina, dan mengembangkan karakter peserta didik, sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar (SK-KD). Perencanaan 

pembelajaran perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan 

karakter yang belum terbentuk atau belum tercapai setiap kompetensi 

dasar, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila 

karakter yang telah ditentukan belum terbentuk atau belum tercapai 

(E.Mulyasa:2013)

Implementasi pendidikan di sekolah setidaknya dapat 

ditempuh melalui empat alternatif strategi secara terpadu. Pertama, 

mengintegrasikan konten pendidikan karakter yang telah dirumuskan 

ke dalam seluruh mata pelajaran. Kedua, mengintegrasikan pendidikan 

karakter dalam kegiatan Ketiga, mengintegrasikan pendidikan 

karakter kedalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. 

Keempat, membangun komunikasi kerjasama antar sekolah dengan 

orang tua peserta didik 

Pertama  mengintegrasikan konten pendidikan karakter dalam 

Mata pelajaran.

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter 

bangsa diintegrasikan ke dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata 

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



86 Konsep dan Model Pembelajar Karakter

Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam 

kegiatan 

1. Pembiasaan keteladanan .

Pembiasaan keteladanan adalah kegiatan dalam bentuk perilaku 

sehari-hari yang tidak diprogramkan karena dilakukan tanpa 

mengenal batasan ruang dan waktu. Keteladanan ini merupakan 

perilaku dan sikap guru dan tenaga pendidikan dan peserta didik 

dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik. 

sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain. 

Misalnya nilai disiplin, kebersihan dan kerapian, kasih sayang, 

kesopanan, perhatian, jujur dan kerja keras. Kegiatan ini meliputi 

berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji 

kebaikan dan keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.

2. Pembiasaan Rutin. 

Pembinaan rutin merupakan salah satu kegiatan pendidikan 

karakter yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari di sekolah, 

seperti upacara bendera, senam, doa bersama, ketertiban, 

pemeliharaan kebersihan (jum’at bersih).27 Pembiasaan-

pembiasaan ini akan efektif membentuk karakter peserta didik 

secara berkelanjutan dengan pembiasaan yang sudah biasa 

mereka lakukan secara rutin tersebut.

3. Mengintegrasikan ke dalam program sekolah

Pelaksanaan pendidikan karakter pada peserta didik dalam 

program pengembangan diri, dapat dilakukan melalui 

pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Misalnya 

:upacara pada hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan 

badan (kuku, telinga, rambut, dan lain lain), beribadah bersama 

atau sholat bersama, berdo’a waktu mulai dan selesai belajar, 

mengucapkan salam bila bertemu guru, tenaga kependidikan, 

atau teman. Nilai-nilai peserta didik yang diharapkan dalam 

kegiatan rutin di sekolah adalah : Religius, Kedisiplinan, Peduli 

Lingkungan.sosial, Kejujuran dan cinta Tanah Air. 

4. Kegiatan Spontan

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan 

pada saat itu juga. Kegiatan ini biasa dilakukan pada saat guru atau 
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tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan 

yang kurang baik dari peserta didik, yang harus dikoreksi pada 

saat itu juga (Agus Wibowo:2012) Dalam kegiatan spontan ini 

peserta didik akan mengetahui karakter-karakter mana yang 

harus dilaksanakan dan mana yang tidak baik dilaksanakan 

karena pendidik pada saat itu juga mengoreksinya. Dan peserta 

didik pada saat itu juga mengetahuinya.

5. Membangun komunikasi dengan orang tua peserta didik. Peran 

semua unsur sekolah agar terciptanya suasana yang kondusif 

akan memberikan iklim yang memungkinkan terbentuknya 

karakter. Oleh karenanya, peran seluruh unsur sekolah menjadi 

elemen yang sangat mendukung terhadap terwujudnya suasana 

kondusif tersebut. Sehingga kerjasama antar orang tua, kepala 

sekolah, guru BK, dan staff harus kuat dan kesemuanya memiliki 

kepedulian yang sama.

6. Kerjasama sekolah dengan Lingkungan

Penciptaan kondisi/suasana yang kondusif juga dimulai dari 

kerjasama yang baik antara sekolah dengan lingkungan sekitar. 

Veithzal menyebutkan jika sekolah memiliki lingkungan (iklim) 

belajar yang aman, tertib dan nyaman, menjalin kerjasama 

yang intent dengan orang tua peserta didik dan lingkungan 

sekitar, maka proses pembelajaran dapat berlangsung 

dengan nyaman (enjoyable learning). Dengan demikian maka 

pelaksanaan program pendidikan akan berjalan secara efektif, 

dengan penciptaan iklim sebagaimana yang tertera diatas 

(Zubaidi:2011)

Ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam 

kegiatan yang diprogramkan Mata Pelajaran. 

Berbagai hal yang terkait dengan karakter (nilai-nilai, norma, 

iman dan ketaqwaan, dll) dirancang dan diimplementasikan dalam 

pembelajaran mata pelajaran-mata pelajaran yang terkait, seperti 

Agama, PKn, IPS, IPA, Penjas Orkes, dan lain-lainnya. Hal ini dimulai 

dengan pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara 

afektif, akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata oleh peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari.
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Pembentukan karakter yang terpadu dengan manajemen 

sekolah :

Berbagai hal yang terkait dengan karakter (nilai-nilai, norma, 

iman dan ketaqwaan, dan lain-lain) diimplementasikan dalam 

aktivitas manajemen sekolah, seperti pengelolaan: siswa, regulasi/

peraturan sekolah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

keuangan, perpustakaan, pembelajaran, penilaian, dan informasi, 

serta pengelolaan lain. Pembentukan karakter yang terpadu dengan 

kegiatan pembinaan peserta didik.

Keempat, membangun komunikasi kerjasama antar sekolah 

dengan orang tua peserta didik

Berapa kegiatan pembinaan peserta didik yang memuat 

pembentukan karakter antara lain:

1) Olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, 

dll), 2) Keagamaan (baca tulis Al Qur’an, kajian hadis, ibadah, 

dll), 3) Seni Budaya (menari, menyanyi, melukis, teater) 4) KIR 

5) Kepramukaan 6) PMR 7) Paskibra 8) Pameran.Lokakarya 9) 

Kesehatan (Kemendiknas:2011).

E. Rangkuman

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu suatu cara yang 

memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, 

disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil 

kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.Pendidikan karakter adalah Lickona yang mendefinisikan 
pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk 

membantu seseorang memahami, peduli dan bertindak dengan 

landasan nilai-nilai etis. Pendidikan karakter menurut Lickona 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing 

the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Thomas Lickona mendefinisikan orang 
yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespons 

situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan 

nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, 
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menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. (Thomas 

Lickona:1992)

 Perencanaan Pendidikan karakter Pertama, mengintegrasikan 

konten pendidikan karakter yang telah dirumuskan ke dalam seluruh 

mata pelajaran. Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter 

dalam kegiatan Ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter 

kedalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. Keempat, 

membangun komunikasi kerjasama antar sekolah dengan orang tua 

peserta didik 
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BAB 8

KUNCI SUKSES PENDIDIKAN KARAKTER 

DI SEKOLAH 

Dr. Muhamad Yahya, MA.

A. Konsep Pendidikan Karakter

I
stilah “karakter” memiliki definisi yang beragam dari para 
ahli. Menurut Poerwadarminta (2013), kata karakter berarti 

tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan individu dengan orang lain. Majid (2010) mendefinisikan 
karakter sebagai sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi 

ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Menurut Khan (2010), 

karakter juga bisa diartikan dengan sikap, tabiat, akhlak, kepribadian 

yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan 

dinamis.Dari beberapa definisi di atas, karakter merupakan sifat alami 
seseorang; watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan, yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap 

dan bertindak.

Selanjutnya istilah pendidikan karakter (character education) adalah upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan 
dalam bersikap, dan pengamalan dalam berperilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam 

interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya 

(Zubaedi, 2011). Menurut Koesoema (2010) pendidikan karakter 

adalah usaha secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri.
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Menurut Narwanti (2011), pendidikan karakter adalah suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada manusia yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha 

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

menjadi insan kamil. Menurut Khan (2010) pendidikan karakter 

adalah proses secara sadar dan terencana untuk mengarahkan anak 

didik. Pendidikan karakter juga mengarah pada peningkatan kualitas 

pendidikan dan pengembangan budi harmoni yang selalu mengajarkan, 

membimbing, dan membina setiap manusia agar memiliki kompetensi 

intelektual, karakter, dan keterampilan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pendidikan 

karakter adalah proses dan interaksi edukatif dalam rangka 

menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam diri peserta didik yang 

meliputi aspek pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan 

sehingga menjadi kepribadian yang melekat dan timbul secara 

spontanitas dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

B. Tujuan Pendidikan Karakter

Tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah adalah (Wiyani, 

2013): (1) menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan 

yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian 

yang khas dalam diri peserta didik; (2) mengoreksi perilaku peserta 

didik yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh 

sekolah, sehingga perilaku negatif anak berubah menjadi perilaku 

positif; dan (3) membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga 

dan masyarakat sebagai penanggung jawab karakter bersama.

Menurut Syarbini (2012), tujuan pendidikan karakter 

adalah membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak 

mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, 

berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

berdasarkan Pancasila. Tujuan pembentukan karakter menghendaki 

adanya perubahan tingkah laku, sikap dan kepribadian pada peserta 

didik.
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C. Problematika Pendidikan Karakter di Sekolah

Realitas di lapangan menunjukkan rata-rata setiap sekolah 

mengklaim sudah menerapkan pembelajaran berbasis pendidikan 

karakter. Namun pada prakteknya belum sepenuhnya memenuhi 

pencapaian tujuan pendidikan karakter. Implementasi pendidikan 

karakter di sekolah terdiri atas tiga model pengintegrasian yaitu 

integrasi pendidikan karakter dalam: (1) semua materi pembelajaran 

(intrakurikuler), (2) kegiatan ekstrakurikuler, dan (3) melalui budaya 

sekolah. Namun ternyata strategi ini belum cukup memadai dalam 

mencapai keberhasilan pendidikan karakter pada anak didik. 

Furkan (2013) menyebutkan bahwa faktor penyebab tidak 

berhasilnya implementasi pendidikan karakter adalah: (1) pemikiran 

bahwa unsur duniawi adalah segalanya; (2) cara pandang ilmu 

dan teknologi yang keliru; (3) pendidikan karakter tidak menjadi 

kebutuhan yang penting; (4) sikap atau cara hidup yang individual; (5) 

sikap ingin mendapatkan segala sesuatunya dengan cepat dan mudah; 

(6) nilai akademik menjadi ukuran keberhasilan; (8) masuknya nilai 

dan cara pandang asing yang tidak dapat diantisipasi. Penelitian Williams (2000) mengidentifikasi permasalahan 
pendidikan karakter di sekolah, meliputi: (1) moralitas adalah masalah 

pribadi dan harus diajarkan oleh keluarga dan tempat ibadah, bukan 

sekolah; (2) masalah moral sangat individual, sehingga sekolah tidak 

mungkin mengajarkannya pada anak didik di sekolah; (3) banyak guru 

tidak memiliki kompetensi untuk mengajarkan moral pada anak didik, 

(4) moralitas datang dari sumber Ilahi yang tidak dapat diajarkan 

dalam konteks sekuler, (5) pengajaran pendidikan karakter di sekolah 

akan membuat agama menjadi bagian dari sekolah; (6) waktu yang 

diperlukan untuk mengajar karakter mengorbankan mata pelajaran 

yang lebih penting. 

Kurikulum pendidikan di Indonesia masih sangat 

mengutamakan pengembangan kecerdasan rasional (kognitif) dan 

kurang efektifnya pendidikan nilai dan pembentukan moral. Fakta 

menunjukkan: (1) anak belum mendapatkan model yang dapat 

menjadi teladan; (2) pendidikan terlalu menekankan pada aspek 

intelektual, sehingga pembentukan karakter yang baik terabaikan; (3) derasnya informasi yang diterima anak tanpa filter nilai moral 
menjadikan berkembangnya perilaku antisosial yang membuat 
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pudarnya harkat dan kearifan tradisional (Poerwanti, 2010). 

Meskipun hanya kasuistik namun banyak peristiwa perilaku guru 

yang dapat menjatuhkan “nama baik” profesi guru. Sebaliknya 

banyaknya anak didik yang berperilaku tidak terkendali, pasti yang 

menjadi “kambing hitam” adalah guru, padahal 70% hidup anak 

tersebut ada di luar kendali guru, yaitu di lingkungan sosial dan 

rumah mereka. Selain itu, pemandangan yang ditangkap dalam 

setiap sudut sekolah, dimana orangtua berkumpul dan berbincang-

bincang antar sesama sambil menunggui anaknya pulang, temanya 

selalu tentang “kehebatan” anak mereka pada aspek intelektual atau 

kognitif, jarang pembicaraan menyentuh pada “kehebatan” anak 

mereka pada aspek moral dan keterampilan.

Menurut Huston Pat (dalam Poerwanti, 2010), kelemahan 

penerapan pendidikan karakter pada sekolah adalah belum 

diterapkannya pendidikan karakter secara menyeluruh, melainkan 

sekadar memenuhi kewajiban mengajar saja, tanpa mengetahui 

bagaimana seharusnya. Kesimpulannya agar pendidikan karakter 

berjalan optimal, beberapa faktor yang harus diperhatikan antara 

lain: (1) sebagian sekolah belum optimal mengevaluasi implementasi 

pendidikan karakter; (2) belum semua guru dapat dijadikan model 

implementasi nilai-nilai karakter; (3) sebagian guru belum optimal 

menanamkan pendidikan karakter dalam pembelajaran; (4) 

pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah belum 

berjalan dengan baik; dan (5) belum adanya model evaluasi. Oleh 

karena itu, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Nasional) perlu berpikir ulang untuk menyeleksi 

kembali nilai-nilai karakter mana yang menjadi skala prioritas untuk 

ditanamkan pada peserta didik. Mungkin dalam setiap semester tidak 

perlu terlalu banyak, dua atau tiga karakter, tetapi guru dapat fokus 

mengintegrasikan dalam proses pembelajaran, sekaligus dapat menilai 

secara cermat dan akurat keberhasilan penanaman karakter tersebut, 

yaitu dengan mengamati sudah membudaya atau belumnya karakter 

tersebut dalam diri peserta didik, atau bahkan sudah terbentuk habits 

(kebiasaan) dalam  kehidupan sehari-hari mereka. Sedikit tetapi 

berhasil sampai pada moral action lebih baik daripada banyak tetapi 

hanya sampai batas moral knowing.
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D. Kunci Umum keberhasilan Pendidikan Karakter di Sekolah

Secara teoritis normatif, kunci keberhasilan pendidikan karakter di 

sekolah secara umum ditentukan oleh dua faktor, yaitu: dari knowing 

menuju doing dan identifikasi karakter. 
1. Dari knowing Menuju Doing

Pendidikan karakter sejatinya bergerak dari knowing menuju 

doing atau acting. Menurut William Kilpatrick, salah satu penyebab 

ketidakmampuan seseorang bertingkah laku yang baik meskipun ia 

telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu (moral knowing) 

adalah karena ia tidak terlatih melakukan kebaikan (moral doing). Jadi, 

kesuksesan pendidikan karakter sangat bergantung pada ada tidaknya 

knowing, loving, dan doing atau acting dalam penyelenggaraan 

pendidikan karakter.

Moral knowing memiliki enam unsur, yaitu: kesadaran moral 

(moral awareness), yaitu kesediaan seseorang untuk menerima secara 

cerdas sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pengetahuan tentang 

nilai-nilai moral (knowing moral values) seperti menghormati hak 

hidup, kebebasan, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, tenggang 

rasa, kesopanan dan kedisiplinan. Penentuan sudut pandang 

(perspective taking), yaitu kemampuan menggunakan cara pandang 

orang lain dalam melihat sesuatu. Logika moral (moral reasoning), 

adalah kemampuan individu untuk mencari jawaban atas pertanyaan 

mengapa sesuatu dikatakan baik atau buruk. Keberanian mengambil/

menentukan sikap (decision making), yaitu kemampuan individu 

memilih alternatif paling baik dari beberapa pilihan dan pengenalan 

diri (self knowledge), yaitu kemampuan individu menilai diri sendiri. 

Keenam unsur adalah komponen-komponen yang harus diajarkan 

untuk mengisi ranah kognitif mereka.

Selanjutnya Moral Loving atau Moral Feeling merupakan 

penguatan aspek emosi siswa untuk menjadi manusia berkarakter. 

Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus 

dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri 

(self esteem), kepekaan terhadap derita orang lain (empathy), 

cinta kebenaran (loving the good), pengendalian diri (self control), 

kerendahan hati (humility).
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Setelah dua aspek tadi terwujud, maka perilaku moral (moral 

acting) sebagai outcome akan dengan mudah muncul baik berupa 

competence, will, maupun habits. Perilaku moral adalah hasil nyata dari 

penerapan pengetahuan dan perasaan moral. Orang yang memiliki 

kualitas kecerdasan dan perasaan moral yang baik akan cenderung 

menunjukkan perilaku moral yang baik pula. 

Merujuk kepada Tesis Ratna Megawangi (dalam Husen, dkk., 

2010) bahwa karakter adalah tabiat yang langsung disetir dari otak, 

maka ketiga tahapan tadi perlu disuguhkan kepada siswa melalui 

cara-cara yang logis, rasional dan demokratis, sehingga perilaku yang 

muncul benar-benar sebuah karakter bukan topeng. Perkembangan 

pendidikan karakter di Amerika Serikat telah sampai pada ikhtiar 

ini. Pendidikan di Amerika bahkan disiapkan lesson plan untuk setiap 

bentuk karakter yang telah dirumuskan sejak dari sekolah dasar 

sampai sekolah menengah.

2. Identifikasi KarakterPendidikan  karakter  tanpa  identifikasi  karakter hanya  akan menjadi 
sebuah perjalanan tanpa akhir, petualangan tanpa peta. Organisasi 

manapun di dunia ini yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan karakter selalu mengidentifikasi karakter-karakter dasar 
yang akan menjadi pilar perilaku individu. Berikut ini dapat diidentifikasi nilai-nilai karakter mulia yang 
sangat penting diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

bagi para siswa di sekolah. Diantara nilai-nilai karakter mulia tersebut 

adalah (Marzuki, 2015):
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No Karakter 

Mulia

Pengertian Indikator

1 Taat kepada 

Allah, SWT

Tunduk dan patuh 

kepada Allah 

dengan berusaha 

menjalankan 

perintah-perintah-

Nya dan menjauhi 

larangan-larangan-

Nya

(1) Melaksanakan 

perintah Allah secara 

ikhlas, seperti shalat, 

puasa, atau bentuk-

bentuk ibadah lain, 

(2) Meninggalkan 

semua larangan Allah, 

seperti berbuat syirik, 

membunuh, mencuri, 

berzina, minum-minuman 

keras.

2 Syukur Berterimakasih 

atau memuji kepada 

yang telah memberi 

kenikmatan atas 

kebaikan yang telah 

dilakukan-nya, 

seperti bersyukur 

kepada Allah atau 

berterima kasih 

kepada orang lain

(1) selalu bersyukur 

kepada Allah dengan 

memuji-Nya, (2) 

selalu berterimakasih 

kepada siapa pun 

yang telah memberi 

atau menolongnya, (3) 

menggunakan segala yang 

dimiliki dengan penuh 

manfaat

3 Peduli 

lingkungan 

sekitar

Selalu memelihara 

dan menjaga 

lingkungan 

sekitar dan tidak 

merusaknya

(1) Memelihara 

lingkungan sekitar 

sehingga selalu bersih 

dan rapi, (2) tidak 

merusak lingkungan, (3) 

memanfaatkan lahan 

kosong dengan ditanami 

tumbuh-tumbuhan

4 Cinta ilmu Memiliki 

kegemaran untuk 

menambah dan 

memperdalam 

ilmu

(1) Suka membaca buku 

atau sumber ilmu yang 

lain, (2) suka berdiskusi 

dengan teman-temannya 

tentang ilmu, (3) suka 

melakukan penelitian
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5 Rela 

berkorban

Mau melakukan 

atau memberikan 

sesuatu  sebagai 

pernyataan 

kebaktian dan 

kesetiaan kepada 

Allah atau kepada 

manusia

(1) Berani mengeluarkan 

tenaga dan harta 

demi orang lain, (2) 

membantu orang lain 

yang membutuhkan, (3) 

memberikan sebagian 

yang dimiliki kepada 

orang lain.

5 Menyayangi 

hewan

Tidak menganiaya 

hewan

(1) Suka memberi 

makan hewan, (2) tidak 

membiarkan hewan mati 

kelaparan, (3) Tidak 

membunuh hewan secara 

berlebihan.

6 Menyayangi 

tumbuhan

Tidak menganiaya 

dan tumbuhan

(1) Suka menanam 

tanaman dan 

merawatnya, (2) Tidak 

merusak taman, (3) tidak 

menyia nyiakan tanaman

7 Bertanggung 

jawab

Melaksanakan tugas 

secara bersungguh-

sungguh serta 

berani menanggung 

konsekuensi dari 

sikap, perkataan, 

dan perilakunya

1) Menyelesaikan semua 

kewajiban, (2) tidak suka 

menyalahkan orang lain, 

(3) tidak lari dari tugas 

yang harus diselesaikan, 

(4) berani mengambil 

resiko

8 Disiplin Taat pada 

peraturan atau tata 

tertib yang berlaku

(1) Selalu datang 

tepat waktu, (2) jika 

berhalangan hadir 

memberitahu, (3) taat 

pada aturan sekolah,

9 Mandiri Mampu berdiri 

sendiri dan tidak 

tergantung kepada 

orang lain

(1) Bekerja keras dalam 

belajar, (2) melakukan 

pekerjaan atau tugas 

secara mandiri, (3) tidak 

mau bergantung pada 

orang lain
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10 Jujur Menyampaikan 

sesuatu secara 

terbuka, apa 

adanya, dan sesuai 

dengan hati nurani

(1) Berkata dan 

berbuat apa adanya, 

(2) mengatakan yang 

benar itu benar, (3) 

mengatakan yang salah 

itu salah

11 Menghormati 

orang lain

Selalu 

menghormati 

orang lain 

dengan cara yang 

selayaknya 

(1) Mendahulukan 

orang lain daripada 

dirinya sendiri, (2) tidak 

menghina orang lain, 

(3) mengucapkan salam 

terlebih dahulu kepada 

orang lain dan menjawab-

nya ketika diberi salam

12 Santun Halus dan baik 

budi bahasa dan 

tingkah lakunya

(1) Berkata-kata dengan 

halus, (2) berperilaku 

dengan sopan, (3) 

berpakaian dengan sopan

13 Menyayangi 

orang lain

Selalu menyayangi 

orang lain 

dengan cara yang 

selayaknya

1) Suka menolong atau 

membantu orang yang 

kekurangan, (2) tidak 

membiarkan orang lain 

menderita, (3) selalu 

berdoa demi kebaikan 

orang lain

14 Peduli Selalu acuh dan 

menghiraukan 

orang lain

(1) Penuh perhatian pada 

orang lain, (2) menolong 

orang yang celaka, (3) 

memberi makan orang 

yang kelaparan

15 Kebersamaan Mementingkan 

kerja sama 

dan tidak 

mementingkan diri 

sendiri

(1) senang bekerjasama, 

(2) suka belajar bersama, 

(3) suka berdiskusi 

tentang berbagai masalah
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16 Percaya diri Merasa yakin 

dengan 

kemampuan yang 

dimilikinya

(1) Berani melakukan 

sesuatu karena merasa 

mampu, (2) tidak ragu 

untuk berbuat sesuatu 

yang diyakini mampu 

dilakukan, (3) Tidak 

selalu menggantungkan 

pada orang lain

17 Kreatif Memiliki 

kemampuan untuk 

menciptakan 

sesuatu yang baik 

(daya cipta)

(1) Terampil mengerjakan 

sesuatu , (2) Menemukan 

cara praktis dalam 

menyelesaikan sesuatu, (3) 

tidak selalu bergantung pada 

cara dan karya orang lain

18 Bekerja keras Berusaha 

menyelesaikan 

pekerjaan secara 

optimal

(1) semangat dalam 

bekerja, (2) semangat 

dalam belajar, (3) tidak 

bermalas-malasan

19 Pantang 

menyerah

Ulet, berusaha 

terus dengan giat 

dan tidak putus asa

(1) Bekerja keras dan 

tidak malas dan bosan, 

(2) tidak mau menyerah

20 Adil Menempatkan 

sesuatu pada 

tempatnya

(1) Bersikap sama 

kepada semua teman, (2) 

membagi sesuatu secara 

sama dan seimbang, (3) 

tidak pilih kasih, (4) tidak 

berbuat aniaya

21 Visioner Berwawasan jauh 

kedepan

1) menatap masa depan 

dengan optimis, (2) Selalu 

berpikiran jauh ke depan, (3) 

tidak terbelenggu masa lalu

22 Baik dan 

rendah hati

Berperilaku yang 

mencerminkan 

sikap yang 

berlawanan 

dengan 

kesombongan

(1) berpenampilan 

sederhana, (2) selalu 

merasa tidak bisa 

meskipun sebenarnya 

bisa, (3) tidak menganggap 

remeh orang lain
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23 Toleran Menghargai dan 

membiarkan pen-

dirian yang berbe-

da atau berten-

tangan dengan 

pendiriannya 

sendiri.

(1) Tidak memaksakan 

kehendak kepada orang 

lain, (2) menghormati 

orang lain yang berbeda 

dengannya, (3) mengakui 

perbedaan dengan 

mengambil sikap positif.

24 Pemaaf Suka memberi 

maaf kepada orang 

lain.

(1) Suka memaafkan 
kesalahan orang lain, (2) 

Bukan pendendam

E. Kunci Khusus Keberhasilan Pendidikan Karakter di Sekolah

Secara khusus, kunci keberhasilan pendidikan karakter di sekolah 

sangat ditentukan oleh faktor-faktor berikut: 

1. Adanya dukungan dari semua pihak

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter dibuat mulai dari 

pemerintah pusat sampai ke tataran keluarga. Ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan karakter harus mendapatkan  dukungan dari 

semua pihak. Strategi pendidikan karakter dimulai dari pemerintah 

pusat (top-down) dengan kebijakannya tentang pelaksanaan 

pendidikan karakter, kemudian dari pengalaman praktisi (bottom-

up) seperti yang dilakukan beberapa lembaga yang konsen dengan 

perbaikan karakter bangsa, misalnya: The ESQ   way 165, dan melalui 

strategi revitalisasi program penunjang pendidikan karakter yang 

terintegrasi dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler seperti, 

pramuka, PMR, kantin kejujuran, dan lain-lain. 

Ketiga strategi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 

menguatkan, yaitu: top down yang lebih bersifat intervensi, bottom 

up yang lebih bersifat penggalian best practice dan habituasi, serta 

revitalisasi program. Ketiga strategi tersebut harus dilaksanakan 

secara terintegrasi dalam keempat pilar pendidikan karakter di 

sekolah sebagaimana yang dituangkan dalam Desain Induk Pendidikan 

Karakter, (Kemdiknas, 2010), yaitu: kegiatan pembelajaran di kelas, 

pengembangan budaya satuan pendidikan, kegiatan ko-kurikuler, dan 

ekstrakurikuler.
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Hasil penelitian Marzuki (2012) menyatakan bahwa 

pendidikan karakter di sekolah merupakan bagian dari reformasi 

pendidikan, maka reformasi pendidikan karakter bisa diibaratkan 

sebagai pohon yang memiliki empat bagian penting, yaitu  akar, 

batang, cabang, dan daun. Akar reformasi adalah landasan 

filosofis (pijakan) pelaksanaan pendidikan karakter harus jelas 

dan dipahami oleh masyarakat. Batang reformasi berupa mandat 

dari pemerintah selaku penanggung jawab pendidikan nasional. 

Dalam hal ini standar dan tujuan pendidikan karakter harus jelas, 

transparan, dan akuntabel. Cabang reformasi berupa manajemen 

pengelolaan pendidikan karakter, pemberdayaan guru, dan 

pengelola pendidikan harus ditingkatkan. Sedang daun reformasi 

adalah adanya keterlibatan orang tua peserta didik dan masyarakat 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang didukung pula 

dengan budaya dan kebiasaan hidup masyarakat yang kondusif 

yang sekaligus menjadi teladan bagi peserta didik dalam bersikap 

dan berperilaku sehari-hari.

2. Memperbaiki Masalah Struktural

Pelaksanaan pendidikan karakter tidak semudah mendesain 

pendidikan karakter itu sendiri. Misalnya, pendidikan karakter 

di sekolah menanamkan nilai-nilai disiplin, jujur, dan toleran 

sehingga pendidikan karakter menjadi salah satu solusi kultural 

untuk mengurangi praktik korupsi, namun di luar sekolah, struktur 

masyarakat menampilkan pemimpin yang korup, tidak jujur, dan tidak 

berkeadilan. Di sinilah letak tidak efektifnya pendidikan karakter yang 

ditanamkan kepada anak. 

Sugeng Bayu Wahyono,  sosiolog, dosen FIP UNY pada Diskusi 

Media Forum UNY bertema “Korupsi dan Pendidikan Karakter” 

(2011) mengatakan kalau pendidikan karakter ingin berhasil, 

masalah struktural harus diperbaiki terlebih dahulu, karena masalah 

korupsi bukan hanya masalah kultural, tetapi juga masalah struktural. 

Atas dasar ini, Sugeng Bayu Wahyono menawarkan alternatif 

pendidikan kritis sebagai solusi memberantas korupsi. Pendidikan 

kritis merupakan upaya menanamkan kesadaran bahwa terdapat 

penindasan struktur yang membuat hilangnya pembebasan dan 

pencerahan. Dalam pendidikan kritis, peserta didik akan bersifat 



103Konsep dan Model Pembelajar Karakter

kritis terhadap struktur yang menindas, baik yang menindas dunia ide 

maupun praktik sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. 

Penerapan pendidikan kritis bukan hanya di sekolah-sekolah, 

tetapi di semua lembaga sosial, sehingga akan terciptanya “critical 

mass”, yaitu suatu masa atau rakyat yang kritis terhadap segala bentuk 

struktur yang menindas. Hanya dengan menciptakan massa yang 

kritis yang akan mampu menciptakan bangsa dan berkarakter, seperti 

disiplin tinggi, jujur, toleran dan mandiri.

3. Komitmen Menjalankan Pendidikan Karakter

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam (Dewangga, 2012) 

menyampaikan pidatonya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 

bahwa pendidikan karakter mempunyai fungsi strategis bagi 

kemajuan bangsa. Oleh karena itu, harus ada komitmen seluruh 

sistem yang terkait untuk menjalankan pendidikan karakter sebagai 

bagian dari jati diri bangsa. Komitmen yang harus dijalankan mengacu 

kepada 5 nilai karakter bangsa untuk menjadi manusia unggul, yaitu: 

1) manusia Indonesia yang bermoral, berakhlak dan berperilaku 

baik; 2) mencapai masyarakat yang cerdas dan rasional; 3) manusia 

Indonesia ke depan menjadi manusia yang inovatif dan terus mengejar 

kemajuan; 4) memperkuat semangat “Harus Bisa”, yang terus mencari 

solusi dalam setiap kesulitan; dan 5) manusia Indonesia haruslah 

menjadi patriot sejati yang mencintai bangsa, negara dan tanah airnya.
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BAB 9

PERAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI 

PERKEMBANGAN BANGSA

Dr. Mumun Munawaroh, M.Si

A. Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Kemajuan Bangsa

P
endidikan karakter berperan penting dalam menentukan 

kepribadian suatu bangsa. Karena pendidikan karakter 

bisa disebut dengan suatu sistem baru yang diterapkan 

oleh pemerintah untuk memperbaiki moral atau karakter bangsa 

Indonesia. Fokus atau tujuan utama dari pendidikan karakter adalah 

tentang bagaimana cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk 

membangun karakter suatu bangsa. Pendidikan karakter merupakan 

suatu penanaman nilai-nilai moral terhadap pribadi seorang anak 

untuk dapat menghadapi problem-problem di dalam kehidupan 

nyata. 

Bisa dikatakan saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami 

krisis moral. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan 

kriminalitas yang terjadi di negara ini, baik dalam bidang sosial 

maupun politik. Salah satu contoh krisis moral dalam bidang politik 

adalah maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat 

atau pejabat pemerintahan, hal ini menunjukan adanya degradasi 

moral individu yang bersangkutan sehingga menyebabkan kerugian 

baik dari pihak pemerintah itu sendiri maupun masyarakat. Tindakan 

korupsi, bahkan  sebetulnya tidak saja dilakukan oleh para wakil 

rakyat dan pejabat pemerintahan, tetapi juga berbagai orang dan 

lembaga (Mulyasa (2018: v). Sedangkan contoh krisis moral dalam 

bidang sosial yaitu, banyaknya tindakan asusila yang dilakukan oleh 

generasi-generasi muda bangsa Indonesia seperti kasus pelecehan 
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seksual, pencabulan terhadap anak dibawah umur, pernikahan sesama 

jenis dan pemerkosaan. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia 

sedang mengalami masalah degradasi moral yang serius dan perlu 

adanya penanganan yang efektif dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. 

Salah satu penyebab terjadinya degradasi moral dalam bangsa 

ini adalah adanya dampak globalisasi. Dampak globalisasi dapat 

menyebabkan kurangnya rasa sosial terhadap individu pada bangsa 

Indonesia, sebagai contoh yaitu penggunaan gadget. Gadget jika 

digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan dapat memberikan 

kemudahan bagi para penggunanya seperti mendapatkan informasi 

dalam hal pendidikan, ekonomi maupun politik. Tetapi pada 

kenyataannya, kebanyakan masyarakat Indonesia menyalahgunakan 

fungsi gadget tersebut dalam hal negatif, seperti membuka situs-situs ataupun konten-konten yang berbau pornografi. Selain itu, dampak 
negatif yang ditimbulkan karena penggunaan gadget yang berlebihan 

yaitu kurangnya interaksi sosial pada setiap individu pada saat 

bertatap muka maupun berkumpul bersama. 

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) karena kualitas karakter bangsa menentukan 

kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk 

dan dibina sejak usia dini. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat 

berperan penting dalam membangun suatu bangsa yang bermoral dan 

berkualitas sehingga dapat bersaing secara global.

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (dikutip dari 

kemendikbud.go.id., 2011), ada 18 nilai-nilai yang harus disisipkan 

dalam proses pendidikan di Indonesia. 18 nilai tersebut antara 

lain, religius, jujur, toleransi , disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Pendidikan karakter itu sendiri merupakan proses pembentukan 

karakter yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan 

emosional, spiritualitas, dan kepribadian seseorang. Oleh sebab itu, 

pendidikan karakter atau pendidikan moral itu merupakan bagian 

penting dalam membangun jati diri sebuah bangsa. Oleh karena ini 

kecerdasan emosional, spiritual, dan kepribadian itu penting dalam 
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membangun karakter yang tangguh, mandiri, aktif, kreatif dan 

berdedikasi tinggi.

Menurut Foerster, ciri-ciri pendidikan karakter itu meliputi: 

1. menekankan setiap tindakan dengan berpedoman pada nilai 

normatif. Anak didik menghormati norma yang ada, 

2. membangun rasa percaya diri, sehingga anak didik menjadi 

pribadi yang teguh pendirian dan tidak takut pada situasi baru, 

3. otonomi, anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari 

luar hingga menjadi nilai pribadinya, dan

4. keteguhan yang bermakna daya tahan anak didik dalam 

mewujudkan apa yang dipandang baik dan loyalitas (kesetiaan) 

sebagai dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Dalam upaya memaksimalkan implementasi pendidikan karakter 

tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan 

beberapa strategi untuk penguatan pelaksanaannya. Strategi tersebut 

antara lain, memperkuat panduan pelaksanaan pendidikan karakter. 

Kemudian, mengakomodasi lembaga yang sudah melaksanakan 

pendidikan karakter walaupun dengan nama yang berbeda-beda, dan 

menguatkan kegiatan yang sudah ada di sekolah (dikutip dari kompas.

com, 2013).

Memang dibutuhkan langkah dan strategi yang besar untuk 

menuju bangsa yang berkarakter, karena pendidikan karakter itu 

sangat penting untuk mendukung pembangunan bangsa. Seperti 

Presiden Ir. Soekarno pernah berkata, “There is no nation-building 

without character-building.” (Tidak akan mungkin membangun 

sebuah negara kalau pendidikan karakternya tidak dibangun). Ini 

menandakan betapa pentingnya pendidikan karakter atau pendidikan 

moral dalam membangun jati diri sebuah bangsa.

B. Pengembangan Karakter

Strategi pengembangan nilai karakter sesuai dengan strategi Samani 

dan Haryanto (2011: 144), yakni pemanduan, pujian dan hadiah, definisikan dan latihan, penegakan disiplin, serta penghargaan setiap 
bulan. Pihak sekolah dasar dapat menggunakan strategi ini jika mereka 
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ingin mengembangkan nilai- nilai karakter. Peran guru sangat penting 

dalam menjalankan strategi ini.

Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan karakter 

adalah terbentuknya budaya sekolah yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan 

keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga 

sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah harus berlandaskan nilai-

nilai tersebut (Asmani, 2012: 55- 56). Pengembangan karakter dapat 

dilakukan dimana saja. Pengembangan karakter dapat dilakukan 

dengan membuat slogan yang mampu menumbuhkan kebiasaan 

dalam segala tingkah laku masyarakat.

Pernyataan Peterson dan Deal (Zuchdi, 2011: 148), bahwa kepala 

sekolah, tim pengawal budaya sekolah dan karakter, guru, karyawan, 

siswa, dan orang tua/wali siswa mempunyai peran tersendiri dalam 

pengembangan nilai-nilai karakter. Pemantauan secara kontinyu 

merupakan wujud dari pelaksanaan pengembangan pembangunan 

yang berkarakter. Penilaian orang tua memiliki peranan yang besar 

dalam membangun pengembangan karakter anak.

Menurut Nurul (2007: 19) bahwa nilai-nilai adalah 

pengembangan pribadi siswa tentang pola keyakinan yang terdapat 

dalam sistem keyakinan suatu masyarakat tentang hal baik yang harus 

dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari. Sedangkan seseorang 

dikatakan berkarakter atau berwatak apabila telah berhasil menyerap 

nilai keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai 

kekuatan moral dalam hidupnya. Lickona (1993) berpendapat tentang 

pengembangan karakter anak yaitu dengan komponen sebagai berikut:

1. Knowing the good (mengetahui yang baik)

2. Desiring the good (menginginkan yang baik)

3. Exampling the good (mencontohkan yang baik)

4. Loving good (menyukai yang baik)

5. Acting the good (melakukan yang baik) 

Pengembangan karakter sesuai konsep dari Thomas Lickona 

juga dapat dilakukan dengan memasukkan konsep karakter pada 

setiap pembelajaran di sekolah dasar. Hal tersebut dilakukan dengan 

tujuan yaitu:
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1. Guru menanamkan nilai kebaikan pada anak (knowing the good) 

menanamkan konsep diri kepada anak setiap akan memasuki 

pelajaran.

2. Guru menggunakan cara yang membuat anak memiliki alasan 

atau keinginan untuk berbuat baik  (desiring the good).

3. Guru memberikan beberapa contoh baik kepada anak mengenai 

karakter yang sedang dibangun (exampling the good). Misalnya 

melalui cerita dengan tokoh-tokoh yang mudah dipahami siswa.

4. Guru mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik 

(loving the good). Pemberian penghargaan kepada anak yang 

membiasakan melakukan kebaikan anak yang melanggar diberi 

hukuman yang mendidik.

5. Guru melaksanakan perbuatan baik (acting the good). 

Pengaplikasian karakter dalam proses pembelajaran selama di 

sekolah.

Menurut Saptono (2011: 199) terdapat 19 cara yang digunakan 

dalam pengembangan karakter siswa  sekolah. Beberapa cara tersebut 

dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan karakter di 

sekolah    dasar, yaitu:

1. Memajang gambar-gambar para tokoh inspiratif di aula sekolah 

dan ruang-ruang kelas.

2. Membuat program penghargaan untuk mengapresiasi berbagai 

hal yang membanggakan, selain prestasi akademis, olahraga 

atau kesenian.

3. Membuat pedoman perilaku di kelas dan sekolah yang disetujui 

oleh para siswa dan guru.

4. Mengundang para orangtua siswa untuk mengamati dan 

berkontribusi terhadap kemajuan kelas atau sekolah.

5. Meminta siswa mengungkapkan tokoh idola yang bersifat 

personal dan tanyakan mengapa tokoh itu menjadi idola siswa 

yang bersangkutan.

6. Memimpin para siswa dengan keteladanan.

7. Jangan biarkan berbagai bentuk ketidaksopanan  terjadi di kelas.
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8. Melibatkan orangtua siswa dalam mengatasi perilaku tidak baik 

siswa dengan cara mengirimkan surat, memanggil orangtua 

atau melalui kunjungan ke rumah yang bersangkutan.

9. Memastikan bahwa siswa memiliki tanggung jawab moral untuk 

bekerja keras di sekolah.

10. Memiliki kata-kata di dinding yang mendorong karakter yang 

baik, misalnya “Jangan tunggu untuk menjadi orang yang hebat, 

mulailah sekarang juga!”.

11. Berusaha konsisten dalam memperlakukan siswa, jangan 

biarkan perasaan pribadi menghalangi seorang guru untuk 

bertindak adil.

12. Mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya.

13. Mengajarkan siswa mengenai kompetisi serta bantu siswa untuk 

mengerti kapan hal tersebut berguna dan kapan hal tersebut tak 

berguna.

14. Mengajarkan kesantunan secara jelas. Ajarkan kepada siswa 

bagaimana mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian 

dan tidak memotong pembicaraan orang lain.

15. Melakukan kerja bakti bersama baik di kelas atau sekolah.

16. Menunjukkan penghargaan terhadap siapapun yang berbeda 

keyakinan dan berbeda budaya. Katakan kepada siswa mengenai 

kewajiban moral untuk bertindak adil terhadap orang lain.

17. Tekankan kepada siswa tentang pentingnya kepedulian terhadap 

orang lain dan lingkungan.

18. Beri perhatian program-program tertentu di sekolah yang sarat 

muatan karakter, misalnya ‘bulan penghargaan tokoh karakter’.

19. Menekankan pentingnya sikap ksatria (tidak curang) dalam 

berolahraga, bermain, dan dalam berbagai bentuk interaksi 

dengan orang lain.

Menurut Sipos (2010) terdapat 11 prinsip yang harus dicapai 

untuk mengembangkan pendidikan karakter yang efektif. Prinsip-

prinsip ini apabila diterapkan di sekolah dasar akan menumbuhkan, 

membangun, dan mengembangkan karakter siswa sekolah dasar 

menjadi lebih baik. Kesebelas prinsip itu adalah sebagai berikut:
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1. Komunitas sekolah mempromosikan nilai-nilai etika dan kinerja 

inti sebagai dasar karakter yang baik.

2. Pihak sekolah mendefinisikan “karakter” secara komprehensif 
mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan.

3. Pihak sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif, 

disengaja, dan proaktif untuk pengembangan karakter.

4. Pihak sekolah menciptakan komunitas yang peduli karakter.

5. Pihak sekolah memberikan siswa dengan kesempatan untuk 

melakukan tindakan moral.

6. Pihak sekolah menawarkan kurikulum akademik yang 

bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta 

didik, mengembangkan karakter mereka, dan membantu 

mereka untuk berhasil.

7. Pihak sekolah menumbuhkan motivasi diri siswa.

8. Staf sekolah adalah komunitas belajar etis yang berbagi 

tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan mematuhi nilai-

nilai inti yang sama yang membimbing siswa.

9. Pihak sekolah menumbuhkan kepemimpinan bersama dan 

dukungan jangka panjang dari inisiatif pendidikan karakter.

10. Pihak sekolah melibatkan keluarga dan anggota masyarakat 

sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter.

Pihak sekolah secara teratur menilai budaya dan iklim, fungsi staf 

sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan 

karakter yang baik.

Pendidikan karakter di Indonesia saat ini memang belum bisa 

dikatakan berhasil dan negara kita masih menjadi negara berkembang. 

Mengapa demikian ? tentunya banyak faktor yang mempengaruhi 

permasalah tersebut.Salah satu faktor nya adalah krisis moral atau 

karakter. Pendidikan karakter merupakan  peranan pendidikan dalam 

membangun karakter peserta didik. Karakter yang dimaksud dalam 

pendidikan nasional adalah karakter bangsa Indonesia yang sesuai 

dengan dengan nilai Pancasila antara lain Beriman dan Bertaqwa, 

jujur dan bersih, santun dan cerdas, disiplin dan kreatif, peduli dan 

suka menolong.



112 Konsep dan Model Pembelajar Karakter

Memberlakukan pendidikan karakter tentu saja bertujuan untuk 

menumbuhkan karakter positif. Dengan pendidikan karakter,setiap 

dua sisi yang melekat pada setiap karakter hanya akan tergali dan 

terambil sisi positif nya saja. Sementara itu,sisi negatifnya akan 

tumpul dan tidak berkembang. Dalam membangun Indonesia yang 

berkarakter tentunya kita harus mengetahui pembangunan yang 

seperti apa yang harus dilakukan. Pembangunan tersebut nantinya 

akan menjadi dasar yang kokoh. Pembangunan itu bisa dilakukan 

dengan didasari penerapan pendidikan karakter di lingkungan 

sekolah, keluarga dan masyarakat dimana ketiga aspek tersebut 

haruslah saling berkontribusi dalam membangun dan menguatkan 

karakter seluruh warga Indonesia.

Pendidikan karakter dalam lingkungan sekolah. Undang Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 

menyebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, 

mandiri, menjadi warga negara yang baik serta bertanggung jawab 

(Kemdiknas, 2010).

Dalam lingkungan sekolah pendidikan karakter juga harus 

didukung oleh pemerintah dimana pemerintah juga harus berani 

mengambil langkah fundamental sebagai konsekuensinya. Salah 

satunya adalah dengan meninjau ulang kurikulum saat ini yang dirasa 

terlalu berat. Gunanya adalah untuk memberikan ruang yang cukup 

untuk masuknya pendidikan karakter.

Dengan padatnya beban materi dan jam pelajaran sekarang 

ini, akan sangat sulit pendidikan karakter diberlakukan dan tentunya 

akan timbul banyak masalah. Masalah-masalah itu timbul dari 

ketidakdisiplinan para siswa, karena mental mereka belum terbentuk. 

Peraturan yang disusun hanya akan menjadi penghias dinding sekolah, 

tanpa memberikan makna apapun dalam mewujudkan kultur sekolah 

yang positif. Pendidikan karakter didasarkan pada enam nilai etis yang 

disebut dengan Enam Pilar Pendidikan Karakter, yaitu: kepercayaan, 

respek, tanggung jawab, keadilan, peduli dan kewarganegaraan. 
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Pendidikan karakter bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah 

atau instansi pendidikan di Indonesia melainkan seluruh warga 

Indonesia. Dan yang memiliki peran utama dalam penerapan 

pendidikan karakter adalah para orang tua di rumah karena sejak kecil 

anak sudah mendapat pendidikan karakter.Abdullah Munir  (2010:5) 

mengemukakan “ Orang  tualah yang akan memiliki peluang paling 

besar dalam pembentukan karakter anak.

Begitupun masyarakat sekitar juga memiliki peran dalam 

pembentukan karakter.Orang tua disini bisa dimaknai secara 

genetis,yakni orang tua kandung atau orang tua dalam arti yang lebih 

luas,seperti orang-orang dewasa yang berada di sekeliling anak dan 

memberikan peran yang berarti dalam kehidupan anak”.Jadi,peranan 

antara lingkungan keluarga dan masyarakat sangatlah penting dimana 

banyak karakter yang dapat dibentuk.

Semoga setiap orangtua dan masyarakat Indonesia peduli dalam 

pembangunan karakter anak-anak Indonesia dengan menanamkan 

karakter yang positif dengan memberikan pemahaman tentang 

karakter itu sendiri karena kebiasaan yang dilakukan secara berulang-

ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadi 

karakter. Jika anak sudah diberi pemahaman tentang karakter langkah 

berikutnya adalah membimbing anak untuk melakukannya dalam 

tindakan nyata. Semoga bangsa Indonesia mampu menerapkan 

pendidikan karakter dalam setiap aspek kehidupan berbagsa dan 

bernegara.Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang akan 

bermunculan para pemimpin-pemimpin bangsa  yang memiliki 

karakter positif.

Dimana keberadaan mereka tentunya akan membawa negara 

kita menjadi negara yang maju.
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BAB 10

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER

Dr. Rinovian Rais, MM.,M.Pd

rinovian.rais@unindra.ac.id

Hand Phone: 081297427317

A. Pendahuluan

P
endidikan merupakan suatu hal yang tidak mungkin terlepas dari 

kehidupan manusia. Pendidikan secara umum bertujuan untuk 

membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang 

handal dan utuh demi terciptanya bangsa yang unggul. Pendidikan 

yang berkualitas akan membuahkan hasil pendidikan yang berkualitas 

pula sehingga dapat meningkatkan kualitas suatu bangsa. Suatu sistem 

pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila proses pembelajaran 

yang dilaksanakan berlangsung dengan menarik dan menantang bagi 

peserta didik sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Sistem 

pendidikan yang mampu mengembangkan pribadi agar memiliki 

karakter terpuji, seharusnya menjadi tujuan utama setiap institusi 

pendidikan di Indonesia. Pendidikan tidak hanya menghasilkan 

pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga pribadi yang 

memiliki kepribadian terpuji yang tercermin dalam tindakan-tindakan 

positif demi terciptanya peradaban bangsa yang mulia. Tetapi sistem 

pendidikan di Indonesia tidak demikian.

Pendidikan karakter saat ini merupakan topik yang marak 

diperbincangkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan 

salah satu proses yang di dalamnya terdapat suatu aturan dan 

prosedur yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Setiap peserta 

didik memiliki tanggungjawab yang sama dalam proses pembelajaran. 

Pendidikan menjadi pilar utama untuk memajukan generasi penerus 
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bangsa demi perkembangan intelektual anak. Perkembangan 

intelektual tersebut nantinya akan membentuk kepribadian atau 

karakter anak.

Merebaknya sikap hidup yang buruk dan budaya kekerasan, atau 

merakyatnya bahasa ekonomi dan politik, disadari atau tidak, telah 

ikut melemahkan karakter anak-anak bangsa, sehingga menjadikan 

nilai-nilai luhur dan kearifan sikap hidup mati suri. Anak-anak 

sekarang gampang sekali melontarkan bahasa oral dan bahasa tubuh 

yang cenderung tereduksi oleh gaya ungkap yang kasar dan vulgar. 

Nilai-nilai etika dan estetika telah terbonsai dan dikerdilkan oleh gaya 

hidup instan dan konstan (Purwanto, 2011:2).

Pendidikan berbasis karakter di negeri ini memang telah lama 

hilang. Pelajaran di sekolah yang berupa pendidikan kewarganegaraan 

dan pendidikan agama, seharusnya bisa menjadi penyaring untuk 

membendung arus Melainkan hanya mengandalkan cara berpikir 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran di 

sekolah bukan pembentukan karakter yang dapat melahirkan generasi 

yang bermoral dan beradab.Menurut Nashir (2013: 14) “pendidikan 

adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan 

potensi peserta didik”. Usaha-usaha sadar yang dilakukan dalam 

pendidikan harus bermuatan nilai karakter sehingga menjadi padu 

dalam konsep pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter 

menurut Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie (2013: 42), “pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan 

budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan 

baik buruk, memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebarkan 

kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati”.

Penerapan pendidikan karakter dapat dilaksanakan melalui 

pendidikan formal, non formal maupun informal. Dalam pendidikan 

formal dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah salah satunya 

melalui pengelolaan kelas yang dinamis dalam proses pembelajaran. 

Namun, pada umumnya proses pembelajaran dilakukan hanya untuk 

memenuhi pencapaian suatu kompetensi tertentu, bukan pembentukan 

pendidikan karakter terhadap peserta didik. Padahal dalam setiap 

kompetensi terdapat nilai-nilai karakter yang seharusnya diterapkan 

guna membentuk karakter peserta didik. Pencapaian kompetensi tanpa 
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adanya pembentukan karakter dapat dikatakan suatu kegagalan dalam 

pendidikan karena suatu bangsa membutuhkan individu yang handal, 

bermoral, cerdas, dan kompetitif dalam menghadapi dunia global. 

Pendidikan karakter merupakan salah satu bagian penting dalam 

proses pendidikan. Sekolah sebagai instansi pendidikan seharusnya 

mampu membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik 

melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Salah satu kegiatan sekolah yang 

dapat membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik adalah 

kegiatan pembelajaran. Dengan kegiatan pembelajaran guru dapat 

membantu membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik 

melalui proses dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Permasalahan 

yang dihadapi berkaitan dengan kurangnya penerapan pendidikan 

karakter kepada peserta didik di lingkungan sekolah karena 

adanya ketidakseimbangan antara kecerdasan yang dikembangkan. 

Pendidikan terlalu condong kepada kecerdasan intelektual daripada 

kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional sehingga peserta 

didik tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang tidak seimbang 

dan utuh. Permasalahan itu bermuara dari kurikulum yang lebih 

menekankan hasil daripada proses dari pembelajaran itu sendiri 

seperti hasil ujian nasional yang menggunakan tolak ukur kecerdasan 

intelektual peserta didik sebagai syarat lulus ujian. Akibatnya pendidik 

hanya melahirkan peserta didik menjadi orang yang pintar tetapi 

kurang memiliki pribadi yang bermoral dan beradab. 

Peserta didik yang cukup tinggi sehingga dalam penanaman 

pendidikan karakter guru mengalami kesulitan. Permasalahan yang 

berkaitan dengan pendidikan karakter dapat diatasi salah satunya 

dengan cara pelaksanaan pembelajaran di kelas yang disertai dengan 

pengelolaan kelas yang dinamis. Menurut Rohani (2010:147) “tindakan 

pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam 

rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar 

berlangsung efektif”. Dengan adanya pengelolaan kelas yang dinamis, 

pendidik akan lebih mudah menerapkan pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran seperti memanfaatkan perpustakaan sekolah 

sebagai langkah dalam menumbuhkan minat baca peserta didik.

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk 

karakter peserta didik. Tujuan yang diharapkan dalam pendidikan 

tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam pasal 3 yang isinya adalah “Pendidikan 
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nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 

Nasional sudah mencanangkan penerapan pendidikan karakter untuk 

semua tingkat pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi. Menurut 

Muhammad Nuh (Sri Narwani, 2011: 1) pembentukan karakter perlu 

dilakukan sejak usia dini. Jika karakter sudah terbentuk sejak usia 

dini maka tidak akan mudah untuk mengubah karakter seseorang. Ia 

juga berharap, pendidikan karakter dapat membangun kepribadian 

bangsa. Usia sekolah dasar (sekitar umur 6 – 12 tahun) merupakan 

tahap penting bagi pelaksanaan pendidikan karakter, bahkan hal yang 

fundamental bagi kesuksesan perkembangan karakter peserta didik. 

Sigit Dwi K. (2007: 121) menyatakan anak sekolah dasar mengalami perkembangan fisik dan motorik tak terkecuali perkembangan 
kepribadian, watak emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti, dan 

moralnya yang bertumbuh pesat. Oleh karena itu jika menghendaki 

pendidikan karakter dapat berhasil maka pelaksanaannya harus 

dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia SD. Banyaknya tindakan 

amoral yang dilakukan peserta didik seperti mencontek, tawuran, 

membolos dan tindakan lainnya mengindikasikan bahwa pendidikan 

formal gagal dalam membentuk karakter peserta didik. Sjarkawi (2006: 

45) menyatakan bahwa perilaku dan tindakan amoral disebabkan oleh 

moralitas yang rendah. Moralitas yang rendah antara lain disebabkan 

oleh pendidikan moral di sekolah yang kurang efektif. Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang 

berfungsi untuk membentuk siswa sebagai warga negara yang 

mempunyai karakter. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan 

terhadap pengembangan karakter dikemukakan oleh Samsuri 

(2011: 20) yang menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 

dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan 

karakter dan moralitas publik warga negara. Tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar tidak hanya sekedar membekali 

siswa ke jenjang selanjutnya tetapi penanaman moral yang diharapkan 

dapat membentuk warga negara yang baik. Rumiyati (2008: 1) 

menyatakan bahwa PKn sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma 
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tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini, karena jika siswa sudah 

memiliki nilai moral yang baik, maka tujuan untuk membentuk 

warga negara yang baik akan mudah diwujudkan. Sebagaimana 

yang dikemukakan sebelumnya, dalam prakteknya PKn menghadapi 

kendala yang mengakibatkan jatuhnya tujuan pembelajaran. 

Pernyataan dari kelemahan PKn diungkapkan oleh Udin S. 

Winataputra (2009: 37) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran 

dan penilaian lebih menekankan pada dampak instruksional yang 

terbatas pada penguasaan materi/pada dimensi kognitif. Dengan 

demikian apa yang diperoleh peserta didik bukan bersifat kognitif, 

afektif, dan psikomotorik namun masih dalam lingkup kognitif. 

Pelaksanaan pendidikan karakter masih banyak kendala yang 

dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suharyono 

kepala UPTD (Unit Pelayanan Tingkat Daerah) Kecamatan Wates, 

diperoleh data bahwa sebagian besar SD di Kecamatan Wates pada 

dasarnya sudah melaksanakan pendidikan karakter. Namun ada 

beberapa guru belum mengetahui tentang pelaksanaan pendidikan 

karakter, selain itu ada anggapan dari beberapa guru yang menyatakan 

pendidikan karakter merupakan sebuah mata pelajaran yang berdiri 

sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Binarto guru 

kelas IV di SD N Bendungan, diperoleh keterangan bahwa guru di SD 

Bendungan IV meskipun belum mendapat sosialisasi secara khusus, 

guru sudah melaksanakan pendidikan karakter yang diperoleh dari 

kelompok kerja guru (KKG). Namun guru masih memiliki hambatan 

dalam memilih karakter yang tepat untuk ditanamkan pada setiap 

pembelajaran karena ada banyak nilai nilai karakter yang harus 

ditanamkan kepada peserta didik.

B. Pembahasan

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan yang telah 

digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2016. 

Namun bagaimana pendidikan karakter di sekolah? Apa saja nilai-

nilai pendidikan karakter? Berikut pembahasan tentang pendidikan 

karakter yang Guru Pintar perlu ketahui.Bagaimana para ahli pendidikan mendefinisikan pendidikan 
karakter? Ada beberapa pengertian, Guru Pintar. Salah satu makna 
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atau arti pendidikan karakter menurut para ahli yang dikutip dalam 

laman Universitas Psikologi yaitu: Kaimuddin dalam jurnal bertajuk 

Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 (2014), 

pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan 

terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya 

seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, 

bermoral-berakhlak, dan berefek positif konstruktif pada alam dan 

masyarakat.

Pengertian pendidikan karakter sendiri dapat dipahami 

dari tiap-tiap katanya secara terpisah. Pendidikan merupakan 

proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan 

manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi 

berikutnya. Sementara itu, karakter merupakan akumulasi watak, 

sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan 

kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tanpa meninggalkan pengertiannya masing-masing, dapat 

dipahami bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang terencana 

untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi 

yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak.

Mengacu pada pengertian di atas, pendidikan karakter 

memiliki fungsi dasar untuk mengembangkan potensi seseorang 

agar dapat menjalani kehidupannya dengan bersikap baik. Dalam 

lingkup pendidikan formal, pendidikan karakter di sekolah berfungsi 

untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang 

berakhlak mulia, bermoral, tangguh, berperilaku baik, dan toleran.

C. Pembahasan

Tiga fungsi utama pendidikan karakter di sekolah. Serupa.id mengutip 

Zubaedi dalam buku Desain Pendidikan Karakter (2012) yang 

menyebutkan tiga fungsi pendidikan karakter di sekolah. 

Fungsi Pendidikan Karakter adalah:

1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi

Agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam 

dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku 

baik, dan berbudi luhur.
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2. Fungsi untuk penguatan dan perbaikan

Memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, 

satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam 

mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat 

secara umum.

3. Fungsi penyaring

Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih 

dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan 

budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur.

Lantas, nilai-nilai budaya bangsa yang berbudi luhur itu 

yang seperti apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah 

menetapkan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai prioritas 

pengembangan Penguatan Pendidikan Karakter. 

Dan lima karakter utama yang turut menentukan pentingnya 

pendidikan karakter yaitu:

1. Religius

Diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan 

kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan 

kepercayaan lain

2. Nasionalis

Ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga 

lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman 

budaya, suku, dan agama

3. Integritas

Meliputi sikap tanggung jawab, konsistensi tindakan dan 

perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat 

individu, serta mampu menunjukkan keteladanan

4. Mandiri

Menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempergunakan segala 

tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, 

dan cita-cita
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5. Gotong royong

Diharapkan peserta didik menunjukkan sikap menghargai 

sesama, dapat bekerja sama, inklusif, tolong menolong, memiliki 

empati dan rasa solidaritas.

Gagal atau berhasilnya pendidikan karakter anak dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, diantaranya naluri, kebiasaan, hereditas, dan 

lingkungan. Di sisi lain, Penguatan Pendidikan Karakter melibatkan 

keluarga, sekolah, dan komunitas. Maka, sekolah sebagai bagian dari 

lingkungan memiliki peran penting dalam pendidikan karakter anak.

Di sekolah pula, pendidikan karakter bangsa dapat dibangun 

melalui kegiatan rutin sehari-hari maupun keteladanan dari Guru 

Pintar. Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah juga dapat 

diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan 

intrakurikuler.

Pada dasarnya, Penguatan Pendidikan Karakter melibatkan 

literasi (olah pikir), etika dan spiritual (olah hati), estetika (olah rasa), 

dan kinestetik (olah raga). Sudahkah poin-poin ini menjadi perhatikan 

kita dalam menjalankan pendidikan karakter di sekolah, Guru Pintar?

Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang 

bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada 

peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai 

tersebut.

Di tengah perkembangan zaman, pendidikan karakter harus 

disosialisasikan secara masif di institusi pendidikan. Apa itu 

pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah proses internalisasi 

pendidikan dengan prinsip dan nilai karakter yang sifatnya positif.

Pendidikan karakter merupakan terobosan dari para ahli untuk 

menciptakan konsep pendidikan yang berkarakter dengan nilai-nilai 

dan prinsip tertentu. Sebab, pendidikan sendiri merupakan proses 

internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi 

lebih baik dan beradab.

Secara historis, pendidikan karakter ini mulai berkembang di 

abad ke-18 untuk menciptakan ruang pendidikan yang diselaraskan 

dengan prinsip keagamaan. Masyarakat percaya, pendidikan formal 
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dan nilai-nilai teologis yang dikombinasikan akan menciptakan 

sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan beradab.

Menurut Thomas Lickona dalam bukunya yang berjudul 

Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility, pendidikan karakter adalah upaya secara sadar 

seseorang untuk mendidik orang lain dengan menginternalisasi nilai-

nilai karakter sebagai elemen pencerahan bagi mereka.

Sebab, pendidikan karakter merupakan upaya kolektif untuk 

membantu seseorang dalam memahami, peduli, dan bertindak 

sebagai landasan etis. Dengan kata lain, mendorong seseorang untuk 

menampilkan beberapa perilaku baik, seperti jujur, bertanggung 

jawab, dan menghormati orang lain.

Lebih dalam lagi, merujuk pada buku Pendidikan Karakter 

Berbasis Potensi Diri, pendidikan karakter merupakan proses kegiatan 

yang dilakukan untuk mengarahkan anak didik dan mengarah pada 

peningkatan kualitas pendidikan serta moralitas.

D. Tujuan Pendidikan Karakter

Setelah sedikit memahami ulasan tentang pendidikan karakter, 

tentunya pendidikan karakter juga membawa tujuan tertentu di 

baliknya. Pertama, pendidikan karakter dapat meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang berkualitas

Selanjutnya, adanya pendidikan karakter ditujukan untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter mulia, 

kompeten, dan bermoral sekaligus membekali siswa didik dengan 

kecerdasan emosi.

Membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak, hingga 

toleran dengan perbedaan juga termasuk salah satu tujuan lain dari 

keberadaan pendidikan karakter.

E. Unsur Pendidikan Karakter

Secara konseptual, pendidikan karakter adalah model pendidikan 

yang mengandung tiga unsur fundamental dengan sifat saling 

berkesinambungan. Ketiganya yaitu:
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1. Mengetahui kebaikan (knowing the good)

2. Mencintai kebaikan (desiring the good)

3. Melakukan kebaikan (doing the good)

Titik temu dari ketiga unsur ini berada pada konteks kebaikan. 

Sebab, pendidikan karakter memang termasuk model pendidikan 

yang berbasis pada upaya menciptakan sumber daya manusia yang 

bermoral dan memiliki sikap yang baik.

F. Nilai dalam Pendidikan Karakter

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbud Ristek) melakukan kajian mengenai nilai-nilai yang 

terkandung dalam konteks pendidikan karakter di Indonesia. Kelima 

nilai yang dimaksud yakni di antaranya:

1. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa

2. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan diri 

sendiri

3. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama 

manusia

4. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

lingkungan

5. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

kebangsaan

Untuk itu, pendidikan karakter adalah bagian dari pendidikan 

yang perlu ditanamkan pada institusi pendidikan. Tujuannya agar 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas secara akademik 

sekaligus berkarakter.

Pendidikan karakter adalah kualitas atau kekuatan mental 

atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan 

kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta 

yang membedakan dengan individu lain (Hidayatullah, 2010:16). 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 
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kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the 

deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal 

character development”. Dalam pendidikan karakter di sekolah, 

semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk 

komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, 

proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan 

mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau 

kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, 

dan etos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, 

pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah 

yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter 

(Sudrajat, 2010).Pendidikan karakter berpijak pada karakter dasar 

manusia yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) 

agama, yang disebut juga sebagai the golden rule. Pendidikan karakter 

memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak pada nilai-nilai karakter 

dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter 

dasar tersebut antara lain cinta kepada Allah Swt. dan ciptaan-Nya 

(alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih 

saying, peduli an kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan 

pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, 

toleransi dan cinta damai, serta cinta persatuan (Ma’mur, 2011:33) 

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikankarakter telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari 
agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: 

(1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, 

(6) Kreatif, (7 ) Mandiri, (8) Demokratis , (9) Rasa Ingin Tahu, (10) 

Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai 

prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) 

Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) 

Tanggung Jawab (Kemendiknas, 2011:3). Pendidikan karakter 

adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi 

pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi 

pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu 

lain (Hidayatullah, 2010:16). Dalam Kementrian Pendidikan Nasional (2010:9-10) teridentifikasi 18 nilai pendidikan karakter di antaranya 
adalah sebagai berikut:
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1. Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dan melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi: Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras: Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

6. Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokrasi: Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa ingin tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat kebangsaan: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta tanah air: Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 
dan politik bangsa.

12. Menghargai prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan 

orang lain.
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13. Bersahabat dan komunikatif: Tindakan yang memperlihatkan 

rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain.

14. Cinta damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15. Gemar membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16. Peduli lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi.

17. Peduli sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Hermawan Kartajaya (dalam Hidayatullah, 2010:13) 

mengemukakan bahwa karakter adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh 

suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah “asli” dan mengakar 

pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan merupakan 

“mesin” yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, 

berujar, dan merespon sesuatu. Ciri khas inipun yang diingat oleh orang 

lain tentang orang tersebut, dan menentukan suka atau tidak sukanya 

mereka terhadap sang individu. Karakter memungkinkan perusahaan 

atau individu untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan 

karena karakter memberikan konsistensi, integritas, dan energy. 

Orang yang memiliki karakter yang kuat, akan memiliki momentum 

untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, mereka yang karakternya mudah 

goyah, akan lebih lambat untuk bergerak dan tidak bisa menarik orang 

lain untuk bekerja sama dengannya.
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