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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat  pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج

 ha h ha (dengan  titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di bawah) ص

 dad d de (dengan titik di bawah) ض

 ta T te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ـه            

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasaArab, seperti vocal bahasa Indonesia,terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Voka ltunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ
 haula :  هَوْلََ

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 mata : مَاتََ

 rama : رَمَى

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fathah a a اََ

 kasrah i i اَ 

 damah u u اَ 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fathah dan ya’ ai a dan i ىَىَْ 

 fathah dan wau au a dan u ىَـوَْ

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

َى َا      ... ... fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas ىى

 damah dan wau u u dan garis di atas ى و
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 qila : ق يْلََ

 yamutu : يمَ وْتَ 

4. Ta’ marbutah 

Transliteras untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
 raudah al-atfal : رَوْضَة َالَْْطْفَالَ 

لَةَ   al-madinah al-fadilah : الَْمَد يْـنَة َالْفَاض 

 al-hikmah :  الَْحكْمَةَ 

5. Syaddah (Tasdid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (   ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf  (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana : رَبَّناََ
يـْناَ  najjaina : نَجَّ
 al-haqq : الَْحَقَ 
 nu“ima : ن ـع  مََ
 aduwwun‘: عَد وَ 

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

kasrah   َى ي   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل يَ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرََب يَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

لزَّلْزلََةَ اََ  : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةَ 

 al-biladu : الَْب لادََ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’murun :  تأََْم ر وْنََ

 ‘al-nau : الَنـَّوعَْ 

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أ م رْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim  Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

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

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

literasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 
 billah  ب اَلله dinullah :  د يْن َاللهَ 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 
 hum fi rahmatillah:  ه مَْف يَْرَحْمَة َاللهَ 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal 

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

kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal darijudul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

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

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

B. Daftar Singkatan 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhanahu wa ta‘ala 

saw.   = sallallahu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al ‘Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

 

Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
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ABSTRACT 

 

Nama  :  Muhammad Riyadi 

NIM  :  80200220016 

Prodi  :  Islamic Education 

Judul  : Teacher's Strategy in Forming the Religious Character of   

Students in MI Muhammadiyah Parang Ma'lengu, Gowa 

Regency 

 

This study aims to describe: (1) The teacher's strategy in forming the 

religious character of students at MI Muhammadiyah Parang Ma'lengu, Gowa 

Regency (2) Supporting and inhibiting factors for the formation of the religious 

character of students at MI Muhammadiyah Parang Ma'lengu, Gowa Regency (3) 

Result implementation of the formation of the religious character of students at MI 

Muhammadiyah Parang Ma'lengu, Gowa Regency. 

This research includes qualitative research, using a descriptive approach. 

The data sources used are primary and secondary data sources. Primary data sources 

in this study were interviews with informants, while secondary data in this study 

were documents and relevant references or books. The method of collecting data in 

this study uses observation, interviews and documentation. The data analysis 

technique used is collecting data, reducing data, presenting data, testing the validity 

of data and drawing conclusions. 

The results of this study indicate that: (1) The religious values applied in MI 

Muhammadiyah Parang Ma'lengu, Gowa Regency include: piety, courtesy, 

honesty, discipline and responsibility, empathy, helping each other. (2) the teacher's 

strategy in forming the religious character of students is through: exemplary, 

instilling discipline, habituation, creating a conducive atmosphere, integration and 

internalization, giving motivation, and enforcing rules. 

The implication of this research is that other researchers who wish to 

research in the same study area are expected to be able to reveal more about how 

the teacher's strategy is in forming the religious character of students and applying 

the values of religious character in Madrasah and society.  
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ABSTRAK 

 

Nama  : Muhammad Riyadi 

NIM  : 80200220016 

Prodi  : Pendidikan Agama Islam 

Judul  : Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta 

    Didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten   

    Gowa 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Strategi guru dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu Kabupaten Gowa. (2) Faktor pendukung dan penghambat pembentukan 

karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten 

Gowa. (3) Hasil implementasi pembentukan karakter religius peserta didik di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

 

 Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber 

data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini 

adalah dokumen-dokumen serta referensi atau buku-buku yang relevan. Adapun 

metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 

mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, uji keabsahan data dan 

penarikan kesimpulan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Nilai religius yang terapkan di 

MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa antara lain: bertakwa, 

sopan santun, jujur, disiplin dan tanggungjawab, empati, tolong menolong. (2)  

Strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik yaitu melalui: 

keteladanan, penanaman kedisiplinan, pembiasaan, menciptakan suasana kondusif, 

integrasi dan internalisasi, pemberian motivasi, dan penegakkan aturan. 

 

Implikasi penelitian ini yakni kepada peneliti selanjutnya yang berkeinginan 

untuk meneliti dalam wilayah kajian yang sama, diharapkan dapat mengungkapkan 

lebih jauh tentang bagaimana strategi guru dalam membentuk karakter religius 

peserta didik dan menerapkan nilai-nilai karakter religius di madrasah dan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak hanya 

ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusianya. Jika menengok data dan fakta sejarah, agenda 

kebangkitan nasional saat ini terletak pada pendidikan, karena seluruh sektor 

kehidupan bangsa merupakan concern sumber daya manusia (human resource) 

yang dihasilkan dari output dunia pendidikan.1 Memahami sejarah sebuah konsep 

sungguh sangat penting untuk dapat memahami dalam konteks apa konsep itu lahir, 

dan untuk apa konsep itu diperjuangkan. Merujuk pada pendapat para tokoh, 

pemimpin dan pakar pendidikan dunia yang menyepakati pendidikan karakter 

sebagai tujuan pendidikan. Maka sejarah pendidikan karakter sama tuanya dengan 

pendidikan itu sendiri, namun dalam perjalanannya, pendidikan karakter sempat 

tenggelam dan terlupakan dari dunia pendidikan, terutama sekolah. 

Dalam sejarah Islam, sekitar 1400 tahun yang lalu, Muhammad saw. Sang 

Nabi terakhir dalam ajaran Islam, menegaskan bahwa misi utamanya dalam 

mendidik manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak dan mengupayakan 

pembentukan karakter yang baik (good character). Sejak 2500 tahun yang lalu, 

Socrates juga telah berkata bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah 

untuk membuat seseorang menjadi good and smart. Berikutnya, ribuan tahun 

setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni 

pembentukan kepribadian manusia yang baik. 

                                                           

1Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alvabeta, 2009), h. 6. 
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Tokoh pendidikan Barat yang mendunia seperti Klipatrick, Lickona, 

Brooks, dan Goble seakan menggemakan kembali gaung yang disuarakan 

Muhammad saw dan Socrates bahwa moral, akhlak atau karakter adalah tujuan 

yang tak terhindarkan dari dunia pendidikan. Begitu juga dengan Marthin Luther 

King menyetujui pemikiran tersebut dengan mengatakan, "Intelligence plus 

character, that is the tille aim of education." Kecerdasan plus karakter, itulah tujuan 

yang benar dari pendidikan. 

Dalam laporan tahunan Character Education Partnership bahkan disebutkan, 

bahwa pendidikan karakter bagi sekolah bukan Iagi sebagai sebuah opsi, tetapi 

suatu keharusan yang tak terhindarkan. 

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2010 tentang Budaya 

Karakter Bangsa, Kewirausahaan, dan ekonomi kreatif serta Inpres No. 06 Tahun 

2009 tentang ekonomi kreatif, Depdiknas menyelenggarakan rintisan program yang 

mengaplikasikan nilai-nilai karakter budaya bangsa, kewirausahaan dan ekonomi 

kreatif.2 

Secara keseluruhan, pada awal sosialisasi program rintisan ini yaitu pada 

tahun 2010, ada enam belas provinsi yang ditunjuk untuk merintis program tersebut. 

Dari setiap provinsi ditunjuk 1 kabupaten dan pada setiap kabupaten/ kota ada 7 

sampai 8 sekolah, Hal ini ditegaskan oleh Feisal Gazali (Pengembangan Kurikulum 

Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional. Dan pada akhirnya pada 2014, semua 

sekolah diharapkan sudah mengimplementasikan program ini.3 

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan 

pembelajaran. Pendidikan ataupun pembelajaran bisa terjadi dimana saja, kapan 

saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Pendidikan seakan sudah menjadi suatu 

                                                           
2Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6. 

3Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 6. 
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kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang yang hidup di bumi, baik secara sadar 

maupun tidak sadar manusia pasti pernah mengalami pendidikan di dalam 

hidupnya. Pendidikan tersebut antara lain berkaitan dengan pendidikan sosial, 

politik, budaya, dan juga pendidikan agama. 

Pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem 

pendidikan nasional. Pendidikan agama secara resmi terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini bukan hanya mengakomodasi 

pendidikan agama secara legal formal dalam struktur kurikulum pendidikan 

nasional, Undang-Undang ini terlihat kuat menjadikan agama sebagai nilai dasar 

yang menjadi fondasi bagi kerangka bangun pendidikan nasional. Dalam pasal 1 

ayat 1 Undang-Undang ini mendefinisikan pendidikan nasional sebagai: 

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”4 

Selanjutnya, disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.5 Kalimat “beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan 

mendapat pendidikan agama sesuai degan agamanya dalam undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) membuktikan betapa pentingnya kedudukan 

pendidikan agama bagi bangsa Indonesia termasuk pendidikan agama Islam. 

Peserta didik harus memiliki akhlak mulia sesuai dengan agama yang dianutnya, 

                                                           
 4Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1. h.2. 

 5Sukarjo dan Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2009), h. 3-4. 
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dalam hal ini peserta didik yang beragama Islam harus memiliki akhlak religius 

sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan tercapainya tujuan dari pendidikan 

tersebut, sudah dapat dipastikan setiap peserta didik memiliki nilai karakter religius 

yang baik dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. 

Pada kenyataannya tidak semua peserta didik memiliki nilai agama atau 

religius yang baik. Bahkan karena kurangnya ilmu agama yang mereka miliki, tidak 

sedikit peserta didik di Indonesia berperilaku menyimpang dari ajaran agama. 

Seringkali disaksikan peserta didik terjebak pada dunia bebas. Perilaku seks bebas 

sudah menjadi suatu yang tidak tabu di kalangan pelajar, bahkan sering ditemui 

kasus pengedaran dan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dimana 

pelakunnya adalah peserta didik.6 Mereka menjadi pengedar dan sekaligus juga 

pengguna. Kehidupan yang rusak seperti ini kerap kali disertai dengan berbagai 

pesta yang berujung pada tindakan amoral di kalangan remaja. Berbagai tawuran 

anak sekolah juga telah membuat resah masyarakat di berbagai tempat di beberapa 

kota besar di Indonesia. Bahkan, kejadian-kejadian sejenis sering kali sulit diatasi 

oleh pihak sekolah sendiri, sampai-sampai melibatkan aparat kepolisian dan 

berujung dengan pemenjaraan, karena merupakan tindakan kriminal yang bisa 

merenggut nyawa. Sepertinya nyawa manusia tidak ada harganya, hidup itu begitu 

murah dan rendah nilainya, mereka tidak lagi mempertimbangkan rasa takut untuk 

hidup rusak, merusak nama baik keluarga dan masyarakatnya. 

Di samping itu etos kerja yang buruk, rendahnya disiplin diri dan kurangnya 

semangat untuk bekerja keras, keinginan untuk memperoleh hidup yang mudah 

tanpa kerja keras, nilai materialisrne (materialism, hedonism) menjadi gejala yang 

umum dalam masyarakat. Daftar ini masih bisa terus diperpanjang dengan berbagai 

kasus Iainnya, seperti pemerasan peserta didik terhadap peserta didik Iain, 

                                                           

 6Musthofa Rembangy, Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan 

Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 12-13. 
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kecurangan dalam ujian, dan berbagai tindakan yang tidak mencerminkan moral 

peserta didik yang baik. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari paparan di atas adalah fakta bahwa 

banyak peserta didik sebagai produk pendidikan di sekolah belum menampakkan 

kualitas moral dan karakter yang baik. Dalam hal ini, sekolah memiliki tanggung 

jawab dan peran besar dalam menolong maupun mencegah hal tersebut. Kasus-

kasus tersebut membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia belum menanamkan 

karakter kepada peserta didiknya secara maksimal, terutama karakter religius yang 

merupakan karakter yang harus dimiliki setiap manusia yang hidup di dunia. Jika 

setiap peserta didik memiliki karakter religius yang baik, maka kasus-kasus seperti 

yang penulis sebutkan di atas tidak akan terjadi, karena mereka tahu setiap gerak-

gerik tingkah laku, ataupun perbuatannya selalu diawasi oleh Allah swt. sehingga 

tidak ada celah baginya untuk berbuat kejahatan. Hal ini bersesuaian dengan pribadi 

Rasulullah sebagai manusia paling sempurna yang menjadi suri teladan bagi 

manusia lainnya di berbagai generasi kehidupan. Sesuai dengan Firman Allah 

dalam QS Al-Ahzab/33: 21. 

َٱللَّه َأ سۡوَة َحَسَنَةَ  كََانََلَك مَۡف يَرَس ول  رََٱَوَٱلۡيـَوۡمَََٱللَّهَََيَـرۡج واََْكَانَََل  مَنَلَّقَدۡ  .اكَث يرَ َٱللَّهَََوَذكََرَََلْۡٓخ 
 Terjemahnya: 

Sungguh telah ada pada (diri) Rosulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat Allah.7 

Ayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw sebaik-baiknya suri 

teladan bagi setiap manusia di muka bumi, tiada kekurangan akhlak atau karakter 

pada diri beliau, apabila dijadikan teladan bagi kehidupan di bumi ini. Hal ini 

diperjelas dengan adanya Firman Allah dalam QS Al-Qalam/68: 4. 

                                                           

7Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT.Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 420. 
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 .وَإ نَّكََلَعَلَىَٰخ ل قٍَعَظ يمٍَ
Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.8 

Begitu pula dalam hadis yang sangat masyhur Rosulullah saw bersabda: 

َ َتَ ثْعََ اَبَ مََنَّإََ  (أحمد)رواهَََقَ لَاَخَْالَََْْمََارَ كََمَََمََم َ تََلْ   
Artinya: 

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak (HR. 
Ahmad).9 

Ayat dan hadis di atas menunjukkan dengan tegas bahwa misi utama 

Rosulullah saw adalah memperbaiki akhlak manusia. Manusia yang berkarakter 

harus menjadi sasaran utama dalam proses pendidikan. Atas dasar itu, akhlak adalah 

suatu ilmu yang menjelaskan arti baik buruk, menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia yang lainnya, menyatakan tujuan 

yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan 

untuk melakukan apa yang harus diperbuat.  

Guru memiliki peran besar dalam membentuk karakter religius peserta didik 

di sekolah dengan menggunakan berbagai strategi yang di dalamnya tertanam nilai-

nilai karakter, selain dari itu perlunya juga dukungan dari orang tua di rumah sebab 

anak banyak menghabiskan waktu di rumah dibanding di sekolah, maka dari itu 

keluarga juga seharusnya berperan aktif dalam membentuk karakter  religius anak. 

Penguatan pendidikan karakter dilakukan dengan menyelipkan nilai-nilai karakter 

religius pada setiap aktivitas pembelajaran, sebagaimana yang dilakukan di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

Penulis melakukan observasi pendahuluan pada hari Rabu, 13 Oktober 

2021. MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa telah melakukan 

                                                           

8Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h.564. 

9Asy-Syaibani, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, Hadis no. 8952. 
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berbagai tindakan untuk tetap dapat membentuk karakter religius peserta didik 

melalui pengembangan pendidikan yang sesuai dengan tujuan, visi, dan misi 

sekolah namun masih perlu dilakukan perbaikan, hal ini didasarkan atas beberapa 

permasalahan yang muncul baik dari peserta didik, pihak madrasah maupun orang 

tua. 

Pada saat observasi awal penulis mendapat informasi dari hasil wawancara 

bersama wali kelas MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa bahwa 

permasalahan yang terjadi antara lain; pertama, permasalahan perilaku 

menyimpang, kenakalan, serta perilaku negatif yang melanggar aturan madrasah 

ataupun yang tidak sesuai dengan tujuan, visi dan misi madrasah masih banyak 

yang dilakukan oleh peserta didik yang ada di MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

Kedua, kurang adanya kerjasama antara guru dengan orang tua peserta didik 

dalam penanganan permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik, selain itu orang 

tua kurang memberikan perhatian dan pengawasan terhadap putra-putrinya 

sehingga anak merasa bebas dan leluasa untuk meninggalkan nilai-nilai karakter 

religius dalam kesehariannya. 

Melihat fakta dan fenomena tersebut menunjukkan kurangnya karakter 

religius para peserta didik, sedangkan guru adalah orang tua ke dua di sekolah yang 

memiliki tanggung jawab dalam membentuk dan mengembangkan karakter pada 

peserta didik, terutama karakter religius. 

Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui bagaimana strategi guru dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten Gowa. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus terhadap pokok penelitian yang 

akan dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis besar dalam penelitian yang 

bermanfaat agar observasi dan analisa hasil penelitian menjadi terarah. Berdasarkan 

dari rumusan masalah yang telah dibuat, maka yang menjadi fokus penelitian dan 

deskripsi fokusnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Strategi guru 

dalam 

pembentukan 

karakter religius 

peserta didik 

 

Strategi guru yang dimaksud adalah sebagai upaya guru 

dalam menerapkan nilai-nilai karakter religius terhadap 

peserta didik, Adapun strategi guru dalam pembentukan 

karakter religius adalah melalui: 

a. Keteladanan 

b. Penanaman Kedisiplinan 

c. Pembiasaan 

d. Menciptakan Suasana kondusif 

e. Integrasi dan Internalisasi 

f. Pemberian Motivasi 

g. Penegakkan Aturan 

 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan pokok yang diajukan adalah sebagai berikut: 

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

MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten 

Gowa? 

3. Bagaimana hasil implementasi pembentukan karakter religius peserta didik di 

MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa? 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang pendidikan karakter di sekolah pada dasarnya sudah 

banyak dilakukan, namun masing-masing peneliti memiliki fokus yang berbeda 

sesuai dengan lingkup kajian masing-masing, agar tidak terjadi duplikasi penelitian, 

maka peneliti memfokuskan penelitiannya tentang strategi guru dalam 

pembentukan karakter religius di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten 

Gowa. Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi bahan rujukan sekaligus 

perbandingan penelitian ini adalah: 

Pertama, Safira Suhra10 dalam disertasinya yang berjudul “Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Peserta 

Didik Pada SMA Negeri 1 Watampone”. Disertasi ini menguraikan tentang strategi 

yang ditempuh oleh guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan 

pendidikan karakter pada SMA tersebut meliputi guru PAI menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi, seperti keteladanan, pembiasaan, pembiasaan 

disiplin, hadiah dan hukuman, CTL (Contekstual Teaching And Learning), bermain 

peran, dan pembelajaran partisipasif. Selain itu, melakukan pembinaan peserta 

didik secara intensif melalui organisasi Rohis, dan penggunaan RPP yang memuat 

nilai-nilai karakter. 

Kedua, M. Nakip Pelu dalam disertasinya yang berjudul Pola Pendidikan 

Pondok Modern Gontor dalam Pembentukan Karakter Santri.11 Diantara isinya 

menyebutkan bahwa pola pendidikan pondok modern Gontor berupa kedisiplinan 

tersistematis yang diterapkan kepada santri bermula dari kamar (asrama), kelas dan 

masjid mampu melahirkan santri yang berkarakter seperti kuat imannya, baik 

                                                           
10Safira Suhra, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan 

Pendidikan Karakter Peserta Didik pada SMA Negeri 1 Watampone”, Disertasi (Makassar: PPs 

UIN Alauddin, 2014). h. 18. 

11M. Nakip Pelu, “Pola Pendidikan Pondok Modern Gontor dalam Pembentukan Karakter 

Santri”, Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013). h. 27. 
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akhlaknya, berilmu serta memiliki komitmen terhadap kemajuan Islam. Itu terbukti 

karena pondok modern Gontor telah berhasil mencetak alumni yang berkarakter 

dan berprestasi serta telah berkiprah di kancah nasional. 

Ketiga, Kurniawati Ahmad dalam tesisnya yang berjudul Pembinaan 

Akhlak dalam Pendidikan Luar Sekolah bagi Siswa MTs DDI Pattojo Kabupaten 

Soppeng menyimpulkan bahwa pembinaan akhlak dalam pendidikan di sekolah 

merupakan pembaharuan perkembangan dari pembinaan yang memperlihatkan 

kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk mengajarkan pengetahuan 

keagamaan kepada siswa MTs DDI Pattojo Soppeng. Tujuan pembinaan akhlak di 

MTs DDI Pattojo Soppeng yaitu untuk membentuk kepribadian muslim (akhlak) 

yang baik dan fitrah yang lebih dan mempersiapkan mental peserta didik dalam 

menjalani kehidupan masyarakat dengan memberikan bekal dan pedoman hidup 

dalam bentuk ilmu Pengetahuan keagamaan dan umum agar nantinya mampu 

menjalani kehidupan secara normal.12 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa peningkatan perilaku peserta 

didik sangat dipengaruhi pembelajaran di sekolah yang diajarkan oleh para ustadz 

dan kiyai dalam membentuk akhlak mulia. Metode yang diterapkan dalam 

pembinaan berbeda dengan rancangan yang akan digunakan oleh penulis yaitu 

dalam mata pelajaran agama Islam dan sudut pandang yang berbeda pula dari segi 

penerapan.  

Keempat, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Darnanengsih dengan 

judul “Pentingnya Pendidikan Karakter sebagai Pengembangan Mental Peserta 

Didik di MTs Irsyadu al-Salam Cakkeware Kab. Bone”. Di antara isinya memuat 

tentang gambaran mental pesena didik serta pendidikan karakter dilakukan melalui 

pengintegrasian nilai karakter dalam pembelajaran, melalui partisipasi masyarakat 

                                                           

 12Kurniawati Ahmad, “Pembinaan Akhlak dalam Pendidikan Luar Sekolah Bagi Siswa 

MTs. Pattojo Kabupaten Soppeng”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2000), h. 119. 



11 
 

 
 

sekolah dalam pengembangan mental peserta didik, serta membudayakan nilai-nilai 

karakter.13 

Kelima, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Jusriadi dengan judul 

"Kepribadian Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter di Madrasah 

Aliyah kota Watampone. Di antara isinya adalah kendala yang dihadapi guru dalam 

implementasi pendidikan karakter berupa belum kompak dan belum ditemukan 

metode yang cocok dalam membiasakan perilaku baik, serta budaya Indonesia 

sudah bergeser mengukuti budaya Barat.14 

Keenam, Penelitian yang telah dikemukakan oleh Triana Lely dalam 

tesisnya berjudul “Pola Penerapan Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 3 

Pati” menyimpulkan bahwa penerapan pendidikan karakter peserta didik yang 

diterapkan di SMA Negeri 3 Pati yaitu penerapan karakter yang dilakukän di SMA 

Negeri 3 Pati sebagai berikut: (l) penerapan religius diterapkan dalam kegiatan 

keagamaan yaitu Salat Jum'at, Kajian Islam, Retret. Kegiatan keagamaan rutin 

dilakukan setiap hari Jum’at dan sifatnya wajib. (2) penerapan kedisiplinan 

diterapkan kegiatan berupa peserta didik harus melaksanakan tata tertib dan kultur 

sekolah. Peserta didik yang tidak mematuhi akan menerima Angka Penilaian 

Pelanggaran Tata Tertib Siswa (APPTS). (3) penerapan karakter semangat 

kebangsaan yaitu melaksanakan upacara bendera pada hari Senin serta hari-hari 

besar nasional dan dibentuknya kelompok PASKIBRA. (4) penerapan karakter 

kejujuran dengan membiasakan peserta didik melakukan aktivitas belanja di Kantin 

Kejujuran SMA Negeri 3 Pati. (5) penerapan karakter sopan santun dengan 

membiasakan salam, senyum, sapa. (6) penerapan karakter peduli sosial dan peduli 

                                                           

13Darnanengsih, "Pentingnya Pendidikan Karakter sebagai Pengembangan Mental Peserta 

Didik di MTs Irsyadu al-Salam Cakkeware Kab. Bone". Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013). 

h. 28. 

14Jusriadi. "Kepribadian Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah kota watampone". Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013). h. 28. 
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lingkungan diterapkan kegiatan bakti sosial dan mengadakan kebersihan 

lingkungan sekolah dan penanaman pohon.15 

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, dengan judul “Pola 

Pendidikan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Islam Terpadu”. Penelitian ini 

dilakukan di SDIT lukman al-Hakim yogyakarta dengan menggunakan studi kasus 

tunggal. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana pola 

pendidikan karakter peserta didik di SDIT lukman al-Hakim yang unggul secara 

kadeik maupun spiritual dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola pendidikan 

karakter peserta didik di SDIT lukman al-Hakim yang meliputi: (a) integrative, (b) 

inkulkasi nilai, (c) qudwah hasanah, (d) kooperatif, (e) rawat, resik, rapi, sehat dan 

berorientaasi pada mutu.16 

Dari semua penelitian terdahulu tersebut, memang terlihat persamaan dan 

perbedaan yang terlihat. Jika dipahami secara kritis, penelitian ini difokuskan pada 

strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik pada jenjang 

Madrasah Ibtidaiyah, dalam hal ini, objek penelitian yakni pada MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

Permasalahan karakter tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Pada 

penelitian ini penulis akan membahas nilai-nilai apa saja yang dibentuk dalam diri 

anak didik, sekaligus strategi yang digunakan oleh guru untuk membentuk karakter 

yang mulia sesuai tujuan pendidikan. Kemudian akan dibahas pula tentang dampak 

strategi yang digunakan guru dalam membentuk karakter, sehingga dapat diketahui 

deskripsi hasil dari strategi yang digunakan guru. 

                                                           

 15Triana Lely, “Pola Penerapan Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 3 Pati”, Tesis 

(Semarang: Pascasarjana UNNES, 2011), h. 8. 

 16Suryadi, “Pola Pendidikan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Islam Terpadu” Disertasi 

(Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 2004), h.15. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu Kabupaten Gowa. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan strategi guru dalam pembentukan karakter religius 

peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pembentukan 

karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa.  

c. Untuk mendeskripsikan hasil implementasi pembentukan karakter religius 

peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Untuk menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan utamanya yang 

berkaitan dengan strategi guru dalam pembentukan karakter religius. 

2) Untuk menumbuhkan kembali ketertarikan terhadap kajian-kajian yang ber-

nuansa konsep pembentukan karakter religius. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan referensi untuk keperluan pe-

nelitian. 

2) Dapat dijadikan masukan kepada tenaga pendidik khususnya di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa untuk memaksimalkan 

pembentukan karakter religius dalam proses pembelajaran.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Strategi Guru 

1. Pengertian Strategi 

Istilah strategi dalam bahasa Yunani berasal dari kata benda dan kata kerja. 

Strategos merupakan kata benda gabungan dari kata stratos (militer) dengan ago 

(memimpin). Stratego merupakan kata kerja yang berarti merencanakan (to plan 

actions).17 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Dalam istilah 

pembelajaran strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Istilah strategi mula-mula dipakai di kalangan militer dan diartikan sebagai 

seni dalam merancang (operasi) peperangan, terutama yang erat kaitannya dengan 

gerakan pasukan dan navigasi ke dalam posisi perang yang dipandang paling 

menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. Penetapan strategi tersebut harus 

didahului oleh analisis kekuatan musuh yang meliputi jumlah personal, kekuatan 

persenjataan, kondisi lapangan, posisi musuh, dan sebagainya. Dalam 

perwujudannya, strategi itu akan dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut menjadi 

tindakan-tindakan nyata dalam medan pertempuran.18 

Dewasa ini istilah strategi banyak dipakai oleh bidang-bidang ilmu lain, 

termasuk bidang ilmu pendidikan. Dalam kaitannya dengan belajar mengajar, 

pemakaian istilah strategi dimaksudkan sebagai daya upaya guru dalam 

                                                           

17Pupu Saeful Rahmat, Strategi Belajar Mengajar (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 

2019), h. 2. 

18Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka 

Setia,1997), h. 11. 
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menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 

mengajar. Maksudnya agar tujuan pengajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai 

secara berdaya guna dan berhasil, guru dituntut memiliki kemampuan mengatur 

secara umum komponen-komponen pengajaran sedemikian rupa sehingga terjalin 

keterkaitan fungsi antar komponen pengajaran dimaksud. Dengan rumusan lain, 

dapat juga dikemukakan bahwa strategi berarti pilihan pola kegiatan belajar 

mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan secara efektif. Untuk melaksanakan 

tugas secara profesional, guru memerlukan wawasan yang mantap tentang 

kemungkinan-kemungkinan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan 

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

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

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

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

mengikuti diskusi kelompok kecil dalam proses belajarnya). 

Menurut Muslich, strategi dasar arti setiap usaha meliputi empat masalah 

yaitu:19 

a. Pengindentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus 

dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut, dengan mempertimbangkan 

aspirasi masyarakat yang memerlukannya. 

b. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai 

sasaran. 

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

sampai akhir. 

                                                           

19Mansur Muslich, Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.4. 
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d. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan 

untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. 

Jika diterapkan dalam konteks pendidikan, keempat strategi dasar tersebut 

bisa diterjemahkan menjadi: 

a. Mengidentifikasikan serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

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

dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para 

guru dalam kegiatan belajarnya. 

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

standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar, yang selanjutnya menjadi 

umpan balik bagi penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan 

secara keseluruhan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

suatu proses penentuan atau rencana yang disertai penyusunan suatu upaya atau 

cara-cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. 

2. Pengertian Guru 

Guru merupakan pendidik propesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidik formal.20 Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak 

                                                           

20Supriyadi, Setrategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Cakrawala Ilmu, 2015), h. 11. 
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semua pendidik adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada 

hakikatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian 

tentu yang semuanya itu dapat diperolah melalui proses belajar mengajar dan 

latihan, sehingga guru memiliki kompetensi yang mumpuni serta profesionalitas 

dalam mendidik peserta didik guna mencerdaskan anak bangsa yang bermartabat.  

Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Digugu artinya diindahkan atau 

dipercayai. Sedangkan ditiru artinya dicontoh atau diikuti. Guru adalah panutan 

atau teladan yang ada disekolah dan bertanggung jawab dalam pendidikan terhadap 

peserta didik. Istilah guru yang digunakan yaitu terkait kepala sekolah, 

pengawas/inspektur serta tenaga kependidikan lainnya.   

Guru yaitu seseorang yang berusaha membimbing peserta didik agar dapat 

menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing peserta didik agar 

dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga 

dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang 

mandiri. Guru adalah seseorang yang berusaha membimbing peserta didiknya 

dalam proses pembelajaran agar mereka dapat menemukan berbagai potensi yang 

ada pada diri mereka. 

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Singkatnya: empat 

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

guru . kompetensi tersebut antara lain:21 

a. Kompetensi pedagogik. 

Kompetensi ini menitik-beratkan pada penguasaan materi pembelajaran 

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

                                                           

21Enar Ratriany Assa, Strategi Of Learning (Yogyakarta: Araska, 2015), h. 29. 
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penting agar guru benar-benar profesional dalam menjalankan amanah sebagai 

pendidik. Di antanya adalah: 

1) Mengenal karakteristik anak didik. Guru profesional harus mengetahui 

semua karakteristik anak didiknya. Seperti kebiasaan,tingkat kecerdasan 

IQ, maupun sikap dan aspek psikilogis anak. Pengenalan karakter ini akan 

membantu guru dalam mengambil sikap dalam proses pembelajaran. 

Dengan begitu, guru akan bijak dalam bersikap. Karena faktanya, tiap 

anak didik memiliki karakter dan tabiat yang berbeda- beda, terutama 

kecenderungan anak dalam menangkap materi pelajaran. 

2) Menguasai teori pembelajaran. Sebagai guru, penguasaan teori/materi 

pembelajaran mutlak diperlukan. Jangan sampai guru terlihat bingung dan 

linglung ketika masuk kelas karena mentahnya penguasaan materi. Selain 

itu, penguasaan materi menjadi salah satu indikator profesionalisme 

seorang guru dalam memikul tanggung jawab. 

3) Mampu mengembangkan kurikulum. Tidak sebatas mengajar, guru harus 

pula mengembangkan materi yang diajarkan. Sebab, dari tahun ke tahun, 

kurikulum dalam dunia pendidikan selalu bergerak dinamis. Bila tidak 

siap, tidak menutup kemungkinan guru akan merasa kebingungan dan 

terkesan tidak mengikuti perkembangan. Maka sebab itulah, guru harus 

bisa berinovasi dan bisa mengembangkan kurikulum didalam kelas agar 

proses belajar-mengajar tidak monoton. 

4) Memahami dan mengembangkan potensi peserta didik. Sebenarnya, 

banyak anak-anak cerdas yang tidak bisa berkembang. Kecerdasan 

mereka stagnan, dan bahkan tidak sedikit yang awalnya cerdas berbalik 

menjadi tidak cerdas. Pertanyaannya: salah siapa. Sebagai guru, jelas 
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tidak bijak bila menimpakan seluruh kesalahan pada peserta didik. Nah, 

itulah tugas berat yang nangkring dipundak guru. Singkatnya: guru tidak 

cukup hanya mengajar tetapi harus pula memahami dan mampu 

mengembangkan potensi besar yang tersembunyi dari peserta didik. 

5) Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Sejatinya, pendidikan merupakan 

proses mendidik anak agar bisa menjadi pribadi yang terdidik dan lebih 

cerdas. Tapi nyatanya, tidak jarang proses belajar-mengajar di dalam 

kelas tidak berjalan efektif karena guru tidak bisa mendidik dengan benar. 

Oleh Karen itu, guru harus terus belajar agar bisa menjadi pendidik yang 

berkompeten dalam menggembleng anak didik dengan kualitas dan 

kecerdasan yang santun. 

6) Penilaian dan evaluasi pembelajaran. Sebagai tugas selanjutnya, guru 

harus memberikan penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran anak didik. 

Artinya, guru tidak hanya memberikan pelajaran, tapi juga harus 

melakukan evaluasi. Ini penting, karena dengan begitu, guru bisa 

mengetahui secara detail dan gamblang bagaimana perkembangan anak 

didik di dalam kelas. 

b. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi ini mencakup kemampuan kepribadian yang dimiliki seorang 

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

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

memiliki standar kepribadian yang paten. Kepribadian ini yang nantinya akan 

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

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

akhlak mulia seorang guru. 
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Kompetensi kepribadian merupakan sejumlah kompetensi yang 

berhubungan dengan kemampuan  pribadi dengan segala karakteristik yang 

mendukung pelaksanaan tugas guru. Beberapa kompetensi kepribadian guru 

antara lain: 

1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

2) Percaya kepada diri sendiri 

3) Tenggang rasa dan toleran 

4) Bersikap terbuka dan demokratis 

5) Sabar dalam menjalani profesi keguruannya 

6) Mengembangkan diri bagii kemajuan profesinya 

7) Memahami tujuan pendidikan 

8) Mampu menjalin hubungan insani 

9) Memahami kelebihan dan kekurangan diri 

10) Kreatif dan inovatif dalam berkarya.22 

c. Kompetensi professional 

Kompetensi ini mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam. Keberhasilan kompetensi ini bisa dilihat dari sejauh mana 

kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu yang selalu dinamis. 

Maka bersikaplah profesional dalam mengajar di dalam ruangan kelas. Guru harus 

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

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

kurikulum sekolah. Guru harus mampu menerangkan materi dengan gaya santai 

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

dengan sempurna. 

                                                           

22Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 21. 
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Kompetinsi ini merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan 

tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang 

tepat tentang lingkungan PBM, dan mempunyai keterampilan dalam teknik 

mengajar. 

Beberapa komponen profesional guru adalah: 

1) Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep 

2) Pengelolaan program belajar-mengajar 

3) Pengelolaan kelas 

4) Pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar 

5) Penguasaan landasan-landasan kependidikan 

6) Kemampuan menilai prestasi belajar-mengajar 

7) Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan 

di sekolah 

8) Menguasai metode berpikir 

9) Meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional 

10) Memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik 

11) Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan 

12) Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran 

13) Memahami karakteristik peserta didik 

14) Mampu menyelenggarakan administrasi sekolah 

15) Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan 

16) Berani mengambil keputusan 

17) Memahami kurikulum dan perkembangannya 

18) Mampu bekerja berencana dan terprogram 

19) Mampu menggunakan waktu secara tepat.23 

                                                           
23Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru, h. 22-23. 
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d. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial bisa dilihat dari bagaimana seorang guru berkecimpung 

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

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

berkomunikasi secara lisan maupun tulisan; cara menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan 

bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

Kompetensi sosial juga merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan 

diri dengan tuntuan kerja dan lingkungan sekitar saat melaksanakan tugasnya 

sebagai guru. Peran guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lainnya. Oleh 

karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru berbeda, terutama 

adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat tinggal 

guru. Beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru antara lain: 

1) Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orangtua peserta didik 

2) Bersikap simpatik 

3) Dapat bekerja sama dengan BP3 

4) Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan 

5) Memahami dunia sekitarnya (lingkungan).24 

3. Tugas Guru 

Guru merupakan seorang profesional yang memiliki ilmu pengetahuan, 

mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sehingga orang tersebut memiliki 

                                                           
24Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru, h. 22. 
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peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga peningkatan terhadap ilmu 

pengetahuannya. Terdapat beberapa tugas guru secara khusus yaitu: 

a. Sebagai Pengajar (instruksional) 

Bertugas merencanakan dan melaksanakan program pengajaran yang telah 

disusun, dan memberikan nilai setelah program tersebut dilaksanakan. 

b. Sebagai Pendidik (edukator) 

Memberikan arahan pada peserta didik mengenai kepribadian. 

c. Sebagai Pemimpin (managerial) 

Memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat. 

Tugas seorang guru tidak hanya menyusun situasi belajar saja. Seorang guru 

harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam dunia pendidikan. 

Seorang guru juga harus mengarahkan dan membina kepribadian peserta 

didiknya agar menjadi manusia yang pandai dan berakhlak mulia.25 

4. Peran Guru 

Guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya juga memiliki multi peran 

antara lain: 

a. Guru sebagai organisator 

Guru memiliki peran mengelola kegiatan akademik, menyusun tata tertib 

sekolah, menyusun kalender akademik, dsb. 

b. Guru sebagai demonstrator, pengajar/lecturer 

Guru harus menguasai bahan materi ajar dan juga mengembangkan ilmu yang 

dimilikinya. 

c. Guru sebagai pembimbing 

Membimbing peserta didik menjadi peserta didik yang dewasa, cakap, 

terampil, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia. 

                                                           
25Nahdatul Hazmi, Tugas Guru dalam Proses Pembelajaran 2 (2019), h. 59. 
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d. Guru sebagai pengelola kelas (learning manager) 

Diwujudkan dalam bentuk pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar diatur sedemikian rupa agar peserta didik menjadi betah 

belajar. 

e. Guru sebagai fasilitator 

Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk memberikan 

kemudahan belajar bagi peserta didik. Lingkungan belajar yang tidak 

menyenangkan, suasana ruang kelas yang gelap, meja dan kursi berantakan dan 

tidak layak pakai menyebabkan siswa malas belajar. Oleh karena itu guru 

sebagai fasilitator harus menyediakan semua fasilitas itu agar peserta didik 

menjadi semangat belajar dan tercipta suasana kelas yang nyaman. 

f. Guru sebagai mediator 

Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang media 

pendidikan. Karena media pendidikan tersebut digunakan sebagai alat 

komunikasi untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Guru tidak cukup 

memilki pengetahuan tentang media pembelajaran saja tetapi guru juga harus 

terampil dalam hal memilih dan memilah media pembelajaran yang baik 

digunakan untuk peserta didiknya. 

g. Guru sebagai inspirator 

Guru harus mampu memberikan inspirasi bagi kemajuan peserta didik. 

Persoalan belajar merupakan masalah utama peserta didik. Maka dari itu, guru 

sebagai inspirator hendaknya memberikan tips cara belajar yang baik. 

h. Guru sebagai informator 

Guru harus dapat memberikan informasi terkait perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

i. Guru sebagai motivator 
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Guru hendaknya memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih semangat 

belajar. Selain itu guru juga bisa memberikan atau menceritakan pengalaman-

pengalaman guru kepada peserta didik untuk menambah semangatnya dalam 

bersekolah atau mencari ilmu. 

j. Guru sebagai korektor 

Guru harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua 

sifat tersebut mungkin telah dimiliki oleh peserta didik sebelum masuk ke 

sekolah. Latar belakang kehidupan peserta didik yang berbeda-beda sesuai 

dengan lingkungan masyarakat dimana peserta didik tinggal cepat atau lambat 

akan mewarnai kehidupan siswa. 

k. Guru sebagai inisiator 

Guru menjadi pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dan pengajaran. 

Kompetensi guru harus diperbaiki, ketrampilan guru dan penggunaan media 

pengajaran dan pendidikan harus diperbarui sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

l. Guru sebagai evaluator 

Guru dituntut untuk menjadi seorang penilai yang baik dan jujur dengan 

memberikan penilaian terhadap kepribadian peserta didik lebih diutamakan 

daripada penilaian terhadap jawaban peserta didik ketika mengerjakan ulangan 

atau saat diberikan tes. 

m. Guru sebagai supervisor 

Guru dapat membantu dan memperbaiki serta menilai secara kritis terhadap 

proses pembelajaran selama ini. Teknik-teknik supervisi pun harus dikuasai 

dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi pembelajaran. 

n. Guru sebagai kulminator 
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Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar dari awal sampai akhir 

pembelajaran (kulminasi). Dengan rancangannya peserta didik akan melewati 

tahap kulminasi, yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui 

kemajuan belajarnya. Disinilah peran kulminator sesuai dengan peran sebagai 

evaluator.26 

Dari pengertian strategi dan guru di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

bagi guru ialah mengajar di berbagai bidang materi sebagai pendekatan umum dan 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, kemampuan 

untuk mengikutsertakan peserta didik sangat penting jika kita ingin mereka belajar 

dengan sungguh-sungguh. Cara paling efektif bagi guru untuk mengikutsertakan 

peserta didik adalah dengan bertanya dan guru menggunakan pertanyaan bebas 

terlepas dari model mengajar yang mereka gunakan.27 

B. Karakter Religius 

1. Pengertian Karakter 

Kata karakter berasal dari bahasa Yunani 'kharassein' yang berarti memahat 

atau mengukir, sedangkan dalam bahasa Latin karakter bermakna membedakan 

tanda.28 Karakter dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang 

lain.29 Menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju 

                                                           

26Hamid Darmadi, “Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab menjadi Guru 

Profesional”, Edukasi 13 (2015), h. 166–69. 

27Paul Eggen dan Don Kauchak, Strategi dan Model Pembelajaran (Jakarta Barat: PT. 

Indeks, 2012), h. 6. 

28Sri Narwanti, Pendidikan Karakter Pengintegrasian 18 Nilai Pembentuk Karakter 

dalam Mata Pelajaran (Yogyakarta: Familia, 2011), h. 1. 

29Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 700. 
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pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap dan prilaku yang ditampilkan.30 

Karakter dapat pula dipahami sebagai sifat pribadi yang relatif stabil pada diri 

individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan 

norma yang tinggi,31 atau sebagai panduan daripada segala tabiat manusia yang 

bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang 

satu dengan yang lain.32 

Karakter menurut Alwisol diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang 

menonjolkan nilai benar-salah, baik-buruk, baik secara eksplisit maupun implisit.33 

Karakter sebagai nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata 

berkehidupan baik, dan berdampak baik dan terhadap lingkungan) terpatri dalam 

diri terejawantahkan/terwujud dalam perilaku.34 Dengan demikian, istilah karakter 

erat kaitannya dengan personality (kepribadian seseorang). Seseorang dapat 

dikatakan berkarakter apabila mempunyai perilaku yang sesuai dengan kaidah 

moral. 

Marjani Alwi dalam Suyanto menyatakan bahwa karakter adalah cara 

berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan bernegara. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan 

siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuatnya.35 Imam 

                                                           

30Fatchul Muin, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik (Cetakan II; 

Yogyakarta: 2011), h. 160. 

31Prayitno dan Belferik Manullang, Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa 

(Jakarta: Grasindo, 2011), h. 47. 

32Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2008), h. 91. 

 33Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: UMM, 2006), h.8. 

 34Zubaedi, Desain Pendidikan Karkater: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta Kencana, 2011), h. 12. 

 35B. Marjani Alwi, Pendidikan Karakter: Solusi Bijak Menyikapi Perilaku Menyimpang 

Anak (Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 78. 
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Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas 

manusia dalam bersikap atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia 

sehingga ketika muncul secara tiba-tiba tidak perlu dipikirkan Iagi. Sementara itu, 

Koesoema menyatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian.36 Kepribadian 

dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang 

yang bersumber dari suatu proses yang diperoleh dari lingkungan dimana ia berada, 

misalnya dari faktor lingkungan keluarga dimana seorang anak dibesarkan. 

Karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam berbangsa dan 

bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus 

bangsa. Karakter berperan sebagai "kemudi" dan kekuatan sehingga bangsa tidak 

terombang-ambing. Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun 

dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. 

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya 

manusia karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. 

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini 

merupakan masa karakter seseorang. Menurut Freud bahwa kegagalan penanaman 

kepribadian yang baik di usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di 

masa dewasanya kelak. Kesuksesan orangtua membimbing anak dalam mengatasi 

konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam 

kehidupan sosial di masa dewasanya kelak.37 

Banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa karakter seseorang dapat 

memengaruhi kesuksesannya. Diantaranya berdasarkan penelitian di Harvard 

University, Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa ternyata kesuksesan 

                                                           

 36Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.80. 

 37Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 35. 
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seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis 

(hard skill) saja, akan tetapi Iebih kepada kemampuan mengelola diri dan orang 

Iain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya ditentukan 

sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Bahkan, 

orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil karena Iebih banyak didukung 

kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu 

pendidikan karakter peserta didik sangat urgen untuk ditingkatkan.38 

Selain tersebut di atas, menurut Daniel Goleman yang dikutip oleh Agus 

Wibowo bahwa keberhasilan seseorang di masyarakat terdapat 80 persen 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosi (EQ) dan hanya 20 persen ditentukan oleh 

kecerdasan otak (IQ). Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan 

emosi akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol 

emosinya. Anak-anak yang bermasalah dapat dilihat sejak usia prasekolah dan 

apabila tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja 

yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi tinggi akan terhindar dari 

masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, 

narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya.39  

Manusia yang layak dijadikan teladan adalah sosok tokoh yang selama ini 

dijadikan panutan atau dapat disebut sebagai karakter yang ideal yaitu intelektual 

profetik. Seorang intelektual profetik memiliki karakter sebagai berikut: 

a. Sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sadar sebagai makhluk yang mampu 

memahami keberadaan dirinya, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Konsepsi ini dibangun dari nilai-nilai transendental. 

                                                           

 38Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, h. 41. 

39Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Berperadaban (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 19-20. 



30 

 

 
 
 

b. Cinta Tuhan. Orang yang sadar akan keberadaan Tuhan meyakini bahwa ia 

tidak dapat melakukan apa pun tanpa kehendak Tuhan dan selalu memunculkan 

rasa cinta kepada Tuhan. Seseorang yang cinta kepada Tuhan akan menjalankan 

apa pun perintah dan menjauhi larangan-Nya. 

c. Bermoral. Jujur, saling menghormati, tidak sombong, suka membantu, dan 

lainnya merupakan turunan dari manusia yang bermoral. 

d. Bijaksana. Karakter ini muncul karena keluasan wawasan seseorang. Dengan 

keluasan wawan, ia akan melihat banyaknya perbedaan yang mampu diambil 

sebagai kekuatan. Karakter bijaksana tersebut dapat terbentuk dari adanya 

penanaman nilai-nilai kebinekaan. 

e. Pembelajar sejati. Untuk dapat memliki wawasan yang luas, seseorang harus 

senantiasa belajar. Seorang pembelajar sejati pada dasarnya dimotivasi oleh 

adanya pemahaman akan luasnya ilmu Tuhan (nilai transendensi) Selain itu, 

dengan penanaman nilai-nilai kebinekaan ia akan semakai semangat untuk 

mengambil kekuatan dari sekian banyak perbedaan. 

f. Mandiri. Karakter ini muncul dari penanaman nilai-nilai humanisme dan 

liberasi. Dengan pemahaman bahwa setiap manusia dan bangsa memiliki 

potensi dan sama-sama subjek kehidupan maka ia tidak akan membenarkan 

adanya penindasan sesama manusia dan memunculkan sikap mandiri sebagai 

bangsa. 

g. Kontributif. Kontributif merupakan cermin seorang pemimpin.40 

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan 

(acting), dan kebiasan (habit). Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. 

Seseorang yang memiliki tentang pengetahuan tentang kebaikan belum tentu 

mampu bertindak sesuai dengan yang diketahuinya, jika tidak terlatih (menjadi 

                                                           

 40Mansur Muslich, Pendidikan Karakter, h. 76-78. 



31 

 

 
 
 

kebiasaan) untuk melakukan kebiasaan tersebut. Demikian halnya dengan karakter, 

yang menjangkau wilayah emosi dan kebiasan diri.41 

Seorang perdana menteri perempuan dari Inggris Margaret Hilda Thatcher 

yang dikenal juga sebagai wanita besi ”Iron Lady” pernah berkata: “Watch your 

thoughts, for they become words. Watch your words for they become actions, Watch 

your actions for they become habits. Watch your habits for they become your 

character. And watch your character for it becomes your destiny”. (Perhatikan 

pikiran anda, karena itu akan menjadi kata-kata. Perhatikan ucapan anda karena 

mereka menjadi tindakan. Perhatikan tindakan anda, karena mereka menjadi 

kebiasaan. Perhatikan kebiasaan anda, karena mereka menjadi karakter anda. Dan 

perhatikan karakter anda, karena itu akan menjadi takdir anda). 

Terkadang apa yang dipikirkan seseorang baik itu salah maupun benar pada 

akhirnya bisa terjadi, karena pikiran seseorang berperan kuat dalam membentuk 

kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika pikiran itu menjadi jahat, maka pikiran jahat 

tersebut pada akhirnya dapat memenjarakan dirinya sendiri. Begitu pula jika yang 

dipikirkan itu baik maka pikiran baik tersebut akan mengantarkannya kepada 

kebaikan dan kesuksesan pada dirinya. 

2. Dimensi - Dimensi Pendidikan Karakter 

Menurut Glok dan Stark dalam buku sosiologi agama, menyebutkan ada 

lima dimensi keagaman dalam diri manusia, yakni dimensi praktek agama, dimensi 

keyakinan, dimensi pengetahuan agama, dimensi pengalaman dan dimensi 

konsekuensi.42 

Kelima dimensi religius tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

                                                           

41Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 85-86. 

42Dadang Kahmat, Sosiologi Agama (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 53-54. 
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a. Religious belief (aspek keyakinan), yaitu adanya keyakinan terhadap Tuhan 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib serta menerima hal-

hal dogmatik dalam ajaran agamanya. Keimanan ini adalah dimensi yang 

paling mendasar bagi pemeluk agama. 

b. Religious practice (aspek peribadatan), yaitu aspek yang berkaitan tingkat 

keterikatan yang meliputi frekuensi dan intensitas sejumlah perilaku, dimana 

perilaku tersebut sudah ditetapakan oleh agama seperti tata cara menjalankan 

ibadah dan aturan agama. 

c. Religious felling (aspek penghayatan), yaitu gambaran bentukperasaanyang 

dirasakan dalam beragama atau seberapa jauh seseorang dapat menghayati 

pengalaman dalam ritual agama yang dilakukannya misalnya kekhusyukan 

ketika melakukan sholat. 

d. Religious knowledge (aspek pengetahuan), yaitu aspek yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya 

untuk menambahkan pengetahuan tentang agama yang dianutnya. 

e. Religious effect (aspek pengamalan), yaitu penerapan tentang apa yang telah 

diketahuinya dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya kemudian diaplikasikan 

melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami perubahan atau 

perkembangan, baik perubahan yang bersifat nyata atau yang menyangkut 

perubahan fısik, maupun perubahan yang bersifat abstrak atau perubahan yang 

berhubungan dengan aspek psikologis. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik yang berasal dari dalam manusia (internal) atau yang berasal dari luar 

(eksternal). Faktor-faktor itulah yang akan menentukan apakah proses perubahan 
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manusia mengarah pada hal-hal yang bersifat positif atau sebaliknya mengarah 

pada perubahan yang bersifat negatif. 

Disadari bahwa karakter/akhlak/moral yang dimiliki manusia bersifat 

fleksibel atau luwes serta bisa diubah atau dibentuk. Karakter/akhlak/moral 

manusia suatu saat bisa baik tetapi pada saat yang lain sebaliknya menjadi jahat. 

Perubahan ini tergantung bagaimana proses interaksi antara potensi dan sifat alami 

yang dimiliki manusia dengan kondisi lingkungannya, sosial budaya, pendidikan, 

dan alam.  

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam 

berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku 

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

interaksi dengan Tuhan, diri sendiri, antara sesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai 

tersebut antara lain kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, 

kecerdasan berpikir termasuk kepenasaran akan intelektual, dan berpikir logis.43 

Pendidikan karakter pada tingkat institusi, mengarah pada pembentukan 

budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, 

keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh semua warga sekolah dan 

masyarakat sekitar. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan 

citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas.44 

Menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas 

pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi 

                                                           
 43Zubaedi, Desain Pendidikan Karkater, h. 17. 

44Kemendiknas, Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: 

2010). h. 8. 
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yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Peserta didik mengikuti 

pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari, atau kurang dari 30%. 

Selebihnya (70%), peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. 

Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya 

sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik. 

Selama ini, pendidikan informal (terutama dalam lingkungan keluarga) 

belum memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung pencapaian 

kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja 

orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik 

anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan 

pengaruh media elektronik ditengarai bisa berpengaruh negatif terhadap 

perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui 

pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan 

pendidikan informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. 

Dalam hal ini, waktu belajar peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan agar 

peningkatan mutu hasil belajar dapat dicapai, terutama pembentukan karakter 

peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap 

mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai 

pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan 

dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilainilai 

karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan 

pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. 

Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak 

pendidikan dasar di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. 
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Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan 

karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian 

akademis.45 

Pendidikan karakter, pada tingkatan institusi mengarah pada pembentukan 

budaya sekolah yaitu nilai-nilai yang melandasi, perilaku, tradisi, kebiasaan 

keseharian, dan simbol-simbol, yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan 

masyarakat sekitar. Budaya sekolah merupakan ciri  khas, karakter atau watak, dan 

citra sekolah tersebut di mata  masyarakat luas. 

Pendidikan karakter selama ini baru dilaksanakan pada jenjang pendidikan 

pra sekolah (taman bermain dan taman kanak-kanak), sementara pada jenjang 

sekolah dasar dan seterusnya kurikulum pendidikan di Indonesia masih belum 

optimal dalam menyentuh aspek karakter ini, meskipun sudah terdapat materi 

pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Padahal jika Indonesia ingin 

memperbaiki mutu sumber daya manusia dan segera bangkit dari 

ketertinggalannya, maka Indonesia harus merombak sistem pendidikan yang ada 

saat ini, antara lain memperkuat pendidikan. Kementerian Pendidikan Nasional 

telah melakukan Rintisan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada 125 satuan 

pendidikan yang tersebar di 16 kabupaten/kota, pada 16 provinsi di Indonesia. Pada 

tahun 2011 yang lalu semua satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia telah memulai pelaksanaan pendidikan karakter. 

Istilah karakter sering kali diidentikkan dengan berbagai istilah, seperti akhlak, budi 

pekerti, moral, dan etika. 

Pendidikan karakter mengemban misi untuk mengembangkan watak-watak 

dasar yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik. Penghargaan (respect) dan 

                                                           

45Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, h. 

45. 
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tanggung jawab (responsibility) merupakan dua nilai moral pokok yang harus 

diajarkan oleh sekolah. Nilai-nilai moral yang lain adalah kejujuran, keadilan, 

toleransi, kebijaksanaan, kedisiplinan diri, suka menolong, rasa kasihan, kerja 

sama, keteguhan hati, dan sekumpulan nilai-nilai demokrasi.46 

Lickona juga menjelaskan bahwa karakter terbentuk dari tiga macam bagian 

yang saling berkaitan yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. 

Bahwa karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, menginginkan 

kebaikan, dan melakukan kebaikan. Tiga macam bagian yang saling berkaitan 

tersebut antara lain: 

 
a. Pengetahuan Moral 

Terdapat beragam pengetahuan moral yang dapat dimanfaatkan ketika 

berhadapan dengan tentangan moral dalam hidup. Lickona membagi menjadi enam 

aspek. 

1) Kesadaran Moral 

Dalam kesadaran moral anak harus mengetahui bahwa tanggung jawab 

moral pertama mereka adalah menggunakan akal mereka untuk melihat situasi 

penilaian moral dengan cermat dan pertimbangan tindakan tersebut. Aspek 

kedua dari kesadaran moral adalah kendala untuk bisa mendapatkan informasi 

dari permasalahan yang terjadi. 

2) Mengetahui Nilai-nilai Moral 

Nilai moral seperti menghormati kehidupan dan kemerdekaan, 

bertanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, sopan 

santun, disiplin diri, integritas, belas kasih, kedermawanan, dan keberanian 

                                                           

46T. Lickona, E. Schaps, dan Lewis, , CEP's Eleven Principles ofeffective Character 

Education (Washinton DC: Character Education Partnership, 2003), h. 45. 
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adalah faktor penentu dalam membentuk pribadi yang baik yang diturunkan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

3) Pengambilan Perspektif 

Pengambilan perspektif adalah kemampuan untuk mengambil sudut 

pandang orang lain, melihat situasi dari sudut pandang orang lain, 

membayangkan bagaimana mereka akan berpikir, bereaksi, dan merasa. 

4) Penalaran Moral 

Penalaran moral adalah memahami makna sebagai orang yang bermoral 

dan mengapa kita harus bermoral. Seiring dengan perkembangan penalaran 

moral anak-anak dan riset menunjukkan bahwa perkembangan terjadi secara 

bertahap. 

5) Membuat Keputusan 

Mampu memikirkan langkah yang mungkin akan diambil seseorang yang 

sedang menghadapi persoalan moral disebut sebagai keterampilan 

pengambilan keputusan reflektif. 

6) Memahami Diri Sendiri 

Memahami diri sendiri merupakan pengetahuan moral yang paling sulit 

untuk dikuasai, tetapi penting bagi pengembangan karakter. Untuk menjadi 

orang yang bermoral perlu kemampuan mengulas perilaku diri sendiri dan 

mengevaluasi secara kritis. 

b. Perasaan Moral 

Sisi emosional karakter mempunyai peran yang sangat penting. Sekedar 

pengetahuan mengenai hal yang benar tidak menjamin seseorang akan bertindak 

benar. Seseorang bisa saja sangat pandai menentukan mana yang benar atau salah 

dan tetap memilih yang salah. Lickona membagi pembentuk sisi emosional karakter 

menjadi enam yaitu: hati nurani, penghargaan diri, empati, mencintai kebaikan, 
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control diri, dan kerendahan hati. Perasaan terhadap diri sendiri, orang lain, dan hal-

hal yang baik bila digabungkan dengan pengetahuan moral akan membentuk 

sumber motivasi moral. Ada atau tidaknya perasaan moral pada diri seseorang 

menjelaskan banyak hal mengenai mengapa ada orang yang mempraktikkan prinsip 

moral mereka dan ada yang tidak. 

c. Tindakan Moral 

Tindak moral adalah produk dari dua bagian karakter lainnya. Jika orang 

memiliki kualitas moral intelektual dan emosional maka mereka memiliki 

kemungkinan melakukan tindakan yang menurut pengetahuan dan perasaaan 

mereka adalah tindakan yang benar. Untuk memahami sepenuhnya apa yang 

menggerakkan seseorang sehingga mampu melakukan tindakan moral atau 

menghalanginya Lickona membaginya kedalam tiga aspek yaitu: 

1) Kompetensi 

Kompetensi moral adalah kemampuan mengubah pertimbangan dan 

perasaan moral ke dalam tindakan moral yang efektif. Untuk menyelesaikan 

konflik secara adil membutuhkan keterampilan praktis seperti mendengarkan, 

mengkomunikasikan pandangan tanpa mencemarkan nama baik orang lain, 

dan melaksanakan solusi yang dapat diterima semua pihak. 

2) Kehendak 

Dalam situasi moral tertentu, membuat pilihan moral biasanya merupakan 

hal yang sulit. Menjadi baik sering kali menuntut orang memiliki kehendak 

untuk melakukan tindakan nyata, mobilisasi energi moral untuk melakukan 

apa yang menurutnya harus dilakukan. 

3) Kebiasaan 

Dalam banyak situasi, kebiasaan merupakan faktor pembentuk perilaku 

moral. Sebagai bagian dari pendidikan moral, anak-anak membutuhkan 
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banyak kesempatan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik, dan banyak 

berlatih menjadi orang baik. Dengan demikian kebiasaan baik ini akan selalu 

siap melayani mereka dalam keadaan sulit sekalipun.47 

Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan 

yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu 

karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu, pendidikan karakter pada 

dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau 

ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam 

tujuan pendidikan nasional. 

Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nillai dalam diri peserta 

didik dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan 

individu. Tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah mendasarkan diri pada 

tanggapan aktif kontekstual individu atas impuls natural sosial yang diterimanya, 

yang pada gilirannya semakin mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat 

proses pembentukan diri secara terus-menerus (on going formation). Tijuan jangka 

panjang ini merupakan pendekatan dialektis yang semakin mendekatkan dengan 

kenyataan yang ideal, melaui proses refleksi dan interaksi secara terus-menerus 

antara idealisme, pilihan sarana, dan hasil langsung yang dapat dievaluasi secara 

objektif.48 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia 

diidentifikasi berasal dari empat sumber.49 Pertama, Agama. Masyarakat Indonesia 

merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, 

                                                           

47Thomas Lickona, Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi 

Pintar dan Baik (Bandung: Nusa Media, 2013), h.71. 

48Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global 

(Jakarta: Grasindo, 2010), h. 135. 

49Zubaedi, Desain Pendidikan Karkater: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2013), h.73-74. 
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masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. 

Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari 

agama. Karenanya, nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai 

dan kaidah yang berasal dari agama. 

Kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 

prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. 

Pancasila terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan 

lebih lanjut ke dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 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. 

Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang 

hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat 

tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu 

konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat tersebut. Posisi budaya 

yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya 

menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa, 

Keempat, tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang 

Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus 

digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 Undang-

Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa: 

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
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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 dan bertanggung jawab".50 

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.51 

Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, teridentifikasi sejumlah nilai 

untuk pendidikan karakter seperti Tabel 2.1 berikut:52 

Tabel 2.1: Nilai dan Deskripsi Pendidikan Karakter 

No Nilai Deskripsi 

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 

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 

                                                           

50Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Jakarta: Pusat Kurikulum, 2010), h. 2. 

51Said Hamid Hasan, dkk., Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: 

Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk 

Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa (Jakarta: Puskur Balitbang Kemendiknas, 2010), h. 

8. 

52Said hamid hasan, dkk., pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, h. 9-

10. 
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5 Kerja Keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaikbaiknya 

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 Demokratis 

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain 

9 Rasa İngin 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 

13 Bersahabat/ 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 
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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 di lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), negara, dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

 

Indonesia Heritage Foundation merumuskan sembilan karakter dasar yang 

menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan karakter tersebut yaitu:53 

1. Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya 

2. Tanggungjawab, disiplin, dan mandiri 

3. Jujur 

4. Hormat dan santun 

5. Kasih sayang, peduli, dan kerjasama 

6. Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah 

7. Keadilan dan kepemimpinan 

8. Baik dan rendah hati 

9. Toleransi, cinta damai dan persatuan. 

Tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud 

dalam kesatuan esensial dengan si subyek dengan perilaku dan sikap hidup yang 

dimilikinya. Karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. 

Karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman kontingan yang selalu 

berubah. Dari kematangan karakter inilah, kualitas seorang pribadi diukur.54 

                                                           

53Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2017), h. 42-43. 

54Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alvabeta, 2009), h. 104-

105. 
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3. Tahap-Tahap Pendidikan Karakter 

Secara alami, sejak lahir sampai berusia tiga atau bahkan lima tahun, 

kemampuan menalar seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran bawah sadar 

masih terbuka dan menerima apa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke 

dalamnya tanpa ada penyeleksian, mulai dari orangtua dan lingkungan keluarga. 

Dari mereka itulah, pondasi awal terbentuknya karakter sudah terbangun. 

Selanjutnya, semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan 

kerabat, sekolah, televisi, internet, buku, majalah, dan berbagai sumber lainnya 

menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan 

yang semakin besar untuk dapat menganalisis dan menalar objek luar. Mulai dari 

sinilah, peran pikiran sadar menjadi semakin dominan. 

Secara teoritik nilai moral atau karakter berkembang secara psikologis 

dalam diri individu mengikuti perkembangan usia dan konteks sosial. Dalam 

kaitannya dengan usia, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan 

pelaksanaan aturan dengan membagi menjadi beberapa tahapan dalam dua domain 

yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksaan aturan. Berikut tahapannya: 

a. Tahapan pada domain kesadaran aturan 

1) Usia 0-2 tahun: Aturan disarankan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa 

2) Usia 2-8 tahun: Aturan disikapi bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran 

3) Usia 8-12 tahun: Aturan diterima sebagai hasil kesepakatan 

b. Tahapan pada domain pelaksanaan aturan 

1) Usia 0-2 tahun: Aturan dilakukan hanya bersifat motorik 

2) Usia 2-6 tahun: Aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri 

3) Usia 6-10 tahun: Aturan dilakukan sesuai kesepakatan 

4) Usia 10-12 tahun: Aturan dilakukan karena sudah dihimpun. 
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Bertolak dari teorinya tersebut, Piaget menyimpulkan bahwa pendidikan di  

sekolah seyogianya menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil 

keputusan dan memecahkan masalah dan membina perkembangan moral dengan 

cara menuntut peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan 

keadilan/kepatutan. Dengan kata lain, pendidikan nilai berdasarkan teori Piaget 

adalah pendidikan nilai moral atau nilai etis yang dikembangkan berdasarkan 

psikologi perkembangan moral kognitif. 

Sedangkan dalam pandangan Islam tahapan-tahapan pengembangan dan 

pembentukan karakter dimulai sedini mungkin. Sebagaimana Rosulullah saw 

bersabda: 

ا َلاإَلََهََإ لاََّ اللَّه َوَلَق  ن ـوْه مَْع نْدََالْمَوْت  كََل مَةٍَب لاإَلَهََإ لاََّ يَان ك مَْأوََّلَ بـْ لَّه َلإ فـْتَح واَعَلَىَص   
Artinya: 

“Ajarkanlah kalimat La ilaha illallah kepada anak-anak kalian sebagai 
kalimat pertama, dan tuntunlah mereka (mengucapkan) La ilaha illallah 
ketika menjelang mati”. (HR. Ibnu Abbas). 

Allah swt berfirman di dalam QS Lukman/31:13. 

رۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ   وَإِذۡ قاَلَ لُقۡمََٰنُ لٱِبنۡهِۦِ وهَُوَ  ِِۖ إنَِّ ٱلشِّ َٰبُنَيَّ لاَ تشُۡركِۡ بٱِلّلَ  يعَِظُهُۥ يَ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika lukman berkata kepada anaknya, ketika dia 
memberipelajaran kepadanya, “wahai anakku! Janganlah engkau 
menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar 
kedzaliman yang besar”.55 

Dalam hadis yang serupa Rosulullah saw bersabda: 

ن ـوْاَ دَبَـه مَْأََأَكْر م وْاَأوَْلَادكَ مَْوَأَحْس   
Artinya: 
 

“Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka”. (HR. 
Ibnu Majah).56 

Dalam hadis yang lain  Rosulullah saw bersabda: 

                                                           
55Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h.412. 

56Kutubut Tis’ah, Sunan Ibnu Majah Hadis no. 3661 
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هَاَوَه مَْأبَْـنَاء َعَشْرٍَوَفَـر  ق ـَم ر واأوَْلَادكَ مَْب الصَّلاََ ن يْنََوَاضْر ب ـوْه مَْعَلَيـْ َس  نـَه مَْة َوَه مَْأبَْـنَاء َسَبْع  وْاَبَـيـْ
َ ع   ف يَالْمَضَاج 

Artinya: 

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah 
mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun 
maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisankanlah mereka 
dalam tempat tidurnya”(HR.Abu Daud).57 

Dari beberapa hadis dan ayat al-Qur’an di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter religius di dalam agama islam dimulai sejak masih balita. Hal 

ini dapat diklasifikasikan dalam tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Penanaman tauhid 

2. Pembentukan akhlak 

3. Tanggung jawab dan kewajiban 

4. Kemandirian. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka pendidikan karakter anak harus 

disesuaikan dengan dunia anak. Dengan kata lain, pendidikan karakter anak harus 

disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. 

4. Karakter Religius 

Nilai karakter yang terkait erat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah nilai 

religius. Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa inggris 

religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan 

adanya sesuatu kekuatan yang lebih besar di atas manusia. Religius berasal dari kata 

religious yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Nilai religius 

merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran 

agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap 

                                                           

57Kutubut Tis’ah, Sunan Abu Daud, Hadis no. 418. 



47 

 

 
 
 

dan perilakunya sehari-hari.58 Religius sebagai salah satu nilai dalam pendidikan 

karakter dideskripsikan oleh Kemendiknas sebagai sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Berdasarkan 

beberapa pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa nilai religius merupakan 

nilai yang bersumber dari ajaran agama yang dianut sesorang yang dilaksanakan 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

Hal yang semestinya dikembangkan dalam diri peserta didik adalah 

terbangunnya pikiran, perkataan, dan tindakan peserta didik yang diupayakan 

berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau yang bersumber dari ajaran agama yang 

dianutnya oleh karena itu diharapkan peserta didik benar-benar memahami dan 

mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang memiliki 

karakter yang baik terkait dengan Tuhannya maka seluruh kehidupannya pun akan 

menjadi lebih baik karena dalam ajaran agama tidak hanya mengajarkan untuk 

berhubungan baik dengan Tuhan namun juga dalam sesama.59 Sayang sekali 

karakter yang mencerminkan manusia yang beragama tidak selalu terbangun dalam 

diri setiap orang walaupun dirinya memiliki agama.60 Hal ini terjadi karena 

kurangnya kesadaran dalam keberagamannya. Lebih menyedihkan lagi apabila 

seseorang beragama hanya sebatas pengakuan saja namun dalam praktek kehidupan 

sehari-hari sama sekali tidak bersikap, berpandangan, dan berperilaku yang sesuai 

dengan ajaran agama yang dianutnya. 

                                                           

 58Miftahul Jannah, “Metode Dan Strategi Pembentukan Karakter Religius”, Al-Madrasah 

4, No. 1, 2019. 

 59Miskawaih Ibnu. Menuju Kesempurnaan Akhlak, Diterjemahkan oleh Helmi Hidayat 

(Bandung: Mizan, 2011).h. 44. 

 60Naim Ngainun, Character Building (Jogjakarta: Arus Media, 2012), h. 22. 
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Nilai-nilai religius harus ditanamkan untuk membentuk karakter bangsa 

khususnya bagi peserta didik. Pembentukan karakter harus dimulai dari hal yang 

terkecil terlebih dahulu yaitu diri sendiri kemudian ditanamkan pada lingkungan 

keluarga dan akhirnya menyebar ke masyarakat luas. 

Selanjutnya, Kementrian Lingkungan Hidup menjelaskan lima aspek 

religius dalam Islam yaitu: 

a. Aspek iman, yaitu menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan 

Tuhan, malaikat, para nabi dan sebagainya. 

b. Aspek Islam, yaitu menyangkut frekuensi dan intensitas pelaksanaan ibadah 

yang telah ditetapkan, misalnya sholat, puasa dan zakat. 

c. Aspek ihsan, yaitu menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran 

Allah swt dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

d. Aspek ilmu, yaitu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran 

agama misalnya dengan mendalami al-Qur’an lebih jauh. 

e. Aspek amal, menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, 

misalnya menolong orang lain, membela orang lemah, bekerja dan sebagainya. 

Aspek dalam nilai religius di atas menjadi acuan untuk menanamkan nilai 

religius kepada peserta didik melalui pendidikan karakter.61 

Dari lima aspek religius di atas menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan 

karakter khususnya karakter religius sangat erat kaitannya dengan tuntunan ajaran 

Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah, untuk menerapkan nilai-nilai 

religius kepada peserta didik maka yang menjadi panutan utama adalah Rosulullah 

saw, begitu sempurnanya ajaran Islam sehingga segala aspek kehidupan serta 

perilaku seseorang telah dijelaskan di dalam  al-Qur’an dan as-Sunnah. 

                                                           

 61Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011). h. 33. 
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Karakter sama dengan nilai (value), maka peneliti disini menjelaskan 

tentang nilai-nilai religius. Adapun nilai-nilai religius terdapat beberapa perbedaan 

di kalangan banyak tokoh, antara lain: 

Menurut Maimun dan Fitri dalam bukunya yang berjudul Madrasah 

Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif, ada beberapa nilai - 

nilai religius (keberagamaan) yaitu sebagai berikut:62 

a. Nilai Ibadah 

Secara etimologi ibadah artinya adalah mengabdi (menghamba). 

Menghambakan diri atau mengabdikan diri kepada Allah merupakan inti dari 

nilai ajaran Islam. Suatu nilai ibadah terletak pada dua hal yaitu: sikap batin 

(yang mengakui dirinya sebagai hamba Allah) dan perwujudannya dalam 

bentuk ucapan dan tindakan. 

b. Nilai Jihad (Ruhul Jihad) 

Ruhul Jihad dalah jiwa yang mendorong manusia untuk bekerja atau berjuang 

dengan sungguh – sungguh. Seperti halnya mencari ilmu merupakan salah satu 

manifestasi dari sikap jihadunnafs yaitu memerangi kebodohan dan kemalasan. 

c. Nilai Amanah dan Ikhlas 

Secara etimologi kata amanah akar kata yang sama dengan iman, yaitu percaya. 

Kata amanah berarti dapat dipercaya. 

d. Akhlak dan Kedisiplinan 

Akhlak secara bahasa berarti budi pekerti, tingkah laku. Dalam dunia 

pendidikan tingkah laku mempunyai keterkaitan dengan disiplin. 

e. Keteladanan 

                                                           
62Agus Maimun dan Agus Zainul Fitri, Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Altrnatif 

di Era Kompetitif (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 83-89. 
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Nilai keteladanan tercermin dari perilaku para guru. Keteladanan merupakan 

hal yang sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran, khususnya dalam 

penanaman nilai-nilai. 

Madrasah sebagai sekolah yang memiliki ciri khas keagamaan, maka 

keteladanan harus diutamakan. Mulai dari cara berpakaian, perilaku, ucapan dan 

sebagainya. Dalam dunia pendidikan nilai keteladanan adalah sesuatu yang bersifat 

universal. 

Menurut Gay dan Hendricks dan Kate Ludeman dalam Ari Ginanjar, 

sebagaimana dicatat oleh Asmaul Sahlan dalam bukunya yang berjudul 

Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah Upaya Mengembangkan PAI dari Teori 

ke Aksi, terdapat beberapa sikap religius yang tampak dalam diri seseorang dalam 

menjalankan tugasnya, diantaranya: 

1) Kejujuran 

Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah dengan selalu dengan 

berkata jujur. Mereka menyadari, justru ketidak jujuran kepada orang lain 

pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam 

kesulitan yang berlarut-larut. 

2) Keadilan 

Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap adil kepada 

semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. 

3) Bermanfaat bagi Orang Lain 

Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri 

seseorang. Sebagaimana sabda Nabi saw: “Sebaik-baiknya manusia adalah 

manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain”. 

4) Rendah hati 
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Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau mendengarkan 

pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan dan kehendaknya. 

5) Bekerja Efisien 

Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat 

itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Namun 

mampu memusatkan perhatian mereka saat belajar dan bekerja. 

6) Visi ke Depan 

Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya. Kemudian 

menjabarkan begitu terinci, cara untuk menuju kesana. 

7) Disiplin Tinggi 

Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat 

penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan 

keterpaksaan. 

8) Keseimbangan 

Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan 

hidupnya, khususnya empat aspek inti dalam kehidupannya, yaitu 

keintiman, pekerjaan, komunitas dan spiritualitas.63 

Menurut Zayadi sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid dan Dian Andayani 

dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Perspektif Islam bahwa sumber 

nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia digolongkan menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Nilai Ilahiyah 

Nilai ilahiyah adalah nilai yang berhubungan dengan ketuhanan atau 

hablu minallah, dimana inti dari ketuhanan adalah keagamaan. Kegiatan 

                                                           
63Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Malang: UIN-Maliki Press, 

2009), h. 67-68. 
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menanamkan nilai keagamaan menjadi inti kegiatan pendidikan. Nilai-nilai 

yang paling mendasar adalah: 

1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah. 

2) Islam, yaitu sebagai kelanjutan dari iman, maka sikap pasrah kepada-Nya 

dengan menyakini bahwa apapun yang datang dari Allah mengandung 

hikmah kebaikan dan pasrah kepada Allah. 

3) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa 

hadir atau berada bersama kita dimanapun kita berada. 

4) Taqwa, yaitu sikap menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. 

5) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan tanpa pamrih, 

semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. 

6) Tawakal, yaitu sikap yang senantiasa bersandar kepada Allah, dengan 

penuh harapan kepada Allah. 

7) Syukur, yaitu sikap dengan penuh rasa terimakasih dan penghargaan atas 

nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah. 

8) Sabar, yaitu sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan asal dan tujuan 

hidup yaitu Allah. 

b. Nilai Insaniyah 

Nilai insaniyah adalah nilai yang berhubungan dengan sesama manusia 

atau hablu minanas yang berisi budi pekerti. Berikut adalah nilai yang 

tercantum dalam nilai insaniyah: 

1) Sillaturrahim, yaitu pertalian rasa cinta kasih antara sesama manusia. 

2) Al-Ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan. 

3) Al-Musawah, yaitu pandangan bahwa harkat dan martabat semua manusia 

adalah sama. 

4) Al-‘Adalah, yaitu wawasan yang seimbang. 
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5) Husnu al-dzan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia. 

6) Al- Tawadlu, yaitu sikap rendah hati. 

7) Al-Wafa, yaitu tepat janji. 

8) Insyirah, yaitu lapang dada. 

9) Al- amanah, yaitu bisa dipercaya. 

10) Iffah atau ta’affuf, yaitu sikap penuh harga diri, namun tidak sombong tetap 

rendah hati. 

11) Qawamiyah, yaitu sikap tidak boros. 

12) Al-Munfiqun, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan yang 

besar untuk menolong sesama manusia.64 

Dari beberapa nilai-nilai religius di atas dapat dipahami bahwa nilai religius 

adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan 

beragama yang terdiri dari tiga unsur yaitu aqidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi 

pedoman perilaku manusia sesuai dengan aturan-aturan Ilahi untuk mencapai 

kesejahteraan serta kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

Bila nilai-nilai religius tersebut tertanam pada diri peserta didik dan dipupuk 

dengan baik, maka dengan nilai-nilai itulah yang nantinya akan menyatu dalam diri 

siswa, menjiwai setiap perkataan, akan ada kemauan dan perasaan yang tumbuh 

dari sikap dan tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya 

hal tersebut maka akan terbentuk karakter religius dengan sendirinya dalam diri 

siswa. 

5. Faktor yang Memengaruhi Karakter Religius 

Jalaludin membagi faktor yang memengaruhi karakter religius menjadi dua 

bagian yaitu: 

                                                           
64Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 93-98. 
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a. Faktor Intern 

Faktor intern merupakan faktor yang ada dalam diri. Jalaluddin membagi 4 

bagian yaitu: a) Faktor hereditas, hubungan emosional antara orang tua terutama 

ibu yang mengandung terhadap anaknya sangat berpengaruh terhadap religiusitas 

anak. b) Tingkat usia, perkembangan agama pada anak-anak ditentukan oleh tingkat 

usia anak, mempengaruhi berpikir mereka. c) Kepribadian, sering disebut identitas 

diri. Perbedaan diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan. 

d) Kondisi kejiwaan seseorang. 

Faktor yang berasal dari dalam diri (internal) meliputi: 

1) Kebutuhan manusia terhadap agama. 

Menurut Robert Nuttin, dorongan beragama merupakan salah satu 

dorongan yang ada dalam diri manusia, yang menuntut untuk dipenuhi sehingga 

pribadi manusia mendapat kepuasan dan ketenangan, selain itu dorongan 

beragama juga merupakan kebutuhan insaniyah yang tumbuhnya dari gabungan 

berbagai faktor penyebab yang bersumber dari rasa keagamaan. 

2) Adanya dorongan dalam diri manusia untuk taat, patuh dan mengabdi kepada 

Allah swt. 

Manusia memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya kepada 

zat yang ghaib, selain itu manusia memiliki potensi beragama yaitu berupa 

kecenderungan untuk bertauhid. 

3) Pembawaan. 

Fitrah beragama merupakan disposisi atau kemampuan dasar yang 

mengandung kemungkinan atau peluang untuk berkembang. Namun, mengenai 

arah kualitas perkembangan agama pada anak bergantung kepada proses 
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pendidikan yang diterimanya. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh 

Nabi Muhammad saw: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya 

karena orang tuanyalah, anak itu menjadi yahudi, nasrani dan majusi”. 

Bahwa faktor lingkungan terutama orang tua sangat berperan dalam 

mempengaruhi perkembangan fitrah keberagamaan anak. Jiwa beragama atau 

kesadaran beragama merujuk kepada aspek rohaniyah individu yang berkaitan 

dengan keimanan kepada Allah yang direfleksikan ke dalam peribadatan 

kepada-Nya, baik yang bersifat habluminallah maupun hablunminannas. 

Faktor intern ini juga merupakan motivasi yang muncul dari diri sendiri, 

yakni upaya seseorang untuk dapat merubah dirinya berdasarkan kehendaknya 

sendiri. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam QS Ar-Ra’d/13:11 yang 

terjemahnya adalah “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. 

b. Faktor ekstern 

Faktor ekstern berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dilihat dari 

lingkungan dimana seseorang itu hidup. Lingkungan tersebut dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu: a) lingkungan keluarga, lingkungan sosial yang pertama dikenal anak.  

b) lingkungan institusional, dalam hal ini berupa institusi formal seperti sekolah 

atau non formal. c) lingkungan masyarakat dimana ia tinggal. 

Faktor yang berasal dari luar (eksternal) meliputi: 

1) Lingkungan keluarga. 

Kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi pertama bagi pembentuk 

sikap keberagamaan seseorang karena merupakan gambaran kehidupan 
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sebelum mengenal kehidupan luar. Peran orang tua sangat penting dalam 

mengembangkan kehidupan spiritual pada karakter religius anak. 

Menurut Syamsu Yusuf dalam bukunya yang berjudul Psikologi 

Perkembangan Anak dan Remaja bahwa : Keluarga merupakan lingkungan 

pertama dan utama bagi anak sangatlah dominan. Dalam hal ini, orang tua 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan fitrah 

bergama kepada anak. Menurut Hurlock, keluarga merupakan “training 

centre” bagi penanaman nilai-nilai, perkembangan fitrah atau jiwa 

beragama, seyogyanya bersamaan dengan perkembangan kepribadiannya, 

yaitu sejak lahir bahkan lebih dari itu sejak dalam kandungan.65 

Kemudian Menurutnya juga dalam bukunya yang berjudul Psikologi 

Belajar agama menyatakan bahwa: Peranan keluarga ini terkait dengan 

upaya-upaya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak, 

yang prosesnya berlangsung pada masa pra lahir (dalam kandungan) dan 

pasca lahir. Pentingnya penanaman nilai agama pada masa pra lahir, 

didasarkan kepada pengamatan para ahli psikologi terhadap orang-orang 

mengalami gangguan jiwa. Bahwa gangguan jiwa mereka dipengaruhi oleh 

keadaan emosi atau sikap orang tua (terutama ibu) pada masa mereka berada 

dalam kandungan. Upaya orang tua dalam mengembangkan jiwa beragama 

anak pada masa kandungan dilakukan secara tidak langsung, karena 

kegiatannya bersifat pengembangan sikap, kebiasaan, dan perilaku-perilaku 

keagamaan pada diri orang tua itu sendiri.66 

                                                           

65Syamsu Yusuf LN. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2005), h. 138. 

66Syamsu Yususf LN, Psikologi Belajar Agama: Perspektif Pendidikan Agama 

Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 35. 
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2) Lingkungan sekolah. 

Sekolah menjadi lanjutan dari pendidikan dan turut serta memberi 

pengaruh dalam perkembangan dan pembentukan sikap keberagamaan 

seseorang. Pengaruh itu terjadi antara lain: kurikulum dan anak, yaitu 

hubungan interaksi yang terjadi antara kurikulum dengan materi yang 

dipelajari murid, hubungan guru dengan murid, yaitu bagaimana seorang 

guru bersikap terhadap muridnya atau sebaliknya yang terjadi selama di 

sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas dan hubungan antara anak, 

yaitu hubungan murid dengan sesama temannya. 

Melalui kurikulum yang berisi materi pelajaran, sikap keteladanan guru 

sebagai pendidik serta pergulatan antar teman sekolah dinilai berperan 

dalam menanamkan kebiasaan yang baik merupakan bagian dari 

pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa 

keagamaan, pembentukan sikap dan pengembangan karakter. Menurut 

Syamsu Yusuf, Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan bimbingan, 

pengajaran dan latihan kepada anak (peserta didik) agar mereka 

berkembang sesuai dengan potensinya secara optimal, baik menyangkut 

aspek fisik, psikis (intelektual dan emosional), sosial, maupun moral-

spiritual. 

3) Lingkungan Masyarakat 

Yang dimaksud lingkungan masyarakat disini adalah situasi atau kondisi 

interaksi sosial yang secara potensional berpengaruh terhadap 

perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu. Dalam 

masyarakat, anak atau remaja melakukan interaksi sosial dengan teman 
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sebayanya (peer group) atau anggota masyarakat lainnya. Apabila teman 

sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama 

(berakhlak mulia), maka anak cenderung berakhlak mulia. Namun apabila 

sebaliknya yaitu perilaku teman sepergaulannya itu menunjukkan 

kebrobokan moral, maka anak cenderung akan terpengaruh untuk 

berperilaku seperti temannya tersebut. Hal ini terjadi, apabila anak kurang 

mendapat bimbingan agama dari orang tuanya.67 

Peserta didik di madrasah yang jiwanya masih labil, akan mudah 

terpengaruh oleh faktor-faktor negatif yang terdapat dalam masyarakat 

seperti pergaulan bebas, narkotika dan lain-lain yang dapat menyebabkan 

kenakalan remaja. Faktor-faktor diatas harus diatasi dan dicarikan 

pemecahan secara dini, agar perilaku peserta didik dapat dibina dengan 

baik. 

6. Pendidikan Karakter Perspektif Islam 

Pendidikan karakter dalam agama Islam memiliki kesamaan dengan 

pendidikan akhlak. Pendekatan al-Qur’an dalam menerangkan masalah karakter 

atau akhlak bukan pendekatan teori saja tetapi dalam bentuk konseptual dan 

penghayatan. 

Akhlak yang terpuji dan tercela tergambar dalam perwatakan manusia. 

Dalam sejarah dan realita kehidupan manusia semasa al-Qur’an diturunkan. Hal ini 

bersesuaian dengan pribadi Rasulullah sebagai manusia paling sempurna yang 

menjadi suri teladan bagi manusia lainnya di berbagai generasi kehidupan. Sesuai 

dengan Firman Allah dalam QS Al-Ahzab/33: 21. 

َٱللَّه َأ سۡوَة َحَسَنَةَ  كََانََلَك مَۡف يَرَس ول  كََانََيَـرۡج واَْٱللَّهَََلَّقَدۡ كََث يرَ وَٱلۡيـَوۡمََٱلَْۡٓل  مَن رََوَذكََرََٱللَّهَ  .اخ 

                                                           
67Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 241. 
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 Terjemahnya: 

Sungguh telah ada pada (diri) Rosulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat Allah.68 

Ayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah sebaik-baiknya suri teladan 

bagi setiap manusia di muka bumi, tiada kekurangan akhlak atau karakter pada diri 

beliau, apabila dijadikan teladan bagi kehidupan di bumi ini. Hal ini diperjelas 

dengan adanya Firman Allah dalam QS Al-Qalam/68: 4. 

 .وَإ نَّكََلَعَلَىَٰخ ل قٍَعَظ يمَ 
Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.69 

Berdasarkan ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa sebaik baik teladan 

ialah Rasulullah karena beliau memiliki karakter yang paling agung. Karakter dari 

Rasulullah haruslah kita contoh baik itu contoh perilaku maupun dari tutur kata 

beliau dikarenakan Rasulullah adalah manusia paling mulia di muka bumi yang 

nantinya akan memberikan syafaat di hari pertimbangan nanti. 

Menurut Yaumi 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 

tersebut merujuk pada karakter yang dapat dijadikan suri teladan yang baik bagi 

orang lain.70 

                                                           
68Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 420. 

69Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 564. 

 70Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, Dan Implementasi (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), h.36. 
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Akhlak adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan sama 

atau mirip dengan “budi pekerti” yang berasal dari bahasa sanskerta, yang memiliki 

kedekatan dengan istilah tata krama. Akhlak pada dasarnya mengajarkan 

bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan Allah swt. penciptanya, 

sekaligus bagaimana seseorang harus berhubungan dengan sesama manusia. Inti 

ajaran akhlak adalah niat kuat untuk berbuat sesuatu sesuai dengan ridha Allah atau 

Tuhan.71 

Akhlak bersifat kejiwaan dan abstrak yang bentuk konkritnya 

termanifestasikan dalam perbuatan-perbuatan (berupa tindakan atau perilaku). Jika 

sifat yang tertanam itu darinya terlahir perbuatan-perbuatan baik dan terpuji, maka 

sifat tersebut dinamakan akhlak yang baik atau terpuji, sebaliknya jika sifat yang 

tertanam itu darinya terlahir perbuatan-perbuatan jahat dan tercela maka sifat 

tersebut dinamakan akhlak tercela, dan hal ini sangat tergantung dari cara 

pembentukan dan pembinaannya. Sebagaimana penyebab penyakit yang ada pada 

tubuh tidak bisa diatasi kecuali dengan kebalikammya, seperti jika penyebabnya 

adalah panas maka dengan dingin, jika karena dingin maka dengan panas, maka 

demikian pula dengan akhlak tercela yang merupakan penyakit hati, pengobatannya 

adalah dengan kebalikannya, penyakit bodoh diobati dengan ilmu, penyakit kikir 

dengan berderma, penyakit angkuh dengan tawadhu’, penyakit ambisi dengan 

menahan diri dari hawa nafsu, apabila badan sudah sehat maka dokter hanya 

berusaha menjaga kesehatannya tersebut, namun apabila badan sakit, maka usaha 

dokter adalah mengembalikan kesehatan kepadanya, demikian juga halnya dengan 

jiwa bila ia suci, bersih, dan tertata dengan akhlak yang mulia, maka yang patut 

diusahakan adalah menjaga dan mengupayakan tambahan kekuatan padanya, 

                                                           

71Sutarjo Adi Susilo, Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 55. 
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namun apabila jiwa belum sempurna, maka yang patut dilakukan adalah berusaha 

meraihnya.72 Di samping istilah akhlak, juga dikenal istilah etika dan moral. Ketiga 

istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan 

manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlak 

standarnya adalah al-Qur'an dan Sunnah, bagi etika standarnya pertimbangan akal 

pikiran, dan bagi moral standarnya adat kebiasaan yang umum berlaku di 

masyarakat.73 

Ibn Miskawaih yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka 

mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. Sementara itu Imam Al-Ghazali yang selanjutnya dikenal sebagai 

Hujjatul Islam (Pembela Islam), mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

Semua definisi akhlak secara substansial tampak saling melengkapi, dengan 

empat ciri penting akhlak, yaitu sebagai berikut:74 

a. Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, 

sehingga telah menjadi kepribadiannya. 

b. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. 

Ini tidak berarti bahwa saat melakukan perbuatan, orang yang bersangkutan 

dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila. 

                                                           

72Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Mukhtashar Minhajul Qashidin, Terj. Izzudin Karimi, 

Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi (Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 283-284. 

73Miftahul Jannah, “Metode dan Strategi Pembentukan Karakter Religius”, Al-Madrasah 

4, No. 1 (2019), h. 10. 

74Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, “Pendidikan Karakter Perspektif Islam” 

(Bandung: Pustaka Setia, 2021), H. 44. 
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c. Akhlak adalah perbuatan yang timbuldari dalam diri orang yang 

mengerjakannya, tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang 

bersangkutan. 

d. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-

main atau karena bersandiwara, perbuatan yang dilakukan ikhlas semata-mata 

karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan 

pujian.  

Jika dilihat dari ruang lingkupnya akhlak Islam dibagi menjadi tiga macam 

yaitu, Akhlak terhadap Allah swt, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak 

terhadap lingkungan. 

a. Akhlak terhadap Allah swt. 

Allah swt adalah Al-Khaliq (Maha pencipta) dan manusia adalah makhluk 

(yang diciptakan). Orang Islam yang memiliki aqidah yang benar dan kuat, 

berkewajiban untuk berakhlak baik kepada Allah swt. Dengan cara menjaga 

kemauan dengan meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid, menaati perintah Allah 

swt atau bertakwa, ikhlas dalam semua amal, cinta kepada Allah swt, takut kepada 

Allah swt, berdoa dan penuh harapan (raja’) kepada Allah swt, berdzikir, 

bertawakal setelah memiliki kemauan dan ketetapan hati, bersyukur, bertaubat serta 

istighfar bila berbuat kesalahan, rido atas semua ketetapan Allah swt, dan berbaik 

sangka pada setiap ketentuan Allah swt. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwasanya akhlak terhadap 

Allah swt merupakan bentuk kesadaran menusia sebagai makhluk ciptaan Allah 

swt, yang berkewajiban untuk beribadah kepada-Nya baik itu dilakukan secara 

umum yang mengantarkan menggapai ridho-Nya, ataupun ibadah khusus seperti 

shalat, zakat, puasa, dan haji. 
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b. Akhlak terhadap sesama manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia harus dimulai dari akhlak terhadap 

Rasulullah saw, sebab Rasullah saw yang paling berhak dicintai, baru dirinya 

sendiri. Diantara bentuk akhlak kepada Rasulullah saw adalah cinta kepada Rasul 

saw dan memuliakannya, taat kepadanya, serta mengucapkan selawat dan salam 

kepadanya. 

Kemudian berakhlak kepada dirinya sendiri, manusia yang telah diciptakan 

dalam sibghah Allah swt, dan dalam potensi fitrahnya berkewajiban menjaganya 

dengan cara memelihara kesucian lahir dan batin, memelihara kerapian, tenang, 

menambah pengetahuan sebagai modal amal, membina disiplin diri dan lain-

lainnya. 

Selanjutnya yang terpenting adalah akhlak terhadap sesama manusia baik di 

dalam lingkungan keluarga maupun manusia secara umum. Akhlak terhadap 

keluarga misalnya dengan berbakti kepada kedua orangtua, bergaul dengan ma’ruf, 

memberi nafkah dengan sebaik mungkin, saling mendoakan, bertutur kata lemah 

lembut, dan lain sebagainya. Begitu pula akhlak terhadap sesama manusia secara 

umum yakni dengan menjaga hubungan baik antar sesama manusia.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwasanya akhlak terhadap 

sesama manusia pertama-tama dimulai dengan berakhlak kepada Rasulullah saw 

sebab beliaulah yang paling berhak dicintai bahkan melebihi cinta terhadap diri 

sendiri, kemudian berakhlak terhadap keluarga, terutama berbakti kepada orangtua 

dan saling menghargai sanak saudara, selanjutnya memperbaiki hubungan 

silaturahmi terhadap tetangga, masyarakat serta manusia seluruhnya. 

c. Akhlak terhadap lingkungan 

Lingkungan adalah sebagai ekosistem kehidupan, mempunyai arti yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya keseimbangan antara 
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lingkungan hidup dengan manusia maka yang akan terjadi adalah ketidak 

harmonisan atau disharmoni dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap 

manusia harus memiliki akhlak yang baik terhadap lingkungan dengan cara 

menjaga kelestariannya.75 Adapun yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah 

segala sesuatu yang di sekitar manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, 

maupun benda-benda tak bernyawa.76 Akhlak yang dikembangkan adalah cerminan 

dari tugas manusia di bumi, yakni untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan 

alam terus berjalan sesuai dengan fungsi ciptaan-Nya. 

Akhlak terhadap lingkungan merupakan bentuk kesadaran manusia yang 

harus menjaga keseimbangan antara lingkungan dengan manusia, sebab ekosistem 

kehidupan sangat penting terhadap keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena 

itu, manusia harus berakhlak terhadap lingkungan dengan cara menjaga 

kelestariannya. 

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat ditegaskan bahwa pendidikan 

karakter religius merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara 

sistematis untuk membantu peserta didik memahami  nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Allah swt., diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. 

Sikap tersebut mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang 

terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak, kemudian nilai-nilai 

tersebut diimplementasikan dalam pikiran, sikap, perkataan dan perbuatan 

berdasarkan tuntunan agama. 

  

                                                           

 75Hestu Nugroho Warasto, “Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus MA Annida, 

Cengkareng), Jurnl Mandiri, Vol. 2. No. 1 (2018), h. 70.  

 76Mustopa, “Pembentukan Akhlak Islami dalam Berbagai Perspektif”, Jurnal Yaqzhan, 

Vol. 3. No. 1 (2017), h. 108.  
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C.  Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Kerangka Konseptual Pembentukan Karakter Religius 

  

Landasan Religius Normatif: 

 Al-Qur’an 

 Hadis 

Landasan Yuridis Formal: 

 Undang-Undang Dasar 

1945 

 Undang-Undang RI No. 20 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bersifat siklus dan naturalistik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena dan 

fakta yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan 

yang lainnya.77 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa. MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu berlokasi di Jalan dusun 

Parang Ma’lengu Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 

Sulawesi Selatan. Dalam menetapkan lokasi penelitian peneliti memperhatikan tiga 

unsur penting, yakni: tempat, pelaku dan kegiatan.78  

Lembaga pendidikan MI Muhammadiyah ini dipilih  sebagai objek 

penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa lembaga pendidikan Islam 

semacam ini adalah lembaga yang masih sangat eksis dalam dunia pendidikan 

walaupun umur sekolah ini sudah mencapai puluhan tahun, lembaga pendidikan ini 

dibangun pada tahun 1967 dan disambut baik oleh masyarakat sekitar karena bisa 

                                                           

77Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006),  h. 

72. 

78S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif  (Bandung: Tarsito, 1996), h. 43. 
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menjadi lembaga pendidikan alternatif selain daripada sekolah yang berstatus 

negeri. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun 

kelompok.79 Penelitian ini hendak menggambarkan tentang strategi guru dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat asal data 

penelitian diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data utama 

yang menjadi objek penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di lapangan, 

yang bersumber dari guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK MI Muhammadiyah 

Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang mendukung data 

primer yang dapat diperoleh di luar objek penelitian, yang meliputi: dokumen-

dokumen peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa 

serta referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus 

penelitian yang berkaitan dengan pembentukan karakter religius. 

                                                           

79M. Djunaidi Ghany dan Fauzan Al Mansur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar 

Ruzz Media, 2012), H. 13. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara, dokumentasi dan  metode triangulasi. Adapun metode 

tersebut:   

1. Observasi 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.80 Dalam 

menggunakan metode tersebut agar lebih efektif maka peneliti menggunakan 

pedoman observasi dan list dokumentasi sebagai instrumen dalam penelitian. 

Instrumen tersebut berisi item-item tentang catatan peneliti mengenai strategi guru 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu Kabupaten Gowa. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati 

secara langsung dan tidak langsung tentang strategi guru dalam pembentukan 

karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten 

Gowa. 

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara 

langsung strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. Berdasarkan segi 

pengumpulan data, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

non partisipan karena peneliti tidak ikut dalam kegiatan, kegiatan yang dilakukan 

peneliti hanya mengamati, mencatat, dan membuat kesimpulan tentang apa yang 

dilakukan oleh narasumber mengenai pelaksanaan nilai religius dalam pendidikan 

karakter. 

                                                           
80Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 265. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan per-

tanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan 

yang diwawancarai adalah guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan terhadap beberapa 

subjek penelitian untuk dapat mengetahui bagaimana strategi guru dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu kabupaten Gowa. Wawancara ini digunakan untuk dapat mengetahui 

lebih mendalam tentang strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta 

didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berisi tentang 

strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. Dengan demikian dokumen 

sebagai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen tertulis yang berisi tentang strategi guru dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

4. Triangulasi data 

Menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 
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telah ada.81 Triangulasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni:82 

a. Triangulasi teknik, yaitu pengumpulan data dengan berbagai macam cara dengan 

sumber yang sama. 

b. Triangulasi sumber, yaitu pelaksanaan triangulasi dengan satu sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. 

c. Triangulasi waktu, yakni suatu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda-beda 

untuk mengetahui tidak adanya perubahan data dalam waktu yang berbeda. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan mem-

buat kesimpulan atas temuannya.83 Peran peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dengan menggunakan: 

1. Pedoman Observasi 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena (variabel) alam maupun sosial yang diamati. Suatu instrumen harus teruji 

validitas dan reliabilitasnya agar dapat memperoleh data yang valid dan reliabel. 

Pada prinsipnya meneliti merupakan kegiatan pengukuran terhadap fenomena 

sosial maupun alam, karena prinsipnya adalah kegiatan pengukuran, maka harus 

ada alat ukur yang baik. Alat ukur ini biasanya diistilahkan dengan instrumen 

                                                           

81Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif (Bandung; 

Alfabeta, 2016), h. 309. 

82Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Al-Maida, 2020), h. 98-100. 

83Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), 

(Jakarta: GP Press, 2008), h. 222. 
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penelitian.84 Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam 

mengukur fenomena atau gejala alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. 

Salah satu instrumen penelitian yang sering digunakan adalah pedoman observasi. 

Instrumen data dalam observasi ini berisi catatan tentang strategi guru dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

2. Pedoman Wawancara 

Instrumen data dalam wawancara ini disusun dalam bentuk pedoman 

wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab oleh informan. 

Pedoman wawancara dibuat agar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan 

lebih terarah dan sesuai dengan fokus masalah. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan verbal kepada informan yang 

merupakan sebagian dari subjek penelitian yaitu guru kelas, guru PAI, dan guru 

PJOK MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

3. List Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kumpulan bukti yang digunakan untuk 

mendukung pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. List dokumentasi 

berisi tentang dokumen tertulis para narasumber yakni guru kelas, guru PAI, dan 

guru PJOK MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten Gowa. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Menurut Winartha teknik analisis deskriptif kualitatif 

merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis, menggambarkan, 

dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan 

                                                           

84Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, h. 147-148. 
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berupa hasil obsevasi dan dokumentasi atau pengamatan mengenai masalah yang 

diteliti yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain deskriptif kualitatif merupakan 

suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis 

dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel 

tertentu sehingga diperoleh kesimpulan umum. Pengolahan data dapat dilakukan 

setelah data yang diperlukan terkumpul. Pengolahan data merupakan bagian yang 

amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data maka data 

tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 

penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam 

kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas 

sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab 

masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian. 

Teknik analisis dilakukan setelah data diperoleh melalui observasi, 

interview, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menggambarkan secara sistematis 

tentang hasil temuan penelitian sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dalam 

penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data menurut 

Miles & Hubermen. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan kesimpulan. Tahapan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:85 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu peneliti menganalisis dan melakukan pemilihan data 

pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, sesuai dengan data yang 

dibutuhkan pada penelitian ini, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk 

mengembangkan dan menemukan teori baru yang bersifat temuan. 

 

                                                           

85Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 244. 
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2. Penyajian Data 

Setelah menganalisis dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti 

melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif dan memberi makna 

terhadap data-data yang dianggap sudah jelas. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah keseluruhan tahapan telah dilalui maka penarikan kesimpulan dapat 

dilakukan. Sejak awal ke lapangan dan juga dalam proses pengumpulan data, 

peneliti menyimpulkan inti dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. 

G. Uji Keabsahan Data 

Data yang diperoleh selama penelitian harus memenuhi kriteria keabsahan 

data agar dapat dikatakan valid sesuai dengan pedoman penelitian. Untuk menguji 

keabsahan data dalam penelitian ini dengan melakukan teknik pemeriksaan data 

kualitatif. Moleong atau seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin dengan 

istilah “meta-metode” yaitu menggunakan beberapa metode sekaligus dalam suatu 

penelitian yang dilakukan secara linear, untuk menguji apakah data yang diperoleh 

dalam penelitian itu adalah sah dan benar.86 Berikut ini beberapa teknik 

pemeriksaan data yang dilakukan untuk menjamin keabsahan data hasil penelitian 

yaitu: 

1. Referensi 

Referensi dilakukan dengan membuat catatan lapangan, membuat transkrip 

pengamatan agar peneliti berperan serta dan mengumpulkan dokumen untuk mem-

perkuat hasil pengamatan. 

 

 

                                                           
86Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, h. 254-261.  
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2. Triangulasi 

Dalam pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. 

Triangulasi selain berfungsi sebagai teknik pengumpulan data juga 

berfungsi menguji kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data. Uji kredibilatas dalam penelitian kualitiatif bisa dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan 

teman, analisis kasus negatif, dan member check. Penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi sebagai cara utama dalam menguji keabsahan data. 

Triangulasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni:87 

a. Triangulasi teknik, yaitu pengumpulan data dengan berbagai macam cara 

dengan sumber yang sama. 

b. Triangulasi sumber, yaitu pelaksanaan triangulasi dengan satu sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. 

c. Triangulasi waktu, yakni suatu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda-

beda untuk mengetahui tidak adanya perubahan data dalam waktu yang 

berbeda. 

  

                                                           

87Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 98-100. 
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BAB IV 

STRATEGI GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS 

PESERTA DIDIK DI MI MUHAMMADIYAH PARANG MA’LENGU 

KABUPATEN GOWA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa 

a. Nama Madrasah  : MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

b. Nomor Statistik  : 111273060002 

c. NPSN   : 60723643 

d. Status Madrasah  : Swasta 

e. Waktu Belajar  : Pagi 

f. Alamat   : Jl. Lo’moka Parang Ma’lengu 

g. Desa   : Panakkukang 

h. Kecamatan  : Pallangga  

i. Kabupaten   : Gowa 

j. Provinsi    : Sulawesi Selatan 

k. Kode Pos   : 92161 

l. No. Telepon  : 085299154804 / 082394721295 

m. Penyelenggara   : Persyarikatan Muhammadiyah 

n. Tahun Berdiri  : 1967 

o. No. SK Pendirian  : 150/III.4/D/2015 

p. No. SK Izin Operasional : Kd.21.02/I/PP.00/40524/08/2009 

q. Status Akreditasi  : A 

r. Tahun Akreditasi  : 2013 

s. Luas Lahan  : 1.380 m2 

t. Status Lahan  : Milik Sendiri 

u. Lokasi    : Pedesaan 

v. Titik Koordinat  : Latitude : -5.3019 

: Longtitude : 119.74 

w. Jarak ke Kecamatan : +- 4 KM 

x. Jarak ke Kabupaten : +- 8 KM 
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2. Identitas dan Jumlah Guru 

 

Tabel 4.1: Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

 

No Nama Status Jabatan 

1 Dra. Hj. Subaedah GTY Kepala Madrasah 

2 Junaeda, S.Pd.I PNS Wali Kelas 

3 Sitti Hajjah Sarray, S.Pd.I PNS Wali Kelas 

4 Nuraeni N., S.Pd.I PNS Wali Kelas 

5 Haeriyah, S.Pd.I  GTY Wali Kelas 

6 Abdul Rauf, S.Pd.I GTY Guru Agama 

7 Andi Yusdaniarta, S.Pd.I., M.Pd GTY Wali Kelas 

8 Risma Putri Merdekawati, S.Si GTY Wali Kelas 

9 Muh. Ade Saputra, S.Pd.I GTY Operator 

 

3. Jumlah dan Rombongan Belajar Peserta Didik 

Tabel 4.2: Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

No Kelas 
Jumlah 

Rombel 

Jumlah Peserta 

Didik Jumlah 
Waktu 

Belajar 
LK PR 

1 1 1 5 7 12 Pagi 

2 2 1 8 14 22 Pagi 

3 3 1 9 8 17 Pagi 

4 4 1 12 6 18 Pagi 

5 5 1 2 10 12 Pagi 

6 6 1 12 7 19 Pagi 

Jumlah 6 48 52 100 
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4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan 

belajar mengajar agar tujuan belajar dapat dicapai dengan maksimal. 

Berikut ini rincian data sarana dan prasarana yang ada di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. Sarana dan prasarana 

di madrasah merupakan faktor pendukung dalam pembentukan karakter 

religius. 

Tabel 4.3: Sarana dan Prasarana MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu 

No Uraian Jumlah 

1 Ruang belajar 6 

2 Ruang perpustakaan 1 

3 Ruang kantor 1 

4 Ruang kepala madrasah 1 

5 Ruang UKS 1 

6 Masjid  1 

7 Kamar mandi 3 

8 Ruang serbaguna 1 

9 Kantin  1 

10 Ruang inklusi 1 

 

Sarana yang paling sering digunakan dalam pembentukan karakter 

religius adalah ruang belajar, dalam implementasinya proses pembelajaran 

diinternalisasikan dalam materi yang diberikan oleh guru. Selain itu ada 

masjid yang digunakan untuk kegiatan ibadah, seperti sholat dhuha, jum’at 

ibadah serta kegiatan keagamaan lainnya. 
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5. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi 

Terciptanya lembaga pendidikan yang menyiapkan insan beriman, 

bertaqwa, berakhlak mulia serta unggul dalam prestasi. 

b. Misi 

1) Menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah swt. 

2) Mempraktekan nilai-nilai agama islam dalam amalan keseharian 

3) Membudayakan kegiatan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) 

4) Meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar 

c. Tujuan 

1. Terterwujudnya pemahaman keislaman yang murni, jauh dari takhayyul, 

bid’ah, khurofat, dan kesyirikan. 

2. Agar warga madrasah dapat dan mampu mengamalkan ajaran islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Terbentuknya akhlak mulia dan budaya sopan santun dalam kehidupan. 

4. Terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas dan profesional. 

 

6. Kultur dan Lingkungan Madrasah 

a. Kondisi fisik yang menunjang pencapaian visi dan misi madrasah 

1) Lokasi strategis mudah dijangkau angkutan umum dari berbagai jalur/line 

kendaraan 

2) Lokasi berdekatan dengan pertokoan alat tulis, buku, warung Internet serta 

foto copy 

3) Sarana dan prasarana intrakurikuler yang cukup memadai untuk ukuran 

Madrasah 

4) Sarana ekstrakulrikuler yang mendukung 

5) Sarana dan prasarana kesejahteraan peserta didik (kantin) yang memadai 

6) Masjid sebagai pendukung kegiatan keagamaan. 

b. Kondisi non fisik yang menunjang pencapaian visi dan misi Madrasah 

1) Staf pengajar semuanya bergelar sarjana pendidikan 
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2) Tersedianya kelas inklusif 

3) Terwadahi dan tersalurkannya minat dan bakat peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten Gowa 

sebagai lembaga pendidikan dibawah Kementerian Agama memiliki visi dan misi 

integral, komprehensif dan seimbang dalam konsep pendidikannya. Realisasinya 

memerlukan kondisi lingkungan fisik dan sosial yang kondusif dan mendukung.  

Kultur keagamaan di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten 

Gowa adalah sistem nilai keagamaan yang berfungsi sebagai pembentuk suasana, 

warna kehidupan keagamaan yang berguna untuk membentuk karakter kepribadian 

keluarga besar Madrasah dan masyarakat sekitarnya. Kultur keagamaan dinyatakan 

dalam kegiatan keagamaan dan usaha untuk menciptakan nuansa Islam di 

lingkungan Madrasah serta menjadikan kegiatan keagamaan sebagai pola prilaku 

bagi peserta didik dan guru. 

Kegiatan keagamaan yang di laksanakan secara rutin antara lain program 

kegiatan keagamaan yang diwajibkan untuk semua peserta didik beserta program 

yang menunjang untuk terbentuknya karakter religius. Adapun kegiatan keagamaan 

dan pengamalannya adalah berupa: 

a) Berdoa sebelum dan setelah pembelajaran 

b) Sholat dhuha 

c) Membaca al-Qur’an 

d) Membaca asmaul husna 

e) Jum’at ibadah 

f) Tahsin (perbaikan bacaan) 
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7. Komite Madrasah 

Implementasi dari Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 

Nomor 20 tentang peranan masyarakat dalam memprogramkan pengelolaan 

pendidikan, baik dalam perencanaan, pengawasan sampai evaluasi program 

pendidikan melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah. Di 

lingkungan Kementerian Agama, keberadaan Komite Madrasah didasarkan pada 

SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj. II / 409 / 2003 tentang Pedoman 

Pembentukan Komite Madrasah. 

MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten Gowa bernaung dibawah 

Kementerian Agama telah memiliki Komite Madrasah yang pengurusnya terdiri 

dari beberapa pakar dalam pendidikan, orang tua peserta didik wiraswasta ataupun 

unsur lainnya. 

Keberadaan Komite Madrasah di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa ini sangat penting dan di harapkan dapat memberikan konstribusi 

yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan Madrasah, 

dengan kata lain bantuan moril ataupun materil. 

 

8. Sejarah MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Parang Ma’lengu yang berlokasi di 

Jalan dusun Parang Ma’lengu Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan lembaga yang masih sangat eksis 

dalam dunia pendidikan walaupun umur sekolah ini sudah mencapai puluhan tahun, 

lembaga pendidikan ini dibangun pada tahun 1967 dan disambut baik oleh 

masyarakat sekitar karena bisa menjadi lembaga pendidikan alternatif selain 

daripada sekolah yang berstatus negeri. 

Madrasah ini berjalan dengan sangat ulet, yang melewati banyak tangga, 

yakni diawali dengan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta Parang Ma’lengu, pada tahun 
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1967 kemudian berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyyah Swasta Muhammadiyah 

pada tahun 1984 hingga saat ini. 

 

9. Riwayat Kepala Madrasah 

Kepala madrasah tersebut sebagai berikut: 

a. Drs. Ja’far Dg. Ruppa 

b. Drs. Mukhtar Dg. Bali 

c. Drs. Nurdin Dg. Liwang 

d. Dra. Hj. Nurhayati 

e. Drs. Sirajuddin  

f. Siti Haniah, S.Pd. 

g. Ardan Ilyas, S.Pd. 

h. Amir, S.pd. 

i. Dra. Hj. Subaedah. 

 

B. Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa 

Karakter religius merupakan sikap dan perilakau yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianautnya. MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu merupakan salah satu madrasah yang ada di Kabupaten Gowa yang 

menerapkan pembentukan karakter religius pada peserta didik. Setiap guru dituntut 

untuk menanamkan pendidikan karakter religius kepada peserta didik, baik 

pembentukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Strategi guru dalam 

pembentukan karakter religius di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten 

Gowa antara lain: 
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1. Keteladanan 

Keteladanan merupakan suatu cara dalam pembentukan karakter religius 

yakni dengan melakukan pemberian contoh yang baik kepada orang lain, baik 

dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. al-Maghribi menjelaskan 

bahwa apabila seorang pendidik benar dalam perkatannya, dan dibuktikan dalam 

perbuatannya, maka peserta didik akan tumbuh dengan semua prinsip-prinsip 

pendidikan yang tertancap dalam pikirannya, dan mereka meneladani perbuatan-

perbuatan yang telah dicontohkan kepadanya.88 

Dalam konteks pendidikan, guru merupakan panutan atau teladan bagi 

peserta didiknya. Segala tingkah lakunya, tutur kata, sifat maupun cara berpakaian 

semuanya dapat diteladani. Guru yang memiliki kepribadian yang baik akan 

menimbulkan hasrat bagi orang lain untuk meniru atau mengikutinya. Adanya 

contoh ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang baik dalam hal apapun, maka hal 

itu merupakan suatu perbuatan yang paling penting dan berkesan, baik bagi 

pendidikan anak maupun dalam kehidupan dan pergaulan manusia sehari-hari.89 

Keteladanan bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah, staf administrasi, serta 

guru yang dapat dijadikan model bagi peserta didik. Keteladanan lebih 

mengedepankan aspek perilaku daripada hanya berbicara tanpa aksi yang nyata.  

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ibu Haeriyah, S.Pd.I yakni: 

 
Terkadang saya memberikan contoh dengan mengucapkan salam saat 
bertemu dan meminta izin jika akan keluar ruangan.90 

Guru memberikan keteladanan yang baik kepada peserta didiknya dengan 

membiasakan meminta izin serta mengucapkan salam apabila berjumpa, maka 

                                                           

88Muhammad Amri dkk, Aqidah Akhlak (Makassar: Semesta Aksara, 2018), h. 118-119. 

89Muhammad Amri dkk, Aqidah Akhlak, h. 118-119. 

90Haeriyah (46 tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 
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dengan pembiasaan-pembiasan seperti itu peserta didik akan meniru apa yang 

dicontohkan oleh guru tersebut. 

Selanjutnya, hal serupa pula sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Abdul Rauf, S.Pd.I yakni: 

 
Kami para pendidik disini, termasuk saya selalu membiasakan kepada peserta 
didik untuk berjabat tangan saat pulang, mengucapkan salam jika bertemu, 
dan membiasakan berkata maaf jika merasa bersalah. Itulah yang kami 
terapkan disini, walaupun hal-hal seperti ini sering dianggap sepele namun 
sangat pengting bagi pembentukan karakter peserta didik.91 
 

Hal serupa juga sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muhammad 

Ade S., S.Pd. yakni: 

 
Kami selalu mengajak ke masjid pada saat waktu sholat, karena kami sebagai 
teladan, bahwa guru bukan hanya sekedar memerintah tapi sebagai sosok 
yang digugu dan ditiru, kemudian guru juga bukan menyuruh memungut 
sampah tetapi memanggil untuk bersama-sama membersihkan sampah.92 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

guru senantiasa memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik 

dalam setiap keadaan. Keteledanan tidak hanya pada interaksi guru dan peserta 

didik di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas. Keteladanan juga bisa dengan 

metode kisah agar bisa diambil pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut. 

 

2. Penanaman Kedisiplinan 

Setiap madrasah memiliki tanggungjawab untuk menegakkan kedisiplinan. 

Apabila peserta didik berbuat kesalahan maka diberikan teguran bahkan sanksi 

sesuai tata tertib yang sudah berlaku di madrasah. Strategi disiplin di madrasah 

wajib dipatuhi oleh segala pihak yang terlibat dalam pendidikan. Jika kedisiplinan 

                                                           
91Abdul Rauf (40 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 

92Muh. Ade S. (24 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 
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sudah ditegakkan maka akan terwujud madrasah yang islami sesuai visi dan misi 

madrasah. 

Berkaitan dengan penanaman kedisiplinan, sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh bapak Muhammad Ade S., S.Pd. yakni: 

Kami para guru juga ditekankan untuk senantiasa disiplin, misalnya cepat 
datang ke madrasah. Kemudian kami juga memberikan beberapa aturan 
kepada peserta didik misalnya jika terlambat datang maka akan mendapat 
sanksi, satu kali terlambat akan diberi hukuman misalnya hafalannya 
ditambah, kemudian jika terlambat dua kali diberi tugas menulis al-Qur’an 
beberapa halaman, kemudian jika tiga kali terlambat maka akan diskors. Hal 
tersebut agar peserta didik belajar disiplin.93 

Berkaitan dengan hal tersebut, guru sangat berperan penting dalam  

memberikan contoh disiplin serta selalu bersikap ramah kepada peserta didik 

dengan cara meminimalisasi hukuman. Meskipun demikian, peserta didik yang 

melakukan kesalahan bukan berarti dibiarkan saja, melainkan guru berusaha untuk 

memahamkan kepada peserta didik bahwa yang dilakukan itu salah. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Heriyanto, S.Pd. yakni: 

 
Saya pribadi menerapkan beberapa tingkatan sanksi kepada peserta didik 
yang melanggar, ada yang sedang dan ada yang berat, pelanggaran yang 
sedang maka ditegur satu atau dua kali, dan pelanggaran yang berat atau yang 
sudah fatal yakni jika sudah ditegur beberapa kali kemudian dilihat secara 
kasat mata, maka saya beri sanksi berupa hukuman yang lebih berat dari 
sebelumnya, contoh sanksinya yaitu memungut sampah di lapangan 
sebanyak-banyaknya, setelah itu saya arahkan agar kembali ke dalam kelas 
untuk diberikan pemahaman bahwa membuang sampah sembarangan itu 
salah dan sebagainya. Termasuk sanksi bagi yang tidak melaksanakan sholat, 
tidak menghafal dan sebagainya.94 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para guru 

menanamkan kedisiplinan kepada peserta didik dengan berbagai aturan dan sanksi 

bagi yang melanggar, namun guru juga menjelaskan kepada peserta didik yang 

melanggar bahwa hal yang dilakukan itu tidak baik, sehingga peserta didik bukan 

                                                           
93Muh. Ade S. (24 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 

94Heriyanto (25 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 28 September 2022. 
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hanya sekedar mendapatkan hukuman akan tetapi mendapat pemahaman serta 

nasihat yang menjadikannya semakin disiplin kedepannya. 

Berkaitan dengan penanaman kedisiplinan, MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu juga secara umum memberikan aturan atau tata tertib baik untuk peserta 

didik maupun para tenaga pendidik di madrasah, hal itu bertujuan agar terciptanya 

lembaga pendidikan yang menyiapkan insan beriman, bertakwa, berakhlak mulia 

serta unggul dalam prestasi, sesuai dengan salah satu misi madrasah yakni 

meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar. 

 

3. Pembiasaan 

Pembiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang untuk 

membiasakan individu dalam bersikap, berperilaku dan berpikir dengan benar. 

Dalam proses pembiasaan berintikan pengalaman, sedangkan yang dibiasakan 

adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaann merupakan salah satu teknik atau 

metode dalam sebuah pendidikan, lalu ia mengubah sifat-sifat baik menjadi 

kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa payah dan paksaan, 

serta tidak menemukan banyak kesulitan.  

Berikut ini pembiasaan di madrasah sebagaimana yang diungkapkan oleh 

bapak Heriyanto, S.Pd. yakni: 

 
Di madrasah terdapat suatu sistem atau metode, yakni berupa pembiasaan 
sebelum melakukan pembelajaran, misalnya diawal pembelajaran kami 
melakukan pembiasaan dengan membaca al-Qur’an, setelah membaca al-
Qur’an kami berikan penjelasan terkait ayat tersebut, adapun aturan madrasah 
itu mengaji bersama-sama sebelum pembelajaran berlangsung tetapi saya 
kembangkan lagi dengan tadabbur, itu salah satu strategi saya untuk 
menanamkan karakter religius.95 

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Haeriyah, S.Pd.I 

yakni: 

                                                           
95Heriyanto (25 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 
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Setiap pagi sebelum memulai pelajaran kami membaca beberapa doa harian, 
yaitu doa belajar kemudian ayat kursi, kemudian saat pulang membaca doa 
keluar rumah, selain itu pembiasaan lainnya juga jika masuk ke dalam 
ruangan mengucapkan salam, kemudian setiap hari kamis ada kegiatan sholat 
dhuha berjamaah, kemudian di hari jum’at secara bersama-sama 
melaksanakan jum’at ibadah di masjid.96 
 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Ramlah, S.Pd. yaitu: 

Setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai kami berdoa bersama, kemudian 
pada saat awal pembelajaran saya selalu melakukan ice breaking bersama 
mereka, melalui nyanyian yang bersisikan ‘kalau salah harus minta maaf, 
kalau butuh bantuan harus minta tolong’ dan seterusnya. Pembiasaan lewat 
nyanyian seperti ini sangat menyenangkan bagi anak-anak kelas rendah 
karena lebih menangkap.97 
 

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Abdul Rauf, S.Pd.I 

yakni: 

 
Pembentukan karakter melalui pembiasaan disini, anak-anak dibiasakan 
dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepribadiannya. Diberikan semacam 
bimbingan-bimbingan berupa pembiasaan berdoa sebelum belajar, shalat 
dhuha, dan jum’at ibadah agar anak-anak bisa dilatih terus menerus karakter 
religiusnya. Dengan pembiasaan-pembiasaan yang kami berikan di madrasah 
tentunya anak-anak juga kami arahkan agar bisa menerapkannya di luar 
madrasah, minimal di lingkungan keluarga dan masyarakat.98 

Pembiasaan yang dilakukan dalam pembentukan karakter religius juga 

dengan menolong sesama manusia melalui sedekah. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh ibu Haeriyah, S.Pd.I. yakni: 

 

Setiap hari kami ajarkan anak-anak untuk berinfaq sekalipun itu hanya dua 
ratus rupiah, agar mereka terbiasa berbagi dan berinfaq atau sedekah.99 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para guru 

selalu mengajarkan kepada peserta didik dengan membiasakan hal-hal yang dapat 

menanamkan karakter religius untuk senantiasa diaplikasikan dalam kesehariannya. 

Pembiasaan-pembiasaan tersebut yaitu berdoa sebelum dan setelah belajar, 

                                                           
96Haeriyah (46 tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 

97Ramlah (33 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 

98Abdul Rauf (40 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 

99Haeriyah (46 tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 
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membaca al-Qur’an atau ayat kursi, shalat dhuha, berjabat tangan saat berjumpa, 

dan berinfaq atau bersedekah.  

4. Menciptakan Suasana Kondusif 

Terciptanya lingkungan yang kondusif dapat mendukung terbentuknya 

karakter peserta didik. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan upaya 

pembentukan karakter harus dikondisikan, terutama bagi setiap pihak yang ada di 

lingkungan madrasah. Pengondisian lingkungan dapat didukung dengan kegiatan 

pembiasaan. 

Madrasah yang membudayakan cinta terhadap lingkungan, tentu akan 

menumbuhkan suasana kondusif bagi peserta didiknya. Maka suadah suatu 

keharusan bagi peserta didik untuk selalu membersihkan lingkungan, membuang 

sampah pada tempatnya, tidak coret-coret di sembarang tempat, tidak mengotori 

atau merusak meja, kursi, papan tulis, gedung madrasah dan sebagainya. 

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Muhammad Ade 

S., S.Pd. yakni: 

 
Tentang kebersihan itu sangat penting, guru juga harus berpenampilan 
menarik, guru harus berpenampilan menarik agar peserta didik juga semangat 
dalam belajar, kemudian metode pembelajaran yang dipakai guru juga tidak 
monoton, terkadang menggunakan media yang telah disediakan di madrasah 
seperti LCD proyektor atau media-media lainnya.100 

Serupa dengan yang diungkapkan oleh bapak Abdul Rauf, S.Pd.I yakni: 

Pada saat jam olahraga anak-anak sering saya arahkan keluar kelas untuk 
praktek, selain olahraga praktek saya juga mengarahkan mereka untuk 
menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga tumbuhan. Kemudian saya 
jelaskan tentang pentingnya memelihara alam, jadi anak-anak akan selalu 
merawat dan menjaga ciptaan Allah, dengan hal-hal kecil seperti itu maka 
anak-anak akan menjadi terbiasa dengan hal tersebut, serta memahami betapa 
pentingnya hidup bersih. Kemudian hal terpenting juga adalah tetap berdoa 
sebelum dan setelah pelajaran olahraga, serta menutup aurat pada saat 
olahraga.101 

                                                           
100Muh. Ade S. (24 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 

101Abdul Rauf (40 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terciptanya 

suasana yang kodusif baik di dalam maupun di luar kelas dapat mendukung 

kelancaran dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Dari hasil observasi, 

madrasah sudah dikondisikan sedemikian rupa. Misalnya dipasang slogan-slogan 

tentang pendidikan karakter. Bertuliskan stop bullying, kejujuran, kebersihan 

lingkungan dan lain sebagainya. Tulisan tersebut diletakkan di tempat yang mudah 

dilihat oleh peserta didik saat berlalu lalang. 

 
5. Integrasi dan Internalisasi 

Pembentukan karakter peserta didik memerlukan integrasi dalam berbagai 

kegiatan di madrasah, yakni integrasi dalam kegiatan sehari-hari dan integrasi 

dalam kegiatan yang terpogram. Contoh integrasi karakter religius dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, secara tidak langsung mengajarkan nilai gotong royong 

untuk bekerja sama, integrasi juga memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau 

menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan 

yang tentram dan serasi, serta mengintegrasikan setiap pelajaran dengan apa yang 

telah tercantum di dalam al-Qur’an dan hadis. Sedangkan internalisasi bertujuan 

agar peserta didik mengetahui atau mampu melaksanakan atau mengerjakan apa 

yang ia ketahui. 

 

Bapak Heriyanto, S.Pd. mengungkapkan: 

Sebagai wali kelas, saya mengampu pelajaran tematik, jika dilihat dari segi 
materi, misalnya seperti keberagaman-keberagaman budaya dan berbangsa, 
itu saya korelasikan dengan agama, saya cantumkan ayat al-Qur’an atau hadis 
yang berkaitan, kemudian saya tampilkan beberapa media melalui proyektor, 
biasanya saya lakukan melalui video pendek yang berhubungan dengan 
materi.102 

 
Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Muhammad Ade S., S.Pd. 

yakni: 

                                                           
102Heriyanto (25 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 
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Kami selalu mengambil contoh penguatan, berkaitan tentang sejarah-sejarah 
islam, bukan sejarah-sejarah dari eropa, karena di sini basicnya sekolah islam 
bukan sekolah umum, sedangkan beberapa sekolah lain mungkin berbeda, 
misalnya SD Inpres, mereka boleh tidak memakai jilbab saat sekolah, 
sedangkan kami tidak demikian, kami mengharuskan berjilbab bagi 
perempuan, hal-hal terpenting seperti ini, kami tanamkan dan arahkan kepada 
peserta didik bukan hanya di madrasah tapi saat pulang ke rumah ataupun 
pada saat mereka keluar rumah.103 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para guru 

mengintegrasikan materi-materi palajaran dengan agama, yaitu menghubungkan 

dengan isi al-Qur’an dan hadis. Dengan demikian peserta didik akan mendapat 

pemahaman-pemahaman dari materi yang diajarkan sesuai dengan ajaran islam. 
 

6. Pemberian Motivasi 

Motivasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran, karena jika peserta didik tidak memiliki motivasi belajar tentu 

pembelajaran tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan tujuan 

pembelajaran bisa saja tidak akan tercapai dengan baik. Itulah sebabnya motivasi 

belajar sangat penting untuk dihadirkan dalam diri peserta didik sebelum proses 

pembelajaran dimulai. 

Dalam proses pembentukan karakter religius peserta didik, setiap guru 

dituntut untuk selalu memberikan motivasi kepada peserta didik guna 

menumbuhkan semangat belajar peserta didik di awal pembelajaran, pada 

pemberian motivasi ini guru juga perlu memiliki kreativitas dalam berbagai 

kegiatan di awal pembelajaran. 

Pemberian motivasi tentunya berdampak besar pada peserta didik dalam 

kehidupan sehari-harinya baik di madrasah maupun di rumah ketika mereka pulang, 

sehingga kegiatan-kegiatan yang menanamkan pembentukan karakter religius 

                                                           
103Muh. Ade S. (24 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 
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peserta didik akan benar-benar melekat pada diri mereka yang tentunya akan 

menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Abdul Rauf, S.Pd.I 

yakni: 

Kami selalu memberikan motivasi kepada anak-anak agar selalu menunaikan 
shalat terutama saat di rumahnya, bukan hanya di madrasah kami perintah 
mereka shalat berjamaah, tapi kami arahkan juga anak-anak untuk bisa 
melakukannya saat pulang di rumah, terutama shalat berjamaah di masjid, 
kemudian anak-anak juga kami arahkan jika pulang dari madrasah agar 
melanjutkan ke TPA untuk belajar mengaji.104 

 
Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Muhammad Ade S., S.Pd. 

yakni: 

Motivasi yang saya sampaikan bahwa tujuan kita itu akhirat, dunia hanya 
sementara, karena kehidupan di dunia itu ada batasnya, jadi manusia itu harus 
berbuat baik karena jangan sampai pada saat kita sedang berbuat yang tidak 
baik ajal datang saat itu, maka ganjaranmu adalah neraka, sedangkan tujuan 
atau impian semua orang adalah surga, maka setiap waktu orang harus berbuat 
baik, agar mati kita sebagai husnul khotimah, jadi itu adalah salah satu 
penyampaian kepada peserta didik agar termotivasi untuk selalu memiliki 
karakter atau sifat, serta kelakuan-kelakuan yang Islami.105 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para guru 

senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik dalam urusan agama atau 

ibadah, hal tersebut sangat berguna bagi peserta didik guna menumbuhkan 

semangat dalam belajar dan beribadah. 
 

7. Penegakkan Aturan 

Agar visi dan misi madrasah dapat tercapai dan berjalan dengan baik, maka 

madrasah membuat aturan berupa tata tertib di madrasah. Tata tertib madrasah 

merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan di madrasah 

dalam sehari-hari yang di dalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggar tata tertib 

tersebut. 

                                                           
104Abdul Rauf (40 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 

105Muh. Ade S. (24 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 
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Walaupun di madrasah sudah terdapat tata tertib yang dipasang di dinding 

agar memudahkan peserta didik dalam membaca aturan tersebut, namun masih ada 

peserta didik yang melakukan pelanggaran, dengan demikian guru dituntut untuk 

selalu menegakkan aturan-aturan yang terdapat di madrasah dan memberikan 

sanksi atau hukuman terhadap peserta didik yang melanggar. 

 

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Muhammad Ade S., S.Pd. 

yakni: 

Kami juga memberikan beberapa aturan kepada peserta didik misalnya jika 
terlambat datang maka akan mendapat sanksi, satu kali terlambat akan diberi 
hukuman misalnya hafalannya ditambah, kalau terlambat dua kali disusuruh 
menulis al-Qur’an beberapa halaman, kemudian jika tiga kali terlambat maka 
akan diskors.106 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, guru sangat berperan penting dalam  

menegakkan aturan yang terdapat di madrasah, dalam menegakkan aturan-aturan 

tersebut setiap guru memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap peserta 

didiknya, bahkan guru harus tetap menjaga akhlak serta selalu bersikap ramah 

kepada peserta didik dengan cara meminimalisasi hukuman. Meskipun demikian, 

peserta didik yang melakukan kesalahan bukan berarti dibiarkan saja, melainkan 

guru berusaha untuk memahamkan kepada peserta didik bahwa yang dilakukan itu 

salah. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Heriyanto, S.Pd. yakni: 

 
Saya pribadi menerapkan beberapa tingkatan sanksi kepada peserta didik 
yang melanggar, ada yang sedang dan ada yang berat, pelanggaran yang 
sedang maka ditegur satu atau dua kali, dan pelanggaran yang berat atau yang 
sudah fatal yakni jika sudah ditegur beberapa kali kemudian dilihat secara 
kasat mata, maka saya beri sanksi berupa hukuman yang lebih berat dari 
sebelumnya, contoh sanksinya yaitu memungut sampah di lapangan 
sebanyak-banyaknya, setelah itu saya arahkan agar kembali ke dalam kelas 
untuk diberikan pemahaman bahwa membuang sampah sembarangan itu 

                                                           
106Muh. Ade S. (24 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 
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salah dan sebagainya. Termasuk sanksi bagi yang tidak melaksanakan sholat, 
tidak menghafal dan sebagainya.107 

 

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh ibu Ramlah, S.Pd. yaitu: 

Kalau melanggar aturan, misalnya bermain disaat belajar maka mainannya 
disita, kalau tidak mengerjakan tugas atau PR maka dihukum berdiri, sama 
halnya jika tidak sholat maka dihukum berdiri juga.108 

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh ibu Haeriyah, S.Pd.I. 

yakni: 

Misalnya ada yang tidak hadir jum’at ibadah pada hari ini, maka pekan 
depannya kami berikan sanksi, atau jika tidak sholat dhuha, maka kami beri 
sanksi yaitu ditugaskan sebagai imam sholat dhuha berjamaah berikutnya, 
atau kami berikan  sanksi berupa adzan.109 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para guru 

menerapkan berbagai aturan dan sanksi secara bervariasi sesuai kebijakan masing-

masing wali kelas atau penanggung jawab di setiap kegiatan. 

Berkaitan dengan penegakkan aturan, MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

juga secara umum memberikan aturan atau tata tertib baik untuk peserta didik 

maupun para tenaga pendidik di madrasah, hal itu bertujuan agar terciptanya 

lembaga pendidikan yang menyiapkan insan beriman, bertakwa, berakhlak mulia 

serta unggul dalam prestasi. 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pelaksanaan Strategi Guru 

dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di MI Muhammadiyah 

Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

1. Faktor Pendukung 

                                                           
107Heriyanto (25 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 28 September 2022. 

108Ramlah (33 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 

109Haeriyah (46 tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 



93 

 

 
 
 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh 

peneliti, terdapat beberapa faktor pendukung dalam pembentukan kararter religius 

peserta didik, yaitu: 

a. Kompetensi Guru 

Faktor yang medukung keberhasilan pelaksanaan proses pembentukan 

karakter religius ini didukung oleh kemampuan para guru yang memiliki 

kemampuan baik dan kreatif dalam menyampaikan materi dan dalam melakukan 

bimbingan. Selain itu para guru juga senantiasa memberi pembinaan religius yang 

diadakan di madrasah secara rutin seperti pembacaan asmaul husna atau pembacaan 

surah-surah pendek sebelum memulai pembelajaran. 

Selain kemampuan guru yang mendukung proses pembelajaran, faktor 

pendukung lainnya yaitu karena semangat motivasi guru dalam mengajar, tidak 

pernah bosan ataupun putus asa terhadap masalah-masalah yang dihadapi selama 

mengajar, terlebih lagi dampak dari pembelajaran online pada masa pandemi covid-

19 yang baru saja dilalui menyebabkan degradasi terhadap motivasi belajar peserta 

didik. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Heriyanto, S.Pd. yakni: 

 
Dampak covid-19 itu sangat berpengaruh kepada anak-anak, misalnya 
beberapa bacaan doa banyak yang mereka lupa, temasuk akhlak juga 
menurun, karena faktor eksternal, tapi Alhamdulillah setelah kami bangun 
kembali sudah semakin membaik.110 

Berdasarkan penjelasan guru di atas bahwa, dalam proses pembelajaran 

tentunya tidak lepas dari yang namanya masalah, walaupun begitu guru-guru yang 

ada di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten Gowa tidak pernah merasa 

bosan dalam mengajar. 

                                                           
110Heriyanto (25 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 
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Walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh guru-guru di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten Gowa selama pembelajaran, tetapi 

mereka tetap semangat memberikan pelajaran dan membimbing peserta didik untuk 

senantiasa aktif dalam kegiatan-kegiatan religius. Guru tetap selalu memotivasi dan 

menasehati peserta didik untuk belajar walaupun kadang peserta didik lambat atau 

bahkan tidak merespon nasehat-nasehat yang diberikan oleh gurunya. Tetapi ini 

semua tidak menurunkan semangat guru untuk tetap membentuk karakter religius 

peserta didik. 

Semangat mengajar ini tentunya sangat mendukung terlaksananya proses 

pembelajaran yang baik. Karena jika guru kurang semangat dalam mengajar peserta 

didiknya, tentu ini akan sangat berdampak pada proses pembelajaran, proses 

pembelajaran bisa saja tidak terlaksana dengan baik, dan tujuan pembelajaran tidak 

akan tercapai, bahkan walaupun peserta didiknya semangat untuk belajar tapi 

gurunya kurang semangat maka pastilah peserta didik akan mejadi jenuh dalam 

proses pembelajaran. Tetapi walaupun peserta didik kurang semangat,  jika guru 

memiliki semangat yang tinggi dan mampu memotivasi peserta didik dengan baik 

maka bisa jadi semangat peserta didik akan muncul dalam proses pembelajaran. 

Semangat seorang guru dalam mengajar sangatlah berpengaruh besar dalam 

proses pembelajaran, apalagi pasca pandemi covid-19, yang mana peserta didik 

sudah terbiasa belajar secara online dengan durasi pembelajaran yang sangat 

singkat, setelah itu peserta didik tidak ada lagi kegiatan belajar namun justru 

menggunakan kebanyakan waktu di rumahnya hanya untuk  bermain, apalagi 

pengawasan serta bimbingan dari orang tua juga sangat minim, maka tidak heran 

jika proses pembelajaran aktif kembali secara offline atau tatap muka sedangkan 

peserta didik sudah banyak lupa tentang materi pembelajaran. 
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Guru juga harus senantiasa bersikap terbuka bagi peserta didiknya, 

mendengarkan dengan baik peserta didiknya jika ada yang ingin mereka sampaikan, 

dan kadang-kadang juga bercanda bersama dengan peserta didiknya. Namun 

walaupun demikian guru-guru tetap menjaga wibawanya dan tetap bersikap tegas 

dalam proses pembelajaran, sehingga dengan demikian peserta didik tetap 

mengikuti arahan dari guru dengan baik, patuh terhadapa guru, dan mengerjakan 

tugas-tugas apabila ada tugas yang diberikan guru. 

Hal ini sebagaiamana yang telah disampaikan oleh Sitti Hajiah Sarra S, 

S.Pd.I yaitu: 

 
Kalau saya pribadi banyak pendekatan dengan anak-anak, kalau mereka ingin 
berbicara, saya harus mendengarkan apa yang akan ia sampaikan, jangan 
dicuekin.111 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa karakter guru juga bisa menjadi salah 

satu faktor pendukung dalam proses pembelajaran, maka dari itu seorang guru harus 

bisa lebih mengenali karakter peserta didik, bersikap terbuka dan menjadi pribadi 

yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Hal ini juga sesuai dengan teori dalam 

pembelajaran, bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi sosial. Seorang guru 

harus bersikap terbuka, bisa bergaul dengan peserta didiknya dengan baik, bisa 

menjalin hubungan dan saling berkomunikasi dengan baik dengan peserta didiknya, 

serta bisa mendorong agar peserta didik tetap antusias dan semangat mengikuti 

proses pembelajaran. Maka dengan begini pembelajaran yang efektif, efisien dan 

menyenangkan akan terbangun. 

 
b. Sarana dan Prasarana 

Adapun selanjutnya yang menjadi faktor pendukung dalam proses 

pembentukan karakter religius adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai 

di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten Gowa. Masjid, perpustakaan, 

                                                           

111Sitti Hajiah Sarra S (47 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 3 Oktober 2022. 
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buku-buku, al-Qur’an, perlengkapan shalat serta segala hal yang mendukung 

berjalannya kegiatan pembentukan karakter religius telah tersedia di madrasah. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Heriyanto, S.Pd. yakni: 

 
Masjid, ruang perpus, UKS, al Qur’an, sajadah, dan perlengkapan sholat juga 
telah disediakan.112 
 

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Abdul Rauf, S.Pd.I yakni: 

 
Tersedianya buku paket, perlengkapan ibadah seperti sajadah, al-Qur’an serta 
buku-buku hafalan. Kemudian untuk sholat dhuha disediakan tempat khusus 
di kelas, dan kalau hari jum’at kami arahkan ke masjid untuk melaksanakan 
jum’at ibadah.113 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, madrasah telah menyediakan fasilitas 

berupa masjid, perpustakaan, al-Qur’an, perlengkapan salat serta fasilitas 

pendukung lainnya guna membantu proses kegiatan terbentuknya karakter 

religius peserta didik. 

2. Faktor Penghambat 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru-guru di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa, terdapat beberapa hambatan 

atau kendala yang dihadapi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik 

yaitu: 

a. Kurangnya Motivasi Peserta Didik 

Motivasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran, karena jika peserta didik tidak memiliki motivasi belajar tentu 

pembelajaran tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan tujuan 

pembelajaran bisa saja tidak akan tercapai dengan baik. Itulah sebabnya motivasi 

                                                           
112Heriyanto (25 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 

113Abdul Rauf (40 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 
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belajar sangat penting untuk dihadirkan dalam diri peserta didik sebelum proses 

pembelajaran dimulai. 

Pasca pandemi covid-19 motivasi belajar peserta didik semakin berkurang, 

khusunya dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

bahkan tidak ssedikit peserta didik yang mulai lupa terhadap bacaan dan hafalan-

hafalan yang setiap harinya diamalkan saat sebelum pandemi covid-19. 

Berdasarkan hasil penelitian, pada saat mulai belajar tatap muka pasca 

pandemi covid-19, sebagian peserta didik masih kesulitan dalam memahami 

pelajaran, bahkan ada beberapa peserta didik yang belum mengenal huruf. 

Beberapa peserta didik belum termotivasi, tidak aktif dan tidak terbiasa belajar 

secara aktif di madrasah. Bahkan pada saat pembelajaran online masih ada beberapa 

peserta didik yang tidak mengikuti arahan gurunya, tidak mengirimkan tugas-tugas 

dan semisalnya, padahal setiap hari guru mengingatkan melalui grup whatsapp 

(WA) yang ada. 

 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Ramlah, S.Pd. yaitu: 

Masih banyak peserta didik yang belum memahami pelajaran, hal ini karena 
dampak dari pandemi covid-19, bahkan hingga saat ini masih ada beberapa 
peserta didik yang belum mengenal huruf, selain itu pengaruh dari keluarga 
juga yang kurang membimbing saat berada di rumahnya.114 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peserta didik masih 

banyak yang sulit dalam menerima pelajaran, hal ini dikarenakan kurangnya 

motivasi peserta didik, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik, 

kemudian dampak covid-19 juga merupakan faktor yang menyebabkan peserta 

didik kurang bersemangat dalam menjalani pembelajaran tatap muka, tentunya 

karena sudah terbiasa belajar online di rumahnya dengan sangat tidak maksimal. 

b. Kurangnya Pengawasan Guru dan Orang Tua 
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Seharusnya pengawasan guru terhadap perilaku atau karakter peserta didik 

lebih ditingkatkan karena guru merupakan sosok teladan di madrasah yang 

menjadi sorotan setiap peserta didik. Dengan adanya pengawasan guru terhadap 

peserta didik maka peserta didik akan terbiasa dengan hal-hal positif dalam 

berperilaku. Begitu pula peran orang tua di rumahnya sangat penting dalam 

perkembangan karakter religius peserta didik, sehingga apabila orang tua lalai 

dalam pengawasan tersebut maka secara otomatis perilaku peserta didik juga 

mengalami degradasi moral, yang tentunya nilai-nilai religius juga akan 

semakin dilupakan.  

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Heriyanto, S.Pd. 

yakni: 

Akhlak peserta didik mengalami penurunan, hai ini karena faktor eksternal, 
tapi Alhamdulillah setelah kami bangun kembali sudah semakin membaik.115 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peserta didik mengalami 

penurunan akhlak disebabkan karena kurangnya pengawasan guru dan orang tua 

baik saat di rumah maupun pada saat berada di madrasah serta pengaruh eksternal 

yang tentunya berdampak besar pada perilaku peserta didik. 

c. Penyalahgunaan Media Sosial 

Hadirnya teknologi tentu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi 

kehidupan manusia, hal ini tentu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Seiring 

berkembangnya zaman manusia terus berinovasi untuk menemukan berbagai 

macam teknologi, manusia selalu membutuhkan banyak hal untuk dapat membantu 

atau memudahkan dalam melaksanakan sesuatu sehingga semakin banyak juga 

inovasi dalam bidang teknologi. Di zaman modern ini dengan penuh kecanggihan 

alat teknologi telah menjadikan perubahan yang begitu signifikan dalam tataran 

kehidupan umat manusia. 
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Banyak manfaat yang dirasakan manusia dengan hadirnya teknologi yang 

canggih dari masa ke masa. Akan tetapi tidak sedikit juga beberapa masalah yang 

timbul sebagai dampak akan adanya teknologi tersebut, yaitu zaman yang 

dihadapkan pada permasalahan akhlak dan moral yang begitu memperihatinkan, 

sehingga apabila hal ini dibiarkan maka akan menghancurkan bangsa. Seperti saat 

ini hampir semua peserta didik memiliki handphone atau android yang di dalamnya 

memiliki berbagai macam aplikasi, mulai dari yang bermanfaat atau dapat 

menunjang proses pembelajaran sampai pada media-media dan game online yang 

justru benyak menjerumuskan peserta didik pada masalah dekadensi akhlak dan 

moral. 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Abdul Rauf, S.Pd.I. 

yakni: 

Sekarang anak-anak sudah banyak yang terpengaruh dengan penggunaan 
handphone, bahkan jika diberi tugas, mereka hanya perhatikan 
handphonenya.116 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa begitu mudahnya peserta 

didik dalam menggunakan media sosial serta keterbatasan guru dan orangtua dalam 

mengawasi atau memantau aktifitas peserta didik di dunia maya, hal ini 

menyebabkan peserta didik juga dengan mudah mengonsumsi hal-hal yang tidak 

layak serta menyebabkan terjadinya penyimpangan di kalangan peserta didik. 

d. Faktor Lingkungan 

Menurut informan faktor penghambat dalam pembentukan karakter religius 

salah satunya adalah lingkungan. 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Abdul Rauf, S.Pd.I. 

yakni: 

Mungkin ada pengaruh dari lingkungan, baik dari lingkungan keluarga 
maupun masyarakat.117 
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Dari beberapa uraian diatas mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi 

guru dalam membentuk karakter religius peserta didik, peneliti menemukan faktor 

yang sangat penting bagi pembentukan karakter religius peserta didik yaitu 

lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial bermasyarakat, 

lingkungan keluarga merupakan madrasah pertama bagi peserta didik,  terutama 

orang tua yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh terhadap anak, 

orang tua perlu memperhatikan tumbuh kembang anaknya, termasuk mengawasi 

lingkungan bermainnya.  

Begitu juga dengan guru, guru dijadikan sebagai teladan atau contoh bagi 

peserta didik. Maka diperlukan kerjasama yang erat antara guru dan orang tua 

peserta didik dalam membentuk karakter religius peserta didik serta tercapainya 

tujuan pendidikan yang diinginkan. 

 

3. Solusi Mengatasi Permasalahan dalam Pembentukan Karakter 

Religius Peserta Didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa 

Hasil wawancara peneliti dengan para guru MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu Kabupaten Gowa menunjukan ada beberapa solusi yang dilakukan oleh 

guru dalam membentuk karakter religius peserta didik, diantaranya sebagaimana 

disampaikan oleh bapak Abdul Rauf, S.Pd.I. yakni: 

 
Sebagai solusi tentunya kalau di madrasah anak-anak saya beri tugas-tugas 
seperti hafalan dan kalau pulang saya juga memberikan tugas supaya ada 
kegiatan di rumahnya, serta mengurangi dalam penggunaan hp, kemudian 
tidak lupa akan pelajaran dari madrasah seperti hafalan-hafalan dan tugas-
tugas yang telah diberikan.118 

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ramlah, S.Pd. yakni:  

 
Dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan religius, motivasi dan 
bimbingan secara khusus kepada peserta didik.119 

                                                           
118Abdul Rauf (40 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 

119Ramlah (33 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 
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Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Heriyanto, S.Pd. 

yakni: 

 
Menurut saya solusinya adalah bagaimana guru-guru lebih bekerja sama 
dalam membangun karakter religius peserta didik, pentingnya evaluasi 
bersama misalnya dengan melakukan rapat guru, dan mengadakan pertemuan 
dengan orang tua peserta didik.120 

Kemudian bapak Abdul Rauf, S.Pd.I. juga menyimpulkan bagaimana 

strategi guru dalam membentuk karakter religius peserta didik yakni: 

 
Dalam pembentukan karakter religius anak-anak dibiasakan untuk melakukan 
hal-hal sederhana seperti mengucapkan salam saat berjumpa, berjabat tangan, 
terbiasa shalat berjamaah, mendengarkan ceramah-ceramah, kultum, seperti 
jum’at ibadah, dan sebagainya.121 

Berdasarkan hasil uraian wawancara peneliti dengan responden di atas, 

dapat diketahui bahwa solusi yang telah dilakukan oleh para guru mengenai 

pembentukan karakter religius peserta didik cukup banyak diantaranya adalah 

dengan memberikan pembiasaan aktifitas religius, melakukan evaluasi dan 

memaksimalkan kerjasama antara guru dengan orangtua peserta didik. 

 

D. Hasil Implementasi Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa 

 Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil temuan untuk 

merekontruksi konsep yang didasarkan pada informasi empiris yang sudah ada pada 

kajian teori. Adapun bagian-bagian yang dibahas pada bagian ini disesuaikan 

dengan fokus penelitian. Strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta 

didik di madrasah tentunya dengan mengimplementasikan nilai-nilai.  

Nilai yang benar dan diterima secara universal adalah nilai yang 

menghasilkan suatu perilaku dan perilaku itu berdampak positif baik bagi yang 

                                                           
120Heriyanto (25 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 26 September 2022. 

121Abdul Rauf (40 Tahun), Guru, Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2022. 
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menjalankan maupun orang lain. Inilah prinsip yang memungkinkan tercapainya 

ketentraman atau tercegahnya kerugian atau kesusahan. 

Pengertian lain tentang nilai menurut pendapat Elmubarok menyatakan 

bahwa: 

Nilai nurani (values of being) dan nilai memberi (values of giving). Nilai-

nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia dan berkembang menjadi 

perilaku serta cara memperlakukan orang lain. Nilai-nilai nurani dapat berupa 

kejujuran, keberanian, cinta damai, kehandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, 

kemurnian, dan kesesuaian. Sedangkan nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu 

diberikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan akan menerima sejumlah 

nilai yang telah diberikan. Nilai-nilai memberi dapat berupa kesetiaan, dapat 

dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil, dan 

murah hati.122 

Nilai-nilai religius dalam pendidikan menjadi perlu untuk diinternalisasikan 

dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas. 

Nilai religius yang diterapkan di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu adalah nilai 

religius yang telah ditetapkan oleh Allah swt berupa kewajiban maupun nilai 

religius yang mengantarkan ketakwaan kepada Allah swt berupa akhlak. 

Pada saat penelitian ditemukan beberapa nilai religius  di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu yaitu: 

1. Bertakwa 

Takwa berkaitan dengan iman, sedangkan iman itu bertambah dan 

berkurang. Keimanan menjadi unggul berdasar pada dasar kesadaran dan 

dzikir, dan ia akan menurun apabila lalai. Nilai takwa ditunjukan dengan 

amalan ibadah yang dilakukan peserta didik secara rutin. Kemudian 
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keimanan itu menjadi kuat setelah melihat segala yang telah diciptakan-

Nya. 

Perilaku yang dapat dilihat dari indikator beriman dan bertaqwa adalah 

terbiasa membaca doa jika hendak dan setelah melakukan kegiatan, selalu 

melakukan perbuatan menghormati orang tua, guru, dan teman. Biasa 

menjalankan perintah agamanya, biasa membaca kitab suci dan mengaji dan 

biasa melakukan kegiatan yang bermanfaat dunia dan akhirat. 

Berbagai kegiatan di madrasah yang dapat memupuk ketakwaan 

antara lain: 

a. Berdoa sebelum dan setelah pembelajaran 

b. Sholat dhuha 

c. Membaca al-Qur’an 

d. Membaca asmaul husna 

e. Jum’at ibadah 

f. Tahsin (perbaikan bacaan) 

2. Sopan santun 

Perilaku sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan 

bersosialisasi agar sesama manusia sudah tentu memiliki norma-norma 

dalam melakukan hubungan dengan orang lain, dalam hal ini sopan 

santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik 

terhadap diri sendiri maupun orang lain. Santun dan ramah merupakan 

wujud rasa hormat kepada orang lain. Rasa hormat mendorong peserta 

didik bersikap baik dan menghormati orang lain. 

Borba berpendapat dalam bukunya marzuki, bahwa jika seseorang 

memperlakukan orang lain sebagaimana ia mengharapkan orang lain 
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memperlakukannya, dunia ini akan menjadi lebih bermoral.123 Sikap 

santun dan ramah mengarahkan anak untuk memperlakukan orang lain 

sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya sehingga 

mencegahnya bertindak kasar dan bersikap memusuhi. Jika peserta 

didik memperlakukan orang lain dengan santun dan ramah itu 

menandakan ia menghargai diri mereka sendiri. 

Sikap santun dan ramah dibentuk guru dengan membudayakan 

berjabat tangan kepada guru madrasah. Guru berupaya membentuk 

karakter peserta didik dengan berjabat tangan saat berjumpa. Langkah 

ini merupakan upaya lebih dekat mengenal peserta didik satu persatu. 

Dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari ini peserta didik terbentuk 

lebih santun kepada guru. Bentuk upaya menanamkan karakter sopan 

adalah membiasakan peserta didik meminta izin ketika ada keperluan 

serta meminta maaf ketika bersalah. 

Seiring pekembangan zaman dan meluasnya pengaruh globalisasi, 

nilai nilai sopan santun merupakan hal yang menjadi tantangan guru 

dalam membentuk karakter peserta didik. 

 
3. Jujur 

Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang 

ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka 

dikatakan jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu 

ada pada ucapan dan perbuatan. Sebagaimana seseorang yang melakukan 

suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Perilaku 

jujur dapat menghantarkan manusia menuju kesuksesan dunia dan 

akhirat. 
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Perilaku yang menjadi indikator nilai jujur adalah biasa 

mengatakan yang sebenarnya, apa yang dimiliki dan diinginkan, tidak 

pernah berbohong, bisa mengakui kesalahan dan bisa mengakui 

kelebihan orang lain. Sehingga contoh perilaku meminta maaf ketika 

berbuat kesalahan juga merupakan indikator dari nilai jujur yang perlu 

dibiasakan. 

Dalam menegakkan kejujuran di madrasah, selain memotivasi 

peserta didik untuk selalu bersifat jujur, guru juga dapat membuat 

peraturan yang dapat mengurangi bahkan meniadakan ketidakjujuran. 

Salah satu bentuk peraturan di madrasah yang perlu diaplikasikan demi 

mendukung nilai kejujuran adalah sebagai berikut: 

a. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

b. Bersedia mengakui kesalahan, kekurangan ataupun keterbatasan 

diri. 

c. Tidak suka menyontek. 

d. Tidak suka berbihong. 

e. Tidak memanipulasi fakta atau informasi. 

f. Berani mengakui kesalahan.124 

Dalam membentuk karakter jujur, MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu menyediakan kantin kejujuran di madrasah. Kantin kejujuran 

merupakan salah satu bentuk upaya dalam pembentukan karakter. 

Kantin kejujuran merupakan kantin madrasah yang menggunakan self 

sistem service yaitu sistem pelayanan dimana pembeli melayani dirinya 

sendiri atas makanan yang diinginkan. Kantin kejujuran memberikan 

                                                           
124Mohamad Mustari, Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 16. 
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peluang untuk mengembangkan tingkah laku dan kebiasaan positif di 

kalangan peserta didik. 

Beberapa indikator dalam penyediaan kantin kejujuran tersebut 

adalah transaksi jual beli yang diterapkan self service, artinya pembeli 

melayani sendiri dalam proses pembelian barang yang dibutuhkan. 

Pembeli secara leluasa mengambil kebutuhan yang hendak dibelinya 

sehingga dalam penerapan kantin jujur ini tidak ada penjual yang 

menjaga atau mengawasi secara langsung proses transaksi jual belinya. 

Kejujuran sama halnya dengan keikhlasan, tetapi dalam 

pelaksaannya dibutuhkan kesadaran. Dengan penyelenggaraan kantin 

kejujuran di madrasah, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran 

peserta didikuntuk berperilaku jujur, menanamkan nilai-nilai 

kemandirian kepada peserta didik, melatih peserta didik untuk taat dan 

patuh terhadap norma, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku, baik di 

madrasah maupun di lingkungan masyarakat. 

4. Disiplin 

Disiplin merupakan suatu sikap yang pasti diharapkan oleh setiap 

guru agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika 

berbicara tentang disiplin maka pastilah kita memandang pada suatu 

peraturan, organisasi, kerjasama, mematuhi prosedur dan lain-lain. 

Setiap aktivitas yang selalu dilakukan pastilah memiliki tujuan, 

sama halnya dengan sikap disiplin karena ia mempunyai suatu tujuan 

yang hendak dicapai setelah ia melakukan sikap tersebut. 

Di MI muhammadiyah parang ma’lengu kabupaten Gowa, disiplin 

dapat diartikan sebagai taat pada peraturan sekolah. Pihak sekolah harus 
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melaksanakannya secara adil dan tidak memihak. Jadi disiplin secara 

sosial tetap dipertahankan. 

Bentuk disiplin yang diterapkan di MI muhammadiyah parang 

ma’lengu kabupaten Gowa adalah disiplin dalam kegiatan pembelajaran 

maupun di luar pembelajaran. Seperti masuk sekolah tepat waktu, jika 

tidak demikian maka akan dikenakan hukuman. Selain itu disiplin tugas, 

peserta didik dalam setiap pembelajaran memiliki tugas masing-masing, 

contohnya tugas hafalan yang harus disetorkan kepada guru agama. Jika 

hal ini tidak dipertegas maka program hafalan akan kurang maksimal. 

Sikap disiplin juga diterapkan guru dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler berupa pramuka dan paskibra, dimana dalam 

pembelajaran tersebut pembina pramuka sangat menekankan sikap 

disiplin kepada pesertanya, seperti hadir tepat waktu, jika tidak 

demikian maka peserta yang terlambat tidak bisa mengikuti kegiatan 

tersebut, bahkan jika tidak mengikuti kegiatan selama tiga kali berturut-

turut tanpa keterangan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari 

program ekstrakurikuler tersebut. Hal ini dipertegas demikian oleh 

pembina ekstrakuler demi menanamkan sikap disiplin kepada peserata 

didiknya. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mustari, ada beberapa 

hal yang dapat membantu dalam membiasakan diri menjadi orang yang 

disiplin baik peserta didik maupun guru, misalnya: 

a) Mengerjakan tugas, lebih cepat lebih baik, sehingga tidak 

mengganggu pikiran terus menerus. 

b) Menghindari mengulur-ulur waktu. 



108 

 

 
 
 

c) Menyiapkan diri atas tugas yang akan datang, sehingga selalu 

bersikap baik. 

d) Merencanakan yang akan datang, dengan tetap menghadapi masa 

sekarang. 

e) Mengambil resiko yang terukur dalam rangka kemajuan.125 

Sikap disiplin memang harus ditanamkan dan diinternalisasikan. 

Disiplin perlu dilatih agar menjadi sebuah kebiasaan yang baik. 

5. Tanggung jawab 

Peserta didik yang bertanggungjawab akan menunjukan kecintaanya 

pada madrasah dengan selalu disiplin, baik dalam perkataan maupun 

tingkah lakunya. Kesemuanya itu akan tercermin dari cara berpakaian, 

cara berhadapan dengan guru, keseriusan dalam mengikuti pelajaran, 

serta perilaku yang jauh dari hal-hal negatif yang membahayakan diri 

dan lingkungannya. 

Prestasi yang diraih serta sopan santun yang terwujud dalam prilaku, 

tidak hanya membuat peserta didik menjadi pribadi yang disenangi 

teman-teman, guru atau orang tua, tetapi juga membuatnya menjadi 

model di lingkungan madrasah. 

Pembentukan karakter tanggungjawab bisa melalui: 

a) Penanaman tanggung jawab sejak dini 

Orang tua memberikan pengetahuan mengenai tanggungjawab 

sejak anak usia dini. 

b) Pemberian tata tertib sekolah 

                                                           
125Mohammad Mustari, Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan, h. 41. 
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Dengan adanya tata tertib di sekolah, akan membuat peserta 

didik berusaha menaati tata tertib yang telah ditentukan. Hal ini akan 

melatih sikap tanggungjawab pada diri peserta didik. 

c) Pemberian tugas rumah (PR) dari sekolah 

Pemberian PR akan melatih peserta didik dapat 

bertanggungjawab karena dengan tugas atau soal yang diberikan 

akan membuat peserta didik mencoba mengerjakan atau memenuhi 

kewajiban seorang peserta didik. 

d) Pemberian tugas di rumah oleh orang tua 

Pemberian tugas di rumah oleh orang tua ini berupa menyapu, 

mencuci dan lain-lain untuk melatih tanggungjawab anak. Selain 

tanggungjawab terhadap kedua orang tuanya karena merekalah yang  

meminta namun juga tanggungjawab terhadap lingkungan. 

e) Penanaman dan melatih sikap mandiri (melakukan segalanya 

sendiri) oleh orang tua. 

Dapat melakukan semuanya sendiri adalah wujud dari 

meringankan beban dan membangun dunia lebih baik, sehingga hal 

ini merupakan cara untuk menanamkan tanggungjawab untuk anak. 

f) Pembelajaran kooperatif di kelas 

Menggunakan pendekatan atau pembelajaran kooperatif dalam 

mengajar pada peserta didik di kelas untuk bersikap dapat saling 

membantu dan bekerjasama. 

g) Menciptakan lingkungan kelas yang dinamis 

Menciptakan lingkungan kelas yang dinamis melibatkan peserta 

didik dalam pengambilan keputusan dan berbagi tanggungjawab 

untuk menciptakan ruang yang baik. 



110 

 

 
 
 

h) Pengajaran nilai karakter tanggungjawab melalui pelajaran 

Pengajaran nilai karakter tanggungjawab melalui mata pelajaran 

dapat dilakukan dengan menyisipkan nilai-nilai seperti 

tanggungjawab di dalam mata pelajaran.126 

Perilaku yang menjadi indikator nilai bertanggungjawab adalah biasa 

menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, menghindari sikap ingkar janji dan 

mengerjakan tugas sampai selesai, baik itu tugas-tugas dalam pembelajaran 

maupun tugas-tugas berupa aktifitas kegiatan keagamaan. 

6. Empati 

Empati adalah kemampuan diri sendiri dalam posisi orang lain 

dan menghayati pengalaman tersebut untuk melihat situasi dari sudut 

pandang orang lain. Jadi empati merupakan kemampuan untuk 

menghayati perasaan orang lain. Kemampuan mengetahui sudut 

pandang serta menghayati perasaan orang lain inilah yang kemudian 

akan menciptakan sosialisasi atau interaksi positif terhadap orang lain, 

serta menumbuhkan rasa kasih terhadap beban atau penderitaan orang 

lain. 

Pada realitanya nilai empati di madrasah dibentuk dengan 

kegiatan sosial seperti dana sosial, sedekah, menyantuni anak yatim, 

serta berbagi takjil kepada orang yang berpuasa di bulan ramadhan. Rasa 

empati perlu dibentuk untuk selalu menumbuhkan peduli sosial terhadap 

sesama. 

7. Tolong menolong 

Tolong menolong agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang 

lain merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang 

                                                           
126Gunawan Heri, Pendidikan Karakter (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 223-224. 
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dimaksud tentu saja manfaat yang baik sehingga dimanapun dia berada 

orang di sekitarnya merasakan manfaat yang besar dari keberadaannya. 

Ini berarti setiap muslim harus berupaya mempersiapkan dirinya 

semaksimal mungkin agar dapat bermanfaat dalam hal-hal tertentu 

sehingga jangan sampai seorang muslim tidak bisa mengambil peranan 

yang baik dalam bermasyarakat. 

Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa adalah sebuah anjuran didalam 

islam. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al-Maidah/5: 2. 

َإ نََّٱل َوَٱتّـَق واَْٱللَّهَٰۖ ن ِۚ َوَٱلۡع دۡوَٰ ثۡم  َوَلَاَتَـعَاوَن واَْعَلَىَٱلۡۡ  َلَّوَتَـعَاوَن واَْعَلَىَٱلۡب ر  َوَٱلتـَّقۡوَىٰٰۖ ََ.هََشَد يد َٱلۡع قَاب 
 Terjemahnya: 

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.127 

 

Peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten 

Gowa selalu dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, 

bahkan guru mengarahkan peserta didiknya untuk berinfak dalam setiap 

harinya sesuai kemampuannya, dengan arahan dan pembiasaan berinfak 

tersebut maka peserta didik akan terbiasa berbuat baik berupa berinfak, 

bersedekah dan membantu orang lain. 

  

                                                           
127Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT.Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 106. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dan saran. Setelah 

dilakukan analisis hasil penelitian dari temuan penelitian yang sesuai dengan fokus 

penelitian tersebut, maka pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan 

dan juga saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang 

terkait pada strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik. 

Berdasarkan uraian tentang strategi guru dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten Gowa 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai karakter religius di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

kabupaten Gowa antara lain: bertakwa, sopan santun, jujur, disiplin, 

tanggungjawab, empati, tolong menolong. 

2. Strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik yaitu 

melalui: keteladanan, penanaman kedisiplinan, pembiasaan, 

menciptakan suasana kondusif, integrasi dan internalisasi, pemberian 

motivasi dan penegakkan aturan.  

3. Faktor pendukung strategi guru dalam pembentukan karakter religius 

peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu kabupaten Gowa 

antara lain: pertama, kompetensi guru, kedua, sarana dan prasarana. 

Sedangkan faktor penghambat strategi guru dalam pembentukan 

karakter religius peserta didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

kabupaten Gowa antara lain: pertama, kurangnya motivasi peserta didik, 
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kedua, kurangnya pengawasan guru dan orang tua peserta didik, ketiga, 

faktor lingkungan. 

2. Implikasi penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis pada uraian di 

atas, maka ada beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin 

dicapai yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

a. Mempertahankan nilai-nilai karakter yang diterapkan di madrasah 

b. Meningkatkan mutu pendidikan melalui strategi guru dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik 

2. Bagi Guru 

a. Menerapkan tindakan pengawasan, memberikan teguran dan ketegasan 

dalam menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter. 

b. Memberikan contoh atau teladan yang baik bagi peserta didiknya dan 

menciptakan suasana atau lingkungan madrasah yang kondusif serta 

membangun karakter peserta didik dengan menggunakan strategi-

strategi yang kreatif dan inovatif, sehingga dalam membangun dan 

membentuk karakter peserta didik bisa terealisasi dengan maksimal. 

3. Bagi Orang Tua 

a. Hendaknya orang tua benar-benar memberikan perhatian yang intens 

terhadap perkembangan anak, terutama di rumah dan lingkungan 

masyarakat. 

b. Hendaknya orang tua memberikan contoh atau teladan yang baik bagi 

anak-anaknya. 
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c. Hendaknya orang tua senantiasa menjalin kerjasama dengan pihak 

madrasah untuk menunjang keberhasilan anak-anaknya dalam dunia 

pendidikan. 

4. Bagi Penelti Selanjutnya 

  Hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut sehingga mampu 

mengungkapkan lebih jauh tentang bagaimana strategi membangun dan 

membentuk karakter peserta didik dan menerapkan nilai-nilai karakter di 

madrasah dan masyarakat. Menjadi bahan masukan bagi peneliti 

selanjutnya jika ingin melakukan penelitian yang serupa dan masalah yang 

relevan dengan penelitian penulis. Semoga dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan bahan rujukan. Apabila ada aspek-aspek strategi yang lebih 

inovatif dan kreatif dalam pengembangan strategi pembentukan karakter 

peserta didik dan penerapan nilai-nilai karakter di madrasah yang belum 

tercantum dalam penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti 

selanjutnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Wawancara dengan kepala madrasah MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Wawancara dengan Wali Kelas 1 MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa. 

  



120 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Wawancara dengan Wali Kelas 4 MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Wawancara dengan Wali Kelas 3 MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa. 
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Gambar 5: Suasana pembelajaran tatap muka MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa. 

 

 

Gambar 6: Kompleks MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa, 

yang terletak di Jl. Lo’moka Parang Ma’lengu, Desa Panakkukang, Kecamatan 

Pallangga, Kabpaten Gowa. 
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Lampiran 2: Pedoman/Instrumen Penelitian 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

A. PETUNJUK OBSERVASI 

1. Observasi 

2. Selama penelitian berlangsung peneliti mencatat dan mendeskripsikan 

hasil observasi. 

3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih dapat berubah 

mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, 

sampai memperoleh keterangan yang diinginkan. 

B. IDENTITAS 

Informan : Kepala Madrasah, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran MI  

  Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa  

Waktu Pelaksanaan : 

C. PEDOMAN OBSERVASI 

No Aspek yang Diamati Hasil Observasi 

1 Mengobservasi bagaimana pelaksanaan 

pembentukan karakter religius peserta didik di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten 

Gowa. 

 

2 Mengobservasi faktor yang mendukung 

pelaksanaan pembentukan karakter religius peserta 

didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa. 

 

3 Mengobservasi faktor yang menghambat 

pelaksanaan pembentukan karakter religius peserta 

didik di MI Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa. 

 

4 Mengobservasi hasil pelaksanaan pembentukan 

karakter religius peserta didik di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten 

Gowa. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. PETUNJUK WAWANCARA 

1. Wawancara 

2. Selama penelitian berlangsung peneliti mencatat dan mendeskripsikan 

hasil wawancara. 

3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih dapat berubah 

mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, 

sampai memperoleh keterangan yang diinginkan. 

B. IDENTITAS 

Informan : Kepala Madrasah, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran MI  

 Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa 

Waktu Pelaksanaan : 

C. PEDOMAN WAWANCARA 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pendidikan 

karakter religius? 

 

2 Kegiatan keagamaan apa saja yang mendukung 

terbentuknya karakter religius di madrasah ini? 

 

3 Apa yang bapak/ibu lakukan untuk menerapkan 

pendidikan karakter religius dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas? 

 

4 Bagaimana  bapak/ibu dalam menanamkan 

kedisiplinan terhadap peserta didik? 

 

5 Apa yang bapak/ibu lakukan untuk menciptakan 

suasana kondusif dalam pembelajaran? 
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6 Bagaimana  bapak/ibu dalam mengintegrasikan dan 

menginternalisasikan materi pembelajaran? 

 

7 Sarana dan prasarana apa saja yang difasilitasi untuk 

membentuk karakter religius peserta didik? 

 

8 Bagaiman bapak/ibu dalam memberi contoh atau 

teladan berkarakter religius terhadap peserta didik? 

 

9 Bagaimana bapak/ibu memberikan motivasi tentang 

karakter religius kepada peserta didik? 

 

10 Pembiasaan apa saja yang menunjang terbentuknya 

karakter religius peserta didik? 

 

11 Bagaimana bapak/ibu dalam menegakan aturan 

demi terbentuknya karakter religius peserta didik? 

 

12 Apa saja faktor pendukung dalam upaya 

pembentukan karakter religius peserta didik di 

madrasah? 

 

13 Apa saja faktor penghambat dalam upaya 

pembentukan karakter religius peserta didik di 

madrasah? 

 

14 Apa solusi untuk faktor penghambat tersebut?  

15 Bagaimana strategi bapak/ibu dalam membentuk 

karakter religius peserta didik di madrasah ini? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

A. PETUNJUK PELAKSANAAN 

1. Untuk mendapatkan dokumentasi Peneliti tujukan kepada Kepala Madrasah 

dan Guru bahkan masyarakat bila diperlukan. 

2. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih dapat berubah 

mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, 

sampai memperoleh keterangan yang diinginkan. 

B. IDENTITAS 

Informan : Kepala Madrasah, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran MI  

 Muhammadiyah Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa. 

Waktu Pelaksanaan : 

C. PEDOMAN DOKUMENTASI 

No Data yang diambil 
Kondisi 

Ada Tidak Ada 

1 
Letak geografis MI Muhammadiyah 

Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa 

  

2 
Sejarah berdirinya MI Muhammadiyah 

Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa 

  

3 
Visi dan misi MI Muhammadiyah Parang 

Ma’lengu Kabupaten Gowa 

  

4 

Keadaan sarana dan prasarana di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa 

  

5 
Data jumlah guru MI Muhammadiyah 

Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa 

  

6 

Data jumlah peserta didik MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa 

  

7 
Struktur organisasi MI Muhammadiyah 

Parang Ma’lengu Kabupaten Gowa 

  

8 

Foto kegiatan peserta didik di MI 

Muhammadiyah Parang Ma’lengu 

Kabupaten Gowa. 
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Lampiran 3: Dokumen Administrasi Penelitian 
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