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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut 

Huruf  
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan  titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż 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 Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(ʻ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ٲ

 Kasrah i I ٳ

 Dammah u U ٱ

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrof terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We و

 Ha H Ha ػه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan i ٸ

 Fathah dan wau iu I dan u ٶ

a. Vokal Panjang 

Vokal (a) panjang = â 

Vokal (i) panjang = î 

Vokal (u) panjang = û 

b. Vokal Rangkap 

 aw =   ا وْ 

 ay =  اً 

 û =  اوُْ 

 ًْ  î =  اِ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasi berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan alif …اؘ ؘ…ى…

atau ya 

A a dan garis di atas 

 ِِ  Kasrah dan ya I i dan garis di atas ىِ

 Dammah dan wau U u dan garis di atas وُ 

Contoh: 

 mata : يا ت

ي ي   rama : ر 
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 qila : قيْم  

وْتُ   yamutu : يً 

 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat 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 ditransliterasinya dengan ha (h). 

Contoh:  

تُ   ً  al-hikmah :  ا نحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ِّ ), dalam transliterasi in dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بّڹ    rabbana :  ر 

قّ   al-haqq :  ا نح 

جُّ   al-hajj :  ا نح 

ى    nu‟ima :  ڹعُِّ

 aduwwun„ :  ع دوُ  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma„arifahال)
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ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang xiii 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

Contoh:  

 al-biladu :  ا نْبِه دُ 

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:  

يُرُوْڹ  ت   ِٔ أ   : ta‟muruna 

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 pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Al-Qur‟a>n (dari al-Qur‟a>n), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-„ibarat bi „umum al-lafz labi khusus al-sabab 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhānahū wa ta ʻālā 

saw. = sallallāhuʻalaihi wa sallam 

a.s. = ʻalaihi al-salām 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir Tahun 

w. = Wafat Tahun 

QS.../:13 = QS al-Hujurat/49:13 

HR = Hadits Riwayat 

t.p. = Tanpa penerbit 

Pen = Penerbit 

h.  = Halaman 

dkk = Dan kawan-kawan 

RPP = Rencana pelaksanaan pembelajaran 

Cet. = Cetakan 

No. = Nomor 

BK = Bimbingan Konselin 

SDM = Sumber daya manusia 

5S = Senyum, salam, sapa, sopan, da santun 
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ABSTRAK 

 

NAMA : AGUNG NUR RUSMAN DH 

NIM : 80200220056 

JURUSAN  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

JUDUL : PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN PAI 

BERBASIS MULTIKULTURAL DI SMAN 8 

BULUKUMBA 

 

Tesis ini membahas tentang penerapan strategi pembelajaran PAI 

berbasis multikultural di SMAN 8 Bulukumba, tujuan dari penelitian ini adalah 

memberikan sumbangsih pada peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar 

terkait pendidikan multikultural sehingga mampu tercipta sikap toleransi dan 

saling menghargai terhadap peserta didik lainnya. 

Rumusan masalah dalam 1. Bagaimana Penerapan Strategi 

Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural di SMAN 8 Bulukumba 2. Bagaimana 

Implikasi Penerapan Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural Terhadap Sikap 

Toleransi Peserta Didik di SMAN 8 Bulukumba 3. Faktor-Faktor Apa Yang 

Menjadi Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Strategi Pembelajaran 

PAI Berbasis Multikultural Terhadap Sikap Toleransi Peserta Didik di SMAN 8 

Bulukumba. 

Penelitiian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode kualitatif. Lokasi penelitian ini di SMAN 8 Bulukumba. Sumber data 

adalah guru Pendidikan Agama Islam, Kepala Sekolah, Wakasek, dan Peserta 

didik. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pendidikan Islam 

berbasis multikultural menunjukkan sikap serta memberikan pengakuan yang jelas 

akan perbedaan paham, suku, bahasa, agama dan strata sosial di tengah-tengah 

masyarakat khususnya bagi peserta didik, sehingga tertanam sikap saling 

menghargai dan toleransi antar sesama peserta didik.  

Implikasi penelitian ini adalah, 1) Bagi sekolah memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan tentang penerapan strategi pembelajaran PAI berbasis 

multikultural terhadap sekolah dalam meningkatkan sikap toleransi peserta didik. 

2) Bagi peserta didik Sebagai salah sumber referensi dalam memberikan materi 

kepada  peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara yang mendapatkan sebutan sebagai negara multikultural yaitu 

salah satunya adalah Negara Indonesia, hal ini dikarenakan keadaan warga 

Indonesia yang beragam, baik dari segi ras, agama, suku, bahasa, etnis, dan status 

sosial. Keragaman ini yang merupakan potensi yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia termasuk bangsa yang besar.  

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. 

Luas wilayahnya ± 1.919.440 km², dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 

setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kebenaran dari pernyataan ini dapat 

dilihat dari kondisi sosio kultural maupun geografis yang begitu beragam dan 

luas. Sekarang ini jumlah pulau yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) sekitar 17.000 pulau besar dan kecil dari Sabang sampai 

Maroke. Dengan ribuan pulau itu, Indonesia menyimpan kekayaan budaya (local 

culture) yang masing-masing bersifat tipologis. Populasi penduduknya berjumlah 

lebih dari 250 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 700 

bahasa yang berbeda dan 1.028 etnik . Selain itu juga menganut agama dan 

kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, 

Budha, Konghucu serta sebagai macam aliran kepercayaan.
1
 

Negara Indonesia mempunyai sembohyan “Bhineka Tunggal Ika” yang 

memiliki arti yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya sembohyan 

tersebut membuktikan adanya nilai-nilai multikultural yang terdapat di negara 

Indonesia yang bukan hanya terkait tentang agama, suku, ras, budaya, namun juga 

harus terdapat di dunia pendidikan. Maka dari masyarakat Indonesia mesti 

                                                           
1
Abdul Khakim dan Miftahul Munir, Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural 

(Al-I‟tibar: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 1, 2017). 
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memahami keadaan kontekstualitas tersebut, demi terjaganya perdamaian dan 

kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. 

Indonesia pernah terkenal sebagai negara yang berhasil membina 

kerukunan antarumat beragama. Keberhasilan tersebut banyak mengundang 

perhatian luar negeri. Berbagai kunjungan dan konferensi atau pertemuan antar 

negara untuk pertukaran informasi dan pengalaman untuk membina kerukunan, 

terjadi silih berganti baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Kardinal 

Arienze dari vatikan yang membidangi dengan dunia Islam adalah salah satu 

contoh tamu Departemen Agama yang datang melihat langsung kerukunan di 

Indonesia.
2
 

Pemahaman yang multikultural ialah yang mampu menerima beraneka 

macam budaya yang memiliki nilai-nilai keindahan dan kemanusian. Ketika 

berbicara mengenai keragaman yang ada yaitu harus dilibatkan dengan kesetaraan 

agar terciptanya toleransi, perdamaian, mengahargai, adil, demokrasi, gotong 

royong, sehingga tidak terjadi diskriminasi antar kelompok etnis, kelompok 

agama dst.  

Peranan pendidikan dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia 

yang beriman sesuai dengan UU SISDIKNAS. No. 20 tahun 2003 yang 

mengatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menajadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

                                                           
2
H. Abdullah Sukarta, Menggagas Pemulihan Kerukunan Umat Beragama di 

Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), h. 3. 
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Pendidikan juga memilki tanggung jawab yang besar untuk menumbuhkan 

rasa kemanusiaan, kepribadian yang dapat mendukung terbentuknya perdamaian 

di masyarakat melalui pendidikan, pengetahuan wawasan dan semangat kepada 

generasi anak-anak, remaja, pemuda dan masyarakat umum. Hal tersebut di atas, 

program studi yang harus diajarkan adalah pendidikan Agama Islam, baik kepada 

peserta didik umum ataupun kepada peserta didik yang berada di madrasah, 

selaras dengan tujuan pendidikan Agama Islam yaitu meningkatkan keimanan, 

pengetahuan, pengalaman dan peserta didik tentang Agama Islam sehingga 

menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta menjadi pribadi yang baik 

untuk masyarakat, bangsa dan negara.
3
 

Pada dasarnya tingginya kesadaran beragama memiliki pengaruh terhadap 

pelaksanaan jiwa seseorang pada kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam 

setiap kegiatan-kegiatan oleh kejiwaan dan spiritual seperti menghargai sesama, 

tolong menolong dengan sesama, secara terus menerus dan menyeluruh.
4
 

Pendidikan agama yaitu pembelajaran yang urgen dalam pembentukan 

karakter manusia. Pendidikan agama diberikan tanggung jawab untuk dapat 

memberikan pengetahuan, wawasan dan melaksanakan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari untuk pengingkatan  kesadaran siswa dalam hal toleransi, 

menghargai menghormati dan berakhlak baik.  

Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural adalah suatu pendidikan 

yang membuka visi dan cakrawala yang lebih luas, mampu melintasi batas 

kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama sehingga mampu melihat 

                                                           
3
Ramayulis, Metodelogi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2019), h. 

21. 
4
Muh. Rifai, Internalisasi Nilai-nilai Religius Berbasis Multikultural Dalam 

Membentuk Insan Kamil, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.4 No.1, 2016). 
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kemanusiaan sebagai keluarga yang memiliki perbedaan ataupun kesamaan cita-

cita.
5
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami pada dasarnya bahwa 

Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikultural dibuat untuk menanamkan 

dan mengamalkan sikap saling memahami dan bersikap toleransi dari tahap yang 

minimal hingga maksimal, mengklarifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut 

sudut pandang dari berbagai ajaran agama, dan pendewasaan berfikir, 

menekankan pada kesetaraan serta memahami aturan baru dalam berkehidupan 

sosial bersama baik antar agama ataupun budaya. 

Dalam pelaksanaannya pendidikan multikultural harus memiliki kesiapan 

yang matang terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian serta 

sarana dan prasarana yang diperlukan. Pembelajaran adalah usaha pengembangan 

SDM yang dilakukan secara kontinyu. Proses dan isi pembelajaran harus 

diarahkan pada pencapaian kompetensi serta sesuai perkembangan jaman dan 

kebudayaan masyarakat.
6
 

Disini tanggungjawab guru menjadi bertambah, karena guru harus 

mempunyai kompetensi serta mampu memberikan evaluasi/penilaian yang bukan 

hanya berdasarkan penilaian tertulis, namun juga melihat bagaimana 

perkembangan afektif peserta didik dalam bersosial dilingkungan multikultural. 

Dengan hal ini perlu adanya pengembangan yang merubah sudut pandang 

keagamaan yang bersifat khusus menjadi multikultural, namun tetap pada aturan 

serta jalur Agama Islam.  

                                                           
5
Yaya Suryana dan Rosdiana, Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati 

Diri Bangsa, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 322.  
6
Siti Kusriani, dkk, Keterampilan Dasar Mengajar (PPL 1), Berorientasi Pada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Jurnal Fakultas Tarbiyah UIN Malang, Vol. 2 No. 1, 2016); h. 

137. 



5 
 

 
 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diajarkan di sekolah umum belum 

berhasil dalam menjadikan peserta didiknya bersikap toleran dan terbuka terhadap 

komunitas lain di luar dirinya. Banyaknya lulusan dari madrasah dan sekolah 

umum yang terlibat dalam konflik keagamaan menjadi bukti akan hal tersebut. 

Persoalan umat Islam seperti kasus pertikaian antara Sunni dan Syiah di Madura, 

pengrusakan warung-warung kecil yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal 

FPI (Front Pembela Islam) pada bulan Ramadhan, dan akhir-akhir ini munculnya 

gerakan Islam radikal ISIS Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam Iraq dan 

Suriah) yang di pandang dapat mengancam empat pilar kebangsaan yaitu 

pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an dan NKRI. Hal tersebut harus dipecahkan 

bersama dalam dunia pendidikan Islam.
7
 

Berbagai kasus lainnya yang berkaitan dengan sikap toleransi saat ini 

banyak yang berhubungan dengan perbedaan agama dan keyakinan di dalam suatu 

komunitas. Berdasarkan data dari Setara Institute pada periode bulan januari 

hingga November tahun 2015 terjadi 243 tindakan pelanggaran kebebasan 

beragama dan berkeyakinan. Contoh kasus kasus intoleran di masyarakat 

misalnya penolakan pembangunan masjid di kota Manado pada tahun 2016. 

Selain itu, adanya peraturan yang condong kepada satu agama tertentu dan tidak 

memerhatikan agama yang lain.
8
 

Hal di atas menjadikan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diajarkan 

menjadi kurang bermakna. Mayoritas peserta didik meningkat pengetahuannya 

tentang agama, tetapi penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama 

terutama yang bersentuhan dengan nilai-nilai humanis dalam bentuk kepedulian 

sosial, kurang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak jarang 

                                                           
7
Hero Prayogo, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural, 

(Jurnal Ilmiah Kajian Islam, Vol. 3 No. 1, 2019). 
8
 Arina Fithriyanti, Strategi Guru BK Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Pserta 

Didik, (Jurnal fokus Konselin, Vol. 6 No. 2, 2020), h. 76. 



6 
 

 
 

pendidikan agama yang membawa kepada kecenderungan sikap dan perilaku 

peserta didik menjadi fanatik. Sikap fanatik inilah yang dapat melahirkan sikap 

intoleransi terhadap perbedaan agama dan sulit menerima perbedaan etnis dan 

budaya.
8
  

Sebuah konstitusi termaktub bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia 

harus saling berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain untuk mewujudkan 

tujuan pembangunan bangsa. Di sisi lain, berbagai perbedaan yang salah satunya 

agama sering menjadi masalah pokok yang menyebabkan konflik, teror, 

permusuhan teror dan tidak jarang berujung pada rusaknya lingkungan dan 

fasilitas umum lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 

ayat 2 disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadah menurut agamanya 

dan kepercayaannya.
9
 

Penjelasan di atas sangat menarik untuk diteliti di suatu sekolah. Peneliti 

tertarik untuk melakukan kajian di SMAN 8 Bulukumba yang merupakan sekolah 

negeri pada jenjang menengah atas (SMA) yang bertempat di jalan KH. Muchtar 

Luthfi, Kec Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang merupakan salah satu 

sekolah favorit dari beberapa sekolah lainnya karena sudah terbukti memiliki 

prestasi baik akademik maupun non akademik.  

Di SMAN 8 Bulukumba memiliki latar belakang yang berbeda baik dari 

tenaga pendidik maupun peserta didik. Guru maupun peserta didik memiliki latar 

belakang yang berbeda-beda seperti latar belakang sosial, suku, ekonomi, budaya 

maupun keagamaan. SMAN 8 Bulukumba memiliki jumlah peserta didik 876 

                                                           
8
Suyatno, Multikulturalisme Dalam Sistem Pendidikan Agama Islam, (Jurnal 

Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 3, 2018).  
9
Undang-undang SISDIKNAS No. 20, 2015, t.t, h. 22. 
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orang yang terdiri dari 321 kelas X, 294 kelas XI dan 261 kelas XII. Sehingga 

jumlah keseluruhan peserta didik sebanyak 876 orang.  

Hampir setiap ajaran baru dimulai terdapat peserta didik non muslim yang 

meskipun tidak terlalu banyak. Kemudian segi organisasi keagamaan muslim 

Islam, peserta didik yang sekolah di SMAN 8 Bulukumba memiliki latar belakang 

berbeda. Terdapat banyak perbedaan namun tidak menjadikan masalah untuk 

saling bersosial dan bergaul dengan baik, serta hidup saling berdampingan. 

Kerukunan ini terlihat dari bagaiamana cara mereka bergaul dan berinteraksi satu 

sama lain, dengan para dewan guru dan warga sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi sikap toleransi dan kerja sama yang baik 

ditujukan peserta didik di SMAN 8 Bulukumba melalui kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang dilakukan dengan bersama-sama yang melibatkan seluruh 

peserta didik dan tidak memandang perbedaan agama.  

Sebagaimana yang terdapat di SMAN 8 Bulukumba banyak pembelajaran 

PAI yang berlangsung telah terlihat dan nampak bahwa adanya nilai-nilai 

multikultural baik dari pemahaman guru PAI maupun dari materi yang 

disampaikan  yang kemudian dihubungkan dengan perilaku-perilaku 

multikultural. Banyak peserta didik yang beragama kristen, hindu, dan Islam. 

Dalam praktik peserta didik SMAN 8 Bulukumba menunjukkan sikap toleransi 

yang sangat tinggi terhadap perbedaan.  

Melihat fenomena di atas nilai-nilai multikultural sudah menjadi budaya 

bagi warga SMAN 8 Bulukumba seperti keterlibatan seluruh peserta didik pada 

kegiatan tertentu, tentunya dalam keberhasilan pembudayaan nilai-nilai 

multikultural tersebut tidak terlepas dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

bagi peserta didik muslim yang ada di sekolah.  
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Nilai-nilai multikultural yang dikembangkan di SMAN 8 Bulukumba 

inilah yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi dalam melakukan penelitian. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Multikultural di SMAN 8 

Bulukumba”. 

Dengan adanya pendidikan multikultural diharapkan peserta didik dapat 

memahami keragaman. Sehingga keragaman dipandang sebagai modal 

kebangsaan bukan ancaman. Pendidikan multikultural bertujuan untuk 

menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. 

Muatan yang dikembangkan dalam pendidikan multikultural adalah sikap 

toleransi, saling menghormati, mengakui hak setiap orang dan memberikan 

kebebasan dan kemerdekaan, mendahulukan dialog persamaan dan persaudaraan.  

Namun ada dasarnya perbedaan-perbedaan itu tidak semata hanya 

berpotensi menimbulkan konflik sosial dan desintregrasi sosial. Perbedaan yang 

dikelola dengan baik pada sekolah dapat memberikan keunikan dari sebuah 

keragaman dalam berbangsa dan bernegara yang dapat menjadi modal 

kebangsaan. Perbedaan dapat mengembangkan budaya saling menghargai yang 

menunjukan kedewasaan dan kebesaran dari suatu bangsa. 

Jika melihat pada realitasnya di SMAN 8 Bulukumba peserta didik yang 

memiliki perbedaan agama masih terlihat tidak saling menghargai antara satu 

sama lain terhadap perbedaan agama tersebut, bahasa dan budaya. Peserta didik 

yang beragama muslim seringkali tidak menghargai (bulying) peserta didik yang 

beragama kristen. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan sebuah proses 

penelitian lebih lanjut pada SMAN 8 Bulukumba karena terdapat relasi dengan 

disiplin ilmu yang digeluti. Dengan begitu hasil dari penelitian ini mampu 

meningkatkan potensi dari sikap toleransi pada peserta didik terhadap peserta 
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didik yang notabenenya terdapat perbedaan dari segi bahasa, suku, ras, etnis, 

budaya, dan agama di sekolah tersebut. 

Atas dasar latar belakang tersebut, calom peneliti tertarik untuk melakukan 

proses penelitian dengan mengangkat judul penerapan strategi pembelajaran PAI 

berbasis multikultural di SMAN 8 Bulukumba. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

Strategi ialah suatu proses penentuan rencana pimpinan yang berfokus 

pada tujuan jangka panjang, dan disertai dengan penyusunan suatu cara agar 

tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan strategi pembelajaran PAI adalah suatu 

upaya atau proses pembelajaran dalam sebuah lembaga pendidikan yang 

dilakukan oleh seorang tenaga pendidik pada bidang pendidikan agama Islam 

untuk merealisasikan proses pentransferan materi atau ilmu pengetahuan terhadap 

peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh lembaga 

pendidikan khususnya peserta didik, yaitu agar menjadi manusia ulil albab serta 

memiliki pengetahuan yang universal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 

Multikultural adalah sebuah keberagaman budaya baik itu berupa 

perbedaan agama, ras, suku, bahasa, etnis, dan sosial strata. Secara hakiki 

multikultural berarti sebuah pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam 

sebuah kelompok atau komunitas dengan berbagai kebudayaannya masing-masing 

yang memiliki ciri khas dan keunikan tertentu. Maka kelompok-kelompok 

tersebut mampu berdampingan secara damai dan rukun, yang ditandai dengan 

kesediaan untuk saling menghormati perbedaan tersebut. Maka calon peneliti 

menyusun fokus penelitian terkait dengan strategi pembelajaran PAI berbasis 

multikultural agar mampu mempengaruhi sikap toleransi peserta didik. 

Sedangkan sikap toleransi merupakan suatu upaya untuk membangun dan 

merawat sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, 
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pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan 

diri sendiri, baik karena perbedaan sosisal strata, bahasa, ras, suku, etnis, budaya, 

dan agama. 

Setiap orang tentunya mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan 

suatu kegiatan khususnya penelitian, biasanya cara tersebut telah direncanakan 

sebelum dilaksanakan. Apabila cara yang ia lakukan gagal atau belum 

mendapatkan hasil yang optimal maka ia akan berusaha mencari cara yang lain 

yang dapat mencapai tujuannya dengan baik. Proses tersebut menunjukkan bahwa 

seseorang selalu mencari cara atau strategi terbaik untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik seusai dengan apa yang diharapkannya. Dalam hal ini calon peneliti 

membuat fokus penelitian dibawah ini: 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian 

FOKUS PENELITIAN DESKRIPSI FOKUS 

 Penerapan Strategi Pembelajaran PAI 

Berbasis Multikultural 

Bentuk Penerapan: 

a. Integrasi nilai multikultural 

dalam materi pembelajaran PAI 

b. Integrasi nilai multikultural 

dalam metode pembelajaran PAI 

c. Integrasi nilai multikultural 

dalam media pembelajaran PAI 

Implikasi: 

Peserta didik SMAN 8 

Bulukumba memandang bahwa 

menjalin hubungan harmonis 

antar umat beragama akan 

menciptakan rasa persatuan dan 
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kesatuan bangsa 

 Pendukung: 

a. Pemerintah yang mempunyai 

semangat keras 

b. Adanya kerjasama antara 

pendidik orang tua, dan 

pemerintah 

c. Lingkungan yang aman dan 

kebijakan sekolah yang 

senantiasa menjungjung tinggi 

sikap toleransi. 

d. Hampir sebagian besar orang 

tua sadar akan pentingnya 

pendidikan. 

Penghambat: 

a. Sifat eksklusivitas telah 

mendarah daging pada 

masyarakat khususnya para 

peserta didik 

b. Kesibukan ekonomi  

c. Kualitas SDM yang masih 

kurang 

d. Kebiasaan peserta didik yang 

saling mencemooh dan menghina 

e. Tidak adanya sosialisasi yang 

memadai dari pihak sekolah 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut  

1. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran PAI berbasis multikultural  peserta 

didik di SMAN 8 Bulukumba ? 

2. Bagaimana implikasi penerapan strategi pembelajaran PAI berbasis    

multikultural terhadap sikap toleransi peserta didik di SMAN 8 Bulukumba?  

3. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan 

strategi pembelajaran PAI berbasis multikultural terhadap sikap toleransi 

peserta didik di SMAN 8 Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam hal ini ini peneliti akan menyajikan perbedaan dan persamaan 

bidang kajian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama, dan dengan 

demikian maka akan diketahui hal apa saja yang membedakan penelitian ini 

dengan peelitian sebelumnya.  

Adapun penelitian tentang pendidikan multikultural bukan merupakan 

suatu penelitian yang yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Berikut beberapa peneliti yang telah meneliti pendidikan 

multikultural. 

1. Penelitian dari Rohil Zilfah dalam penelitiannya yang berjudul 

Multikultural (Studi Komparasi Pemikiran H.A.R Tilaar dan Said Nursi), dengan 

hasil penelitiannya: 

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa konsep pendidikan multikultural 

merupakan konsep yang berangkat dari fenomena sosial masyarakat hetorogen. 

Pendidikan multikultural diorientasikan untuk transfer nilai-nilai. Inti pendidikan 
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multikultural ada tiga hal yakni demokrasi, humanisme dan pluralisme sebagai 

ruhya. 

Persamaan dan perbedaan penelitian yaitu faktor penelitian sama-sama 

mengamati pendidikan multikultural. Perbedaannya penelitian terdahulu 

mengupas konsep pendidikan multikultural berdasarkan pemikiran dua tokoh 

yang menggunakan metode komparasi dan deskriptif dan menggunakan studi 

pustaka atau library research. Perbedaan selanjutnya terdapat pada objek 

penelitian terdahulu mengkomparasi dua pemikiran tokoh besar mengenai 

pendidikan multikultural serta mendeskripsikannya, sedangkan objek dalam 

penelitian ini adalah peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA).
10

 

2. Penelitian dari Yuda Elfianto dalam skripsinya yang berjudul 

“Implementasi Pendidikan Multikultural di SMP Immanuel Batu”, dengan hasil 

penelitiannya : 

Implementasi pendidikan multikutural di SMP Immanuel Batu yang 

peserta didiknya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, serta memiliki agama 

yang berbeda-beda, dan pendidikan multikutural diperlukan dan dianggap penting 

disekolah ini.  

Impelementasi pendidikan multikutural di SMP Immanuel Batu dengan 

penerapan pendidikan multikultural di SMP Immanuel Batu dilaksanakan baik 

melalui pendidikan formal maupun non formal, sedangkan kurikulumnya 

menggunakan kurikulum seperti sekolah lainnya (KTSP). Proses pembelajaran di 

sekolah ini selalu memperhatikan individu peserta didik serta menghormati 

harkat, martabat, dan kebebasan berfikir dalam mengeluarkan pendapat.  

Faktor penghambat dan pendorong implementasi pendidikan multiultural 

di SMP Immanuel Batu antara lain faktor pendorong : suasana lingkungan sekolah 

                                                           
10

Rohil Zilfah, Pendidikan Multikultural, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2 No. 

3, 2018). 
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multikultural, sarana berupa asrama, sekolah memberikan keluasan bagi siswa 

dalam mengembangkan potensi. Sedangkan faktor penghambatnya sebagai 

berikut: adaptasi siswa awal masuk, lokasi sekolah, dan dana yang berasal dari 

yayasan.  

Persamaan penelitian yakni dalam topik yang di angkat pendidikan 

multikultural, objek yang diteliti sama-sama lembaga pendidikan formal namun 

dalam penelitian terdahulu mengambil objek SMP Immanuel kota Batu sementara 

dalam penelitian ini mengambil objek wisata kelas III, IV, dan V SDN Suwaru. 

Perbedaan dalam penelitian ini yakni dalam metode penelitian, penelitian 

teerdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan dalam penelitian ini juga 

menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.
11

 

3. Penelitian dari Ayu Nur Hamidiah dalam penelitiannya yang berjudul 

Pola Pendidikan Multikultural Dalam Mewujudkan Kerukunan Hidup Antar Umat 

Beragama (Studi kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan) 

dengan hasil penelitiannya : 

Kondisi sosio-kultural masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan ini memiliki keanekaragaman agama didalamnya, kehidupan sosial 

masyrakat balun antara umat Islam, Kristen, dan Hindu terjalin dengan baik dan 

harmonis. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat yang membaur dengan siapa 

saja tanpa memandang status agama.  

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama mengamati pendidikan 

multikultural, namun perbedaanya objek penelitian terdahulu adaalah warga desa 

(masyarakat) sementara dalam penelitian ini objeknya siswa Sekolah Dasar, sikap 

yang diharapkan juga sama yakni toleransi dan kerukunan, sedangkan perbedaan 

penelitian denganpenelitian terdahulu selain objek ialah metode penelitian, pada 
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Yuda Elfianto, Implementasi Pendidikan Multikultural di SMP Immanuel Batu, 

(Jurnal UIN Malik Ibrahim Malang, Vol. 3 No. 1, 2017). 
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penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan pola penelitian ini 

juga menggunakan metode kualitatif.
12

 

4. Penelitian dari Ratniana dengan judul penelitian (Strategi guru 

pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran berbasis multikultural di SMPN 6 

Lubuk Linggau.    

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas tergambar bahwa 

strategi guru PAI dalam pembelajaran PAI berbasis multikultural oleh guru PAI 

SMP Negeri 06 Lubuk Linggau adalah dimulai dari penentuan materi 

pembelajaran PAI yang tepat melibatkan siswa muslim seperti materi muamalah 

(hubungan sosial) dengan cara memilih metode yang tepat seperti ceramah, 

diskusi dan Tanya jawab sehingg tidak terjadi perdebatan yang berdampak pada 

perselisihan antar siswa muslim dan non muslim. Kemudian juga penggunaan 

madia yang tepat dan efisien sehingga dengan media audio visual yang 

dipergunakan oleh guru dapat mengakomodir waktu yang singkat yaitu tiga jam 

pelajaran selama satu minggu.
13

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Ulfa Hasanah, jurusan pendidikan 

agama Islam fakultas tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang tahun 2018, dengan judul penelitian “Strategi Guru pendidikan Agama 

Islam dalam Membina Sikap Toleransi Beragama Siswa di SMPN 02 Malang. 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini 

difokuskan pada strategi guru pendidikan agama Islam dalam membina sikap 

toleransi beragama di sekolah. Berdasarkan penelitian ini yakni bukan hanya 

membina sikap toleransi di antara siswa, akan tetapi juga toleransi sesama guru. 
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Ayu Nur Hamidiah, Pola Pendidikan Multikultural Dalam Mewujudkan Kerukunan 

Hidup Antar Umat Beragama, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2 No. 1, 2018). 
13

Ratniani, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Berbasis 

Multikultural di SMPN 6 Lubuk Linggau, Tesis (Malang: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2018). 
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Dimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam membina sikap toleransi 

adalah memberi kebebasan beragama kepada siswa, menjadikan guru sebagai 

teladan, menghormati dan menghargai perbedaan agama dan memulai dialog 

siswa yang berbeda agama. Dimana pada penelitian ini lebih fokus pada 

pembinaan sikap toleransi beragama pada sekolah menengah pertama.
14

 

6. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Multikultural. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pendidikan multikultural adalah sebuah 

sistem pendidikan yang berupaya untuk meredam kesenjangan sosial, kelas sosial, 

kecemburuan sosial dengan mengenalkan dan mensosialisasikan salah satu 

orientasinya yakni kebersamaan. Oleh karena itu dalam lembaga pendidikan Islam 

perlu menerapkan sistem pengajaran yang berorientasi pada penanaman kesadaran 

pluralisme dalam kehidupan. Adapun beberapa program pendidikan yang sangat 

strategis dalam menumbuhkan kesadaran pluralisme adalah: pendidikan sekolah 

harus membekali para mahasiswa atau peserta didik dengan kerangka (frame 

work) yang memungkinkannya menyusun dan memahami pengetahuan yang 

diperoleh dari lingkunganya. Gagasan mengenai multikultural bukanlah sesuatu 

yang sulit, karena di dalam agama Islam mengajarkan tentang saling menghormati 

dan mengakui keberadaan orang lain. perbedaan warna kulit, bahasa, dan budaya 

harus diterima sebagai sesuatu yang positif dan merupakan tanda-tanda dari 

kebesaran Allah SWT. Untuk itu sikap yang diperlukan bagi seorang muslim 

dalam merespon kemajemukan dan perbedaan adalah dengan memandangnya 

secara positif. 

 

 

                                                           
14

Novi Ulfa Hasanah, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Sikap 

Toleransi Beragama Siswa Di SMPN 02 Malang, (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fak. Tarbiyah 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). 
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E. Tujuan Dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan peneliti pada penelitian ini yaitu untuk: 

a.  Mendeskripsikan Penerapan Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural 

Peserta Didik Di SMAN 8 Bulukumba ? 

b. Mendeskripsikan Implikasi Penerapan Strategi Pembelajaran PAI Berbasis 

Multikultural Terhadap Sikap Toleransi Peserta Didik Di SMAN 8 

Bulukumba? 

c. Mengetahui Faktor-faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Dalam 

Penerapan Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural Terhadap Sikap 

Toleransi Peserta Didik di SMAN 8 Bulukumba? 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan 

praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas 

khasanah pengetahuan peserta didik mengenai ”Pengaruh Penerapan Strategi 

Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural Dalam Meningkatkan Sikap Toleransi 

Peserta didik”.  

b. Secara praktis  

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak seperti  

1). Kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang strategi pembelajaran PAI berbasis multikultural dalam 

meningkatkan sikap toleransi peserta didik, dan penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan, pengembangan, kuantitas 

dan kualitas lembaga pendidikan.  
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2). Tenaga Pendidik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan 

pendidikan multikultural dalam proses belajar mengajar supaya peserta didik 

memiliki sikap toleransi, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai 

dengan kurikulum yang telah diterapkan.  

3). Peserta Didik 

Memberikan sumbangsih bagi peserta didik dalam meningkatkan 

semangat belajar terkait pendidikan multikultural sehingga mampu tercipta sikap 

toleransi dan saling menghargai terhadap peserta didik lainnya.  

4). Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi apabila melakukan penelitian 

berhubungan dengan pembelajaran multikultural terhadap sikap toleransi peserta 

didik. 

5). Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan pengalaman dan latihan dalam memecahkan 

masalah yang nyata serta memperoleh gambaran tentang penerapan pendidikan 

multikultural dalam meningkatkan sikap toleransi pada peserta didik SMAN 8 

Bulukumba.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural  

1. Pengertian Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural 

Strategi menurut Andrew adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan 

kebijakan, serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang 

dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut oleh perusahaan, 

dan jenis atau akan menjadi jenis apa perusahaan ini.1 Lebih lanjut Hamel dan 

Prahalad dalam Umar menjelaskan bahwa strategi merupakan tindakan yang 

bersifat senantiasa mengikat serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang 

apa yang diharapkan di masa depan.2 Suhardan menjelaskan strategi sekolah 

adalah seperangkat tindakan yang seyogyanya dilakukan untuk mencapai tujuan 

dengan mengakomodasi segenap kemampuan sekolah yang dimiliki.
3
 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or 

series of activities designed achives a particular educational goal. Strategi 

pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Upaya mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai optimal disebut strategi.
4  

Menurut Marrus strategi didefinisikan sebagai 

suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

                                                           
1
Fuad Jamhuri dan Achmad, Usaha Rental Studio Musik Jamuz Tulungagung Ditinjau 

Dari Perspektif Pemasaran Syari‟ah, (t.t: t.p, 2014). 
2
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2018), h. 46. 
3
Dadang Suhardan, Supervisi Profesional (Layanan Dalam Meningkatkan Mutu 

Pengajaran di Era Otonomi Daerah), (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 203. 
4
 Firmansyah, Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Minat Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika, (Judika: Jurnal Pendidikan Unsika, Vol. 3 No. 1, 2015). 
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jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat dicapai.
5
 

Strategi digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, bisa terjadi satu strategi pembelajaran digunakan beberapa 

strategi. Istilah lain yang juga memiliki kemiripan dengan strategi adalah 

pendekatan (approach). Pendekatan dapat diartikan titik tolak atau sudut pandang 

kita terhadap proses pembelajaran. Selain strategi, strategi dan pendekatan 

pembelajaran, terdapat istilah lain yang kadang-kadang sulit dibedakan, yaitu 

teknik dan taktik mengajar. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran 

dari strategi pembelajaran. Teknik adakah cara yang dilakukan seseorang dalam 

rangka mengimplementasikan suatu strategi. Taktik adalah gaya seseorang dalam 

melaksanakan suatu teknik atau strategi tertentu. 

Jika strategi merupakan seperangkat tindakan yang terencana dan 

mempunyai tujuan yang jelas, maka strategi yang dibuat oleh sekolah dalam hal 

ini adalah kepada sekolah bersama pada guru dan tenaga kependidikan yang ada 

merumuskan langkah-langkah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

program pencapaian visi dan misi sekolah termasuk program pembinaan sikap dan 

prilaku siswa yang Islam. 

Menurut Djamarah, dalam Adityawarman ada empat strategi dasar 

dalam prosespembelajaran yang meliputi hal-hal berikut: a. Mengidentifikasi serta 

menetapkan spesifikasi dan kualikasi peruba hantingkah 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 tenaga pendidik dalam 

                                                           
5
Stephanie K. Marrus, Building The Strategic Plan: Find Analyze, and Present, 

(Wiley. USA: The Right Information, 2018), h. 31. 
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menunaikan kegiatan mengajarnya. d. Menetapkan norma-norma dan batas 

minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat 

dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar 

mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan 

sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.
6
 

Multikultural berasal dari dua kata yaitu multi yang berarti banyak dan 

kultur yang berarti budaya atau peradaban.
7
 Pendapat lain menjelaskan asal kata 

yang dapat digunakan untuk memahami multikultualisme adalah kata “kultur”. 

Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang berarti banyak, 

kultur yang berarti budaya dan isme yang berarti aliran atau paham. Secara hakiki 

dalam kata multikulturalisme terkandung pengakuan akan martabat manusia yang 

hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.
8
 

Dengan demikian maka setiap individu merasa dihargai dan tanggung jawab 

untuk hidup bersama komunitasnya.  

Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi, sebuah alat atau wahana 

untuk meningkatkan serajat manusia dan kemanusiaannya, maka multi kultur 

“budaya” seharusnya memiliki pengertian yang sama, atau setidaknya tidak 

dipertentangkan antara satu konsep yang dimiliki seorang ahli dengan ahli 

lainnya. Menurut Suparlan dalam Syafiq A. Mughni kebudayaan merupakan 

pedoman bagi kehidupan menusia, yang bekerja melalui pranata-pranata sosial.
9
 

                                                           
6
Hidayat dan Adityawarman, Penggunaan Strategi Mencari Jawaban Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN 030 Pulau Permai Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar, (Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 1 No. 1, 

2019), h. 88-99. 
7
Suyatno, Multikulturalisme Dalam Sistem Pendidikan Agama Islam: Problematika 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Jurnal Addin, Vol. 7 No. 1, 2019), h. 81-104. 
8
 Suyatno, Multikulturalisme Dalam Sistem Pendidikan Agama Islam: Problematika 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, h. 104. 
9
Syafiq A. Mughni, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 

75. 
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Karena multikulturalisme itu adalah sebuah konsep ideologi dan sebuah 

alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka 

konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan 

manusia pada umumnya. Dan juga harus diperhatikan bersama menyangkut 

kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu terserap ke 

dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan 

manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan berbagai 

kegiatan lainnya di dalam masyarakat.
   

 

2. Pengertian Pendidikan Multikultural 

Menurut Azyumardi Azra menjelaskan pendidikan multikultural sebagai 

pengganti dari pendidikan interkultural diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

peduli dan mau mengerti atau adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan 

kelompok manusia, seperti toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, 

diskriminasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusian universal, serta subjek-

subjek lain yang relevan.
10

 

Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima 

perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati serta toleransi pada sesama tanpa 

memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademis. Hal demikian 

ditekankan oleh Musa Asya‟arie bahwa pendidikan multikultural bermakna 

sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap 

keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural sehingga 

peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam 

menyikapi konflik sosial di masyarakat.
11

 

Dalam al-Qur‟an Surah al-Hujurat/49: ayat 13 yang berbunyi: 

                                                           
10

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium 

Baru, (Jakarta: Kalimah, 2002), h. 197. 
11

Musa Asy‟arie, Pendidikan Multikultural dan Konflik 1-2, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), h. 198. 
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يََ أيَػُّهَا النَّاسُ إِنََّّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُػْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقػَبَائِلَ 
  لتِػَعَارَفوُا ۚ إِفَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَػْقَاكُمْ ۚ إِفَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌ 

Terjemahan:  

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Qs. al-Hujurat/49: 13). Tafsir 
Surah al-Hujurat ayat 13 ini disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi 
Zhilalil Qur‟an, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-
Misbah.

12
 

Pada Tafsir di atas Sayyid Quthub dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an 

menjelaskan: 

“Hai manusia! Hai orang- orang yang berbeda ras dan warna kulitnya, 

yang berbeda- beda suku dan kabilahnya, sesungguhnya kalian berasal dari pokok 

yang satu. Maka, janganlah berikhtilaf, jangan lagi bercerai- berai, janganlah 

bermusuhan dan janganlah centan-perentang. Hai manusia, dzat yang menyerumu 

dengan seruan ini adalah dzat yang telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki 

dan wanita. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tujuan dari menciptakan 

bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya bukan untuk saling menjegal dan 

bermusuhan, tetapi supaya harmonis dan saling mengenal. Adapun perbedaan 

bahasa dan warna kulit, perbedaan watak dan ahlak, serta perbedaan bakat dan 

potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertentangan dan 

perselisihan. Namun justru untuk menimbulkan kerjasama supaya bangkit dalam 

memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan.
13

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia 

menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, artinya keberagaman etnis 

                                                           
12

Quraish Shihab, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 

2009), h. 518.  
13

 Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 

421-422. 

(13)  
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merupakan sunnatullah yang tidak mungkin dapat dihindari, dalam ayat tersebut 

dijelaskan bahwa tujuan penciptaannya untuk kita manusia saling mengenal satu 

dengan yang lainnya, guna untuk saling berbuat baik, bekerja sama, 

menumbuhkan semangat saling tolong menolong, gotong royong, saling 

mewarisi, dan saling menjaga. Karena pada dasarnya manusia diciptakan dari asal 

yang sama yakni tanah dan semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam AS. 

Dengan memahami bahwa perbedaan merupakan sunnatullah maka manusia 

hanya dapat saling menjaga dan menghindari konflik horizontal dengan 

perbuatan-perbuatan baik. 

Islam menjadi agama yang memiliki penganut yang paling banyak di 

Indonesia. Seperti yang diketahui, Islam menjunjung tinggi asas kemanusaiaan, 

mencintai kedamaian dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Oleh karena 

itu Islam menjadi tonggak utama dan tolak ukur dalam menggalakkan perdamaian 

dan kerukunan dalam kehidupan di dunia ini. Dalam pandangan ajaran Islam, 

pluralitas atau kemajemukan merupakan sebuah sunnatullah yang tidak bisa 

dipungkiri, dalam pluralitas tersebut terkandung nilai-nilai penting untuk 

membangun keimanan.
13

 

Hal ini dibuktikan dalam al-Qur‟an terkandung pesan-pesan yang 

menjadi anjuran yang berisi tentang toleransi keberagaman, yang tertata rapi 

dalam derai ayat. Hal tersebut menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmatan 

lil„alamin. Islam memiliki perspektif yang konstruktif terhadap perdamaian dan 

kerukunan hidup manusia. Seperti yang terkandung dalam Al-Quran manusia 

digolongkan menjadi 3: Kaum Muslim, ahl al-kitab, dan golongan di luar muslim 

dan ahl al-kitab yaitu golongan watsaniy (pangan). Menurut Al-Quran, dari ketiga 

                                                           
13

Ngainun Na‟im dan Achmad Syauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi, 

(Yogyakarta: Bentang, 2018), h. 8-9. 
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golongan manusia tersebut memiliki tempat dan kedudukan tersendiri dalam 

hubungan sosial umat Islam.
14

 

Dengan slogan rahmatan lil‟alamim, menjadikan Islam sebagai salah 

satu penggagas terlaksananya pendidikan multikultural. Karena di dalamnya 

menjunjung tinggi asas kemanusiaan, mengakui adanya perbedaan satu sama lain. 

Karena pada dasarnya hal ini sudah sesuai dengan keniscayaan yang diberikan 

Allah untuk hamba-Nya. Dengan tujuan terciptanya kehidupan antar manusia 

yang harmonis, aman, damai, tentram, dan jauh dari konflik atau gesekan-gesekan 

masalah sosio-kultural. Sebagai bukti kongkrit dari hal ini, kaum Muslim 

senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang di dalamnya terlibat 

golongan atau agama lain, tanpa merasa acuh mereka saling bebondong-bondong 

untuk menunjukkan nilai multikulturalisme dalam kegiatan sosial. 

Pendidikan multikultural mencakup kata kunci yaitu kultural, pluralitas 

dan pendidikan. Pemahaman terhadap prulalitas mencakup segala perbedaan dan 

keragaman, sedangkan kultur itu tidak dapat lepas dari empat terma penting yaitu 

aliran agama, ras, etnis, suku dan budaya. Dalam pendidikan multikultural berarti 

pengakuan atas empat terma penting tersebut untuk memprogramkan 

berlangsungnya pendidikan multikultural, empat terma penting tersebut yang 

menjadi ciri khas pendidikan multikultural. 

Menurut Hilda Hernandez pendidikan multikultural sebagai perspektif 

yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-

masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara 

kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, gender, etnisitas, 

                                                           
14

Ruslani, Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama, Studi Atas Pemikiran 

Mohammad Arkoun, (Yogyakarta: Bentang, 2018), h. 12. 
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agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses 

pendidikan.
15

  

Ainurrafiq Dawan menjelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah 

proses pengembangan seluruh manusia yang menghargai pluritas dan 

heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, ras, dan 

agama.
16

 

Pengertian tersebut memiliki arti yang sangat luas dalam penddidikan, 

karena pendidikan pada hakikatnya merupakan proses tanpa akhir yang terjadi 

sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikaan multikultural menghendaki, 

menghormati, dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat 

manusia yang bertujuan untuk terciptanya perdamaian sejati, keamanan dan 

kebahagiaan. 

Dalam sebuah literatur dinyatakan tidak semua orang mampu keluar 

dari penjara kesadarannya sendiri. Tidak semua orang mampu melihat sebuah 

keragaman dari puncak ketinggian kesadarannya. Banyak orang yang terjebak 

dalam kerangkeng yang dibuat dan dipilihnya sendiri. Allah Swt. berfirman dalam 

Qs. al-Qur‟an Surah ar-Rum/30: ayat 32.  

(23) مِنَ الَّذِيْنَ فػَرَّقػُوْا دِيػْنػَهُمْ وكََانػُوْا شِيػَعاا ۗ كُلُّ حِزْبٍٍۢ بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِوْفَ   
Terjemahnya:  

“yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka 
menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangsa dengan 
apa yang ada pada golongan mereka”Qs. ar-Rum/30: 32. 

Ayat diatas dikutip pada Tafsir Ibnu Katsir yaitu:  

“Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang telah 

memecah belah agama mereka, yakni mengganti dan mengubahnya, serta beriman 

                                                           
15

Milda Ana Asendi, Pengaruh Penerapan Pendidikan Multikultural Terhadap Sikap 
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kepada sebagiannya dan ingkar kepada sebagian yang lainnya. Sebagian ulama 

membacanya " ْفاَرَقُوا دِينػَهُم" yang artinya menjadi seperti berikut, bahwa mereka 

meninggalkan agamanya di belakang punggung mereka. Mereka adalah seperti orang-

orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi, para penyembah berhala 

serta para pemeluk agama yang batil lainnya, selain agama Islam”.
17

 

Pada ayat di atas dimaknai bahwa terpecah-belahnya orang-orang 

menjadi berkelompok-kelompok adalah konsekuensi dari minat, kecenderungan, 

bahkan bakat masing-masing. Pola semacam ini terjadi tidak saja dalam urusan 

agama, tetapi juga dalam konteks ilmu-ilmu sosial humaniora maupun sains 

eksakta. Objek kajian yang berbeda akan melahirkan disiplin ilmu yang berbeda. 

Disiplin ilmu berbeda akan melahirkan kelompok yang berbeda pula.   

Objek kajian yang sama sering kali melahirkan fokus yang berbeda. 

Fokus yang berbeda melahirkan kelompok yang sama. Contohnya, dalam kajian 

agama, ada ulama yang pakar ilmu tauhid, ada yang pakar ilmu syariat, ada yang 

pakar ilmu alat. Di dalam ilmu tauhid, ada banyak aliran. Di dalam ilmu syariat 

ada banyak aliran. Di dalam ilmu alat juga banyak aliran. Di dalam ilmu 

humaniora dan eksakta juga berlaku hukum yang sama. 

Perbedaan ini seperti pisau yang bisa digunakan untuk membunuh dan 

memenggal leher manusia, tetapi juga bisa untuk memotong bumbu masakan. 

Menyikapi keragaman disiplin pengetahuan dan aliran ini, sebagian orang 

terkagum-kagum menyaksikan betapa luasnya ilmu pengetahuan Allah Swt. 

Tetapi, se bagian lain tidak mampu merasakan keluasan ilmu pengetahuan Allah 

Swt. tersebut, sehingga menjadikan keragaman tersebut sebagai alat untuk 

berseteru dan saling memusuhi satu sama lain. 
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Di pentas kehidupan ini, ada dua jenis keragaman. Pertama, berbeda-beda 

tetapi tidak bertentangan dan tidak saling menafikan. Kedua, berbeda-beda dan 

saling menafikan satu sama lain. Contohnya, sesuatu yang berbeda tapi tidak 

bertentangan seperti profesi sebagai pedagang dan sebagai guru. Dua status sosial 

ini tidak saling menafikan. Dalam artian, keduanya bisa sama-sama tetap eksis. 

Begitu juga dengan perbedaan agama, etnis, suku, bahasa, dan ras. Contoh lainnya 

adalah batu dan besi. Dua hal tersebut sama-sama benda, tapi tidak saling 

menafikan sehingga bisa tetap eksis bersamaan. Sedangkan contoh sesuatu yang 

berbeda namun saling meniadakan seperti musim panas dan musim dingin. 

Apabila salah satunya terjadi maka yang lain pasti tidak ada. Atau, seperti kondisi 

damai dengan kondisi perang. Apabila satu kondisi terjadi maka kondisi lain tidak 

terjadi atau saling menafikan satu sama lain. Sesuatu yang baik tidak mungkin 

dianggap jahat, sesuatu yang benar tidak mungkin dianggap salah, dan sesuatu 

yang indah tidak mungkin dianggap buruk. Apabila satu ada maka yang lain harus 

hilang. 

Dua jenis keragaman ini adalah ciptaan Allah, suatu peristiwa yang 

berlangsung sepanjang perjalanan sejarah manusia. Orang beriman yang diberi 

kemampuan untuk keluar dari jebakan-jebakan keragaman ini pasti terkagum-

kagum mengetahui dan mengerti tentang hakikat kehidupan sebagai ciptaan Allah 

Swt. Tuhan Yang Maha Tunggal tetapi menciptakan keragaman. Kalimat tasbih 

akan menyertai lidah orang yang sadar akan hakikat ini.
18

 

Pendapat yang lebih lengkap tentang pendidikan  multikultural 

dikemukakan oleh M. Ainul yakin bahwa pendidikan multikultural merupakan 

strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan 

menggunakan perbedaan-perbedaan kultur yang ada pada peserta didik seperti 
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perbedaan etnis, agama, bahassa, gender, kelas, sosial, ras, kemsmpuan, dan umur 

agar proses belajar menjadi efektif dan mudah.
19

 

Dalam sebuah literatur menyatakan bahwa sesungguhnya, problem 

filosofis yang kita hadapi hari ini adalah masih kaburnya dan belum kunjung 

jernihnya mendudukkan dua terminologi yang sebenarnya berbeda, tetapi 

cenderung kita anggap sama. Dua terminologi yang dimaksud adalah bangsa dan 

negara. 

Secara epistemik, dua term tersebut sesungguhnya jika kita renungkan 

memiliki makna yang berbeda. Bangsa adalah sebuah kelompok masyarakat yang 

terikat sebab memiliki rasa kesamaan antara satu dan yang lain. Adapun negara 

adalah organisasi di sebuah wilayah tertentu yang memiliki supremasi tertinggi 

yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jika term pertama merujuk pada rasa, term 

kedua lebih bernuansa administratif dan legal formal. 

Kejelasan epistemik dua term tersebut akan berguna bagi kita untuk 

menjawab sebuah pertanyaan, sesungguhnya Indonesia sebagai sebuah negara 

yang kita kenal sampai hari ini siapakah yang melahirkan dan membidaninya? 

Jawabannya tentu saja bukan bangsa Indonesia. Jawaban adalah bangsa Ambon, 

Maluku, Jawa, Sumatera, dan semua ras yang bersemangat serta memiliki 

kesamaan nasib kala itu ingin terbebas dari penjajahan. Semua ras tersebut, 

meminjam bahasa dari sejarawan Agus Sunyoto pada tahun 2013, bisa diringkas 

dalam sebuah term, yakni bangsa Nusantara. 

Dalam perjalanan “melahirkan” Indonesia, penetapan pancasila sebagai 

dasar negara merupakan suatu modal penting. Sebab, adalah suatu transformasi 

budaya yang tidak mudah untuk memadupadankan sekaligus menyatukan adanya 

kepelbagaian. Bahkan, jika melihat fakta-fakta historis, bangsa Nusantara telah 
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memiliki modal sosial yang sangta berharga,uatu karakter kepribadian yang khas. 

Karakter itu tercermin dari adanya kekayaan etnisitas, suku, ras, agama, dan 

golongan yang begitu plural. Indonesia memiliki lebih dari seribu suku bangsa, 

dengan dua suku besar Jawa dan Sunda, serta suku-suku besar lainnya, tetapi kita 

mampu membangun suatu kerukunan antar umat beragama yang telah menjadi 

teladan.
20

 

3. Pendekatan Pendidikan Multikultural  

Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau pandangan 

terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya 

suatu proses yang sifatnya masih sangat umum yang di dalamnya mewadahi, 

menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan 

teoritis tertentu. Sebagai upaya dalam mencapai tujuan maka pelaksanaan 

pendidikan memerlukan pendekatan-pendekatan yang akan membantu pencapaian 

hasil pendidikan.
21

 

Setidaknya terdapat beberapa pendekatan dalam Pendidikan Agama 

Islam berbasis multikultural:  

1) Pendekatan Historis 

Pendekatan historis berkontribusi terhadap pendidikan dari evaluasi 

pengalaman sejarah berupa law dan budaya masyarakat. Sebuah sistem 

pendidikan tidak datang begitu saja, namun ia adalah mata rantai yang 

berkesinambungan dari cita-cita luhur dan praktik pendidikan pada masa 

sebelumnya baik yang tersirat maupu yang tersurat. 

2) Pendekatan Sosiologis 
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Pendekatan sosiologis menginspirasi dalam terbentuknya kerangka 

budaya yang mana suatu pendidikan tentunya mengalami perkembangan, seperti 

mengganti, menentukan sampai mengembangkan budaya. Dimana pendidikan itu 

berbalik atau bergerak mulai dari kerangka kebudayaan yang telah ada baik 

mengganti menentukan dan memberikan pengembangan terhadap kebudayaan itu 

sendiri. Sosiologi dimanfaatkan untuk mengerti tuntutan yang absah dari 

masyarakat (the legitimate demands of society). Kenyataannya sejauh ini sosiologi 

acapkali diartikan sebagai suatu kajian terhadap komunitas masyarakat serta isu-

isu sosial terdahulu, sekarang, dan untuk masa yang mendatang. Didapati 

beberapa hal yang memang hasil telaah sosiologi yang mempunyai hubungan 

akan pendidikan. Adapun beberapa hal itu yakni: inovasi teknologi, struktural 

keluarga, inovasi masyarakat, kemajemukan kultur dan pluralis, dan nilai-nilai 

gaya kehidupan yang dinamis. 

3) Pendekatan Kultural 

Pendekatan ini menekankan pada keaslian dan kebiasaan yang 

dikembangkan. Adanya pendekatan ini pembelajar dapat melihat manakah tradisi 

yang asli dan manakah yang sebaliknya. Secara otomatis juga pebelajar mampu 

untuk mengetahui dimana tradisi dari Arab dan yang mana sejatinya tradisi dari 

syariah atau Islam. 

4) Pendekatan Psikologi 

Pendekatan psikologi yaitu pendekatan yang memeberikan pemahaman 

akan tabiat peserta didik, para guru, cara-cara termujarab dalam praktik, mencapai 

dan menilai serta mengukur kemudianmengadakan pembelajaran pada siswa. 

Pendidikan yang berhasil dalam mencapai tujuannya, harus mempunyai informasi 

tentang tabiat peserta didik, guru, pengukuran dan evaluasi yang tepat dan baik. 
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Psikologis dipakai untuk menganalisa kemampuan awal siswa dan yang 

menjadi kebutuhan siswa (the ability and needs of children). Pada dasarnya 

Psikologi ini sangat penting untuk dimengerti Sebab dalam prosesnya terjadi 

hubungan erat antara individu manusia yakni antara peserta didikdengan guru dan 

juga antara peserta didik dengan orang-orang sekelilingnya. Lebih dalam lagi, ia 

menegaskan bahwa kondisi psikologi masing-masing pelajar beragam, 

dikarenakan keragaman tahap perkembangan, latar belakang sosial budaya, serta 

keberbedaan faktor-faktor bawaan lahir. Oleh karenanya, menurut beliau, interaksi 

yang dibangun dalam keadaan pendidikan demikian harusnya disesuaikan dengan 

kondisi psikologi peserta didik maupun kondisi para guru. 

5) Pendekatan Estetika 

Pendekatan estetik secara mendasar menuntun peserta didik untuk 

bersikap sopan santun, ramah tamah, dan mencintai kedamaian serta keindahan. 

Karena semua mata pelajaran apabila berhenti pada pendekatan kognitif dan 

konsep-konsep kebenaran internal maka peserta didik akan condong berperilaku 

kasar. Sehingga kelak mereka perlu diberikan pendekatan ini guna mendapatkan 

gambaran utuh terhadap semua gejala yang terjadi di masyarakat dan dengan 

mengetahuinya merupakan bagian dari serba-serbi kehidupan yang mengandung 

nilai seni maupun estetis. 

6) Pendekatan Filosofis 

Pendekatan filosofis berguna untuk mendapatkan pengetahuan akan 

keadaan alam semesta atau tempat tinggal (the kind of universe in which we live). 

Definisi umum, filsafat diartikan sebagai aktivitas berpikir dalam rangkaian 

menemukan hakikat dan hidup yang lebih bermakna. Di antara hasilnya dari 

pemikiran filsafat tersebut yaitu gagasan tentang hakikat manusia, nilai dan 
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sumbernya, berikut peranan serta tujuan pendidikan dalam menggapai kehidupan 

yang lebih menguntungkan (the good life). 

Pendekatan-pendekatan di atas meningkatkan kesadaran tentang 

multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia sehingga pendidikan 

multikultural ini berpotensi untuk menghindari konsep dwi budaya dan 

mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang 

ada pada diri anak didik. Sehingga lima pendekatan tersebut harus diselaraskan 

dengan kondisi masyarakat indonesia. Masyarakat juga memiliki peranan yang 

sangat besar terhadap intelektual dan kepribadian individu peserta didik karena 

keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro dalam 

pelaksanaan pendidikan berbasis multikultural.
23

 

Untuk menerapkan konsep pendidikan multikultural di sekolah, model 

pembelajaran diarahkan pada kompetensi-kompetensi sebagai berikut : 

a. Mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar tentang nilai-nilai 

persatuan dan kesatuan, demokratis, keadilan, kebebasan, persamaan derajat 

atau saling menghargai dalam keragaman budaya. 

b. Mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman latar 

belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat. 

c. Mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat 

keputusan cerdas tentang isu-isu dan masalah keseharian melalui sebuah proses 

demokratis atau inkuiri dialogois. 

d. Membantu mengkonseptualisasikan dan mengapresi sebuah masyarakat yang 

kebih baik, demokratis dan memiliki persamaan derajat.  

Ada beberapa pendekatan dalam pendidikan multikultural yaitu: 

                                                           
23

Muhammad Mustaqim dan Hikmatul Mustaghfiroh, Pendidikan Islam Berbasis 

Multikulturalisme, h. 130. 



35 
 

 
 

a. Tidak menyamankan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan 

(scooling) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah 

formal. 

b. Menghindari pandangan yang menyamankan kebudayaan dengan kelompok 

etnik, atau tidak perlu mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan 

kelompok etnik. 

c. Karena pengembangan kompetensi dalam “suatu kebudayaan baru” sehingga 

menumbuhkan interaksi dengan yang sudah memiliki kompetensi. 

d. Pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa 

kebudayaan (yang akan diabdobsi), hal itu disesuaikan dengan kondisi secara 

proposional. 

e. Memungkinkan bahwa pendidikan meningkatkan kesadaran tentang kompetensi 

dalam beberapa kebudayaan. 

Pendekatan-pendekatan tersebut meningkatkan kesadaran tentang 

multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia sehingga pendidikan 

multikultural ini berpotensi untuk menghindari konsep dwi budaya dan 

mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang 

ada pada diri anak didik. Sehingga lima pendekatan tersebut harus diselaraskan 

dengan kondisi masyarakat indonesia. Masyarakat juga memiliki peranan yang 

sangat besar terhadap intelektual dan kepribadian individu peserta didik karena 

keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro dalam 

pelaksanaan pendidikan berbasis multikultural.
24

 

Untuk menerapkan konsep pendidikan multikultural disekolah, model 

pembelajaran diarahkan pada kompetensi-kompetensi sebagai berikut : 
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a. Mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar tentang nilai-nilai 

persatuan dan kesatuan, demokratis, keadilan, kebebasan, persamaan derajat 

atau saling menghargai dalam keragaman budaya. 

b. Mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman latar 

belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat. 

c. Mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat 

keputusan cerdas tentang isu-isu dan masalah keseharian melalui sebuah proses 

demokratis atau inkuiri dialogois. 

d. Membantu mengkonseptualisasikan dan mengapresi sebuah masyarakat yang 

kebih baik, demokratis dan memiliki persamaan derajat.  

4. Ciri-ciri Pendidikan Multikultural 

Choirul Mahfud menyebutkan beberapa ciri-ciri pendidikan 

multikultural sebagai berikut: 

a. Tujuannya membentuk “manusia budaya” dan menciptakan masyarakat 

berbudaya (berperadaban). 

b. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusian, nilai-nilai bangsa dan 

nilai-nilai kelompok etnis (kultural). 

c. Metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan 

keragaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis). 

d. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang 

meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.
25

  

Dalam aktivitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran 

(objek) dan sekaligus  sekaligus sebagai subjek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam 

                                                           
25

 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), h. 

73. 



37 
 

 
 

memahami hakikat peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman 

tentang ciri-ciri umum peserta didik. 

5. Tujuan Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

dalam terwujudnya sebuah perdamaian dan upaya pencegahan disintegrasi antar 

kelompok. Tujuan pendidikan multikultural menurut Clive Back yaitu: 

Guru dalam mendidik bertujuan agar peserta didik untuk tidak 

menonjolkan budanya yang dimilikinya atau dalam kata lain menyombongkan diri 

dengan status yang dimiliki, sehingga menganggap rendah golongan yang lain. 

Hal ini sangat diperhatikan oleh para pendidik untuk tidak tertanam pada diri 

peserta didik. Pendidikan Islam tentunya tidak keluar dari aturan konsep 

keislaman,yang mana agama Islam menunjukkan eksistensinya sebagai agama 

rahmatan lil‟alamin. Dari hal ini Pendidikan Islam menjadi wujud terlaksananya 

pendidikan multikultural.
26

 

Multikulturalisme dan nilai-nilai ajaran Islam tentu memiliki kesesuaian 

dalam konsep-konsep yang dimilikinya. Keduanya saling menjunjung tinggi asas 

kemanusiaan, mengakui adanya perbedaan, dan memiliki rasa toleransi dan 

penghargaan yang tinggi terhadap kondisi kemajemukan bangsa.Kedua hal 

tersebut saling memiliki tujuan untuk menjadikan ummat manusia berkehidupan 

damai, aman, dan sejahtera. 

Secara singkat tujuan pendidikan multikultural menurut Clive Black 

yaitu mengajarkan kepada masyarakat mengenai budaya tradisional baik budaya 

daerahnya maupun budaya daerah orang lain. Mempromosikan upaya untuk 

menerima perbedaan etnis dalam masyarakat. Menunjukkan bahwa perbedaan 

atau keberagaman merupakan keniscayaan. Membangun upaya kesadaran 
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menerima dan bersikap adil kepada semua budaya. Serta mengajak masyarakat 

yang beragam untuk bersatu dalam kedamaian. Sehingga untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan yang bercorak pluralis-multikultural harus menanamkan 

kesadaran bahwa keberagaman dalam kehidupan sebagai suatu kenyataan yang 

harus disikapi dengan penuh kearifan, moralitas dan kebajikan. Dengan kata lain 

tujuan pendidikan multikultural yakni untuk menciptakan masyarakat yang damai, 

toleran dan saling menghargai. 

Menurut Ainul Yaqin pendidikan multikultural mempunyai dua tujuan 

yakni tujuan awal dan tujuan akhir, tujuan awal merupakan tujuan sementara 

karena bersifat sebagai perantara agar tujuan akhir dapat dicapai dengan baik.
27

 

Tujuan awal yakni membangun wacana pendidikan dikalangan civitas pendidikan 

harapannya apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang 

baik maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun kecakapan dan 

keahlian siswa terhadap mata pelajaran, akan tetapi juga mampu untuk menjadi 

transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai 

pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada peserta 

didiknya. Adapun tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak 

hanya mampu untuk menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya akan tetapi 

diharapkan juga peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu 

bersikap demokratif, pluralisme, dan humanisme. 

Tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional dalam 

sebuah Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003, kompenen 

dalam fungsi dan tujuan pendidikan menjadi arah yang hendak dicapai dalam 

pelaksanaan pendidikan baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. 

Secara rinci sikap-sikap yang dibangun antara lain dalam pembentukan watak 
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serta peradaban bangsa yang bermartabat, 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. 

Dalam pengembangan persektif etnohistorisitas yang beragam dari 

kelompok masyarakat, yakni memperkuat kesadaran berbudaya hidup di 

masyarakat, memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup 

di masyarakat, membasmi rasisme, seksisme, berbagai jenis prasangka, dan 

pengembangan kesadaran atas kepemilikan planet bumi, serta mengembangkan 

keterampilan aksi sosial secara integral komprehensif menjadi arah yang hendak 

dicapai dalam setiap tahapan pendidikan multikultural.
28

Tujuan utama metode ini 

adalah untuk mengajarkan siswa berpikir dan kemampuan mengambil keputusan 

untuk memberdayakan mereka dan membantu mereka mendaptkan sense 

kesadaran dan kemujaraban berpolitik. 

6. Strategi Pembelajaran Pendidikan Multikultural  

Ada banyak strategi dalam mengaplikasikan pendidikan agama Islam 

berbasis multikultural diantaranya ialah: 

a. Strategi pembelajaran berkelompok (cooperative learning) artinya kegiatan 

pembelajaran yang menitikberatkan kepada adanya perubahan skill peserta 

didikpada aktivitas pembelajaran bersama guna internalisasi nilai-nilai dalam 

bungkus budaya daerah di dalam masing-masing kelompok belajar secara 

bersamaan dengan mempertimbangkan latar belakang kemajemukannya. 
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b. Strategi pencapaian konsep (concept attainment) yang dipakai dalam proses 

pembelajaran untuk memfasilitasi siswa dalam menjalankan studi kearifan 

lokal dalam kelompok kerjanya. 

c. Strategi analisis nilai (value analysis) tujuannya adalah mempertajam 

psikomotorik siswa dalam penalaran, membangun daya konstruk dari ranah 

tanggapan dan pertanggungjawaban nilai-nilai kearifan lokal menuju desain 

dan struktur fisik tentang tatacara memandang lebih general pada sekup 

nasional atas asas sikap kebangsaan. 

d. Strategi analisis sosial (social analysis) memiliki tujuan guna mendapatkan 

informasi tentang kejadian-kejadian dalam kehidupan bermasyarakat yang 

mempunyai budaya yang beragam, termasuk etnik, adat istiadat, dan agama, 

sehingga dapat mengkaji banyak latar belakang tersebut saat 

menumbuhkembangkan pemahaman serta kesadaran akan keberadaan ragam 

kultural dalam masyarakat, sehingga bisa menimbulkan respon yang positif, 

yaitu sikap penghargaan, penghormatan terhadap kemajemukan budaya dalam 

kehidupan masyarakat yang berbangsa, bernegara dan era 4.0 saat ini tentunya. 

Menurut HAR Tilaar, bangsa yang buta akan strategi dalam mengelolah 

kebudayaan bangsanya yang mana telah mendapatkan tantangan yang sedemikian 

dahsyat, sungguh menghawatirkan akan tergelincir terbawa derasnya arus 

sehingga kelak kehilangan identitas diri bangsanya. Pendidikan Multikultural 

seyogyanya dimanfaatkan sebagai strategi dalam merawat kebudayaan dengan 

tetap memberikan tawaran strategi transformasi budaya yang mumpuni yaitu 

melalui langkah-langkah pendidikan dengan orientasi menghargai sebuah 

perbedaan suatu budaya (different of culture).
29
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Ada 4 (empat) unsur yang mendasari penentuan atau pemilihan sebuah 

strategi pendidikan multikultural, yakni: 

1. Mempertimbangkan kemudahan, kesiapan dan keunggulan sebuah strategi serta 

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat yang cenderung 

kebutuhannya bersifat dinamis. 

2. Mempertimbangkan dan memilah pendekatan yang utama (basic way) dan 

paling memungkinkan untuk dilaksanakan agar menunjang dalam mencapai 

terget yang diinginkan. 

3. Mempertimbangkan dan memilih langkah sistematis (steps) yang akan dilalui 

mulai titik awal sampai titik akhir 

4. Mempertimbangkan dan menentukan patokan (criteria) tolak ukur (standard) 

agar dapat mengukur dan memberi penilaian terhadap capaian keberhasilan 

(achievement) yang telah diusahakan.  

Dari keempat macam pertimbangan tersebut, perlu ditambahkan di sini 

bahwa definisi strategi itu dipakai di dalam setiap konteks dan mempunyai arti 

yang tak selamanya sama. Di dalam hal penilaian misalnya, strategi dimaknai 

yaitu keseluruhan prosedur atau pola umum yang perlu ditempuh oleh pendidik 

dalam melakukan aktivitas penilaian hasil belajar efektif terhadap mahasiswa, 

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
30

 

Pendidikan konvensional pada umumnya hanya bersandar pada 3 pilar 

utama yang menumpang proses dan produk pendidikan nasional, yaitu how to 

know, how to do, and how to be. Sedangkan dalam pendidikan multikultural 

penanaman pilar keempat sebagai suatu jalinan komplementer terhadap tiga pilar 

lainnya, yang meliputi proses : 
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a. Pengembangan sikap toleran, empati, dan simpati yang merupakan 

persyaratan esensial bagi keberhassilan koeksistensial dan proeksistensi 

dalam keragaman. 

b. Membangun saling percaya (mutualrust), rasa saling percaya adalah salah 

satu modal sosial terpenting dalam penguatan masyarakat.  

c. Memlihara saling pengertian (mutual understanding). Memahami bukan 

serta merta juga bermakna menyetujui. Tetapi merupakan kesdaran bahwa 

ni;ai-nilai mereka dan kita dapat berbeda, dan mungkin saling melengkapi 

serta memberi kontribusi terhadap relasi yang dinamis dan hidup.  

d. Menjunjung tinggi sikap saling menghargai.
31

 

Dengan demikian Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural 

adalah yang mengedepankan pluralisme agama atau toleransi agama 

(religiustolerance), keadilan, saling menghargai perbedaan (agree 

indisagreement), dapat hidup saling berdampingan satu dengan yang lain (to live 

togetherr) dapat menciptakan kesejukan dan kenyamanan (antihegemoni dan 

antidominasi). Di samping menciptakan persaudaraan antar sesama agama 

(ukhuwah Islamiyah), juga persaudaraan antar sesama bangsa (ukhuwah 

wathaniyah) dan juga persaudaraan antar sesama manusia (ukhwahbasyariyah), 

serta globalisasi pendidikan Islam yang arif dan bijaksana. 

7. Sejarah Pendidikan Multikultural 

Pada masa Bani Abbasiyah sistem pendidikan Islam klasik berkembang 

menjadi peradaban dan tonggak puncak kejayaan Islam disebabkan oleh banyak 

faktor, di antaranya adalah sistem pendidikan yang diteraokan menggunakan 

konsep multikultural, nilai-nilai yang dikembangkan adalah semangat toleransi, 

                                                           
31

 Mansur Alam, Studi Penerapan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di 

Institut  Agama Islam Negeri, (Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Vol. 4 No. 2, 2018), h. 

319-334. 



43 
 

 
 

keterbukaan, kesederajatan, kebebasan, keadilan, keragaman, demokrasi, dan 

pesatnya peradaban ilmu pengetahuan didukung oleh pendidik yang memiliki visi 

dan misi berbasis kultural. Mengantarkan lembaga pendidikan di masa itu menjadi 

universitas internasional. 
32

 

Sedangkan di Indonesia secara historis diawali sejak jatuhnya presiden 

Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut 

sebagai “era ferormasi”, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi, 

dalam pandangan Azyumardi Azra bahwa krisis monoter ekonomi dan politik 

yang bermula sejak 1997 telah mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural di 

dalam kehidupan bangsa dan negara, krisis sosial budaya terlihat dalam bentuk 

disorientasi dan dislokasi. Misalnya disorientasi sosial politik yang bersumber dari 

uforia kebebasan yang nyaris kebablasan, kehidupan yang sulit sehingga  

melakukan tindakan kekerasan anarki, yang menyebabkan merosot kepatuhan 

bahkan masyarakat tidak menghargai hukum, etika, moral, dan kesatuan sosial. 

Dengan hal tersebut lahirlah konflik-konflik diberbagai daerah di Indonesia.
33

 

Dalam dunia pendidikan, tercipta adanya keberagaman dan 

kemajemukan peserta didik. Pendidikan Agama Islam mengimplementasikan 

nilai-nilai multikultual dalam proses belajar mengajar. Karena seperti realitas saat 

ini, setiap sekolah terdapat beragam golongan peserta didik, baik dari segi ras, 

budaya, ekonomi, dan pemikiran. Berangkat dari kenyataan tersebut, pendidikan 

Islam senantiasa mendidik peserta didiknya untuk memiliki sikap toleransi, 

menerima, dan menghargai dari setiap perbedaan yang ada. 
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Sehingga diperlukan upaya untuk merespon fenomena konflik etmis, 

sosial budaya, politik, agama. Tentunya penyebab konflik tersebut sangat banyak 

sekali seperti perbedaan suku, agama, ras etnis dan budaya. Seperti konlik ambon, 

poso dan konflik etnis dayak dengan madura di sampit.
34 

Kejadian tersebut dapat 

bermuara pada terciptanya sikap peserta didi yang mau memahami, menghormati, 

menghargai perbedaan budaya, etnis, agama yang ada di masyarakat. Pendidikan 

multikultural juga diharkan mampu memberikan penyadaran bahwa perbedaan 

suku, etnis, budaya, agama dan yang lainnya tidak menjadi penghalang bagi 

peserta didik untuk bersatu.
35

 

Ketika dianalisis lebih dalam, didapati pada kenyataannya bahwa Islam 

merupakan agama yang ramah dan menuntun umatnya untuk menghargai realitas 

keanekaragaman (sunnatullah). Sejalan dengan ini, kemudian dipertegas pada 

konsep rahmatan lil „alamîn adalah pondasi kultural dalam ajaran Islam. Maka 

untuk melaksanakan misi kemanusiaanya itu, Islam mempunyai instrumen yakni 

menjadikan pendidikan sebagai garda terdepan, dikarenakan pendidikanlah yang 

diperlukan seluruh ummat manusia. Pendidikan diamanahi tanggungjawab guna 

menunjukkan rasa kemanusiaan, karakter dan kepribadian yang mendukung 

terbentuknya kedamaian dalam masyarakat lewat transfer pengetahuan, wawasan, 

dan motivasi bagi generasi penerus.
36

 

Di samping itu, pendidikan tidak bisa bersentuhan dengan budaya, maka 

dari itu, kebudayaan dan peradaban yang maju (di mana masyarakat sejahtera, 

damai, produktif, dan cinta damai serta keindahan) pastinya mendapat dukungan 

dari sistem pendidikan yang baik. Namun, mendiskusikan pendidikan (agama) 
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Islam pada era modern ini kadangkala memunculkan kegundahan dalam benak 

kita akan ketertinggalan, kemunduran, dan keadaan yang serba tidak menentu. 

Pendidikan Islam yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional tersebut 

memiliki andil besar dalam menyebarkan paham tentang nilai-nilai plural, 

multikultural, inklusiv serta toleransi. 

Akan tetapi pada faktanya, menurut Kautsar Azhari Noer, pendidikan 

agama Islam yang diajarkan dan diterapkan baik di sekolah, madrasah, pesantren, 

perguruan tinggi dan institusi Islam yang lain turut berkontribusi dalam gerakan 

ekslusivisme di dalam ajarannya. Hal itu menurutnya disebabkan oleh: Pertama, 

pendidikan Islam lebih menekankan kepada proses penyampaian pengetahuan 

agama atau dengan istilah lain, sekarang ahli ilmu agama bukan ahli praktik 

agama. Kedua, anggapan terhadap pendidikan agama masih hanya sebatas 

“pemanis kurikulum” belaka maupun dianggapnya sebagai “pelengkap”. Ketiga, 

minimnya penekanan terhadap value akhlak yang menuntut kepada saling 

menghormati antar agama, semisal nilai cinta, nilai kasih sayang, nilai 

persahabatan, nilai tolong-menolong, nilai gotong royong, nilai cinta damai serta 

nilai toleransi. Keempat, kurang memperhatikan ajaran-ajaran yang bisa jadi baik 

dalam agama lain.37 Bentuk kurikulum dalam pendidikan agama Islam hendaknya 

tidak lagi ditujukan pada siswa secara individu menurut agama yang dianutnya, 

melainkan secara kolektif dan berdasarkan kepentingan bersama. Bila selama ini 

setiap siswa memperoleh pelajaran agama sesuai dengan agamanya, maka 

diusulkan agar lebih baik bila setiap siswa SLTP-PT memperoleh materi agama 

yang sama, yaitu berisi tentang sejarah pertumbuhan semua agama yang 

berkembang di Indonesia. 
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8. Nilai-nilai Pendidikan Multikultural
 

Menurut Yaya Suryana dan Rusdiana terdapat beberapa nilai yang harus 

diperhatikan dalam pendidikan multikultural antara lain yaitu: 

a. Nilai kesamaan atau kesetaraan, yaitu mengakui adanya persamaan derajat, 

persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Dalam 

proses pendidikan seharusnya pendidik menganggap semua peserta didik itu 

sama dan tidak menspesialkan atau membedakan antara peserta didik yang satu 

dengan peserta didik yang lain. 

b. Nilai persatuan, yaitu membentuk pemahaman, pikiran, dan sikap yang 

mengutamakan kebutuhan dan kedaulatan, kebersamaan dan kerjasama. 

c. Nilai kekerabatan atau persaudaraan, yaitu sikap bersahabat, kekeluargaan yang 

lahir dari rasa persaudaraanm dan menjadi bagian dari kelompok dan 

masyarakat itu sendiri. Dengan adanya rasa kekeluargaan ini akan muncul rasa 

kesetiakawanan, rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa, etnis, 

golongan, budaya, dan agama serta memahami akan makna perbedaan. 

d. Nilai keadilan, yaitu memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan porsinya 

masing-masing. Sehingga adanya keseimbangan dan keharmonisan antara 

menuntut hak dengan menjalankan kewajiban, mengakui adanya potensi yang 

sama dalam berekspresi, dan mengakui adanya kesempatan yang sama dalam 

pelayanan publik.
38

 

Apabila nilai-nilai multikultural di atas dibawa ke ranah pendidikan, 

maka mengandung pengertian adanya pandangan hidup yang mengutarakan 

persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam berlangsungnya 

proses belajar-mengajar antara pendidik dan peserta didik, serta keterlibatan 

lembaga pendidikan. Selanjutnya diperlukan indikator yang selain bertujuan untuk 
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pedoman pengimplementasian nilai-nilai multikultural, juga bisa dijadikan acuan 

untuk menilai apakah pendidikan yang telah dilaksanakan itu sudah memuat nilai-

nilai multikultural di atas atau belum. 

B. Tinjauan Tentang Sikap Toleransi  

1. Pengertian Sikap Toleransi  

Toleransi berasal dari bahasa latin yaitu, “tolerantia” yang berarti 

kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran.
39

 

Toleransi merupakan suatu sikap memberikan hak sepenuhnya kepada 

orang lain untuk bebas menyampaikan pendapat kendatipun pendapatnya belum 

tentu benar atau berberda. Dalam sudut pandang sosiologi toleransi dapat 

diartikan sebagai sikap dan gagasan yang menggambarkan berbagai kemungkinan. 

Secara etimologis istilah tersebut juga dikenal di Eropa terutama pada renovasi 

perancis, kata yang digunakan yaitu kebebasan, persamaan dan persaudaraan. 

Ketiga kata tersebut memiliki kedekatan etimologis dengan toleransi.
40

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) toleransi ialah sifat atau 

sikap toleran, yaitu bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, 

memperbolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, 

kelakuan) yang berbeda, bertentangan dengan pendirian sendiri. Misalnya 

toleransi agama (ideologi, ras dan sebagainya).
41 

Menurut Michael Walzer ada 

lima hal yang menjadi hakiki toleransi yaitu menerima perbedaan untuk hidup 

damai, menjadikan keseragaman menuju perbedaan, toleransi membangun sikap 

stoisme yakni menerima kenyataan bahwa orang lain mempunyai hak yang sama, 
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mengungkapkan transparansi, rasa ingin tahu dan menghormati, serta memberikan 

dukungan terhadap perbedaan. 

Menurut UNESCO toleransi adalah sikap saling menghormati, saling 

menghargai ditengah keragaman budaya, kebebasan berpendapat dan karakter 

manusia. Toleransi harus didukung dengan pengetahuan yang luas, terbuka, 

dialog, kebebasan berfikir dan beragama. Lebih jauh UNESCO juga 

menyampaikan bahwa toleransi itu memiliki hubungan yang erat dengan dekade 

“culture of peace” yang menjadi selogan “culture of peace is a set values, 

attitudes, modes of behaviour and ways of life that rejects violence and prevent 

conflicts by tackling theim root causes to solve problems through dialogue and 

negatition  among individuals, groups, and nations” .
42 (budaya perdamaian 

merupakan kumpulan nilai, sikap dan cara pandang hidup yang menolak 

kekerasan dan menghindari konflik dengan mencari akar persoalannya untuk 

dipecahkan melalui dialog dan negosiasi antara indivdiu, kelompok, ataupun 

bangsa). 

Toleransi adalah kemampuan untuk menghormati sifat dasar, 

keyakinan, dan prilaku yang dimiliki oleh orang lain. Di indonesia toleransi 

memiliki dasar dan landasan yang sangat kuat, diantaranya dalam pancasila dan 

termaktub dalam UUD 1945 BAB X tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28, yang 

berbunyi: 

a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
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orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis. 

Menghormati hak asasi manusia untuk menjalankan hak dan 

kebebasannya berarti telah terciptanya suatu toleransi. Dalam literatur agama 

Islam juga dijelaskan toleransi yang disebut dengan tasamuh yang dipahami 

debagai sifat atau sikap saling menghargai, membiarkan, atau memperbolehkan 

pendirian (pandangan) orang lain yang bertentangan dengan pandangan kita.
43

 

Dalam ajaran Islam umat muslim dianjurkan untuk bersikap toleransi, 

seperti dijelaskan dalam al-Qur‟an Surah al-Hujarat/49: ayat 11. 

هُمْ  يََ أيَػُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ يَسْخَرْ قػَوٌْـ مِنْ قػَوٍْـ عَسَىٰ أَفْ يَكُونوُا خَيػْراا مِنػْ
وَلََ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَفْ يَكُنَّ خَيػْراا مِنػْهُنَّ ۖ وَلََ تػَلْمِزُوا أنَػْفُسَكُمْ وَلََ 

يماَفِ ۚ وَمَنْ لََْ يػَتُبْ فأَُولَٰئِكَ تػَنَابػَزُوا بًِلْْلَْقَابِ ۖ بئِْسَ الَِسْمُ الْفُسُ  وؽُ بػَعْدَ الِْْ
(َ 11).هُمُ الظَّالِمُوف  

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu 
lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan 
merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih 
baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan 
memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 
barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang 
yang zalim.”(Qs. al-Hujurat/49: 11). Ayat tersebut atas Tafsir Al-
Misbah dan Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an.

44
 

Isi kandungan surat Al-Ḩujurat ayat 11 lainnya memberikan penegasan 

kepada umat manusia yang kurang memahami tentang arti persaudaraan. Ayat 

tersebut memberikan sindiran janganlah kamu mencela dirimu sendiri tetapi 

makna:  
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“sesungguhnya ialah jangan mencela orang lain sesama muslim maupun 

nonmuslim dikarenakan sesama muslim adalah diibartkan saudara, sebagai 

saudara apabila satu disakiti maka yang lainnya juga akan ikut merasakan 

sakitnya. Sehingga mencelanya sama saja dengan mencela dan menyakiti diri 

sendiri”. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya sebuah nama. 

Sesungguhnya nama tersebut adalah sebuh do‟a dan sedikit banyak akan 

memberikan pengaruh terhadap karakteristik pemilik nama. Namun banyak 

dijumpai sebagian umat manusia yang memanggil atau memberikan julukan yang 

tidak baik bahkan membuat pemilik nama menjadi merasa tidak nyaman dengan 

panggilan tersebut. Dalam menggali pendidikan karakter al-Qur‟an, ada banyak 

sekali penafsiran-penafsiran para ahli tafsir melalui karya kitab-kitab tafsir mereka 

yang dapat kita pahami. Salah satu dari banyak kitab tafsir tersebut adalah Tafsir 

Al-Misbah dan tafsir Fi Zhilalil Qur‟an.
45

 

Ayat tersebut di atas menginsyaratkan bahwa umat muslim dilarang 

menghina orang lain, meremehkan dan mengolok-olok, karena belum tentu orang 

yang diremehkan derajatnya lebih renda dimata Allah SWT. Umat muslim juga 

dilarang memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Dari ayat tersebut 

dapat ditarik benang merah manusia harus memantapkan persaudaraan antar 

sesama manusia, menghidari sikap buruk yang dapat mengeruhkan hubungan 

antar sesama manusia.  

Indonesia adalah negara yang plural, namun pluralisme agama bukanlah 

kenyataan yang mengharuskan orang untuk saling menjatuhkan, saling 

merendahkan atau membandingbandingkan antara agama satu dengan yang lain. 

Menempatkan posisi yang saling menghormati, saling mengakui dan kerjasama 
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itulah yang harus dilakukan semua pemeluk agama. Sikap yang harus dimiliki 

oleh setiap umat dalam menempatkan berbagai perbedaan, yaitu hidup 

menghormati, memahami dan mengakui diri sendiri, tidak ada paksaan, tidak 

mementingkan diri sendiri maupun kelompok.
46

 

Dengan menerapkan sikap toleransi bertujuan untuk mewujudkan 

sebuah persatuan di antara sesama manusia dan warga negara Indonesia 

khususnya, tanpa mempermasalahkan latar belakang agamanya. Seluruh agama 

yang di muka bumi mengajarkan tentang kebaikan, tidak ada yang mengajarkan 

untuk berbuat kerusakan atau kejahatan. Demikian juga dengan hidup rukun 

damai, hidup berdampingan dengan agama lain, atau dikenal dengan sikap 

toleransi. Di dalam memaknai toleransi terdapat dua penafsiran. Pertama, 

penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup 

mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau 

kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang kedua 

adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan 

dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.
47

 

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk 

menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah 

mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa 

ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari 

keluarganya sekalipun. Karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, 

memeluk dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya. Tak seorang pun bisa 
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memaksakan kehendaknya. Untuk itu toleransi beragama sangatlah penting untuk 

menciptakan kerukunan umat beragama.
48

 

Maka salah satu literatur menuliskan tentang pluralisme pasca Gus Dur 

meninggal yaitu menyatakan bahwa salah satu jasa besar Gus Dur adalah 

mengukuhkan panji-panji pluralisme. Sebab itu, pernyataan Gus Dur sebagai 

bapak dan pejuang pluralisme merupakan sebuah realitas yang tidak terbantahkan 

lagi. Meskipun demikian, pernyataan tersebut meninggalkan dua hal: harapan dan 

tantangan. 

Harapan, karena pluralisme masih menjadi laku sosial-politik. Mereka 

yang mendukung tegaknya kebhinekaan merupakan kelompok yang mayoritas 

hingga saat ini. Sebaliknya, mereka yang menolak pluralisme adalah kelompok 

minoritas atau kecil yang kadang kala suara mereka lantang di permukaan. 

Meskipun suara mereka lantang, tetapi kehendak publik pada pluralisme tidak 

akan mampu ditundukkan oleh ambisi dan tendensi mereka. 

Sosok seorang Gus Dur juga memperlakukan kelompok-kelompok 

minoritas, terutama mereka yang tertindas sebagai warga negara yang mempunyai 

hak sama di depan hukum. Tatkala menjadi presiden RI ke-4, Gus Dur juga 

memulihkan hak politik etnis Tionghoa. Gus Dur selalu menegaskan bahwa 

kelompok minoritas mempunyai hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya. 

Eksistensi mereka dilindungi oleh konstitusi. Dalam hal ini, pemikiran tentang 

pluralisme sejalan dengan spirit demokrasi, bahkan makin memperkukuh. 

Keduanya tidak bertentangan, bahkan saling menguatkan. 

Tantangan, harus diakui, bahwa pluralisme masih menghadapi 

tantangan yang serius, terutama pasca-fatwa MUI tentang pengharaman 

pluralisme. Beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah khutbah Jumat di salah satu 
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masjid di Ciputat, penulis masih mendengarkan seorang khatib yang mengutip 

fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme tersebut. 

Fatwa semacam ini merupakan tantangan serius dalam membangun 

harmoni dan kebersamaan. Karena saolah-olah ketika berhubungan dengan 

kelompok lain yang berbeda, maka dianggap akan menjadi bagian dari kelompok 

tersebut. Padahal, dialog dan perjumpaan justru dapat menjadi kekuatan dan 

potensi, terutama dalam konteks kebangsaan. 

Pluralisme pertama-tama dimulai dari kesadaran tentang pentingnya 

perbedaan dan keragaman. Sebab perbedaan merupakan fitrah yang harus 

dirayakan dan dirangkai menjadi kekuatan untuk membangun harmoni. Adapun 

anggapan, bahwa pluralisme akan menjadi sinkretisme merupakan pandangan 

yang cenderung mengada-ada. Faktanya, pluralisme dan sinkretisme sangat tidak 

identik. 

Pluralisme makin mendapat tantangan, karena tindakan intoleransi 

sepanjang tahun 2009 masih menjadi momok yang menakutkan. Setidaknya 

menurut pemantauan Moderate Muslim Society, ada sekitar 60 tindakan 

intoleransi. Puncaknya adalah aksi terorisme yang membuktikan, bahwa 

ekstremisme dengan mengatasnamakan paham keagamaan tertentu masih 

mengemuka. Pelaku dan jaringannya berhasil ditangkap, bahkan dibunuh, tetapi 

paham dan habitatnya masih terus saja berkembang sampai saat ini.
49

 

2. Indikator-indikator Sikap Toleransi 

Pembinaan toleransi memang tidak bisa hanya sebatas diceramahkan, 

tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik ditingkat 

sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Pembinaan sikap toleransi antara umat 
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beragama kepada remaja diantaranya adalah pembinaan agar tidak 

mempersoalkan perbedaan keyakinan kepada pemeluk agama lain.
50

 

Dalam toleransi terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dalam 

mengekspresikan terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah 

a. Memberikan kebebasan dan kemerdekaan 

Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak, maupun 

berkehendak menurut dirinya sendiri. Kebebasan ini merupakan hak yang 

memiliki seseorang sejak lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan ini tidak 

bisa digantikan atau direbut oleh orang lain karena kebebasan dan kemerdekaan 

ini datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi 

bahkan disetiap negara melindungi kebebasan manusia baik dalam Undang-

undang maupun dalam peraturan yang ada. 

b. Mengakui Hak Setiap orang, suatu sikap mental yang mengakui hak setiap 

orang didalam menentukan sikap dan perilakunya. Sehingga tidak melanggar hak 

orang lain. 

c. Menghormati keyakinan orang lain   

Dalam konteks ini dilakukan bagi toleransi antar umat beragama, namun 

apabila dalam konteks sosial merupakan sikap memperbolehkan orang lain 

memilih suatu kelompok suatu organisasi Saling mengerti.
51

 

Sesama manusia harus saling mengerti agar tumbuh sikap menghormati dan 

menghargai. Adapun indikator dalam mengembangkan sikap toleransi beragama 

menurut Frans suseno: 
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1) Dalam proses pembelajaran guru berusaha untuk menghindari 

pandangan-pandangan atau sindiran negative pada agama lain 

2) Guru selalu bersikap hormat ketika membicarakan kepercayaan atau 

komunitas lain 

3) Mengajak siswa untuk dapat berinteraksi dengan baik 

4) Mengajak siswa untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan sosial dan 

budaya 

5) Guru memberikan contoh kepada siswa untuk tidak melecehkan anak-

anak dari kelompok minoritas, dan berusaha membangun sikap toleran 

dan bertanggungjawab 

6) Para siswa dikenalkan secara terang-terangan bahwa Indonesia 

merupakan bangsa yang majemuk, dan mengajarkan keterampilan dan 

pengetahuan yang dapat menjadikan mereka menguasai secara positif 

pluralisme budaya dan agama 

7) Para siswa didorong untuk tidak berfikiran fanatik yang sempit, tetapi 

harus didorong untuk berfikir  terbuka dan toleransi 

8) Para siswa dibantu untuk selalu merasa percaya diri dan yakin terhadap 

keimanannya 

9) Para siswa di didik agar peka dan perhatian kepada orang yang 

menderita, tertekan, tidak mampu membela diri, di peras dan 

dimanfaatkan oleh orang lain. Tanpa mempertimbangkan apakah orang 

tersebut berasal dari keyakinan yang sama ataupun berbeda 

10) Dalam pendidikan agama dimasukkan petunjuk kepada komitmen 

terhadap penolakan kekerasan.
52
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3. Bentuk-bentuk Sikap Toleransi Di Sekolah 

a. Mengakui hak setiap orang, suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang 

dalam menentukan perilaku dan sikapnya masing-masing dengan tidak 

melanggar hak orang lain. 

b. Menghormati keyakinan orang lain, tidak dibenarkan seseorang atau golongan 

tertentu yang bersikeras memaksakan kehendaknya sendiri berkaitan dengan 

keyakinan ataupun keragaman kepada orang ataupun golongan. 

c. Agree in disagreement 

d. Saling mengerti, tidak saling menjelekkan, tidak saling membenci dan selalu 

saling menghargai satu sama lain. 

e. Kesadaran dan kejujuran. 

Jiwa falsafah pancasila, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

Indonesia mempunyai dasar pancasila sebagai rujukan bagi kedamaian suatu 

bangsa, maka pancasila merupakan jalan tengah diantara berbagai suku, golongan, 

agama dan lain sebagainya.
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Arya Zukhrifah, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis 

Multikultural Untuk Membentuk Sikap Toleransi Siswa, Studi Multi Situs di SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri 4 Malang, h, 54. 



57 
 

 
 

Tabel 1.2: Kerangka Konseptual 

C. Kerangka Konseptual 

 

  

 

 

 

 

 

 

Landasan Religius 

Al-Qur‟an dan Hadits 

Landasan Yuridis 

UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS 

UU RI No. 14 Tahun 2005 Tantang Guru Dan Dosen 

Penerapan Pembelajaran 

PAI Berbasis 

Multikultural 

Faktor Pendukung & 

Penghambat penerapan 

strategi Pembelajaran 

PAI Berbasis 

Dampak Penerapan 

Pembelajaran PAI 

Berbasis Multikultural 

 

Bentuk penerapan: 1. Integrasi nilai 

multikultural dalam materi pembelajaran 

Pendidikan  Agama Islam (PAI) 2. Integrasi 

nilai multikultural dalam metode 

pembelajaran Pendidikan  Agama Islam 

(PAI) 3. Integrasi nilai multikultural dalam 

media pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan penelitian 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.
1
 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif 

berdasarkan ciri-ciri (1) dilakukan berlatar ilmiah; (2) manusia sebagai alat atau 

instrumen penelitian; (3) analisis secara induktif; (4) penelitian yang bersifat 

deskripsi; (5) lebih mementingkan proses daripada hasil.
2
 

Menurut Bogdan dan Taylor, mereka mendefinisikan “Metodologi 

Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini, diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai 

bagian dari suatu keutuhan.
3
 

Denzin dan Lincoln dalam Lexi J. Moleong menyatakan bahwa, 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 
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maksud menafsirkan fenomena dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap 

mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan 

untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian adalah 

berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang 

biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 

dokumen-dokumen.
4
 

Sedangkan istilah penelitian kualitatif menurut Kirk & Niller pada 

mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan 

pengamatan kuantitatif. Lalu mereka mendefinisikan bahwa metodelogi kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaitannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.
5
 

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain 

itu, semua yang dikumpulkan bermungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

diteliti.
6
 Dalam penelitian jenis kualitatif calon peneliti akan lebih efektif dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan pada saat dilapangan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan calon peneliti dalam penelitian ini 

adalah menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan filosofis, pendekatan 

psikologis dan pendekatan fenomenalogis, yaitu dengan pendekatan tersebut yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 
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atau rekayasa manusia. Fenomena yang dimaksud adalah peneliti maupun 

steacholder yang terkait dalam menerapkan strategi pembelajaran PAI berbasis 

multikultural dalam meningkatkan sikap toleransi di SMAN 8 Bulukumba. 

1. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan filosofis, historis dan empiris. Pendekatan filosofis digunakan karena 

penelitian ini tidak terlepas dari pemikiran dan proses pemaknaan terhadap obyek 

yang diteliti. Sedangkan pendekatan historis dan empiris digunakan untuk melihat 

konstruksi pendidikan Islam dengan penerapan dan konstruksi pendidikan Islam 

yang terjadi di lapangan. 

2. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa karakter-karakter peserta didik 

dalam proses pembelajaran PAI berbasis multikultural di SMAN 8 Bulukumba. 

3. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan ini digunakan untuk melihat fenomena atau fakta yang ada mengenai 

penerapan strategi pembelajaran PAI berbasis multikultural di SMAN 8 

Bulukumba 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini 

lokasi penelitian dilaksanakan di SMAN 8 Bulukumba yang beralamat di Jl. 

Muchtar Lutfi No. 32, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Peneliti 

tertarik melakukan penelitian karena siswa SMAN 8 Bulukumba memiliki 

berbagai macam keragaman seperti agama, status sosial, suku, budaya, tradisi dan 

kesenian. Juga sekolah tersebut terdapat korelasi dengan judul penelitian yang 

diteliti oleh peneliti. Selain itu sekolah tersebut adalah wilayah jangkauan yang 
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mampu ditemukan secara cepat oleh peneliti karena berada dekat dengan rumah 

kediaman peneliti. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek atau 

tempat asal data penelitian dapat diperoleh.
7
 Menurut Lofland dalam Lexi J. 

Moleong mengungkapkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.
8
 

 Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruan situasi yang 

menjadi objek penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan oleh peneliti 

dari sumber pertamanya.
9
 Sumber pertama yang dimaksud tersebut ialah yang 

meliputi lingkungan sekolah SMAN 8 Bulukumba seperti kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan, guru PAI,  dan peserta didik. 

1. Kepala Sekolah SMAN 8 Bulukumba yaitu untuk memperoleh data tentang 

kebijakan penerapan strategi pembelajaran PAI berbasis multikultural. 

2. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum SMAN 8 Bulukumba 

yaitu untuk memperoleh informasi data-data sekolah seperti sejarah sekolah, 

profil sekolah, struktur organisasi sekolah, keadaan kependidikan, keadaan 

guru, keadaan peserta didik, dan keadaan sarana dan prasarana SMAN 8 

Bulukumba. 
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3. Guru PAI SMAN 8 Bulukumba dalam hal ini guru sebagai sumber untuk 

mengetahui implementasi penerapan strategi pembelajaran PAI berbasis 

multikultural di sekolah maupun di kelas. 

4. Peserta didik yaitu untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran PAI 

berbasis multikultural di kelas 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang dapat 

mendukung data primer yang diperoleh diluar objek penelitian atau secara tidak 

langsung melalui perantara, yang meliputi: wawancara, dokumen-dokumen, 

referensi atau buku-buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang menjadi 

fokus penelitian yang berkaitan dengan strategi penerapan pembelajaran PAI 

berbasis multikultural dalam meningkatkan sikap toleransi peserta didik. 

Untuk data tambahan atau data sekunder yang dapat menunjang data 

primer, peneliti mencari dan mendokumentasikan data berupa sumber tertulis dan 

juga gambar. Menurut Lexi J. Moleong, walaupun dikatakan bahwa sumber data 

di luar kata dan tindakan adalah sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi dan juga dokumen resmi.
10

 Sedangkan foto menghasilkan data deskriptif 

yang cukup berharga dan sering digunakan dalam menelaah segi-segi subjektif 

dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.
11

 

Dalam proses penelitian calon peneliti ingin menggabungkan beberapa 

data diluar data primer yaitu dengan beberapa data sekunder (pendukung) agar 

diakhir penelitian calon peneliti mampu mengkorelasikan antara data langsung 

dan tidak langsung serta bertujuan untuk lebih melengkapi penelitian tersebut. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi dan  metode dokumentasi atau cara yang dipakai untuk mengumpulkan 

informasi atau fakta-fakta di lapangan.
12

 Adapun metode tersebut yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek kajian. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang strategi penerapan pembelajaran PAI berbasis multikultural dalam 

meningkatkan sikap toleransi peserta didik di SMAN 8 Bulukumba. Saat 

menggunakan metode observasi ini agar lebih efektif maka peneliti menggunakan 

pedoman observasi sebagai instrumen dalam penelitian. Instrumen tersebut berisi 

item-item tentang catatan calon peneliti mengenai strategi penerapan 

pembelajaran PAI berbasis multikultural dalam meningkatkan sikap toleransi 

peserta didik. 

Dalam menggunakan metode observasi, yaitu sesuatu yang digunakan 

untuk mengamati hal-hal atau sesuatu yang akan diteliti di lapangan. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam metode wawancara yaitu berupa pertanyaan 

kepada informan dalam hal ini peserta didik.  

Menurut Sutrisno Hadi, metode observasi yaitu studi yang sengaja dan 

sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) 

mulai dari metode yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara 

pencatatannya.
13

 Calon peneliti menggunakan metode observasi agar mampu 

meninjau langsung ruang lingkup dari lokasi yang tentukan. 

 

                                                           
12

 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 208. 
13

 Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, Metodologi Research, h. 136. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah 

suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih 

secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan 

sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.
14

 Sedangkan menurut 

Prof. Sutrisno dalam penelitiannya bahwa metode wawamcara yaitu metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara 

sistematis dengan berlandaskan tujuan penelitian.
15

 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi 

langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun dalam 

situasi buatan yang berguna untuk melengkapi metode observasi lapangan. 

Sedangkan data-data yang tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini 

digunakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
16

 

Wawancara ada dua macam yaitu wawancara berstruktur (tidak bebas) 

dan wawancara tidak terstruktur (bebas). Wawancara terstruktur (tidak bebas) 

yaitu kemungkinan jawaban telah disiapkan sehingga peserta didik tinggal 

mengkategorikannya kepada alternatif jawaban yang telah dibuat.
17

 Sedangkan 

                                                           
14 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 212. 
15

 Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fak. Psikologi 

UGM, 2013), h. 136. 
16

 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 117. 
17

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 68. 
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wawancara tidak terstruktur (bebas) biasa disebut wawancara mendalam (depth 

interview) dan wawancara terbuka.
18

 

Metode yang akan digunakan oleh calon peneliti saat proses penelitian 

adalah wawancara semi terstruktur yaitu memadukan wawancara terstruktur (tidak 

bebas) dan wawancara tidak terstruktur (bebas). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data-data tentang strategi penerapan pembelajaran PAI berbasis 

multiultural didik di SMAN 8 Bulukumba. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari data atau 

informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang 

ada, seperti jurnal, artikel, buku induk, buku pribadi, dan surat-surat keterangan 

lainnya. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, ledger, agenda dan sebagainya.
19

 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber 

pada dokumen atau catatn peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.
20

 Dalam 

pandangan lain dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari 

dan mencatat buku-buku atau dokumen, daftar statistik dan hal-hal yang terkait 

dengan penelitian.
21

 

Dimana dokumen yang calon peneliti gunakan sebagai data yang 

terdapat di lingkungan sekolah SMAN 8 Bulukumba. 

 

 

                                                           
18 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180. 
19

 Suharsimi dan Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 234. 
20

 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 2013), h. 

132. 
21

 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Makassar: Indobis Media 

Centre, 2013), h. 106. 
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E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri, yang kemudian peneliti menggunakan alat-alat bantu dalam 

mengumpulkan data seperti tape recorder, camera, buku catatan, catatan 

dokumentasi, pedoman obersevasi dan pedoman wawancara. 

1. Peneliti, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri, 

dimana seorang peneliti bertemu secara langsung dengan informan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan untuk dimuat pada lembar observasi. 

2. Melalui catatan, yakni penulis membuat catatan berisi uraian, dengan 

berpedoman pada satu ketentuan khusus yang penulis gunakan sendiri. Dalam hal-

hal tertentu, penulisan menggunakan metode katalog dan indeks.
22

 

3. Selanjutnya melalui rekaman, instrumen tersebut digunakan untuk 

menyimpan data penelitian. Dalam hal ini penulis menyediakan tape recorder, 

yang selanjutnya dibuatkan blangko penelitian berisi kategorisasi data misalnya 

data yang terkait dengan bentuk penerapan pendidikan Islam berbasis 

multikultural di SMAN 8 Bulukumba, dibuatkan blangko khusus, demikian pula 

keadaan lokasi penelitian, jumlah guru dan siswa, semuanya dibuatkan blangko 

untuk kemudian dibundel. 

4. Membuat pedoman pertanyaan yang akan dihadapkan pada informan 

untuk memperoleh keterangan. Pertanyaan tersebut bisa dalam bentuk angket dan 

wawancara. Dalam penelitian ini, hanya menggunakan metode wawancara saja 

dengan cara menyampaikan pertanyaan tanpa terikat dengan pedoman yang dibuat 

oleh penulis. Metode ini berdasarkan cara kerja sampling snowboling seperti bola 

salju, yakni mencari data sampai habis melalui wawancara dan pertanyaan secara 

                                                           
22

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), h. 212 
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teratur dan sitematis yang berguna untuk meperkaya data yang telah ada 

sebelumnya. 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu metode 

yang digunakan dalam menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai 

kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil obsevasi dan 

dokumentasi atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di 

lapangan. 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. 

Nana Sudjana dan Awal Kusumah mengungkapkan bahwa analisis data 

adalah sebuah proses yang dilakukan melalui pencatatan, penyusunan, pengolahan 

dan penafsiran serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya 

dengan masalah penelitian.
22

 Tujuan analisis dalam penelitian adalah 

menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang 

teratur, serta tersusun dengan baik dan lebih menjadi berarti. Proses analisis data 

yang akan digunakan oleh calon peneliti dalam penelitian ini melibatkan beberapa 

tahapan analisis data yang digunakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael 

Huberman yaitu sebagai berikut:. 

                                                           
22

 Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, 

(Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2020), h. 89.  
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1. Reduksi data 

Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisis dan melakukan 

pemilihan data pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, sesuai 

sesuai dengan tujuan penelitian ini. Suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa, hingga ditarik kesimpulan 

data dan verifikasi. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data 

yang telah diperoleh peneliti akan disajikan sehingga hasilnya dapat disimpulkan 

atau ditinjau ulang. 

3. Penarikan kesimpulan 

Setelah keseluruhan tahapan telah dilalui maka penarikan kesimpulan 

awal dapat dilakukan. Sejak awal ke lapangan dan juga dalam proses 

pengumpulan data, peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari 

data yang diperoleh. Menarik kesimpulan merupakan alur ketiga dari 

penganalisaan data setelah data diproses dengan mereduksi dan menyajikan data, 

kemudian ditarik kesimpulan.
23

 

Dalam penelitian kualitatif calon peneliti memerlukan beberapa tahapan 

dalam proses penelitian di lapangan agar lebih mampu mendalami data dan fakta 

yang ada di sekolah tersebut. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data didasarkan pada kriteria-kriteria untuk menjamin 

kepercayaan data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

                                                           
23

 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI-

Press, 2012), h. 15. 
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keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. 

Menurut Lincoln dan Guba bahwa pelaksanakan pengecekan keabsahan data 

didasarkan pada empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferbility), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability).
24

 

Adapun teknik triangulasi data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Triangulasi 

Uji keabsahan data merupakan cara yang digunakan untuk melakukan 

pengujian terhadap data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam uji 

keabsahan data adalah metode triangulasi, yaitu menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai sumber dan metode perolehan data. Triangulasi 

dilakukan dan digunakan mengecek keabsahan data yang terdiri  dari tiga yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.
25

 

Pada tahapan pengujian keabsahan data calon peneliti menggunakan 

beberapa triangulasi yang disebutkan di bawah ini agar mampu memvalidasikan 

beberapa data dengan data yang lainnya. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari beberapa data 

yang dikumpulkan sebelumnya peneliti kembali mencocokkan dari sumber lain. 

 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu menguji keabsahan data dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

                                                           
24

 Lincolm Yonna S. dan Guba, Naturalistic Inquiry, (London: Sage Publication, 

1995), h. 289-331. 
25

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



70 
 

 
 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau 

kusioner. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu yaitu menguji keabsahan data dengan cara melakukan 

wawancara, observasi, atau teknik yang lain namun dalam waktu dan situasi yang 

berbeda.
26

 Misalnya wawancara dilakukan di pagi hari saat narasumber masih 

segar dan belum banyak masalah, kemudian dilakukan lagi di siang atau sore hari 

di saat narasumber sudah dihadapkan dengan tugas-tugas atau masalah. Bila hasi 

uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sampai ditemukan kepastian datanya. 

H. Member Check 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh 

peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber, Pelaksanaan membercheck 

dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan 

berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecah. 

 

                                                           
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, 

2009), h. 274. 
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BAB IV 

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN PAI BERBASIS 

MULTIKULTURAL DI SMAN 8 BULUKUMBA 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

1. Profil Umum SMAN 8 Bulukumba 

Nama Sekolah : SMAN 8 Bulukumba 

Alamat : Jl. KH. Muchtar Lutfi No. 32 Kel. 

Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten 

Bulukumba 

 Provinsi : Sulawesi Selatan 

No. Telepon/Fax : (0413) 81098 

Email : sman8bulukumba@yahoo.com 

Website : sman08bulukumba.sch.id 

NPSN :40304254 

NSS : 301191104501 

Jenis Akreditasi : A 

No. SK. Akreditasi : 458/BAN-SM/SK/2020 

Tanggal SK. Akreditasi : 22-06-2020 

Tahun Pendirian : 1991 

No. SK. Pendirian : 0426/0/1991 

Tanggal SK. Pendirian : 1991-06-21 

Status Sekolah : Negeri 

Luas Tanah : 5290 M2 

Luas Bangunan : 3750 M2 

Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Waktu Penyelenggaraan : 6/ Pagi Hari 
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 Naungan : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Warna : Hijau Orange 

2. Sejarah Singkat SMAN 8 Bulukumba 

SMAN 8 Bulukumba adalah sebuah lembaga pendidikan menengah atas 

berakreditasi “sangat baik”. Sekolah ini berada di jalan Muchtar Lutfi No. 32 

Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang terletak 

pada jantung kota Kabupaten Bulukumba yaitu di wilayah Ibukota Bulukumba. 

SMAN 8 Bulukumba memiliki sejarah yang cukup panjang dari tahun 1990 ketika 

masih bernama SPG (Sekolah Pendidikan Gratis), pada tahun 1991 sekolah 

tersebut beralih menjadi SMA ahli fungsi, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 

1992-1993 sekolah tersebut dikelola dan berubah nama menjadi SMAN 2 Ujung 

Bulu. Setelah beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1998 sekolah 

tersebut berubah lagi menjadi SMAN 2 Bulukumba dan perubahan sistem tata 

letak wilayah dengan memperhatikan wilayah zona di tahun 2014 sampai 

sekarang sekolah tersebut berganti nama menjadi SMAN 8 Bulukumba. Sekolah 

menengah atas negeri 8 Bulukumba juga termasuk dalam kategori lembaga 

sekolah yang banyak diminati dan menjadi salah satu sekolah favorit di 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan tepatnya berada di Kelurahan 

Caile Kecamatan Ujung Bulu. 

3. Visi Dan Misi SMAN 8 Bulukumba 

a. Visi 

Unggul dalam prestasi dan berbudi pekerti luhur berdasarkan imtaq dan 

iptek yang berwawasan lingkungan. 

b. Misi 
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1) Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui 

penerapan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun). 

2) Meningkatkan mutu pendidikan baik akademik maupun non-akademik 

yang mengintegrasikan sistem nilai, agama dan budaya serta iptek yang 

berbasis ICT. 

3) Mengembangkan pembinaan keagamaan yang terintegrasi kedalam 

pembelajaran. 

4) Mewujudkan pendidikan dengan lulusan yang berakhlak, kreatif, 

berprestasi, yang dapat bersaing d era global. 

5) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sarana 

prasarana yang ada di sekolah guna mewujudkan visi sekolah secara 

optimal. 

6) Meningkatkan pembinaan ekstrakurikuler demi pengembangan minat dan 

bakat peserta didik secara utuh. 

7) Menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan wali peserta 

didik, masyarakat, instansi dan lembaga terkait dalam rangka 

pencapaian visi sekolah yang optimal. 

8) Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, harmonis, bersih, hijau, 

rapi, indah dan nyaman dengan memanfaatkan fungsi lingkungan, 

mencegah pencemaran lingkungan dan mencegah perusakan 

lingkungan. 

4. Struktur Organisasi SMAN 8 Bulukumba 

Dalam rangka mewujudkan SMAN 8 Bulukumba sebagai sekolah yang 

profesional, maka dalam aktivitas sehari-hari gerak langkah komponen-komponen 

pendukung SMAN 8 Bulukumba dibingkai dalam sebuah tata kerja yang 

harmonis mulai dari komite sekolah, kepala sekolah, kepala tata usaha, wakil 
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kepala sekolah, kepala perpustakaan, kordinator BK, kepala laboratorium, dan 

wali kelas SMAN 8 Bulukumba. Adapun bagan struktur organisasi SMAN 8 

Bulukumba sebagaimana bagan dibawah ini: 

Tabel 1.3 Struktur Organisasi SMAN 8 Bulukumba 

No Nama Jabatan 

1.  Samsuddin, S.Pd.,M.Pd Ketua Komite Sekolah 

2.  Jasman, S.Pd.,M.Si Kepala Sekolah 

3.  Syamsuddin Jarre, S.Sos Kepala Tata Usaha 

4.  Dra. Hj. Harlinah, HS.,M.Kes Wakasek Sapras 

5.  Muhammad Jusni, S.Pd.,M.Pd Wakasek Kurikulum 

6.  Drs. Muhammad, M.Si Wakasek Kesiswaan  

7.  Drs. M. Ridwan, MM Wakasek Humas 

8.  Faridha, S.Pd Kordinator BK 

9.  A.Nursyamsi Syam, S.Pd.,M.Pd Ka. Perpustakaan 

10.  Muh. Yusuf G, S.Pd.,M.Kes Ka. Laboratorium IPA 

11.  Muhammad Nasir, S.Pd Kordinator 9K 

12.  Para Wali Kelas Pengembang Kurikulum 

Sumber: Website SMAN 8 Bulukumba
1
 

5. Struktur Organisasi Tenaga Sub. Bagian Tata Usaha SMAN 8 

Bulukumba 

Tabel 1.4 Struktur Organisasi Tenaga Sub. Bagian Tata Usaha SMAN 8 

Bulukumba 

No Nama Jabatan 

                                                           
1
 Sumber: Website SMAN 8 Bulukumba 
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1.  Syamsuddin, S.Sos Kasubag Tata Usaha 

2.  Syamsuddin, S.Sos Kepegawaian 

3.  Rosmawati, S.Pd Kesiswaan 

4.  Irfan Ayu, S.Pd Kurikulum 

5.  Rahmatiah, S.Sos Keuangan 

6.  Rosmawati, S.Pd Sapra 

7.  Irfan Ayu, S.Pd Persuratan 

8.  Syahrir, SE Dapodik 

Sumber: Website SMAN 8 Bulukumba
2
 

6. Keadaan Guru SMAN 8 Bulukumba 

Tabel 1.5 Keadaan Guru SMAN 8 Bulukumba 

No Data L P Jumlah 

1. Guru PNS   47 

2. Guru Non PNS   10 

3. Guru Sertifikasi   41 

4. Tenaga Kependidikan (PNS) 1 5 6 

5. Tenaga Kependidikan (Non PNS) 2  2 

Sumber: Website SMAN 8 Bulukumba
3
 

7. Keadaan Peserta Didik SMAN 8 Bulukumba 

Tabel 1.6 Keadaan Peserta Didik SMAN 8 Bulukumba 

No Kelas L P Jumlah 

1. X   321 

                                                           
2
 Sumber: Website SMAN 8 Bulukumba 

3
 Sumber: Website SMAN 8 Bulukumba 
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2. XI   294 

3. XII   261 

Jumlah 876 

Sumber: Tata Usaha SMAN 8 Bulukumba
4
 

8. Keadaan Sarana dan Prasarana SMAN 8 Bulukumba 

a. Sarana 

Tabel 1.7 Sarana SMAN 8 Bulukumba 

No Jenis Jumlah Kondisi 

Baik Buruk 

1.  Meja Peserta Didik 435 435 - 

2.  Kursi Peserta Didik 435 435 - 

3.  Meja Guru 29 29 - 

4.  Kursi Guru 29 29 - 

5.  Papan Tulis 34 34 - 

6.  Komputer TU 5 5 - 

7.  Kursi TU 5 5 - 

8.  Meja TU 5 5  

9.  Printer 4 4 - 

10.  Komputer Lab 30 30 - 

Sumber: Tata Usaha SMAN 8 Bulukumba
5
 

Sarana yang terdapat di SMAN 8 Bulukumba masih minim. Namun, dari pihak 

sekolah akan terus berupaya agar sarana di sekolah dapat dilengkapi sehingga 

siswa menerima pembelajaran dengan maksimal. 

b. Prasarana 

                                                           
4
 Sumber: Tata Usaha SMAN 8 Bulukumba 

5
 Sumber: Tata Usaha SMAN 8 Bulukumba 
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Tabel 1.8 Prasarana SMAN 8 Bulukumba 

No Jenis Jumlah Kondisi 

Baik Buruk 

11.  Ruang Kelas 29 29 - 

12.  Ruang Guru 2 2 - 

13.  Ruang Kepala Sekolah 1 1 - 

14.  Ruang BK 1 1 - 

15.  Ruang UKS 1 1 - 

16.  Ruang OSIS 1 1 - 

17.  Laboratorium 5 5 - 

18.  Perpustakaan 2 2 - 

19.  Sanitasi 12 12 - 

20.  Toilet 10 8 2 

21.  Mushallah 1 1 - 

22.  Sanggar Seni 1 1 - 

23.  Lapangan Upacara 1 1 - 

24.  Pos Satpam 1 1 - 

25.  Kantin Sekolah 2 2 - 

Sumber: Tata Usaha SMAN 8 Bulukumba
6
 

Prasarana yang terdapat di SMAN 8 Bulukumba telah lebih dari cukup. Dalam 

Perencanaan SMAN 8 Bulukumba akan segera membangun Mushalla agar para 

siswa tidak lagi melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di mesjid luar sekolah, 

sehingga prose pembelajaran di siang hari tetap berjalan dengan baik. 

 

                                                           
6
 Sumber: Tata Usaha SMAN 8 Bulukumba 
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B. Penerapan Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural Peserta Didik 

Di SMAN 8 Bulukumba 

Nilai-nilai multikultural telah ditetapkan dalam pembelajaran PAI baik 

didalam al-Qur‟an dan Hadits, selain itu sosio kultur perjalanan Islam juga 

menunjukkan adanya implementasi nilai-nilai multikultural. Oleh sebab itu, 

penanaman nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran PAI penting dilakukan 

untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang multikultural. 

Upaya penanaman nilai multikultural dapat dilakukan melalui berbagai upaya 

diantaranya melalui proses pembelajaran. 

Pendidikan dengan nilai-nilai multikultural bisa dijadikan sebagai 

sarana alternatif dalam pemecahan konflik yang terjadi di Indonesia dan juga 

berguna untuk menyiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi tingginya arus 

globalisasi di zaman sekarang ini.
7
 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Juariah selaku guru 

pendidikan agama Islam, adapun strategi yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran PAI berbasis multikultural pada peserta didik SMAN 8 Bulukumba 

adalah sebagai berikut: 

1. Integrasi nilai multikultural dalam materi pembelajaran pendidikan 

agama Islam (PAI) 

Di SMAN 8 Bulukumba integrasi nilai multikultural dalam materi 

pembelajaran PAI dilakukan dengan memasukkan beberapa materi pembelajaran 

yang bermuatan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, hidup rukun dan kasih sayang 

kepada peserta didik lainnya walaupun berbeda agama. Dalam proses wawancara 

dengan Ibu Juariah selaku guru PAI menjelaskan: 

“kita dalam  materi pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) juga 
adakan, materi tasamuh (toleransi), kerjasama, tolong menolong dan 

                                                           
7
 M. T. Hasan, Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme, 

(Malang: Universitas Islam Malang, 2018). 
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peduli lingkungan. Melalui materi tersebut, dalam hati dan perilaku 
anak-anak dapat tertanam nilai-nilai multikultural. Dari materi 
pembelajaran yang kita sampaikan ini dapat membangun pemahaman 
anak-anak atau peserta didik ya tentang berbagai nilai-nilai 
multikultural yang bersifat universal seperti dalam materi al-Qur‟an, 
dalam menentukan ayat-ayat pilihan, selain ayat-ayat tentang keimanan 
juga perlu ditambah dengan ayat-ayat yang dapat memberikan 
pemahaman dan penanaman sikap ketika berinteraksi dengan orang 
yang berlainan agama, sehingga sedini mungkin sudah tertanam sikap 
toleran, inklusif pada peserta didik, yaitu materi yang berhubungan 
dengan pengakuan al-Qur‟an akan adanya pluralitas dan berlomba 
dalam kebaikan. begitupun juga dengan materi lainnya seperti fikih, 
aqidah akhlak, dan SKI”.

8
 

Upaya integrasi nilai-nilai multikultural dalam materi dapat dilakukan 

dengan penghayatan nilai-nilai multikultural melalui tema-tema yang berguna 

secara langsung kepada peserta didik, sebagai dasar-dasar teoritis. 

2. Integrasi nilai multikultural dalam metode pembelajaran pendidikan 

agama Islam (PAI) 

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Integrasi nilai multikultural dalam metode pembelajaran PAI 

yang dilakukan guru di SMAN 8 Bulukumba antara lain menggunakan metode 

pembelajaran: diskusi, projek, dan kerjasama. Adapun dalam proses wawancara 

Ibu Juariah menjelaskan: 

“waktu mata pelajaran kita, kita tidak membebaskan siswa yang non 
Islam tetap berada di dalam kelas. Fakta yang terjadi, anak-anak lebih 
suka memilih ikut belajar di kelas. Dalam mengintegrasikan nilai-nilai 
multikultural dalam pembelajaran PAI, kami menggunakan metode 
pembelajaran diskusi,projek, dan kerjasama. Dalam metode diskusi, 
mengatur hubungan yang saling berimbang antara guru dan murid, 
sehingga dapat saling menyampaikan pendapat dan pikiran dengan 
bebas dan leluasa tanpa rasa takut atau tertekan. Kita waktu dalam 
pembelajaran juga menggunakan metode bermain peran, contohnya: 
kita mengajak siswa untuk bermain peran untuk meneladani akhlak 
mulia Nabi Muhammad SAW dan prilaku terpuji. Melalui metode ini 
antar siswa dapat saling bekerjasama dengan baik. Melalui metode 
bermain peran ini juga bisa melatih interaksi multikultural, sehingga 
keterampilan sikap multikultural juga dapat dikembangkan. Karena 
melalui bekerjasama dapat meningkatkan kepercayaan terhadap orang 

                                                           
8
 Juariah, Guru PAI Kelas XII SMAN 8 Bulukumba, Wawancara, Tanggal 14 Januari 

2023. 
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lain, serta meningkatkan keaktifan partisipasi siswa dalam membangun 
kebersamaan dengan cara pandang kemanusiaan”.

9
 

Berdasarkan pandangan dan penjelasan yang dilakukan dalam 

wawancara di atas, dengan kemampuan tersebut peserta didik dapat memiliki dan 

mengembangkan keterampilan kecakapan hidup untuk menghargai orang lain, 

terbuka dan jujur, serta mampu mengolah konflik dengan berprinsip kepada nilai-

nilai perdamaian atau tanpa kekerasan. Pada prinsipnya kesekian metode di atas 

dapat digunakan untuk mengimplementasikan metode pembelajaran yang 

didasarkan nilai-nilai multikultural selama masing-masing metode yang 

digunakan berprinsip pada prinsip-prinsip multikulturalisme. 

3. Integrasi nilai multikultural dalam media pembelajaran pendidikan 

agama Islam (PAI) 

Integrasi nilai multikultural dalam SMAN 8 Bulukumba dilakukan 

dengan memegang pada dua prinsip yaitu: prinsip efektif dan efisien. Efektif yang 

dimaksud adalah tepat guna yaitu media pembelajran yang digunakan cocok dan 

relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara efisien berkaitan dengan 

kegunaannya untuk memudahkan dalam membantu peserta didik menerima materi 

yang akan diberikan oleh guru. Dalam proses wawancara dengan Ibu Juariah 

beliau menjelaskan: 

“untuk media pembelajarannya kita berpegang pada prinsip efektif dan 
efisien. Sehingga kami selaku guru mata pelajaran lebih hemat waktu 
dan tidak menghabiskan waktu yang banyak dalam mengajar namun 
siswa dapat memahami dan mencapai pada kompetensi yang 
diharapkan. Adapun integrasi nilai multikultural dalam penggunaan 
media pembelajarannya adalah media yang digunakan telah berprinsip 
pada nilai-nilai multikultural. Sehingga melalui prinsip-prinsip tersebut 
pemanfaatan media pembelajaran dapat membangun planing interaksi 
yan edukatif. Diantaranya kami menggunakan gambar, poster, alat 
praga, tayangan video multimedia, termasuk lingkungan sebagai media 
pembelajaran bagi anak. Melalui beberapa media tadi, setidaknya kita 
dapat menyesuaikan gaya belajar siswa yang beragam”.

10
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 Juariah, Wawancara, Tanggal 14 Januari 2023. 

10
 Juariah, Wawancara, Tanggal 15 Januari 2023. 
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Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa strategi yang dilakukan 

guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai multikultural budaya unggul di SMP 

Negeri 1 Lawang terdiri dari tiga nilai. 

C. Implikasi Penerapan Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural 

Terhadap Sikap Toleransi Peserta Didik Di SMAN 8 Bulukumba 

Di dalam mewujudkan pembelajaran pendidikan berbasis multikultural 

di SMAN 8 Bulukumba tentunya harus dimulai dari gurunya terlebih dahulu. 

Misalnya guru pendidikan agama Islam (PAI), guru pendidikan agama Islam yang 

ada karena menjadi suri tauladan yang baik bagi yang lain, baik dari konsep dan 

etos kerjanya, dan juga tidak mendiskriminasikan peserta didik (baik ke peserta 

didik yang beragama Islam maupun non Islam) di dalam memberikan bimbingan. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru PAI kelas XI, 

Ibu Nurwaisyah, beliau mengungkapkan: 

“sebelum saya resmi menjadi guru di sekolah ini, saya diberi syarat dan 
kualifikasi yang terperinci yang diberikan oleh kepala sekolah, 
termasuk bagaimana sikap saya terhadap peserta. Dan kepala sekolah 
memberikan wacana bahwa guru PAI wajib memiliki sikap toleransi 
yang tinggi, hal ini dikarenakan sebagaimana kita ketahui saya akan 
menghadapi siswa yang memiliki latar belakang berbeda-beda jadi saya 
juga berusaha untuk menjadi penumbuh kesadaran dalam bertoleransi 
seperti melalui metode sosiodrama, di akhir pertemuan setelah 
pelaksanaan metode tersebut saya lanjutkan dengan memberikan 
wejangan-wejangan yang menjelaskan tentang pentingnya bertoleransi 
dan hikmah adanya perbedaan seperti halnya yang tercakup dalam surat 
Al-Kafirun “lakun diinukun waliyadin” dan juga saya memberikan 
penggunaan hadits Nabi Muhammad Saw yaitu “ikhtilaafu ummati 
rahmah” yang hadits tersebut menjelaskan perbedaan itu adalah rahmat 
dari Allah yang harus disikapi dengan baik akan tetapi sesungguhnya 
yang saya alami di sekolah ini alhamdulillah peserta didik di SMAN 8 
Bulukumba ini sudah tertanam jiwa bertoleransinya”.

11
 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru PAI 

DI SMAN 8 Bulukumba cukup efektif dalam menumbuhkan sikap toleransi 

peserta didik di sekolah dengan cara, pertama guru menjadi contoh dalam 
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 Nurwaisyah, Guru PAI Kelas XI SMAN 8 Bulukumba, Wawancara, Tanggal 16 

Januari 2023. 
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bersikap toleran terhadap terhadap seluruh orang di sekolah dan selama proses 

pembelajaran guru menerangkan ayat Al-Qur‟an dan hadits Nabi yang 

menjalaskan tentang pentingnya bersikap toleransi dan saling menghormati 

sebagai bagian dari ajaran Islam yang damai dan mensejahterakan. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan dengan 

peserta didik SMAN 8 Bulukumba, peneliti menganggap mereka sudah 

mempunyai sikap toleransi yang cukup tinggi. Dalam hal ini penulis paparkan 

sebagai berikut: 

1. Peserta didik SMAN 8 Bulukumba memandang bahwa toleransi antar 

umat beragama dalam pergaulan sehari-hari adalah penting karena agama 

mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua manusia. Selain itu pihak sekolah 

juga mengajarkan agar peserta berbuat baik kepada sesama. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa peserta 

didik SMAN 8 Bulukumba yang hasilnya sebagaimana berikut: 

“toleransi memang sangat perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-
hari, apalagi di SMAN 8 Bulukumba kita ini yang peserta didiknya 
berasal dari berbagai daerah. Selain itukan agama kita juga bermacam-
macam, jadi kalau tidak toleransi ya pasti muncul permusuhan”.

12
 

 
“menurut saya toleransi itu sangat penting sekali, karena untuk 
mempererat persaudaraan kita”.

13
 

  
“toleransi itu penting, karena menurut ajaran agama kita seperti itu, kita 
harus berbuat baik kepada orang lain. Selain itu dengan toleransi kita 
dapat menjadi rukun”.

14
 

2. Peserta didik SMAN 8 Bulukumba sangat prihatin terhadap konflik 

menegenai masalah etnik atau isu pertentangan agama dan memandang agar ada 

penyelesaian segera. 
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 Nursyahda Sholeha, Peserta Didik Muslim Kelas XI IPA 2 SMAN 8 Bulukumba, 

Wawancara, Tanggal 17 2023. 
13

 Vinsen Tanujaya, peserta Didik Non Muslim Kelas XI IPA 2 SMAN 8 Bulukumba, 

Wawancara, Tanggal 17 Januari 2023. 
14

 Andi Nabila, Peserta Didik Muslim Kelas XI IPA 2 SMAN 8 Bulukumba, 

Wawancara, Tanggal 17 Januari 2023. 
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Data ini peneliti peroleh dengan melakukan wawancara dengan 

beberapa peserta didik SMAN 8 Bulukumba yang hasilnya adalah sebagai berikut: 

“ya saya sangat prihatin dengan konflik-konflik yang terjadi di negara 
kita ini. Masalah-masalah ini harus segera diselesaikan dengan cara 
secara terus menerus menjaga dan merawat kerukunan dan harmonis 
sesama warga sekolah”.

15
 

  
“masalah-masalah yang berhubungan dengan antar suku atau antar 
agama harus segera diselesaikan secepatnya agar tidak merembek ke 
masalah-masalah yang lainnya. Dan agar kondisi bisa lebih aman”.

16
 

 
“menurut saya konflik-konflik seperti itu harus segera ditangani melalui 
kebiasa-kebiasaan untuk saling membantu dan bekerja sama sesama 
peserta didik khsusunya di dalam kelas.”

17
 

3. Peserta didik SMAN 8 Bulukumba menganggap perlu dan penting 

terhadap usaha-usaha kerja sama antar umat beragama dalam pergaulan sehari-

hari. 

Data ini peneliti peroleh dengan melakukan wawancara dengan 

beberapa peserta didik SMAN 8 Bulukumba yang hasilnya sebagaimana berikut:  

“menurut saya kerjasama dengan semua teman tanpa memandang dia 
berasal dari mana dan beragama apa dalam pergaulan sehari-hari itu 
sangat bagus sekali, karena kita bisa bersatu.

18
 

 
“Kerja sama antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari itu 
sangat bagus sekali, dan harus kita lakukan terus menerus agar 
kedamaian lingkungan sekolah tetap terjaga dan semakin harmonis 
tanpa memunculkan konflik-konflik tertentu yang dapat merusak nama 
baik sekolah”.

19
 

 
“kita di sekolah ini sudah terbiasa hidup bersama-sama, dan menurut 
saya kerjasama dengan semua orang meskipun beda agama dan berasal 
dari suku yang berbeda itu sangat penting sekali, karena dapat 
mempererat tali persaudaraan kita di sini”.

20
 

 
“kerjasama dengan semua orang tanpa pandang bulu itu penting dalam 
pergaulan sehari-hari, karena dapat memupuk persatuan dan dapat 
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 Nurayina Dar, Peserta Didik Muslim Kelas XII IPA 2 SMAN 8 Bulukumba, 

Wawancara, Tanggal 18 Januari 2023. 
16 Violin Salsya, Peserta Didik Non Muslim Kelas XII IPS 2 SMAN 8 Bulukumba, 

Wawancara, Tanggal 18 Januari 2023. 
17

 Nuralyah Salsyah, Pesera Didik Muslim Kelas XII IPA 2 SMAN 8 Bulukumba, 

Wawancara, Tanggal 18 Januari 2023. 
18

 Nursyahda Sholeha, Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023.  
19

 Violin Salsya, Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023. 
20

 Andi Nabila, Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023. 
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mempererat tali persaudaraan kita. Selain itu kan kita tidak bisa hidup 
sendiri saja, kita akan selalu butuh bergaul dengan orang lain”.

21
 

4. Peserta didik SMAN 8 Bulukumba memandang usaha kerja sama antar 

umat beragama dalam bentuk kegiatan peringatan hari besar agama di sekolah 

sangat perlu dan penting dilaksanakan. 

Data ini peneliti peroleh dengan melakukan wawancara kepada 

beberapa peserta didik SMAN 8 Bulukumba yang hasilnya adalah sebagaimana 

berikut:  

“kalau kami di sini sudah terbiasa kalau pas ada kegiatan peringatan 
hari besar agama di sekolah kami semua membantu menyelenggarakan, 
yaitu sebagai panitia. Dan juga kami senang melakukannya, karena 
dapat mempererat persaudaraan kita di sini. Tapi kalau pas acara 
ritualnya ya kami yang berbeda agama tidak ikut”.

22
 

 
 “menurut saya kerjasama antar umat beragama dalam bentuk kegiatan 
peringatan hari besar agama di sekolah sangat perlu dan penting 
dilaksanakan, karena dengan kerja sama tersebut dapat mempererat tali 
persaudaraan kita”.

23
 

 
“saya senang kalau pas ada acara-acara di sekolah, seperti perayaan hari 
besar, pameran seni, seni tari karena biasanya rame karena kami semua 
ikut memeriahkan juga baik dari kelas X, kelas XI, kelas XII sampai 
perbedaan agama, bahasa, budaya dan strata sosial”.24 
 
 “saya pernah jadi panitia untuk acara isro‟ mi‟roj padahal saya bukan 
beragama Islam. Menurut saya kerjasama seperti ini penting sekali 
karena dapat menciptakan toleransi di kalangan kami”.

25
 

5. Peserta didik SMAN 8 Bulukumba memandang bahwa manfaat 

persahabatan dengan teman-teman yang berbeda agama dapat menjaga kerukunan. 

Data ini peneliti peroleh dengan melakukan wawancara kepada 

beberapa peserta didik SMAN 8 Bulukumba yang hasilnya adalah sebagaimana 

berikut: 

“saya di sini senang karena dapat bergaul dengan teman-teman yang 
berasal dari daerah yang bermacam-macam, bersahabat tanpa 
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 Vinsen Tanujaya, Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023. 
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24

 Nursyahda Sholeha, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023. 
25

 Andi Nabila, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023. 



85 
 

 
 

membedakan agama dan asal daerah kita mampu menjaga 
kerukunan”.

26
 

  
“menurut saya bersahabat dengan teman-teman yang berbeda agama 
tidak masalah selama kita tidak mencampur adukan keyakinan kita, dan 
menurut saya menjalin persahabatan dengan teman-teman yang berbeda 
agama dapat menjaga kerukunan kita disini”.

27
 

 
“bisa kenal dan bersahabat dengan teman-teman yang berbeda agama 
dan dari asal daerah yang berbeda-beda seru banget, karena bisa 
menjaga kerukunan kita, dan kita dapat memperluas pergaulan kita”.

28
 

 
“menjalin persahabatan dengan teman-teman yang berbeda agama 
menurut saya sangat penting karena dapat menjaga kerukunan kita di 
sini karena kita mampu membangun kerjasama yang baik untuk 
mengharumkan nama naik sekolah”.

29
 

6. Peserta didik SMAN 8 Bulukumba memandang bahwa sikap tidak 

saling mengganggu orang lain saat melaksanakan ibadah merupakan perbutan 

terpuji. 

Data ini peneliti peroleh dengan melakukan wawancara kepada 
beberapa peserta didik SMAN 8 Bulukumba yang hasilnya sebagaimana berikut: 

 
“menurut saya sikap tidak saling mengganggu orang lain saat 
melaksanakan ibadah merupakan perbuatan terpuji, karena kita semua 
punya hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang kita yakini 
masing-masing”.

30
 

 
“Saya setuju kalau sikap tidak saling mengganggu saat melaksanakan 
ibadah merupakan perbuatan yang baik dan sikap tersebut harus kita 
rawat bersama khususnya di lingkungan sekolah ini”.

31
 

7. Peserta didik SMAN 8 Bulukumba memandang bahwa sikap mau 

menolong orang lain walaupun berbeda agama merupakan tindakan manusiawi 

dan terpuji. 

Data ini peneliti peroleh dengan melakukan wawancara kepada 

beberapa peserta didik SMAN 8 Bulukumba yang hasilnya sebagaimana berikut: 
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“menurut saya budaya tolong menolong itu harus dan perlu kita 
lestarikan, meskipun kita berbeda agama dan suku, karena tolong 
menolong itu merupakan perbuatan yang baik”.

32
 

 
 “di SMAN 8 Bulukumba ini kita bareng-bareng, jadi kita harus tolong 
menolong satu sama lain tanpa membedakan dia beragama apa dan asal 
daerah mana, intinya menurut saya tolong menolong itu kepada semua 
orang tanpa pandang bulu.

33
 

 
“menurut saya tolong menolong dengan orang lain walaupun berbeda 
agama dan suku itu adalah perbuatan yang manusiawi dan merupakan 
perbuatan baik, karena kita kan di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, kita 
adalah mahluk sosial yang terus butuh bantuan orang lain. Jadi kalau 
kita nantinya ingin ditolong oleh orang lain, kita juga harus menolong 
orang lain juga”.

34
 

8. Peserta didik SMAN 8 Bulukumba memandang bahwa menjalin 

hubungan harmonis antar umat beragama akan menciptakan rasa persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

Data ini peneliti peroleh dengan melakukan wawancara kepada 

beberapa peserta didik SMAN 8 Bulukumba yang hasilnya sebagaimana berikut: 

“menurut saya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, orang lain juga 
akan berbuat baik kepada kita. Dengan berbuat baik akan tercipta 
hubungan harmonis, dengan suasana harmonis ini nantinya akan 
menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa seperti isi dari sila 
ketiga pancasila”.

35
 

 
“kalau menurut saya sudah pasti kalau ada hubungan harmonis di antara 
kita maka akan tercipta kerukunan dan tercipta rasa persatuan dan 
kesatuan bangsa, maka dari itu kita semua tanpa terkecuali harus 
terlibat secara bersama-sama untuk menjaga hal tersebut”.

36
 

 
“kalau hubungan harmonis tercipta saya rasa insyaallah besar 
kemungkinan akan tercipta kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa 
demi terjaganya hubungan yang harmonis sesama warga sekolah dan 
demi mewujudkan visi misi sekolah”.

37
 

 
“dengan menjalin hubungan baik kepada semua orang tanpa 
memandang dari agama apa dan dari asal daerah mana diharapkan bisa 
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tercipta kerukunan antara kita dan tercipta rasa persatuan dan 
kesatuan”.

32
 

 

D. Faktor-faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Dalam 

Penerapan Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural Terhadap Sikap 

Toleransi Peserta Didik di SMAN 8 Bulukumba 

Semangat pendidikan  multikultural adalah semangat persamaan dan 

persaudaraan. Implementasi pendidikan agama Islam berbasis multikultural di 

SMAN 8 Bulukumba tidak selamanya berjalan dengan baik, akan tetapi diwarnai 

beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap upaya tersebut 

sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

Besar harapan dalam penerapan pendidikan agama Islam berbasis 

multikultural mampu berjalan dengan baik di SMAN 8 Bulukumba karena 

didukung oleh: 

a. Pemerintah yang mempunyai semangat keras dalam mengupayakan penyadaran 

terhadap pentingnya pendidikan agama Islam yang berbasis multikultural di 

tengah-tengah masyarakat, serta berbagai cara agar berbagai fasilitas pendidikan 

bisa lebih memadai. 

Menurut Bapak Jasman, bahwa 

“pemerintah Kabupaten Bulukumba menyadari akan pentingnya sikap 
persaudaraan dan persatuan masyarakat demi mewujudkan sistem 
pemerintah yang baik di Kabupaten Bulukumba, sehingga dengan 
demikian mereka sepakat dengan adanya pendekatan multikultural 
dalam pola pendidikan peserta didik, sehingga dengan demikian 
memberikan peluang yang besar kepada SMAN 8 Bulukumba untuk 
mengembangkan nilai tersebut”.

 38
 

b. Adanya kerja sama yang baik antara pendidik, kepala sekolah, dan pemerintah 

yang nantinya diharapkan menjadi wahana penggalian ide dan gagasan terhadap 
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usaha transformasi paradigma pendidikan berbasis multikultural baik di 

lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dilingkungan keluarga. 

Menurut Hasriani dalam wawancaranya: 

“budaya kerjasama yang baik antara pendidik, kepala sekolah, 
pemerintah dan masyarakat menjadi peluang yang amat besar bagi 
sekolah SMAN 8 Bulukumba untuk mendesain lingkungan sekolah 
yang baik di dalam rumah, sekolah dan di tengah-tengah masyarakat 
dengan menanamkan nilai multikultural.”

39
 

 
“secara umum kami sebagai guru menganut strategi ceramah, menulis 
dipapan tulis, menunggu anak menyalin baru aku ngomong, maksudnya 
menerangkan, mereka mendengarkan, langsung tanya jawab. Nanti ada 
latihan setelah tanya jawab itu latihan. Itu 2 jam pelajaran selesai. 
Tergantung materinya, jika rukun shalat, rukun wudhu itu praktek 
sayanya, lebih ke praktek di mushala.”

40
 

c. Lingkungan yang aman dan kebijakan sekolah yang senantiasa menjungjung 

tinggi sikap toleransi. sehingga memudahkan untuk mendesain dan menerapkan 

pendidikan agama Islam berbasis multikultural. 

“sekolah ini adalah sekolah yang terletak di jantung kota Kabupaten 
Bulukumba yang sekeliling terdapat beberapa instansi pemerintah dan 
kantor polisi terdekat jadi mudah untuk dipantau.”

41
 

 
“kebijakan dari sekolah ini mampu menarik suasana yang damai dan 
tentram karena menjungjung tinggi sikap toleransi, sikap saling 
menghargai perbedaan dan saling membantu satu sama lain di lingkup 
sekolah.”

41
 

 
Strategi pembelajaran cenderung sama, yang lebih menyalurkan GPK 
nya. Jika tidak ada guru pendampingnya ya saya yang perhatikan. 
Mislanya Fadli itu, dia belum ada guru pendamping khusus.”

42
 

d. Hampir sebagian besar orang tua sadar akan pentingnya pendidikan, utamanya 

pendidikan diniyah. Sehingga untuk menciptakan generasi bangsa yang paham 

betul semangat persaudaraan serta menjaga dan merawat sikap harmonis peserta 

didik terhadap peserta didik yang berbeda agama khususnya di lingkungan SMAN 
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8 Bulukumba yang notabenenya mempunyai perbedaan baik dari segi agama, 

bahasa dan strata sosial. 

“betul, yang menjadi faktor pendukung dari terciptanya kebijakan atau 
visi misi terkait sikap tolenransi adalah karena orang tua cukup memahami betapa 
pentingnya hal tersebut terus diterapkan di lingkungan sekolah yang menjungjung 
tinggi sikap toleransi.”

43
 

Dalam menerapkan konsep tersebut di SMAN 8 Bulukumba tidak 

begitu mulus, tentu mengalami beberapa hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaannya proses pembelajaran PAI berbasis multikultural.. 

2. Faktor Penghambat 

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan pendidikan Islam 

berbasis multikultural di SMAN 8 Bulukumba antara lain: 

a. Sifat eksklusivitas telah mendarah daging pada masyarakat khususnya para 

peserta didik, sehingga memerlukan sebuah bangunan pemahaman yang 

menyeluruh yang mampu menyentuh orang tua peserta didik. 

Menurut Andi Dio bahwa: 

“kendala yang terbesar yang dihadapi oleh SMAN 8 Bulukumba di 
dalam menerapkan pendekatan multikultural ialah terbangunnya 
penahaman yang mendarah daging di dalam masyarakat utamanya 
orang tua peserta didik tentang sikap eksklusivitas terhadap kebenaran 
dan keyakinan, bentuk dan cara beragama yang dianutnya sementara hal 
tersebut merendahkan agama, keyakinan, dan kebudayaan lainnya, dan 
akhirnya berefek kepada anak-anaknya”.

44
 

Pandangan ini menunjukkan bahwa dengan sikap eksklusovitas yang 

dimiliki peserta didik salah satunya menjadi sebeb pemicu munculnya 

permasalahan di SMAN 8 Bulukumba. 

b. Kesibukan ekonomi, orang tua di dalam mencari nafkah keluarga sering 

mendorong anak untuk ikut serta dan meninggalkan sekolahnya. 

Andi Dio menegaskan bahwa: 

“meskipun dalam sistem pengajaran telah dirumuskan dengan 
menggunakan pendekatan multikultural namun terkadang hal tersebut 
tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan disebabkan kebiasaan 
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peserta didik untuk tidak disiplin mengikuti pembelajaran. Hal tersebut 
disebabkan oleh mata pencaharian masyarakat di sekitar SMAN 8 
Bulukumba ialah pedagang kaki lima dan toko perbelanjaan yang besar 
dan ramai, sehingga terkadang mereka memanggil anaknya untuk ikut 
membantunya bahkan ketika mereka sibuk mengurus dagangannya 
akhirnya kurang perhatian terhadap anaknya, sehingga anak tersebut 
tidak mengikuti proses pembelajaran di sekolah”.

45
 

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dengan kesibukan orang tua 

mencari nafkah terkadang ia lalai dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai orang 

tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya. 

c. Kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya tenaga pendidik yang belum 

sepenuhnya mampu memahami betul nilai dan konsep pendidikan agama Islam 

berbasis multikultural di SMAN 8 Bulukumba. 

Menurut Muhammad Jusni bahwa: 

“kendala selanjutnya yang dihadapi oleh SMAN 8 Bulukumba di dalam 
menanamkan nilai pendidikan multikultural ialah pada faktor sumber 
daya manusia yang dimilikinya yang masih terbatas baik dari segi 
kualitas maupun kuantitasnya, sehingga dengan demikian dibutuhkan 
semacam workshop khusus untuk melatih dan memberikan pemehaman 
yang utuh kepada tenaga pendidik di SMAN 8 Bulukumba tentang 
pendidikan multikultural”.

46
 

 
“akibat minimnya sumber daya manusia dari seorang guru, maka di 
dalam proses belajar mengajar khususnya pembelajaran PAI kurang 
menerapkan nilai-nilai toleransi dari materi pembelajaran.”

47
 

Pandangan ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik yang berkecimpun 

di SMAN 8 Bulukumba sebagian masih memiliki keterbatasan dalam ilmu 

pendidikan sehingga sangatlah diharapkan untuk lebih menambah ilmunya apakah 

dengan melanjutkan pendidikan serta mengikuti kegiatan atau pelatihan yang ada 

diluar demi terciptanya proses pembelajaran yang lebih menekankan padaa aspek 

menjaga sikap toleransi khususnya di dalam kelas. 

d. Kebiasaan peserta didik yang saling mencemooh dan menghina 

Sebagaimana menurut perkataan Muhammad Jusni: 
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“kebiasaan anak di dalam bergaul dan bermain dengan temannya saling 
mengejek dan mencela bahkan menghina meskipun hal tersebut 
menjadi candaan akan tetapi terkadang menyinggung soal agama, 
bahasa, dan strata sosial yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai 
multikultural yang diterapkan di sekolah ini”.

48
 

Pandangan ini menunjukkan bahwa dengan kebiasaan seperti ini, 

mestinya tidak bisa dibiarkan walaupun hanya sebatas candaan, karena sebagai 

manusia yang memiliki perasaan tentu tidak selamanya menerima dan tidak sama 

semua, ada yang mudah tersinggung dan ada yang menganggap itu hal yang biasa 

saja, apalagi menyangkut persoalan etnis, bahasa, dan strata sosial. 

e. Tidak adanya sosialisasi yang memadai dari pihak SMAN 8 Bulukumba akan 

pentingnya agama Islam berbasis multikultural bagi peserta didik serta masyarakat 

pada umumnya. 

Menurut Muhammad Jusni bahwa: 

“keterbatasan media dan fasilitas yang dimiliki oleh SMAN 8 
Bulukumba melahirkan tingkat sosialisasi pendidikan agama Islam 
berbasis multikultural di tengah-tengah masyarakat yang kurang. 
Sehingga hal tersebut belum mampu menciptakan sistem lingkungan 
pendidikan yang utuh padu dengan tujuan pendidikan multikultural 
yang diajarkan di dalam kelas”.

49
 

 
“terkait dengan sosialisasi bahwa kami dari pihak sekolah terus menerus 
mengingatkan terkait kebijakan yang harus dipahami oleh seorang 
pendidik yaitu dengan membedakan peserta didik yang berkebutuhan 
khusus, jadi mereka tidak harus dituntut untuk lebih keras lagi, pendidik 
harus memahami betul karakter-karakter anak didiknya agar terus 
terjalin suasana yang harmonis dan penuh dengan toleransi.”

50
 

Faktor penghambat dalam upaya penerapan strategi pembelajaran PAI 

berbasis multikultural di SMAN 8 Bulukumba berusaha ditindak lanjuti oleh 

pihak pemerintah, kepala sekolah dengan para guru dalam menyatukan komitmen 

bersama membangun pendidikan yang mengutamakan persaudaraan dan hidup 

bersama menuju bangsa yang berdaulat dan terus mengutamakan slogan yaitu 

“bhineka tunggal ika” yang artinya beragama tetapi tetap satu. Hal ini harus 
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ditanamkan dalam materi atau proses pemberian pembelajaran kepada peserta 

didk agar mereka terbiasa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penerapan Strategi 

Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural di SMAN 8 Bulukumba” maka dapat 

ditarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang peneliti 

telah buat, adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural Peserta Didik 

Di SMAN 8 Bulukumba yaitu: a. Integrasi nilai multikultural dalam materi 

pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI). b. Integrasi nilai multikultural 

dalam metode pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI). c. Integrasi 

nilai multikultural dalam media pembelajaran pendidikan agama Islam 

(PAI). 

2. Adapun implikasi dari Penerapan Strategi Pembelajaran PAI Berbasis 

Multikultural Terhadap Sikap Toleransi Peserta Didik Di SMAN 8 

Bulukumba yaitu mampu menunjukkan sikap serta memberikan pengakuan 

yang jelas akan perbedaan paham, suku, bahasa, agama dan strata sosial di 

tengah-tengah masyarakat khususnya bagi peserta didik, sehingga tertanam 

sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama peserta didik.  

3. Faktor-faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Strategi 

Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural Terhadap Sikap Toleransi Peserta 

Didik di SMAN 8 Bulukumba yaitu: a. Pemerintah yang mempunyai 

semangat keras. b. Adanya kerja sama yang baik antara pendidik, kepala 

sekolah,pemerintah. c. Lingkungan yang aman dan kebijakan sekolah yang 

senantiasa menjungjung tinggi sikap toleransi. d. Hampir sebagian besar 

orang tua sadar akan pentingnya pendidikan, utamanya pendidikan diniyah, 

adapun faktor penghambat, a. Sifat eksklusivitas telah mendarah daging 
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pada masyarakat khususnya para peserta didik. b. Kesibukan ekonomi. c. 

Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang. d. Kebiasaan peserta 

didik yang saling mencemooh dan menghina. e. Tidak adanya sosialisasi 

yang memadai dari pihak sekolah 

B. Implikasi 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan strategi pembelajaran 

PAI berbasis multikultural di SMAN 8 Bulukumba, berdasarkan pada visi misi 

sekolah ini yang salah satunya dicantumkan secara tekstual menyebutkan 

“Membudayakan sikap sopan, santun, dan akhlak mulia melalui penerapan 

kearifan lokal”, secara umum adalah bagaimana membangun sikap toleransi di 

antara lingkungan sekolah yang mengacu pada hal tersebut diantara sumbangsih 

yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap sekolah tentang 

penerapan strategi pembelajaran PAI berbasis multikultural terhadap 

sekolah dalam meningkatkan sikap toleransi peserta didik, dan penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan, 

pengembangan, kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan. 

2. Menjadi sumber referensi dalam memberikan materi kepada peserta didik, 

pedoman dalam menyusun RPP yang berdasarkan aturan K13, dan menjadi 

bahan informasi tentang strategi pembelajaran PAI berbasis multikultural 

dan untuk lebih meningkatkan kualitas belajar mengajar terhadap peserta 

didik. 

3. Menjadi salah satu dari sekian banyak karya ilmiah yang lebih berintegritas 

dan kredibel untuk dijadikan sebagai referensi dalam upaya 

mengembangkan kurikulum PAI berbasis multikultural dan di sisi lain 
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menonjolkan universalitas makna sikap toleransi dan pedoman dalam proses 

pembelajaran di sekolah.  
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Nama  : Jasman, S.Pd.,M.Si 

Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 8 Bulukumba 

NIP : 196708071990031012 

Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimanakah sejarah SMAN 8 Bulukumba? 

Jawaban : Sejak Tahun 1990 sekolah ini memiliki sejarah yang awalnya disebut SPG 

(Sekolah Pendidikan Gratis), tahun 1991 beralih menjadi sekolah ahli fungsi, 

pada 1992-1993 menjadi SMAN 2 Ujung Bulu ketika masih berada di wilayah 

Kecamatan, pada tahun 1998 berubah menjadi SMAN 2 Bulukumba, dan pada 

tahun 2014-sekarang yaitu berubah menjadi SMAN 8 Bulukumba. 

2. Apa visi, misi, dan tujuan SMAN 8 Bulukumba? 

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam menyusun visi, misi, dan tujuan SMAN 8 

Bulukumba? 

Jawaban : Rapat tim KTSP (pengembang kurikulum), Kepala Sekolah, seluruh 

wakil kepala sekolah dan guru yang terlibat di kordinator lab, 

perpustakaan, literasi, tata usaha dan pembina ekstrakurikuler 

4. Kapan Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMAN 8 Bulukumba? 

Jawaban : 2016-2023 

5. Darimana asal Bapak? 

Jawaban : SMAN 12 Bulukumba 

6. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam Penerapan Pendidikan agama Islam 

berbasis multikultural? 

Jawaban : pemerintah Kabupaten Bulukumba menyadari akan pentingnya sikap 

persaudaraan dan persatuan masyarakat demi mewujudkan sistem 

pemerintah yang baik di Kabupaten Bulukumba, sehingga dengan 

demikian mereka sepakat dengan adanya pendekatan multikultural 

dalam pola pendidikan peserta didik, sehingga dengan demikian 
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memberikan peluang yang besar kepada SMAN 8 Bulukumba untuk 

mengembangkan nilai tersebut 

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 8 Bulukumba 
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Nama : Muhammad Jusni, S.Pd.,M.Pd 

Jabatan  : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

Pertanyaan Wawancara 

1. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMAN 8 

Bulukumba? 

Jawaban : 2016-Sekarang 

2. Darimana asal Bapak? 

Jawaban : Kabupaten Selayar 

3. Bagaimana penerapan kurikulum pembelajaran PAI berbasis multikultural di 

sekolah? 

Jawaban : Mengikuti Kurikulum tahun 2013 

4. Sejak kapan penerapan pembelajaran PAI berbasis multikultural di sekolah? 

Jawaban : Sejak berdirinya sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran PAI 

berbasis multikultural di dalam muatan materi pembelajaran maupun 

metode dan media 

5. Bagaimana hasil penerapan pembelajaran PAI berbasis multikultural di 

sekolah? 

Jawaban : Hasil dari penerapan tersebut menjadikan nama sekolah lebih dikenal 

masyarakat sebagai sekolah yang menjungjung tinggi toleransi dan 

kerukunan antar warga sekolah. 

6. Bagaimana kebijakan penerapan pendidikan agama Islam berbasis multikultural 

di sekolah? 

Jawaban : Peserta didik non muslim diarahkan ke tempat ibadah masing-masing 

dan pihak lembaga melaporkan nilainya terkait pembelajaran agama 

setiap semester 

7. Bagaimana tata tertib penerapan pendidikan pendidikan agama Islam berbasis 

multikultural? 
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Jawaban : Kehadiran 80% dari jumlah efektif ulangan semester, ulangan harian 

di tempat ibadah masing-masing dan setelah itu melapor ke sekolah 

untuk menginput data kelaporan pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan wakil kepala sekolah SMAN 8 Bulukumba 
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Nama : Juariah Muin, S.Ag 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PAI 

PertanyaanWawancara 

1. Sejak kapan Ibu mengajar di SMAN 8 Bulukumba? 

Jawaban : 2012-Sekarang 

2. Darimana asal Ibu? 

Jawaban : Kabupaten Bulukumba 

3. Apa fungsi dan tujuan penerapan pembelajaran PAI berbasis multikultural? 

4. Bagaimana rencana penerapan pembelajaran PAI berbasis multikultural? 

Jawaban : Menyiapkan bahan-bahan materi, metodenya serta media yang akan 

diajarkan sesuai dengan konsep pendidikan agama Islam berbasis 

multikultural. 

5. Apa muatan pembelajaran PAI berbasis multikultural dalam materi pelajaran? 

Jawaban : Kita dalam  materi pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) juga 

adakan, materi tasamuh (toleransi), kerjasama, tolong menolong dan 

peduli lingkungan. Melalui materi tersebut, dalam hati dan perilaku 

anak-anak dapat tertanam nilai-nilai multikultural. Dari materi 

pembelajaran yang kita sampaikan ini dapat membangun pemahaman 

anak-anak atau peserta didik ya tentang berbagai nilai-nilai 

multikultural yang bersifat universal seperti dalam materi al-Qur‟an, 

dalam menentukan ayat-ayat pilihan, selain ayat-ayat tentang 

keimanan juga perlu ditambah dengan ayat-ayat yang dapat 

memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika berinteraksi 

dengan orang yang berlainan agama, sehingga sedini mungkin sudah 

tertanam sikap toleran, inklusif pada peserta didik, yaitu materi yang 

berhubungan dengan pengakuan al-Qur‟an akan adanya pluralitas dan 
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berlomba dalam kebaikan. begitupun juga dengan materi lainnya 

seperti fikih, aqidah akhlak, dan SKI. 

6. Bagaimana metode penerapan pembelajaran PAI berbasis multikultural di 

kelas? 

Jawaban : Waktu mata pelajaran kita, kita tidak membebaskan siswa yang non 

Islam tetap berada di dalam kelas. Fakta yang terjadi, anak-anak lebih 

suka memilih ikut belajar di kelas. Dalam mengintegrasikan nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran PAI, kami menggunakan metode 

pembelajaran diskusi,projek, dan kerjasama. Dalam metode diskusi, 

mengatur hubungan yang saling berimbang antara guru dan murid, 

sehingga dapat saling menyampaikan pendapat dan pikiran dengan 

bebas dan leluasa tanpa rasa takut atau tertekan. Kita waktu dalam 

pembelajaran juga menggunakan metode bermain peran, contohnya: 

kita mengajak siswa untuk bermain peran untuk meneladani akhlak 

mulia Nabi Muhammad SAW dan prilaku terpuji. Melalui metode ini 

antar siswa dapat saling bekerjasama dengan baik. Melalui metode 

bermain peran ini juga bisa melatih interaksi multikultural, sehingga 

keterampilan sikap multikultural juga dapat dikembangkan. Karena 

melalui bekerjasama dapat meningkatkan kepercayaan terhadap orang 

lain, serta meningkatkan keaktifan partisipasi siswa dalam 

membangun kebersamaan dengan cara pandang kemanusiaan 

7. Bagaimana media penerapan pembelajaran PAI berbasis multikultural di kelas? 

Jawaban : Untuk media pembelajarannya kita berpegang pada prinsip efektif dan 

efisien. Sehingga kami selaku guru mata pelajaran lebih hemat waktu 

dan tidak menghabiskan waktu yang banyak dalam mengajar namun 

siswa dapat memahami dan mencapai pada kompetensi yang 

diharapkan. Adapun integrasi nilai multikultural dalam penggunaan 
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media pembelajarannya adalah media yang digunakan telah berprinsip 

pada nilai-nilai multikultural. Sehingga melalui prinsip-prinsip 

tersebut pemanfaatan media pembelajaran dapat membangun planing 

interaksi yan edukatif. Diantaranya kami menggunakan gambar, 

poster, alat praga, tayangan video multimedia, termasuk lingkungan 

sebagai media pembelajaran bagi anak. Melalui beberapa media tadi, 

setidaknya kita dapat menyesuaikan gaya belajar siswa yang beragam 

8. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan pembelajaran PAI berbasis 

multikultural di sekolah? 

Jawaban : Ada beberapa faktor yang pendukung dan penghambat penerapan 

strategi pembelajaran PAI berbasis multikultural yaitu salah satunya 

adalah sinergi antara guru, kepala sekolah dan pemerintah daerah 

terhadap pendidikan agama Islam multikultural sangat baik. Adapun 

faktor penghambatnya ialah beberapa guru masih minim sumber 

daya manusia terkait pemahaman pendidikan agama Islam berbasis 

multikultural dalam proses pembelajaran. 

9. Bagaimana implikasi penerapan pembelajaran PAI berbasis multikultural di 

sekolah? 

Jawaban : Salah satu implikasinya adalah bahwa peserta didik SMAN 8 

Bulukumba telah memandang bahwa menjalin hubungan harmonis 

antar umat beragama akan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan 

bangsa khususnya di lingkup sekolah maupun di dalam kelas. 
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Gambar 3. Wawancara dengan Guru PAI SMAN 8 Bulukumba 
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Nama : Violin Salsya  

Jabatan : Peserta Didik Non Muslim Kelas XII IPS 2 SMAN 8 Bulukumba 

Pertanyaan Wawancara 

1. Siapa nama anda? 

Jawaban : Violin Salsya 

2. Darimana asal anda? 

Jawaban : Kabupaten Bulukumba 

3. Dimana alamat anda? 

Jawaban : Jl. Cendana 

4. Tahun berapa anda sekolah di SMAN 8 Bulukumba? 

Jawaban : 2020 

5. Bagaimana kondisi harmonisasi antara guru dan peserta didik? 

Jawaban : Sangat Baik, guru dan siswa mampu saling terbuka dan membangun 

komunikasi baik tentang pelajaran maupun di luar mata pelajaran 

6. Apa pendapat anda tentang perbedaan di sekolah? 

Jawaban : Di SMAN 8 Bulukumba ini kita bareng-bareng, jadi kita harus tolong 

menolong satu sama lain tanpa membedakan dia beragama apa dan 

asal daerah mana, intinya menurut saya tolong menolong itu kepada 

semua orang tanpa pandang bulu 

7. Bagaimana cara anda menyikapi perbedaan di sekolah? 

Jawaban : Agar saling menghargai karena tidak menganggap berbeda itu adalah 

hal buruk 

8. Apakah guru PAI menerapkan pembelajaran PAI berbasis multikultural di 

kelas? 

Jawaban : Baik, guru memberi pertanyaan kemudian meminta siswa untuk 

mengeluarkan pendapat serta tidak ada tindakan diskriminatif 

terhadap peserta didik yang berbeda 
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9. Kegiatan-kegiatan apa saja yang melibatkan semua peserta didik? 

Jawaban : porseni, pameran seni tari, kerja bakti, dan perayaan hari-hari besar 

seperti hari guru dan tujuh belasan 

10. Bagaimana keterlibatan peserta didik pada kegiatan tersebut? 

Jawaban : Sangat aktif, karena para peserta didik tanpa perbedaan sangat antusias 

mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut 

11. Apakah guru menganalisa peserta didik yang berbeda-beda? 

Jawaban : Iya, karena guru mendengar semua pendapat peserta didik dan tidak 

membeda-bedakan apakah agama peserta didik tersebut muslim atau 

non muslim, semuanya disamaratakan. Serta mengingatkan peserta 

didik sesuai dengan keyakinannya masing-masing dalam beribadah 

Gambar 4. Wawancara dengan peserta didik non muslim 

 

 

 



118 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 
 

 

 

 

 



120 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Nama lengkap Agung Nur Rusman DH, 2023. Lahir di 

Bulukumba pada tanggal 6 Agustus 1997. Penulis 

adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari 

pasangan H. Muh. Rusman Dado dan Hj. Handayati 

Bahar. Penulis aktif di berbagai organisasi tertentu. Baik 

itu organisasi kemahasiswaan maupun organisasi 

kemasyarakatan seperti GP. Ansor Kab. Bulukumba dan 

pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan 

alhamdulillah pernah di amanahkan memimpin di PMII 

komisariat STAI Al-Gazali Bulukumba pada periode 

2019-2020. Selanjutnya melanjutkan kepengurusan di tingkat cabang dengan 

memangku amanah sebagai sekretaris umum cabang PMII Bulukumba periode 

2020-2021. Jenjang pendidikan penulis adalah berbasis keagamaan karena pernah 

menempah pendidikan di sebuah pondok pesantren yaitu dari Mts DDI-AD 

Mangkoso Kab. Barru selama tiga tahun dari sejak tahun 2009-2012, melanjutkan 

pendidikan ditingkat menengah di MA DDI-AD Mangkoso Kab. Barru pada 

2012-2015 dan alhamdulillah melanjutkan kembali pendidikan ke jenjang strata 

satu (S1) di perguruan tinggi STAI Al-Gazali Bulukumba dengan memilih jurusan 

pendidikan agama Islam (PAI) pada 2016-2020, dan saat ini melanjutkan jenjang 

pendidikan ke tingkat strata dua (S2) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

tahun 2021 dengan memilih jurusan yang linear yaitu pendidikan agama Islam 

(PAI) pada program pascasarjana. 


