
1 
 

PEMBENTUKAN KARAKTER TOLERANSI PESERTA DIDIK PADA 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 DI SMK KESEHATAN PRIMA MANDIRI  

SEJAHTERAMAKASSAR 

 

  

Tesis 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

 Gelar Magister dalam Bidang Pendidikan Agama Islam  

pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh : 

 

HASFIANA 

80200217007 

 

Promotor: 

Dr. H. Nurman Said, M.A. 

Kopromotor: 

Dr. H. Wahyuddin Naro, M.Hum. 

 

Penguji 

Dr.H. Arifuddin Siraj, M.Pd. 

Wahyuni Ismail, M.Si., Ph.D. 

 

 

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  

MAKASSAR 

2019 



ii 
 

 

  



iii 
 

 

  



iv 
 

KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ الِله الرَّحَْْنِ الرَّحِيْم
لَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْانبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْ وَعَلَى الَهِِ وَصْحَ  َعِيْْ.الَْْمْدُ لله رّبِّ الْعَالَمِيْْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّ ْْ بِهِ ََ  

Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dari kebenaran-

Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang 

mengantarkan manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah swt., serta orang-orang 

bijak yang takkan pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberikan 

harapan demi terciptanya damai bagi umat manusia di muka bumi. 

Segala upaya untuk menjadikan tesis ini mendekati kesempurnaan telah 

penyusun lakukan, namun dengan segala kerendahan hati masih diharapkan koreksi, 

kritik, dan saran seperlunya demi menjadikan tesis ini sesuai dengan penulisan karya 

ilmiah sempurna sebagaimana yang diharpkan. 

Tesis ini hadir bukan karena penulis sendiri, melainkan dukungan dan 

dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, terutama 

Ayahanda tercinta Abd. Hafid dan Ibunda tercinta Hadra, tanpa doa dan restu dari 

kalian penulis tidak dapat hadir dan menyelesaikan tesis ini. Untuk itu perkenankan 

menyampaikan rasa hormat, maaf, dan terima kasih terdalam kepada: 

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang 

Akademik, Dr. H. Wahyuddin Naro, M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang 

Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Prof. Dr. Darussalam 

Syamsuddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Dr. H. 

Kamaluddin Abunawas M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan 

Pengembangan Lembaga. 



v 
 

2. Prof. Dr. H. M. Ghalib, M.A. dan Dr. H. Andi Aderus AB. Passinring, Lc. 

MA.,selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 

yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, dan kebijakan dalam 

meningkatkan kompetensi mahasiswanya. 

3. Dr. Saprin, M>.Pd. dan Dr. Sitti Mania, M.Pd. selaku Ketua Jurusan dan 

Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, dan nasehat. 

4. Dr. H. Nurman Said, M.A. dan Dr. H. Wahyuddin Naro, M.Hum., selaku 

Promotor dan Kopromotor penulis yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis 

ini. 

5. Dr. H. Arifuddin Siraj, M.Pd. dan Wahyuni Ismail, M.Si., Ph.D. selaku Dewan 

Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan 

mengarahkan penelitian sehingga menjadi lebih baik lagi. 

6. Segenap dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang telah mendidik, 

mengajar, dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.  

7. Hj. Fitriani, S.H., M.H. dan Nirwana, S.H. Sepupu yang selalu membantu dan 

memberi semangat penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. 

8. Sahabatku tercinta Bahriani, S.Pd., Dina Al Munawwarah, S.Hum. dan Mardia, 

S.Pd. yang senantiasa mendukung penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. 

9. Seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus pada Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang senantiasa 

memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

semua proses dalam penyusunan tesis ini. 



vi 
 

Akhirnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

berjasa selama menempuh pendidikan di pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

Semoga Allah swt. membalas amal baik mereka dan mencatatnya sebagai amal 

jariah. 

 

Makassar,  8 Muharram 1441 H 

                07 September 2019 

    Penulis 

 

 

  Hasfiana 

 

 

  

 

  



vii 
 

DAFTAR ISI 

JUDUL .............................................................................................................   i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .............................................................   ii 

PERSETUJUAN TESIS ..................................................................................   iii 

KATA PENGANTAR .....................................................................................   iv 

DAFTAR ISI ....................................................................................................   vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................   ix 

ABSTRAK .......................................................................................................   xvi 

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................   1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....................................   10 

C. Rumusan Masalah ....................................................................   11 

D. Kajian Pustaka .........................................................................   12 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............................................   15 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ................................................................   17 

A. Karakter Toleran ......................................................................   17 

1. Pengertian Karakter ...........................................................   17 

2. Pembentuk Karakter ..........................................................   30 

3. Ruang Lingkup Karakter ...................................................   33 

4. Pengertian Toleransi ..........................................................   44 

5. Ruang Lingkup Toleransi ..................................................   57 

6. Karakter Toleransi .............................................................   61 

7. Strategi Pembentukan Karakter Toleran ...........................   63 

 



viii 
 

B. Pembelajaran PAI ....................................................................   65 

1. Pengertian Pembelajaran ...................................................   65 

2. Pengertian Pendidikan Agama Islam .................................   69 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam .......................................   70 

4. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk 

Karakter Toleransi .............................................................   72 

C. Kerangka Konseptual ...............................................................   76 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....................................................   77 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ......................................................   77 

B. Pendekatan Penelitian ..............................................................   79 

C. Sumber Data ............................................................................   81 

D. Metode Pengumpulan Data .....................................................   83 

E. Instrumen Penelitian ................................................................   86 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data ..................................   88 

G. Pengujian Keabsahan Data ......................................................   89 

BABIV Hasil Penelitian Dan Pembahasan .................................................   93 

A. Pembentukan Karakter Toleransi Peserta didik di SMK Kesehatan 

Prima Mandiri Sejahtera Makassar .........................................   93 

B. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

Membentuk Karakter Toleransi Peserta Didik di SMK Kesehatan 

Prima Mandiri Sejahtera Makassar ..............................................    102 

C. Implikasi Pembentukan Karakter Toleran Peserta Didik Pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Kesehatan Prima 

Mandiri Sejahtera Makassar ....................................................       117 



ix 
 

BAB V PENUTUP ......................................................................................       123 

A. Kesimpulan ..............................................................................       123 

B. Implikasi Penelitian .................................................................       124 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................       126 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



x 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel beriku : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambaangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص
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 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ػ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ
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 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

( ‟ ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau menoftong 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 ا َ

 Kasrah i I ا َ

 dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 fathah dan yaa’ Ai a dan i ي َ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 
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Contoh: 

يْفَ   kaifa : و 

 haula : ھ ىْيَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama  

 Fathah dan alif atau … ا َ │…يَ 

yaa‟ 

a a dan garis di atas 

 Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas ي

 Dhammmah dan وَ 

waw 

u u dan garis di atas 

Contoh: 

 maata : ِبد 

 ً ِ  ramaa : س 

يًْ   qiila : ل 

ىْدَ    ّ  yamuutu : ي 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
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adalah [t] sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

خ َ وْض  بٌ ش  ف   raudah al- atfal : الْْ طْ

خ َ  ٕ يْ ذ   ّ ٍ خ اٌ ف بض   al- madinah al- fadilah : اٌْ

خ َ  ّ ىْ  al-hikmah :  اٌْذ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 

Contoh : 

ثَّٕ ب   rabbanaa : س 

ٕ ب  يْ  najjainaa : ٔ جَّ

كَ    al- haqq : اٌْذ 

  َُ  nu”ima : ٔ ؼِّ

وَ   ذ   aduwwun‘ : ػ 

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

kasrah (  .maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i (ث يَ 
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 Contoh : 

ٍ يَ    Ali (bukan „Aliyyatau „Aly)„ : ػ 

ث يَ   ش   Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby)„ : ػ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  اي 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 

ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh : 

ّظَ    al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اٌشَّ

خ َ   ٌ ٌض   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا ٌضَّ

ف خ  ف ٍغ   al-falsafah : ا ٌْ

دَ   ج لَ   al-bilaadu : ا ٌْ

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 : 

 َْ وْ ش   ِ ْ  ta’muruuna : ت ب

 ’al-nau : إٌَّىْعَ 

يْءَ   syai’un : ش 
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شْدَ   ِ  umirtu : ا 

8. Penulisan Kata Bahasa 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 telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 

dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.Contoh :  

 Fizilaal Al-Qur’an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al- Jalaalah (ه  (اّللٰ

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh : 

َ 
ٕ بلل ٰ يْ  َ diinullah د 

 billaah ث بالل ٰ

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 

hum fi rahmatillaah. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
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Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bi la 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al- Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-

Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

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

Nasr Hamid Abu) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

swt. = subhanallahu wata’ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 

r.a. = radiallahu ‘anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS…/…38 = QS. Al-Maidah/5:38  

HR = Hadis Riwayat 

h = Halaman 

uud = undang-undang dasar 
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ABSTRAK 

Nama : Hasfiana 

NIM : 80200217007 

Konsetrasi : Pendidikan Agama Islam 

Judul Tesis : Pembentukan Karakter Toleransi Peserta Didik pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Kesehatan 

Prima Mandiri Sejahtera Makassar 

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui 1) pembentukan karakter toleransi 
peserta didik di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar 2) pelaksanaan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter toleran peserta 
didik di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar dan 3) implikasi 
pembentukan karakter toleran peserta didik Pada pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriftif dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi, pedagogi, historis dan psikologis. Sumber 

data pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam dan 

peserta didik. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data yaitu, reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi data.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 1) cara pembentukan karakter 

toleransi peserta didik di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar yaitu 

melalui kepala sekolah dan guru dalam membentuk karakter toleransi peserta didik. 

Adapun yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru antara lain adalah kebijakan 

sekolah dan kegiatan pembelajaran. Kebijakan sekolah, merumuskan visi dan misi 

dan peraturan sekolah yang berkaitan dengan sikap toleransi. Kegiatan 

pembelajaran, yaitu dengan mengintegrasikan sikap toleransi dalam setiap 

pembelajaran. Selanjutnya kegiatan rutin di sekolah, upacara hari Senin, peringatan 

hari besar dan juga ekstrakulikuler seperti, PMR, Pramuka, Osis dan rohis. 

Pelaksanaanya diajarkan untuk saling menyayangi, menghargai, menghormati, baik 

yang muslim maupun non muslim. 2) pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam membentuk karakter toleran peserta didik mengacu pada kurikulum K-

13 dan penjabaran pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

berorientasi pada peserta didik, mengunakan pembelajaran aktif dengan metode 

Problem Based Learning sehingga membawa dampak saling menghargai latar 

belakang dan status sosial, menghormati dan tidak membeda-bedakan baik muslim 

maupun non muslim. 3) implikasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

membentuk karakter toleran mempunyai dampak positif terhadap pembentukan 

karakter toleransi peserta didik yaitu dengan mereduksi segala prasangka negatif 

terhadap pemeluk agama lain sehingga mewujudkan kerukunan antar peserta didik. 

Implikasi penelitian hendaknya kepala sekolah meningkatkan kerja sama dengan 

berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran sikap toleransi dan menjadikan kemajukan 

peserta didik dalam beragama sebagai sebuah keikhlaskan sekolah sehingga dapat di contoh 

oleh sekolah lain. 
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ABSTRACT 

Name   : Hasfiana 

Student Reg. No. : 80200217007 

Study Major  : Islamic Education 

Dissertation Title : Character Building Of Tolerance in Students of SMK 

Kesehatan  

Prima Mandiri Sejahtera in Makassar through Islamic 

Education Subject 

===================================================== 

======== 

This thesis focuses on three discussions: 1) the tolerance character building in 

students of SMK Kesehatan (Health Vocational High School) Prima Mandiri 

Sejahtera in Makassar; 2) the execution of Islamic Education subject while building 

student‟s tolerance; 3) the implication of tolerance character building in students of 

SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera in Makassar through Islamic Education 

subject.  

This research uses qualitative method and it views the issue by using 

phenomenological, pedagogical, historical and psychological approaches. The 

research data were acquired from the school principal, teachers of Islamic Education 

as well as students through observations, interviews and documentations. The data 

were analysed through data reduction, data display and data verification stages.  

The research findings show some important insights about the issue regarding 

the tolerance character building in students of SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera through the Islamic Education subject. The first finding suggest that the 

school principal and teachers play a major role in shaping students‟ tolerance. The 

school promotes this tolerance character building program through school policies 

and learning activities. While the tolerance character building promotion through 

school policies revolve around the school vision, missions, and rules, its promotion 

through learning activities focuses on the integration of tolerance characters through 

classroom activities. In addition to that, the school has accommodated the tolerance 

promotion through weekly flag hoisting ceremonies, memorial days, and school 

extracurricular activities such as teen Red Cross, student‟s organisation, scout, and 

other programs. The program promotion indicators consist of the action of loving, 

respecting, and not discriminating non-Muslim believers. Next, the second finding 

suggests that the execution of tolerance character building at SMK Kesehatan Prima 

Mandiri Sejahtera refers to the Curriculum 2013. The lesson plans are more learner 

centred and accommodate active learning through problem-based learning method. 

During the classroom activities, students are seen to exhibit respectful behaviours 

towards students with opposite sexes, differing socioeconomical backgrounds, ages, 

as well as while expressing and receiving opinions. The last finding shows that the 
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tolerance character building has made a positive implication in students‟ 

attitude, indicated by a raised awareness in the diversity of religions.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-bhinneka. Kemajemukannya antara 

lain terletak pada keyakinan dan agama. Di samping agama-agama yang dianut di 

Indonesia seperti agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. 

ada pula aliran-aliran kepercayaan yang bersumber bukan pada ajaran agama, tetapi 

bersumber pada keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat sendiri, yaitu 

kepercayaan yang oleh pemerintah digolongkan kepada kepercayaan yang 

merupakan bagian dari kebudayaan.
1
 

Kemajemukan agama tersebut pada satu sisi menjadi modal kekayaan budaya 

dan memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia karena dapat dijadikan sebagai 

sumber inspirasi yang sangat kaya bagi proses demokrasi di Indonesia. Akan tetapi 

tidak dapat ditutupi oleh siapapun bahwa keragaman masayarakat dalam hal agama 

tersebut merupakan kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak 

tertata dengan baik. 

Salah satu kerawanan tersebut adalah konflik yang sering muncul dalam 

hubungan antar dan inter umat beragama seperti tidak ada rasa saling menghormati 

antar umat beragama, fitnah, saling menuduh dan menyalahkan satu sama lain baik 

itu dengan orang yang seagama ataupun beda agama, serta fanatisme terhadap 

keyakinannya masing-masing tanpa memikirkan keberadaan orang lain di sekitarnya. 

 

                                                             

1
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), h. 216. 
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Berdasarkan hal tersebut perlunya konstruksi pendidikan berorientasi pada 

proses penyadaran yang berwawasan pluralitas secara agama, sekaligus berwawasan 

multikultural. Kerangka lebih jauh, konstruksi pendidikan Islam bernuansa 

multikultural dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya secara komperhenship dan 

sistimatis untuk mencegah dan menanggulangi konflik etnis, agama, radikalisme 

agama, separatisme, dan integrasi bangsa.
2
 Menaggapi hal tersebut diperlukan 

langkah prefentif yang bersifat jangka panjang yakni melalui jalur pendidikan. 

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu instrumen penting peradaban umat, 

perlu dioptimalkan melalui ikhtiar pemanfaatan konsep-konsep dan teori-teori sosial, 

terutama konsep dan teori multikultural. 

Seperti yang dinyatakan secara konstitusional berdasarkan Pasal 4 UU RI No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, 

bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
3
 

Pendidikan merupakan proses pendidikan yang membimbing, membentuk dan 

mengkondisikan peserta didik agar memiliki mental dan kepribadian yang terbiasa 

hidup di tengah-tengah perbedaan apapun, baik suku, bahasa, agama dan keyakinan, 

sosial-ekonomi, ideologi maupun perbedaan gender.
4
 

 

                                                             

2
Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2008), h.32. 

3
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Bandung: Fokusindo Mandiri,  2012), h. 5.   

4
Mahfud Choirul, Multikultural (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 47.   
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Kondisi tersebut menunjukan keragaman budaya yang dimiliki bangsa ini. 

Dengan adanya Bhineka tunggal ika menandakan adanya nilai-nilai multikultural di 

Indonesia, multikultural tidak hanya menyangkut tentang suku, agama ras dan 

budaya namun juga menyangkut pendidikan. 

Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa serta Negara.

5
 

Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3, dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat guna 

mencerdaskan kehidupan bangsa. bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pencapaian tujuan tersebut, harus 

diinternalisasikan serta dikembangkan dalam budaya  komunitas sekolah. Proses 

pelaksanaan pembudayaan nilai-nilai agama tersebut dituntut komitmen bersama 

diantara warga sekolah dengan berbagai strategi yang digunakan.
6
 Komitmen 

bersama tersbut dapat diwujudkan dengan adanya sikap saling menghargai 

perbedaan atau toleransi. 

                                                             

5UUD Negara Republik Indonesia  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

h. 11. 

6
Sahlan Asmaun, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah: Upaya Mengembangkan Teori 

Ke Aksi (Malang: Uin Perss, 2010), h.14. 
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Toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuhkan 

sikap saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada, serta menjadi entry 

point bagi terwujudnya suasana dialog dan kerukunan antarumat beragama dalam 

masyarakat. Agar tidak terjadi konflik antar umat beragama, toleransi harus menjadi 

kesadaran kolektif seluruh kelompok masyarakat, dari tingkat anak-anak, remaja, 

dewasa, hingga orang tua, baik pelajar, pegawai, birokrat maupun mahasiswa.
7
 

Toleransi adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang 

dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang 

orang lain lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial 

budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya 

deskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima 

oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.
8
 

Perlu dipahami, bahwa Indonesia adalah wilayah dengan ragam budaya, suku, 

bahasa, budaya dan agama. Demi tujuan terciptanya kerukunan antar umat beragama 

dalam masyarakat, maka pendidikan dianggap sebagai instrumen penting. Sebab 

‚pendidikan‛ sampai saat ini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter 

individu-individu yang dididiknya. Salah satu peran dan fungsi pendidikan agama 

diantaranya adalah untuk meningkatkan keberagaman peserta didik dengan 

keyakinan agama sendiri, dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk 

menumbuhkan sikap toleransi terhadap agama lain. Salah satu hal penting dari 

konsekuensi tata kehidupan multikultural yang ditandai kemajemukan etnis, budaya, 

                                                             

7
Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 

Toleransi Beragama Mahasiswa (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 2.   

8
I Made Salin, dkk, Pengembangan Materi Budi Pekerti (Denpasar: Dwi Jaya Mandiri, 2009), 

h. 16. 
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dan agama tersebut, adalah membangun rasa toleransi dalam masyarakat. Karena 

pada hakikatnya kita semua adalah sebagai seorang saudara dan sahabat. Bahkan 

Islam melalui al-Qur’an juga langsung mengajarkan sikap-sikap toleran yang  

berkaitan langsung dengan prinsip ini. Allah dalam QS Yu>nus /10: 99. 

َ َ َ َََ َ َ ََ َ َ َََ

  َََ

Terjemahnya: 

‚Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di 
muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya 
mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.‛

9
 

Ayat tersebut telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya 

atau tidak. Demikianlah prinsip dasar al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah 

pluralitas dan toleransi. Karena Islam menilai bahwa syarat untuk membuat 

keharmonisan adalah pengakuan terhadap komponen-komponen yang secara alamiah 

berbeda. 

Salah satu tugas Pendidikan Agama Islam adalah menciptakan pembelajaran 

di kelas yang berorientasi menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. 

Pendidikan Agama Islam harus berperan aktif menciptakan strategi pembelajaran 

yang menjadikan latar belakang budaya peserta didik yang bermacam-macam 

digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik dikelas 

                                                             
9
Kementerian Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012),   

h. 221. 
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dan lingkungan sekolah. Yang demikian dirancang untuk menunjang dan 

memperluas konsep-konsep budaya, perbedaan, kesamaan dan demokrasi.
10

 

 Pendidikan Agama Islam dalam  proses pembelajaran, tidak lepas atas 

pandangan negatif dikarenakan, bahwa banyak Pendidikan Agama Islam yang lebih 

banyak berorientasi secara praktisi, artinya banyak dijumpai anak yang mendapat 

nilai bagus dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam namun dalam penerapan 

dan perilaku cenderung menyimpang. Sistem Pendidikan Agama yang berkembang 

di sekolah kurang sistematis dan kurang terpadu. Evaluasi pembelajaran PAI hanya 

aspek kognitif saja.
11

 

Penting kiranya bagi seorang guru atau sekolah untuk menerapkan secara 

langsung beberapa aksi guna membangun pemahaman keberagaman yang moderat di 

sekolah, untuk memperoleh keberhasilan bagi terealisasinya tujuan mulia yaitu 

perdamaian dan persaudaraan abadi di antara orang –orang yang pada realitasnya 

memang memiliki agama dan iman yang berbeda.
12

 

Pendidik dan peserta didik dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah 

perlu belajar bagaimana berinteraksi dan memahami orang lain yang secara etnik, 

agama, dan budaya berbeda secara baik dan benar. Bukan sekedar mengajarkan 

kesadaran dan kepekaan terhadap kebudayaan-kebudayaan dan ide-ide orang lain, 

bahkan keberanian memasuki perubahan paradigma untuk melihat dunia sebagai 

inclusive setting dimana setiap orang dapat saling menguntungkan dalam 

                                                             

10
Anshori, Transformasi Pendidikan Islam  (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010 ), h. 142. 

11
Sutrisno, Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Fadilatama, 

2011), h. 85. 

12
Muhammad Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 61.   
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perbedaan.
13

 Pada akhirnya semua kelompok dapat hidup berdampingan secara aman 

dan damai dalam perbedaan dan keragaman. 

Pendidikan Agama Islam pada implementasinya, bukan semata membina 

knowledge skill pada peserta didik, tetapi mendidik peserta didik untuk menjadi 

warga negara yang religius sekaligus inklusif dan bersikap pluralis. Dengan 

demikian, orientasi pembelajaran adalah pembinaan sikap dan perilaku hidup peserta 

didik yang tidak hanya akan tercapai dengan desain kurikulum yang komprehensif, 

tetapi juga pendekatan, metode dan teknik pembelajaran yang relevan untuk 

membentuk sikap ideal tersebut.
14

 

Pendekatan, metode dan teknik pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

relevan sehingga semua kompetensi baik kognitif, afektif dan psikomotorik dapat 

dicapai dalam berbagai strategi yang melibatkan peserta didik dalam belajar. Itulah 

hakikat dari salah satu gagasan  besar dalam reformasi PAI di Indonesia yang 

memiliki keinginan untuk mengembangkan proses pembelajaran dengan prinsip 

baru, yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live 

together. Dengan melakukan teknik pembelajaran yang banyak melibatkan peserta 

didik dalam proses pembelajaran tersebut, dan seringnya mereka melakukan kerja 

sama misalnya dalam bentuk satu kelompok kerja, maka hal itu dapat membentu 

peserta didik memiliki sikap inklusif dan pluralis dalam kehidupan sehari- harinya 

dilingkungan sekitar.
15

 

                                                             

13
Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2005), h. 123.   

14
Zainal Abidin dan Neneng Habibah, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Multikulturalism 

(Jakarta: Balai Litbang, 2009), h.62. 

15
Zainal Abidin dan Neneng Habibah, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Multikulturalism, 

h.64. 
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Melalui pendidikan diharapkan dapat mengurangi frustasi, kekhawatiran, 

ketakutan, kegagalan, dan permusuhan dalam relasi antara agama dan etnik. 

Memulai proses perubahan di sekolah diharapkan dapat memberikan dampak yang 

lebih luas di masyarakat. Proses perubahan tersebut dapat dilakukan dengan 

menanamkan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan kepada siswa sehingga 

mereka dapat menjadi agent of social change.16 

Pembelajaran tentang toleransi di sekolah dapat disampaikan dengan 

berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan media yang tersedia. Diantaranya 

dengan penanaman nilai dimana dilakukan internalisasi nilai kepada peserta didik 

tidak hanya mengetahui dan melakukannya saja, tetapi juga menjadikan hal yang 

diketahui dan dilakukan itu menjadi miliknya, menyatu dalam dirinya, dan selalu 

digunakan atau dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari.
17

 

Penguatan nilai-nilai karakter yang telah teridentifikasi 18 nilai, peneliti 

memilih 1 dari 18 karakter yaitu toleransi, supaya dalam pelaksanaannya dapat fokus 

dalam  karakter toleransi tersebut. Penyimpangan karakter masih menjadi hal yang 

sangat perlu diperhatikan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pasal 3 disebutkan bahwa PPK dilaksanakan 

dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hal ini generasi bangsa diharapkan 

dapat menaruh atau menempatkan nilai-nilai karakter Pancasila dalam pandangan, 

pola pikir, cara bertindak, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
18

  

                                                             

16
Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, h. 123. 

17
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 517.   

18
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan 

Karakter (Jakarta: Kementerian Dan Pendidikan Republik Indonesia, 2016), h.5. 
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Sebagaimana terdapat di SMK Prima Mandiri Sejahtera Makassar, 

pertengkaran antar peserta didik masih sering terjadi baik dikarenakan perbedaan 

pendapat ataupun hal lain. Berdasarkan hal tersebut perlunya terbentuk sikap 

toleransi antar peserta didik agar mau menerima perbedaan karena jika dibiarkan hal 

tersebut dapat menjadi bumerang nantinya, karena terbiasa bertengkar, perbedaan 

pendapat atau dikarenakan perbedaan latar belakang dan sikap, ucapan, dan perilaku 

yang meremehkan atau mentertawakan satu sama lain jika dibiarkan akan menjadi 

kebiasaan. Perbedaan yang ada tidak dijadikan sebagai ajang untuk berkonflik 

namun diharapkan dengan adanya perbedaan dapat timbul sikap saling memahami 

satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat pentingnya penyelenggaraan 

pembelajaran pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan aspek 

pembelajaran dan kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Akan tetapi tidak mudah pula bagi seorang guru untuk membentuk karakter anak 

melalui nilai toleransi, karena terkadan ada beberapa peserta didik yang tingkat 

pemahamannya kurang, maka dibutuhkan kesabaran untuk mendidik peserta didik 

yang seperti itu. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar, telah terlihat adanya wawasan multikultural baik tentang 

pemahaman guru Pendidikan Agama Islam maupun dari berbagai materi yang 

diajarkan yang kemudian diintegrasikan dengan perilaku perilaku multikultural. Hal 

tersebut berdasarkan Penegasan oleh kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama 

Islam di SMK Prima Mandiri Makassar di sekolah tersebut terdapat peserta didik 

memiliki latar belakang yang heterogen yang berasal dari beragam agama yakni 

Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Tidak hanya itu peserta didik juga berasal dari 
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berbagai daerah sehingga terjadi banyak keragaman bahasa dan kebiasaan. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara 

komperhensip mengenai Bagaimana Pembentukan Karakter Toleran Peserta Didik 

Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pembentukan karakter toleran peserta didik 

dalam pembelajaran PAI di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar. 

Fokus penelitian tersebut dijabarkan ke dalam sub fokus sebagai berikut: 

a. Pembentukan Karakter Toleran 

b. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian tersebut perlu dideskripsikan untuk mempersamakan 

persepsi tentang fokus yang dimaksud tersebut. 

a. Pembentukan Karakter Toleran 

Karakter toleransi dapat diartikan sebagai suatu sikap menghargai orang lain 

yang memiliki perbedaan. Upaya penananman karakter toleransi pada peserta didik 

dengan sikap atau tindakan yang berkesinambungan dengan interaksi manusia 

sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan, dengan prinsip dapat menerima 

perbedaan secara tulus, berlapang dada, toleransi menjalin kemaslahatan dengan 

menghargai segala perbedaan serta kemajemukan baik agama, ras, budaya bahasa 

dan sebagainya. Suatu sikap dimana seseorang atau kelompok mayoritas dan 
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minoritas untuk saling menjaga perasaan dan menghormati sehingga tidak terjadi 

diskriminasi sosial. Toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama 

manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya 

atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam 

menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan norma norma 

yang berlaku. 

b. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. 

Pendidikan Agama Islam yang pada hakikatnya merupakan sebuah proses itu, dalam 

pengembangannya juga dimaksud sebagai rumpun mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam  dapat dimaknai dalam dua 

pengertian yang pertama sebagai proses penanaman suatu ajaran agama Islam dan 

yang kedua sebagai bahan kajian yang menjadi materi dari proses penanaman atau 

pendidikan itu sendiri. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah 

tersebut. 

1. Bagaimana cara pembentukan karakter toleransi peserta didik di SMK 

Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar? 
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2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

membentuk karakter toleran peserta didik di SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar? 

3. Bagaimana implikasi pembentukan karakter toleran peserta didik pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan relevan dengan 

penelitian ini yaitu: 

Penelitian yang dilakukan Hamlan Andi Baso Malla dengan Judul 

‚Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbsis Multikultral  Humanistik Dalam 

Membentuk Budaya Toleransi Peserta Didik. di SMA Negeri Model Madani Palu, 

Sulawesi Tengah‛ menyimpulkan bahwa Pengembangan nilai-nilai multikultural 

humanistik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilaksanakan sesuai 

tujuan, materi, metode dan evaluasi pembelajaran dalam silabus dan RPP 3 (tiga) 

jam dalam seminggu. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari sabtu 

sebagai tambahan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti melalui 

program sekolah ‚Bina Imtaq‛. Budaya toleransi terlaksana melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan budi pekertimelalui sikap dan keteladanan guru 

Pendidikan Agama Islam dan guru-guru mata pelajaran lainya.
19

 Penelitian yang 

dilakukan Hamlan Andi Baso Malla memiliki tema yang sama dengan peneliti, yaitu 

                                                             

19
Hamlan Andi Baso Malla, “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbsis Multikultral  

Humanistik Dalam Membentuk Budaya Toleransi Peserta Didik di SMA Negeri Model Madani Palu, 

sulawesi Tengah”, Jurnal Pendidikan Islam, Volume I, Nomor 1 (Juni 2012), 163. 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan toleransi akan tetapi kajian dan 

pembahasannya berbeda penelitian sebelumnya membahas tentang pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam berbsis multikultral  humanistik dalam membentuk budaya 

toleransi peserta didik sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana 

pembentukan karakter toleran peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erlan Muliadi dengan Judul ‚Urgensi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah‛ 

menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural kian mendesak untuk dilaksanakan 

di sekolah sehingga sekolah menjadi lahan untuk menghapus prasangka dan 

membangun karakter peserta didik agar mampu bersikap demokratis, humanis dan 

pluralis.
20

 Penelitian yang dilakukan oleh Erlan Muliadi hanya menekankan pada 

urgensi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural walaupun 

tema yang diangkat sama yaitu pembelajaran Pendidikan Agama Islam namun fokus 

penelitannya berbeda. Pada penelitian ini difokuskan pada pembentukan karakter 

toleran peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Penelitian yang dilakukan Kaharuddin dengan Judul ‚Nilai-nilai Pluralisme 

dalam Pendidikan Islam‛ mengungkap bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam 

dan buku daras yang digunakan pada dasarnya memuat nilai-nilai pluralisme. Nilai-

nilai tersebut adalah kesamaan dan kebersamaan, sikap terbuka dalam menerima 

perbedaan yang ada, saling memahami, saling menghormati, saling menolong, 

prinsip kebebasan, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kasih sayang, kebajikan, 

                                                             

20
Erlan Muliadi, “Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural 

di Sekolah”, Jurnal Pendidikan Islam, Volume II, Nomor 1 (Juni 2017), 55-68. 
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kedamaian, dan terbuka untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang dan 

sebagainya. Oleh karena itu, anggapan yang menyatakan bahwa Pendidikan Agama 

sebagai penyebab lahirnya tindak kekerasan adalah keliru, karena tidak sesuai 

dengan realitas yang ada.
21

 Penelitian yang dilakukan Kaharuddin tersebut 

membahas mengenai nilai-nilai pluralisme yang berkaitan dengan toleransi namun 

pada penelitian tersebut tidak di fokuskan pada pembentukan karakter toleran 

peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainiyah dengan judul ‚Pembentukan 

Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam‛ Pendidikan karakter akan tumbuh 

dengan baik jika dimulai dari tertanamnya jiwa keberagamaan pada anak, oleh 

karena itu materi PAI disekolah menjadi salah satu penunjang pendidikan karakter. 

Melalui pembelajaaran PAI siswa diajarkan aqidah sebagai dasar keagamaannya, 

diajarkan al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya, diajarkan fiqih sebagai 

rambu-rambu hukum dalam beribadah, mengajarkan sejarah Islam sebagai sebuah 

keteladan hidup, dan mengajarkan akhlak sebagai pedoman perilaku manusia apakah 

dalam kategori baik ataupun buruk.
22

 Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainiyah 

membahas tentang pembentukan karakter melalui pendidikan agama islam, 

meskipun tema penelitiannya sama namun fokus penelitianya berbeda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rusnita Hainun dengan judul ‚Pembentukan 

Karakter Siswa di Sekolah (Studi Kasus Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu)‛ Penelitian ini mengkaji tentang pembentukan 

                                                             

21
Kaharuddin, “Nilai-nilai Pluralisme dalam Pendidikan Islam”, Tesis (Makassar: Program 

Pascasarjana UIN Alauddin, 2008). 

22
Nur Ainiyah, “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Volume 13, Nomor 1 (Juni 2013), 25-38. 
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karakter siswa melalui pembelajaran PKN, meliputi tujuan, strategi dan evaluasi 

pembelajaran karakter melalui PKN di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu.
23

 Penelitian 

yang dilakukan oleh Hainun ini memiliki tema pembentukan karakter, yaitu sama 

dengan tema peneliti. Akan tetapi kajian dan pembahasannya berbeda, penelitian 

sebelumnya sekedar membahas tentang bagaimana pembentukan karakter melalui 

pembelajaran PKN, sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana membentuk 

karakter toleran dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya 

penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada nilai-nilai multikultural, 

pembentukan karakter dan belum terfokus pada pembentukan karakter toleran. Oleh 

karena itu, peneliti membahas secara rinci mengenai Pembentukan Karakter 

Toleransi Peserta Didik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas maka tujuan  penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui Bagaimana pembentukan karakter toleran peserta didik di SMK 

kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar. 

b. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

membentuk karakter toleran di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera 

Makassar. 

                                                             
23

Rusnita Hainun, “Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah (Studi Kasus Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu)”, Disertasi, Program Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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c. Mengetahui implikasi pembentukan karakter peserta didik toleran dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejeahtera Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan  Teoretis  

Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya tentang pembentukan 

karakter toleran dalam ranah Pendidikan Agama Islam dan menjadi rujukan 

penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peneliti 

Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendeskripsikan 

pembentukan karakter toleran dalam pembelajaran PAI di SMK Kesehatan Prima 

Mandiri Sejahtera Makassar dengan mengunakan teori pendidikan multikultural. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pembelajaran untuk 

menumbuhkan karakter toleran peserta didik dalam beragama khususnya melalui 

pendekatan multikulturalisme. 

3) Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dan 

masukan dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan sikap toleran 

beragama di sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Karakter Toleran 

1. Karakter  

a. Pengertian karakter  

Secara etimologi, kata karakter berasal dari bahasa latin ‚kharakter‛, 

‚kharassein‛, ‚kharax‛, yang berarti membuat tajam dan membuat mendalam.
24

 

Menurut kamus besar bahasa indonesia karakter diartikan sebagai sifat-sifat 

kejiwaan, serta akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang 

lainya.
25

 

Karakter dalam bahasa Arab diartikan khulu’, sajiyyah, thab’u yakni budi 

pekerti, tabiat, atau watak. Kadang juga diartikan syahsiyah yang artinya lebih dekat 

dengan personality (kepribadian).
26

 

Karakter dalam psikologi kepribadian Islam merupakan bentuk jamak dari 

akhlak. Kondisi batiniah bukan kondisi luar yang mencakup al-thab’u (tabiat) dan al-

sajiyah (bakat). Dalam terminologi psikologi, karater adalah watak, perangai , sifat 

dasar yang khas; satu sifat atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang 

dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi. Elemen karakter terdiri 

                                                             

24
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 11. 

25
Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 178. 

26
Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), h. 20.   
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atas dorongan-dorongan, insting, refleks, kebiasaan, kecenderungan, perasaan, 

emosi, sentimen, minat, kebajikan, dan dosa, serta kemauan.
27

 

Imam Ghazali mengatakan bahwa karakter itu lebih dekat dengan akhlak, 

yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam 

diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.
28

 

Berdasarkan hal tersebut maka karakter adalah nilai, akhlak, watak, perilaku 

atau kebaikan yang dimiliki oleh seseorang melalui perilaku yang ditampilkan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga akan membedakan diantara satu orang dengan orang 

lainnya.Hal ini sesuai dengan pendapat Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementrian 

Republik Indonesia yang di tulis oleh E.Mulyasa dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Pendidikan Karakter, bahwa : 

Karakter (character) dapat diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang 
melekat dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, 
dalam arti khusus ciri-ciri ini membedakan antara satu individu dengan yang 
lainnya. Karena ciri-ciri tersebut dapat identifikasi pada perilaku individu dan 
bersifat unik, maka karakter sangat dekat dengan kepribadian individu.

29
 

Oleh karena itu, karakter adalah ciri-ciri yang sudah melekat dan dimiliki 

oleh individu serta dapat diidentifikasi melalui perilaku individu yang bersifat unik 

yang membedakan antara satu individu dengan yang lainnya. 

Menurut Hornby dan Parnwell yang di tulis oleh Abdul Majid dalam bukunya 

yang berjudul Pendidikan Karakter Perspektif Islam, bahwa: 

Karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau 
reputasi. Karakter adalah ‚ciri khas‛ yang dimiliki oleh suatu benda atau 
individu. Ciri khas tersebut adalah ‚asli‛ dan mengakar pada kepribadian 

                                                             

27
Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

h. 45.  

28
Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 70.   

29
Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 4. 
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benda atau individu tersebut dan merupakan ‚mesin‛ pendorong bagaimana 
seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.‛

30
 

Karakter dimaknai sebagai salah satu cara berfikir dan berpilaku yang khas 

dari setiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkaran keluaraga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkaraker baik adalah individu yang 

dapat membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan setiap akibat dari 

keputusanya. Karakter dapat di anggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang berwujud dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum tata krama, adat istiadat estetika. Karakter adalah 

perilku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun 

bertindak
31

 Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan personality (kepribadian) 

seseorang. Seseorang bisa disebut berkarakter (a person of character) apabila 

perilakunya sesuai dengan kaidah moral 

Karakter dalam istilah psikologi watak perangai sikap dasar yang khas satu 

sifat atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri 

untuk mengidetifikasi seorang pribadi.
32

 

Sedangkan Menurut M.Furqon dari Aa Gym mengemukakan bahwa : 

Karakter itu terdiri dari empat hal, pertama, karakter lemah; misalnya, 
penakut, tidak berani mengambil resiko, pemalas,belum apa-apa 
sudahmenyerah, dan sebgaianya. Kedua,karakter kuat; misalnya, tangguh, ulet 
mempunyai daya juang yang tinggi atau pantang menyerah. Ketiga karakter 
jelek misalnya; licik, egois, serakah, sombong, pamer , dan sebagainya. 
Keempat karakter baik kebalikan dari karakter jelek. Nilai-nilai utama yang 

                                                             

30
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 11. 

31
Masnur Muslich, Pendidikan Karakter, Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 71. 

32
Ramayulis,  Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia Group, 2012), h. 510. 
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menjadi pilar pendidikan yang membangun karakter kuat adalah amanah dan 
keteladanan.

33
 

Manusia adalah sesorang yang memliki berbagai karakter. Dengan kerangka 

besar manusia mempunyai dua karakter yang berlawanan, yaitu karakter baik dan 

buruk. Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an al Syamsi/91: 8-10. 

 

ىٰه بَ ت مۡى  ھ بَو  ىس  ه بَف ج   ّ ه 
ٌۡ ىٰه ب٨َََف أ  وَّ ِ َٓص  َ ىٰه ب٩َََل ذَۡأ فٍۡ خ  َٓد عَّ  ِ َ بة  ل ذَۡخ   ٠١َو 

 

Terjemahnya: 

‚Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu 
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.‛

34
 

Karakter seseorang akan membawa dampak pada sekelilingnya. Orang-orang 

yang sukses memiliki banyak karakter positif umumnya, mempunyai kebiasaan 

berusaha mencapai keunggulan, artinya berusaha dengan tekun dan terus-menerus 

guna mencapai keunggulan dalam hidup. Hal ini mengandung pengertian selalu 

berusaha untuk menjaga perkembangan diri, yaitu dengan meningkatkan kualitas 

iman, akhlak, hubungan sesama manusia, dan memanfaatkan untuk mewujudkan 

motto (misi) kehidupan.
35

 

Pentingya pendidikan karakter tertuang dalam Undang-Undang Hal ini 

disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa: 

                                                             

33
M.furqon Hidayatullah, Guru Sejati :Membangun Iman berkarakter Kuat dan Cerdas 

(Surakarta:Yuma Pustaka, 2010), h.10. 

34
Kementerian Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta; CV Darus Sunnah, 2012),   

h. 596. 

35
Moh. Said, Pendidikan Krakter di Sekolah; What, How dan Why tentang Pendidikan 

Karakter  (Surabaya; Jepe Press Media Utama, 2011), h. 2. 



21 
 

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 
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.

36
 

Sejalan dengan pemaparan di atas ,dapat di pahami bahwa pendidikan juga 

diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam 

bentuk sikap, dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri 

sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Tujuan pendidikan adalah membentuk 

kepribadian, kemandirian, ketrampilan sosial dan karakter. Oleh sebab itu berbagai 

progran dirancang dan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

tersebut, terutama dalam rangka pembentukan karakter. 

Pendidikan karakter dalam keseharian sering dipakai untuk menjelaskan 

aspek-aspek yang berkaitan dengan etika dan norma-norma. Pembelajarannya lebih 

banyak disampaikan dalam bentuk konsep dan teori tentang nilai benar (right) dan 

salah (wrong). Dalam panduan pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan karakter 

adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga 

peserta didik mampu bersikap dan bertindak bersadarkan nilai-nilai yang telah 

menjadi kepribadiannya.
37

 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah 

mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, 

                                                             

36
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, Pasal 3. 

37
Kemendiknas, Panduan Pendidikan Karakter (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Kebukuan 

Kemendiknas, 2011), h. 6. 
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otak, dan fisik. Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi daripada 

pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah 

benar dan salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal-

hal baik dalam kehidupan. Pendidikan karakter juga mengajarkan peserta didik agar 

mampu berperilaku mandiri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.  

Banyak literatur mengenai pendidikan karakter, tidak banyak yang tahu siapa 

pencetus pendidikan karakter. Sebagian sejarawan mengatakan pedagog Jerman FW 

Foerster (1868-1966), sebagai orang yang mula-mula memperkenalkan pendidikan 

karakter. Foerster mengemukakankonsep pendidikan karakter yang menekankan 

dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan spiritual pribadi, sebagai reaksinya 

atas kemujudan pedagogi natural rousseauin dan instrumentalisme pedagogis.
38

 

Sementara Agus Wibowo mengatakan bahwa pendidikan karakter dapat 

diartikan sebagai: 

Pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur 
kepada anak didik sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan 
dan mempraktikkan dalam kehidupannya entah dalam keluarga, sebagai 
anggota masyarakat dan warga negara.

39
 

Berdasarkan pengertian pendidikan karakter yang telah dikemukakan dapat 

di simpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan cara untuk menanamkan kepada 

peserta didik tentang nilai-nilai dan norma-norma yang nantinya diharapkan dapat 

mengubah perilaku dan tindakan peserta didik agar menjadi lebih baik. Pendidikan 

karakter membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan sekolah yang 

                                                             

38
Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.25. 

39
Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban, 

h.36. 
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hasilnya terlihat kepribadian seseorang melalui pendidikan sekolah yang hasilnya 

terlihat dalam tindakan nyata, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung 

jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Melalui pendidikan 

karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuan serta mengintegrasikan nilai nilai karakter dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berbagai kasus pemberitaan yang ada dapat diketahui bahwa Indonesia 

sedang mengalami masalah moral. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah 

kemerosotan budaya dan karakter bangsa tersebut, banyak pihak berkeyakinan 

bahwa pendidikan masih memegang peran yang teramat penting. Pendidikan 

dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif yang diharapkan dapat 

mengembangkan budaya dan karakter generasi muda bangsa kita dalam berbagai 

aspek kehidupan, yang dapat memperkecil atau mengurangi penyebab terjadinya 

berbagai masalah kemerosotan budaya dan karakter bangsa.
40

 

Penguatan Pendidikan Karakter bukanlah suatu kebijakan baru sama sekali 

karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi Gerakan 

Nasional. Sudah banyak praktik yang dikembangkan sekolah, namun masih banyak 

pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk memastikan agar proses 

pembudayaan nilai-nilai karakter berjalan dan berkesinambungan. Selain itu 

diperlukan kebijakan yang akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah yang 

lebih konkret agar penanaman dan pembudayaan nilai-nilai utama pembentukan 

karakter bangsa dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh. 

                                                             

40
Amat Jaedun, Sutarto, ‚Ikhwanuddin, Model Pendidikan Karakter Di SMK  Melalui 

Program Pengembangan Diri dan Kultur Sekolah‛, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

Volume 22 (Juni: 2014), h. 8. 



24 
 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter yang disebutkan dalam Pasal 1 bahwasanya Penguatan Pendidikan 

Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah:  

Gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 
memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, 
olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan 
pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional 
Revolusi Mental (GNRM).

41
 

Gerakan PPK dapat dimaknai sebagai pengejawantahan Gerakan Revolusi 

Mental sekaligus bagian integral Nawacita.
42

 Gerakan PPK menempatkan 

pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional sehingga 

pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. 

Lebih lanjut, gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan 

sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang 

sudah dilaksanakan sampai sekarang.
43

 

 Penguatan pendidikan karakter tentu akan berbicara mengenai nilai yang 

akan di tanamkan dalam peserta didik. Nilai ini bergantung mau seperti apa karakter 

yang dibentuk nantinya. Bangsa Indonesia sebagai Negara Pancasila, tentunya dalam 

penanaman nilai sesuai dengan nila-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

                                                             

41
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 Tahun 2017 Tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter, bab I, Pasal 1. 

42
Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa sansekerta, nawa (sembilan) dan 

cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 

2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf 

Kalla berisi agenda  pemerintahan pasangan itu.http:kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-

JK.pdf.  diakses 23  Agustus 2019 

43
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Konsep Dan Pedoman Penguatan Pendidikan 

Karakter  (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,2016), h. 5. 
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Manusia berkarakter adalah manusia yang dalam perilaku dan segala hal yang 

berkaitan dengan aktivitas hidupnya sarat dengan nilai-nilai kehidupan.
44

 

Nilai itu selanjutnya diinstitusikan melalui upaya pendidikan. Nilai yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku peserta didik itulah yang disebut karakter. Jadi 

suatu karakter melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: 

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan 
karakter terutama meiliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja 
keras, kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 
tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 
peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

45
 

Ada 18 nilai yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter. Menurut Kemendiknas
46

 

No. Nilai Karakter Makna Nilai Karakter 

1. Religius 
Sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaranagama 

yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

2. Jujur 
Perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan. 

3. Toleransi 
Yakni sikap dan perilaku yang 

mencerninkan penghargaan terhadap 

perbedaan agama, aliran 

kepercayaan, suku adat, bahasa, ras, 
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etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang 

berbeda dengan dirinya secara sadar 

dan terbuka, serta dapat hidup 

tenang di tengah perbedaan tersebut. 

4. Displin 
Tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras 
Yakni perilaku yang menunjukkan 

upaya secara sungguh-sungguh. 

6. Kreatif 
Yakni sikap dan berprilaku yang 

mencerminkan inovasi dalam 

berbagai segi dalam memecahkan 

masalah, sehingga selalu menemukan 

cara-cara yang lebih baik dari 

sebelunnya. 

7. Mandiri 
Yakni sikap dan perilaku yang tidak 

bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan berbagai tugas 

maupun persoalan.Akan tetapi,hal 

ini bukan berarti tidak boleh kerja 

sama secara kolaboratif,melainkan 

tidak boleh melemparkan tugas dan 

tanggung jawab kepada orang lain. 

8. Demokratis 
Yakni sikap dan perilaku yang 

mencerminkanpersamaan hak dan 

kewajiban secara adil danmerata 

antara dirinya dengan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu 
Yakni cara berfikir, sikap dan 

perilaku yang mencerminkan 

pensaran dan keingin tahuan 

terhadap segala hal yang dilihat, di 

dengar dan di pelajari secara lebih 

mendalam. 

10. 
Semangat kebangsaan atau 

nasionalisme 

Yakni sikap dan tindakan yang 

menempatkan kepentingan Bangsa 

dan Negara di atas kepentingan 

pribad, individu atau golongan. 

11. Cinta tanah air 
Yakni sikap dan perilaku yang 

mencerminkan rasa bangga, setia, 

peduli, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, budaya, ekonomi 

dan lain sebagainya sehingga tidak 

mudah menerima tawaran bangsa 

lain yang dapat merugikan semangat 

berperstasi lebih tinggi. 
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12. Mengahargai prestasi 
Yakni sikap terbuka terhadap 

prestasi orang lain serta mengakui 

kekurangan diri sendiri tanpa 

mengurangi semangat berprestasi 

lebih tinggi. 

13. 
Komunikatif 

dan senang bersahabat atau pro aktif 

Yakni sikap dan tindakan terbuka 

terhadap orang lain melalui 

komunkasi yang santu sehingga 

tercipta kerja sama secara 

kolaboratif dengan baik 

14. Cinta damai 
Yakni sikap dan perilaku yang 

mencerminkan suasana damai, aman, 

tenang, dan nyaman atas kehadiran 

dirinya dalam komunitas msyarakat 

tertentu. 

15. Gemar membaca 
Yakni kebisaan dengan tanpa paksan 

untuk menyediakan waktu secara 

khusus guna membaca berbagai 

informasi, baik buku, jurnal, koran, 

dan lain sebagainya sehingga 

menimbulkan kebijakan bagi dirinya. 

16. 
Peduli Lingkungan Yakni sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya menjaga dan melestarikan 

lingkungan sekitar. 

17. Peduli sosial 
Yakni sikap dan perbuatan yang 

mencerminkan kepedulian terhadap 

orang lain maupun masyarakat yang 

membetuhkannya. 

18. Tanggung jawab 
Yakni sikap dan perilaku seseorang 

dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, baik yang berkiatan 

dengan diri sendiri, sosial, 

masyrakat, bangsa, negara maupaun 

agama. 

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa, di dalam membentuk 

karakter ada beberapa nilai yang harus diketahui. Karena dalam pendidikan 

karakater merupakan wujud dari suatu nilai perilaku yang harus dikembangkan 

sekolah atau lembaga yang lainnya, melalui beberapa nilai religius, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri. Demokratis, rasa ingin tahu, cinta damai, 

gemar membaca, komunikatif, peduli sosisal, lingkungan, tanggung jawab. 
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 Menurut Kemendiknas nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini yaitu: 

a. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena 
itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran 
agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan 
pundidasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar 
pertimbangan itu, maka nilai- nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa 
harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama  

b. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-
prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. 
Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut 
dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan 
politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan 
budaya dan karakter bangsa bertujuan  mempersiapkan peserta didik 
menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki 
kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupannya sebagai warga negara. 

c. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 
bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui 
masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian 
makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota 
masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan 
masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan 
budaya dan karakter bangsa. 

d. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang  harus dimiliki 
setiap warga negara Indonesia, dikembangkan   oleh berbagai satuan 
pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional 
memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga Negara 
Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang 
paling  operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 
bangsa.

47
 

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk 

pendidikan budaya dan karakter bangsa terlampir. Dari ke 18 nilai karakter 

kemudian dikristalisasi menjadi 5 nilai karakter utama. Kelima nilai karakter utama 

bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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a. Religius Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap 
Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan 
ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, 
menjunjung tinggi sikap toleran  terhadap pelaksanaan ibadah agama dan 
kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai 
karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan  
individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam 
semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam 
perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. Subnilai religius antara 
lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, 
teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan 
kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak 
memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan 
tersisih. 

b. Nasionalis Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan 
berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 
tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 
politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas 
kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi 
budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela berkorban, 
unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat hukum, 
disiplin, menghormati keragaman budaya, suku,dan agama. 

c. Mandiri Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 
bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, 
waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri 
antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, 
profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

d. Gotong Royong Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan 
menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan 
persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi 
bantuan/ pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai 
gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas 
keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, 
empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 

e. Integritas.Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari 
perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 
yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 
memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral 
(integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab 
sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui 
konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai 
integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen 
moral, anti korupsi,keadilan,tanggung jawab, keteladanan dan menghargai 
martabat individu (terutama penyandang disablitas).

48
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Kelima nilai karakter tersebut tidak dapat berkembang sendiri- sendiri. 

Kelima nilai utama tersebut saling berinteraksi dan berkembang secara dinamis. 

Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan 

masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antar manusia sebagai kelompok, 

masyarakat, maupun bangsa. Pada kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa nilai-

nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama 

nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian pula jika nilai 

utama nasionalis dipakai sebagai titik awal penanaman nilai- nilai karakter, nilai ini 

harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tumbuh 

bersama nilai-nilai lainnya 

Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan sejak usia anak-anak 

atau bisa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas, karena usia ini terbukti 

sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa sekitar 50% kecerdasan orang dewasa sudah terjadi 

ketika anak berusia empat tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 

delapan tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dewasa kedua. Dari sini 

sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga yang merupakan 

lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak.
49

 

b. Pembentuk Karakter 

Karakter merupakan bentuk pengekspresian diri dalam bentuk tingkah laku 

yang sebagian disebabkan bakat pembawaan dan sifat-sifat sejak lahir. Sebagian lag 

dipengarui oleh lingkungan. 
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Mansur Muchlis mengungkapkan bahwa karakter merupakan kualitas moral 

dan mental seseorang yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (Fitrah, 

Nature) dan lingkungan ( sosialisasi pendidikan, nature). Potensi karakter yang baik 

dimiliki manusia sebelum dilahirkan, tetapi potensi-potensi tersebut harus dibina 

melalui sosialisasi dan pendidikan sejak usia dini.
50

 

Secara alami, sejak lahir sampai berusia tiga tahun, atau mungkin hingga 

sekitar lima tahun, kemampuan nalar seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran 

bawah sadar (subconscious mind) masi terbuka dan menerima apa saja informasi dan 

stimulus yang dimasukan kedalamnya tanpa ada penyeleksian, mulai dari orang tua 

dan lingkungan keluarga. Dari mereka itulah, pondasi awal terbentuknya karakter 

sudah terbangun. Selanjutnya, semua pengalaman hidup yang berasal dari 

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

lainnya menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki 

kemampuan yang semakin besar untuk dapat menganalisis dan menalar objek 

luar.Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang sistem 

kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk, maka semakin jelas tindakan, kebiasaan, 

dan karakter unik dari masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap individu 

akhirnya memiliki sistem kepercayaan (belief system), citra diri (elf-image), 

kebiasaan (habit) yang unik. Jika sistem kepercayaanya benar dan selaras 

karakternya baik, dan konsep dirinya bagus, maka kehidupannya akan terus baik dan 

semakin membahagiakan. Sebaliknya jika sistem kepercayaanya tidak selaras, 
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karakternya tidak baik, dan konsep dirinya buruk, maka hidupnya akan dipenuhi 

banyak permasalahan dan penderitaan.
51

 

Ryan & Lickona seperti yang dikutip Sri lestari mengungkapkan bahwa nilai 

dasar yang menjadi landasan dalam membangun karakter adalah hormat (respect). 

Hormat tersebut mencakup respek pada diri sendiri, orang lain, semua bentuk 

kehidupan maupun lingkungan yang mempertahankannya. Dengan memiliki hormat, 

maka individu memandang dirinya maupun orang lain sebagai sesuatu yang berharga 

dan memiliki hak yang sederajat.
52

 

Karakter kita terbentuk dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita saat anak- anak 

biasanya bertahan sampi masa remaja. Orang tua bisa mempengaruhi baik atau 

buruk, pembentukan kebiasaan anak-anak mereka.
53

 

Unsur terpenting dari pembentukan karakter adalah pikiran karena pikiran 

yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman 

hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem 

kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir yang bisa mempengaruhi 

perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip 

kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. 

Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika 

program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, maka perilakunya 

membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. 
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Karakter tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk melalui beberapa 

faktor yang mempengaruhi, yaitu: faktor biologis dan faktor lingkungan. 

1) Faktor Biologis 

Faktor biologis yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri.  

Faktor ini berasal dari keturunan atau  bawaan yang dibawa sejak lahir dan 

pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari keduanya. 

2) Faktor Lingkungan 

Di samping faktor-faktor hereditas (faktor endogin) yang relatif konstan 

sifatnya, milieu yang terdiri antara lain atas lingkungan hidup, pendidikan, kondisi 

dan situasi hidup dan kondisi masyarakat (semuanya merupakan faktor eksogin) 

semuanya berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter. 

Termasuk di dalamnya adat istiadat peraturan yang berlaku dan bahasa yang 

diguakan. Sejak anak dilahirkan sudah mulai bergaul dengan orang di sekitarnya. 

Pertama-tama dengan keluarga. Keluarga mempunyai posisi terdepan dalam 

memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Keluarga adalah 

lingkungan pertama yang membina dan mengembangkan pribadi anak. Pembinaan 

karakter dapat dilakukan dengan melalui pembiasaan dan contoh yang nyata. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya karakter seseorang 

tumbuh dan berkembang atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam yang berupa 

faktor biologis dan kekuatan dari luar yaitu faktor lingkungan. 

c. Ruang Lingkup Karakter 

1) Prinsip-Prinsip Penyusunan Materi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan keharusan yang menjadi tanggung jawab 

bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan pelaku pendidikan pada khususnya, baik 
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pendidik pada lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Penerapan 

pendidikan karakter tidak hanya sekedar memenuhi aspek-aspek kognisi saja, tetapi 

yang lebih terpenting perlu mendapat perhatian serius aspek afeksi dan 

psikomotorik. 

Diketahui bahwa objek pendidikan karakter adalah peserta didik, yang secara 

psikologis, mentalitasnya masih labil dan fluktuatif. Kekeliruan atau kesalahan 

menangani karakter peserta didik, berdampak pada prilaku peserta didik dengan 

rendahnya motivasi belajar peserta didik, membuat keonaran, tawuran, pergaulan 

bebas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pengembangan pendidikan karakter harus 

mengikuti kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip keilmuan agar dapat menghasilkan 

output yang unggul dan kompetitif. 

Secara umum, prinsip-prinsip pengembangan pendidikan karakter yang dapat 

diterapkan pada satuan pendidikan, yaitu: 

a) Berkelanjutan; 

b) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan; 

c) Nilai tidak diajarkan tetapi melalui proses belajar; 

d) Pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan
54

 

Prinsip pertama, berkelanjutan mengandung makna bahwa proses 

pengembangan nilai-nilai karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang dimulai 

dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan.
55

 Proses 

pengembangan menitikberatkan pada pembinaan, pengawasan terhadap aktivitas 
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peserta didik selama menempuh proses pembelajaran. Proses yang 

berkesinambungan akan memperoleh hasil maksimal. 

Prinsip kedua, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai 

karakter dilakukan melalui kegiatan kurikuler setiap mata kuliah, kokurikuler, dan 

esktra kurikuler.
56

 Prinsip kedua ini memberi pemahaman bahwa proses 

pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan secara berkesinambungan terhadap 

semua aktivitas yang dilakukan peserta didik, demikian pula dengan pelibatan semua 

pendidik melalui mata pelajaran yang diberikan. Dengan demikian pendidikan 

karakter bukan hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran tertentu.  

Prinsip ketiga, mengandung makna materi nilai-nilai dan karakter bangsa 

diinternalisasi melalui proses belajar dan tidak masuk ke dalam materi pokok 

bahasan.
57

 Hal yang wajib diperhatikan adalah satu aktivitas belajar dapat digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, konatif, dan 

psikomotorik Bukan menjadi materi pelajaran, tetapi lebih kepada pembiasaan yang 

diterapkan dalam proses pembelajaran, jadi bukan ‘mengetahui’, tetapi ‘melakukan’. 

Prinsip keempat, yaitu proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta 

didik melalui suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif. 

58
Peserta didik mengikuti proses pembelajaran tanpa tekanan, tetapi belajar dengan 

penuh keceriaan dan kegembiraan ‚learning is fun‛. 
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   Urgensi dan relevansi penerapan pendidikan karakter pada satuan 

pendidikan sebagai upaya melahirkan generasi yang berintegritas, demokratis, 

professional, dan religious. Pendidikan karakter berfungsi, yaitu: (1) membangun 

kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang 

cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan 

kehidupan ummat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, 

berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap 

warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan 

dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.
59

 Pada alam Indonesia yang majemuk, 

maka sangat sensitif kerawanan dan konflik sosial. Maka pendidikan karakter 

menjadi upaya nasional dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia sebagai bangsa 

yang mandiri, berdaulat, adil, maju, dan sejahtera.  

2) Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter 

Licona menjelaskan bahwa keluarga adalah pihak pertama dan yang paling 

penting dalam mempengaruhi karakter anak.
60

 Keluarga adalah komunitas pertama 

di mana manusia, sejak usia dini, belajar konsep baik dan buruk, pantas dan tidak 

pantas, benar dan salah. Dengan kata lain, di keluargalah seseorang, sejak ia sadar 

lingkungan, belajar tata nilai atau moral. Karena tata nilai yang diyakini seseorang 

akan tercermin dalam karakternya, maka di keluargalah proses pendidikan karakter 

berawal. 
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Peranan utama pendidikan terletak pada keluarga inti yaitu ayah-ibu. Philips 

menyarankan bahwa keluarga hendaknya menjadi sekolah untuk kasih sayang 

(school of love), atau tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang. 

Menurut Gunandi, ada tiga pera utama yang dapat dilakukan ayah-ibu dalam 

mengembangkan karakter anak. Pertama, berkewajiban menciptakan suasana yang 

hangat dan tentram. Tanpa ketentraman, akan sukar bagi anak untuk belajar apa pun 

dan anak akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan jiwanya. Ketegangan atau 

ketakutan adalah wadah yang buruk bagi perkembangan karakter anak. Kedua, 

menjadi panutan yang positif bagi anak sebab anak belajar terbanyak dari apa yang 

dilihatnya, bukan dari apa yang didengarnya. Karakter orang tua yang diperliahatkan 

melalui perilaku nyata merupakan bahan pelajaran yang akan diserap anak. Ketiga, 

mendidik anak, artinya mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak 

agar berperilaku sesuai dengan apa yang diajarkannya.
61

 

Keluarga merupakan wahana pertama dan utama bagi pendidikan karakter 

anak. Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan karakter pada anaknya, maka 

akan sulit bagi institusi-institusi lain di luar  keluarga (termasuk sekolah) untuk 

memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan 

berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh karena itu setiap 

keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada 

pendidikan karakter anak di rumah.
62
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Menurut Elkin dan Handel seperti yang dikutip Sri Lestari, keluarga sebagai 

tempat anak dilahirkan merupakan referensi pertama mengenai nilai- nilai, norma-

norma, dan kebiasaan menjadi acuan untuk mengavaluasi perilaku. Aktivitas 

pengasuhan yang dilakukan orang tua dalam keluarga merupakan salah satu bentuk 

proses pendidikan nilai-nilai budaya secara keseluruhan. Melalui interaksi orang tua 

dan anak, orang tua tidak mengkreasi aktivitas pengasuhan secara  pribadi, tetapi  

mereka  mengikuti aturan-aturan tentang peran orang tua yang ada dalam budaya 

yang telah dipelajarinya melalui pengalaman dalam menjalani sosialisasi.
63

 

Adapun peran orang tua dalam pendidikan karakter anak adalah: 

 

a) Orang tua menjadi teladan bagi anak dalam perkembangan jiwanya.  

Bagi keluarga (ayah dan ibu), pendidikan karakter merupakan kebutuhan 

pertama dan utama. Jika orang tua memberikan perilaku negatif di mata anak, 

jangan berharap anak akan mempunyai perilaku positif.
64

 

b) Orang tua harus mempunyai prinsip kemerdekaan, persamaan, dan saling 

menerima (liberty, equality, dan reciprocity) kepada anak. 

 Pembentukan kepribadian seorang anak ketika berada di rumah yang 

dilakukan orang tua harus berlandaskan pada tiga prinsip di atas melalui 

pertimbangan moral anak. Artinya, apapun dan bagaimapun yang dipikirkan dan 

dilakukan orang tua di rumah dalam komunikasi dan interaksinya harus 

dikembalikan pada prinsip nilai kemerdekaan, kesamaan, dan saling menerima. 

Orang tua merupakan salah satu kunci utama yang harus lebih dahulu memahami 
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dan sanggup mengimplementasikan nilai-nilai dari ketiga prinsip di atas. Artinya, 

orang tua dalam suatu rumah tangga sebaiknya harus memiliki kepribadian yang 

baik dan mantap dalam nuansa moralitasnya.
65

 

3) Peran guru  

Karakter itu bisa dibangun dan dikembangkan, namun melalui proses yang 

tidak instan. Peran guru hadir diantaranya untuk: 

a) Membantu peserta didik dalam membangun dan mengembangkan karakter.  

Guru dianggap sebagai sosok paling vital dalam pembentukan karakter 

karena sebagian banyak peserta didik menghabiskan waktu di bangku sekolah dan 

kelas, di dalam dunia pendidikan. Setiap guru dalam dunia pendidikan dituntut harus 

memiliki karakter yang baik dan terpuji sebelum mereka menularkan karakter baik 

kepada peserta didiknya. Setiap guru di dunia pendidikan harus menempuh 

pendidikan karakter terlebih dahulu dibandingkan peserta didik yang dihadapi, 

karena bagaimanapun itu, guru yang tidak mempunyai karakter baik, mereka tidak 

akanbisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada peserta didiknya.
66

 

b) Idealnya seorang guru harus mampu memahami pribadi setiap peserta didiknya 

dalam dunia pendidikan. 

 Karena setiap peserta didik di dalam kelas memiliki karakter yang berbeda 

sehingga dalam memberikan penanganan pada setiap peserta didik tidak bisa 

disamaratakan. 
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c) Memberikan senyuman dan sikap yang hangat ketika masuk ruangan, sehingga 

kesan pertama peserta didik merasa nyaman dan aman ketika berada di kelas.  

Sikap respek dan empati seorang guru sangat dibutuhkan ketika menghadapi 

peserta didik agar nantinya proses pembelajarn dapat terjadi dengan baik karna 

siswa merasa nyaman saat belajar. 

d) Guru membuat pertanyaan dan melemparkan pertanyaan yang telah dibuat 

kepada siswa untuk menjawab. Sebagai seorang guru harus bisa mengukur dan 

melakukan penilaian seberapa jauh kualitas yang dimiliki oleh peserta didik. 
67

 

Setiap guru harus mampu mengukur kemampuan siswa dengan cara 

melakukan penilaian yang objektiv. 

4) Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter 

Pendidikan karakter tidak lepas dari peran masyarakat, diantaranya: 

a) Memberi contoh yang baik  

Pendidikan menjadi perhatian serius masyarakat luas, ketika moralitas 

dipinggirkan dalam sistem berperilaku dan bersikap di tengah masyarakat. 

Akibatnya di satu sisi, pendidikan yang telah dijalankan menjadikan manusia kian 

terdidik intelektualnya. Namun di sisi lain, pendidikan yang diusung semakin 

menjadikan manusia kehilangan kemanusiaannya. Maraknya aksi kekerasan, korupsi, 

pembalakan liar, dan sederet gambaran dekadensi moralitas menghadapkan kepada 

kerinduan untuk mendesain ulang sistem pendidikan yang berbasis kepada keluhuran 

akhlak, tata etika, dan moralitas. 

b) Menjaga stabilitas antara pendidikan dan pemenuhan kebutuhan  
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Antara kehidupan dan pendidikan bagaikan sebuah skema listrik paralel, 

keduanya saling terkait satu sama lain. Implikasinya jika masyarakat menghendaki 

tersedianya kehidupan yang sejahtera, isi dan proses pendidikan harus diarahkan 

pada pemenuhan kebutuhan tersebut. 

c) Menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai  

Kompleksitas permasalahan mulai dari kenakalan remaja, kasus narkoba, 

hingga efek negatif dari globalisasi yang terkandung sampai menghilangkan 

identitas bangsa karena gaya hidup yang kebarat-baratan dan hedonis, menjadi 

tantangan yang harus diterima, dilawan, dan diselesaikan oleh orang tua, guru, dan 

masyarakat. Hegemoni dalam bidang-bidang ini bukan hanya menghasilkan 

globalisasi ekonomi dan sains-teknologi, melainkan juga dalam bidang-bidang lain 

seperti intelektual, sosial, nilai-nilai, gaya hidup, dan seterusnya. 

d) Meyiapkan sumber daya manusia yang mampu menerima arus perubahan  

Peran pendidikan diperluas dan diberi peran lebih dalam menghadapi era 

globalisasi industrialisasi, peran pendidikan tidak terfokus pada penyiapan sumber 

daya manusia yang siap pakai mengingat kecenderungan yang terjadi dalam dunia 

kerja sangat cepat berubah dalam era ini. Sebaliknya, pendidikan harus menyiapkan 

sumber daya manusia yang mampu menerima serta menyesuaikan dan 

mengembangkan arus perubahan yang terjadi dalam lingkungan. 

e) Membantu mengatasi krisis spiritual  

Schumacher menilai bahwa masyarakat global sedang mengalami krisis 

spiritual. Spiritual berasal dari kata spirit yang bermakna napas. dalam dunia 

modern, kata itu merujuk pada energi hidup dan sesuatu dalam diri kita yang bukan 

fisik, termasuk emosi dan karakter. Hal ini juga menyangkut kualitas-kualitas vital 

seperti energi, semangat, dan keberanian. Bagi Schumacher, tidak terlalu signifikan 
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untuk melihat berbagai masalah hanya dengan penalaran dan rasio. Sebab hal itu 

hanya akan menyelesaikan persoalan masyarakat global yang terlihat kasat mata. 

Namun dari sisi batin, masyarakat global mengalami krisis spiritualitas yang kian 

kuat. Endapan itu terakumulasi bertahun-tahun tanpa ada usaha keras untuk 

menyikapi bahkan menanggulanginya. Dengan demikian, usaha menyelesaikan krisis 

masyarakat global, disamping dilakukan dengan pola pemikiran serta penanganan 

yang rasional dan akurat juga diimbangi dengan penyembuhan dengan hati. Hal 

inilah yang akan membuat tatanan masyarakat global menuju keberadaban.
68

 

5) Peran negara  

Negara memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan maupun tidaknya 

pendidikan seluruh warga negara terutama peserta didik di sekolah. Menteri 

pendidikan nasional memiliki kewajiban memastikan setiap warga negara 

memperoleh pendidikan yang layak. Turun tangan negara sebagai institusi yang 

bertanggung jawab atas pendidikan rakyatnya sangat menentukan keselamatan masa 

depan generasi muda di tanah air.
69

 

Agar pendidikan budi pekerti di masa yang akan datang tepat sasaran, maka 

strategi yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan budi pekerti harus meliputi 

tiga hal berikut: 

a) Prinsip keteladanan dari semua pihak harus digunakan demi terwujudnya 

pembelajaran pendidikan budi pekerti, baik orang tua, guru, masyarakat, maupun 

pemimpinnya.  

                                                             

68
Asmaun Sahlan dan Angga Teguh Prastyo, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

Karakter  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 13-20.   

69
Zainal Aqib, Pendidikan Karakter di Sekolah: Membangun Karakter dan Kepribadian Anak 

(Bandung: Yrama Widya, 2010), h. 65.   



43 
 

b) Menggunakan prinsip kontinuitas/rutinitas (pembiasaan dalam segala aspek 

kehidupan).  

c) Menggunakan prinsip kesadaran untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai budi 

pekerti yang diajarkan.  

Penyampaian metode pendidikan karakter dilakukan secara menyeluruh atau 

komprehensif, baik di lingkungan formal, informal, maupun non formal. Tri pusat 

pendidikan dalam hal ini yakni guru, orang tua, masyarakat atau lingkungan, pers, 

dan media massa memegang peranan yang sangat vital dalam pendidikan karakter 

bangsa. Tri pusat pendidikan juga dibutuhkan adanya visi dan misi yang sama dalam 

pemberian karakter. Salah satu hal yang juga sangat penting yaitu perilaku dan sikap 

kejujuran dari semua pihak yang terlibat untuk menjalankan karakter dan budi 

pekerti tersebut yang dituangkan dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.
70

 

Masalah yang dihadapi generasi mudah saat ini hanya bisa diselesaikan 

tergantung bagaimana orangtua, guru, dan masyarakat menyikapinya, karena mereka 

yang memegang kunci dalam menyelesaikannya. Selain itu, kunci dalam 

menyelesaikan masalah generasi muda juga bergantung pada muatan pendidikan dan 

nilai-nilai agama yang diajarkan dan diberikan kepada peserta didik. Terlebih lagi 

salah satu nilai ajaran dalam Islam disebutkan bahwa pendidikan yang diajarkan dan 

ditanamkan pada peserta didik sangat dipengaruhi oleh muatan dan isi dari 

pengetahuan dan nilai yang diberikan oleh orang tua, guru, dan masyarakat sebagai 

tri pusat pendidikan. 
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2. Toleransi 

a. Pengertian Toleransi 

Istilah toleransi dalam bahasa Latin, disebut tolerare, yang bisa berarti 

menahan diri, membiarkan orang berpendapat, berhati lapang terhadap pandangan 

orang lain. Secara etimologi berasal dari kata tolerance (dalam bahasa Inggris) yang 

berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa 

memerlukan persetujuan. Di dalam bahasa Arab menterjemahkan dengan tasamuh  

berarti saling mengizinkan, saling memudahkan.
71

 

Secara Etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan 

kelapangan dada. Menurut istilah, toleransi berarti bersikap Menenggang 

(menghargai,membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat pandangan, 

kepercayaan, kebiasaan dsb) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan 

pendiriannya. Budaya toleransi dalam konteks ini adalah adanya pikiran, sikap, 

prilaku, tindakan untuk bersabar, menahan diri,menghargai, menghormati, tidak 

menggangguatau melecehkan pihak lain, meskipun mereka berbeda faham, 

pandangan dan keyakinan agamanya.
72

 Dalam konteks sosial, toleransi juga 

bermakna menyerahkan segala persoalan terhadap hukum yang berlaku dan tidak 

main hakim sendiri. 

Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu 

objek atau suatu fenomena. Hal ini menunjukkan setiap orang memiliki sikap yang 

berbeda terhadap suatu objek. Hal itu dikarenakan perasaan dari setiap orang 

tidaklah sama, misalnya perasaan suka dan tidak suka. Orang yang menyukai suatu 
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objek akan menunjukkan sikap yang positif terhadap objek tersebut. Sebaliknya, 

orang yang tidak menyukai objek tersebut akan menunjukkan sikap yang negatif. 

Sikap adalah tendensi untuk bereaksi dalam cara suka atau tida suka terhadap suatu 

objek. Sikap merupakan emosi atau efek yang diarahkan oleh seseorang kepada 

orang lain, benda, atau peristiwa sebagai objek sasaran sikap.
73

 

W.A Gerungan mengemukakan sikap (attitude) dapat diterjemahkan sebagai 

suatu sikap terhadap objek tertentu yang merupakan pandangan atau perasaan dan 

disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek tersebut.
74

 

yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang 

lain.Selanjutnya, pengertian toleransi menurut Kemendiknas yaitu sikap dan 

tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
75

 Pendapat kemendiknas tersebut 

menjelaskan bahwa toleransi yaitu sikap saling menghargai setiap perbedaan yang 

ada diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dengan adanya 

sikap toleransi, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan 

diantara perbedaan yang ada. 

Toleransi adalah satu sikap menghargai orang lain yang memiliki perbedaan.  

Pendidikan multikultural sangat sangat menghargai perbedaan yang ada dalam 

masyarakat. Begitu pula agama Islam yang memiliki semangat toleransi yang tinggi. 
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Islam mengajarkan untuk senantiasa bersifat adil dan moderat dalam artian 

berimbang tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. 

Muchlas Samani dan Hariyanto mengemukakan toleransi ialah sikap 

menerima secara terbuka orang lain yang tingkat kematangan dan latar belakangnya 

berbeda. Pendapat tersebut menyatakan seseorang tidak boleh membeda-bedakan 

perlakuan terhadap orang lain yang memiliki tingkat kematangan dan latar belakang 

yang berbeda dengan dirinya.
76

 Toleransi ialah sikap saling menghargai tanpa 

membedakan suku, gender, penampilan, budaya, keyakinan, kemampuan, atau 

orientasi seksual. Orang yang toleran bisa menghargai orang lain meskipun berbeda 

pandangan dan keyakinan. Dalam konteks toleransi tersebut, orang tidak bisa 

mentolerir kekejaman, kefanatikan, dan rasialism, oleh karena itu, dengan adanya 

sikap toleransi ini orang-orang bisa menjadikan dunia menjadi tempat yang 

manusiawi dan damai. 

Seseorang harus tetap menerima dan menghargai orang lain yang memiliki 

latar belakang yang berbeda dari dirinya. 

Agama menurut para sosiolog merupakan entitas yang mengandung 

pandangan-pandangan dasar. Suatu kelompok atau masyarakat manusia 

mengorganisir kehidupan mereka (the grounds of meaning). Yakni, memuat 

orientasi-orientasi dasar terhadap kehidupan kemanusiaan, kemasyarakatan, konsep-

konsep mengenai waktu dan makna mati, serta konsep-konsep kosmologis dasar 

dalam hubungannya dengan eksistensi manusia. Agama merupakan tuntunan hidup 

yang diturunkan Tuhan kepada umat manusia. Agama memuat ajaran yang universal 
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dan nondiskriminatif, yaitu tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang 

etnis, ras, ideologi, atau budaya.
77

 

Sebagai contoh Madinah ketika zaman nabi Muhammad Saw merupakan 

bentuk negara yang tidak hanya ukhuwah islamiyah antar sesama muslim saja yang 

dibangun oleh nabi Muhammad Saw, akan tetapi hubungan sosial kemasyarakatan 

muslim dengan non-Muslim, baik Yahudi atau orang-orang Arab yang masih 

menganut ajaran nenek moyang. Mereka diikat dengan suatu perjanjian yang 

diadakan oleh nabi Muhammad Saw., Perjanjian tersebut ialah piagam madinah. 

Piagam Madinah ini berisi antara lain: jaminan kebebasan beragama, memiliki hak 

untuk berpolitik, kewajiban untuk mempertahankan keamanan negeri madinah dari 

serangan musuh. Dalam bidang sosial, keberadaan mereka diperlakukan sama antar 

sesama manusia.
78

 

Sebagai ajaran universal yang kosmopolit, Islam tidak menafikan hubungan 

kemanusiaan dengan agama lain. Sebaliknya, islam bukan saja menjustifikasi dengan 

tegas bentuk pemaksaan dalam rekrutment menganut agama, tetapi lebih dari itu 

ajaran asasinya sangat menjunjung tinggi hak-hak non- Muslim yang ada di wilayah 

kekuasaan islam pada masa Rasulullah Saw. Karenanya, hubungan muslim dan non-

Muslim pada dasarnya adalah cinta damai, terkecuali saat munculnya pemaksaan 

dan pelanggaran yang dapat memicu konfrontasi pada kedua belah pihak. 
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Hal tersebut juga diafirmasi oleh al-Qur‘an bahwa islam menjamin kebebasan 

manusia dan tidak melarang untuk mengemukakan keyakinan serta memilih agama 

tanpa ada paksaan. 

Firman Tuhan tersebut sangat jelas. Harus ada kebebasan penuh ketika tiba 

pada pilihan agama seseorang. Ia harus bebas menerima Islam atau menolaknya. 

Kebebasan memilih agama merupakan prinsip penting dalam Islam, sekaligus konsep 

yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Bahkan Nabi Muhammad Saw 

sekalipun tidak dibenarkan untuk memaksa non-Muslim untuk menjadi Muslim, 

sebab tak seorang pun dapat beriman, kecuali atas kehendak Tuhan. Allah dalam QS 

Yu>nus /10: 99. 

 

                        

       

Terjemahnya: 

‚Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di 
muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya 
mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.‛

79
 

Oleh karena itu dalam kehidupan ini sikap umat beragama sangat dianjurkan 

untuk bisa saling menjaga perasaan, saling menghargai, dan menghormati satu sama 

lain. Harus mampu hidup berdampingan, tanpa ada perasaan dengki terhadap orang 

lain. Apabila sikap toleran selalu di terapkan maka keharmonisan dan kerukunan 

akan terjalin dengan baik. 
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Toleransi dalam hal kebebasan beragama dengan jelas alqur’an menyatakan 

bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Hal ini terdapat dalam QS al-Baqarah/ 2: 

256. 

 

اَ َف ََلْ  اٖ  ٓ َ ٱيَئ وۡش  ي ٌََذِّ  ٓ َتَّج يَّ شۡذَ ٱل ذ ٌََش   ٓ يَِّ ٱِ  غ  ٌََۡ َٓي ىۡف شۡ  ّ غ ىدَ ٲث َف 
َث ٌََطَّٰ ۢٓ  ِ ي إۡ َللَّ َٲو 

َ غ هَ ٱف م ذ  ّۡ حَ ٲث ََعۡت  شۡو  ؼ  ًَٰٱٌَۡ ثۡم  ى  ٌََۡ ََ ٱلْ  ب ََللَّ َٱٌ ه بَۗوَ َٔف ص   ُ ٍ ي يغ َػ   ّ ٦٥٢ََع 
 

Terjemahnya: 

‚Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang 
ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.‛

80
 

Berbagai persoalan mengenai toleransi umat beragama telah banyak kita 

dapati didalam Al-Qur‘an. Adapun Pandagan ulama tafsir Prof. Dr. Quraish Shihab 

dalam tafsir al-Misbah, Prof. Dr. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dari pada surat 

al-Baqarah ayat 256 dan surat Yūnus ayat 99 karena kedua ayat ini 

berkesinambungan, adapun yang tertera pada surat al-Baqarah ayat 256, merupakan 

ayat yang menjelaskan tentang ketetapan akidah, penulis menghimbau perlu kiranya 

dicatat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama 

adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, 

katakan saja akidah Islam, dia terikat dengan tuntunan- tuntunannya, dia 

berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi   bila   

melanggar   ketetapannya.   Dia   tidak   boleh   berkata,   Allah   telah memberi saya 
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kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau menikah. Karena, bila dia telah 

menerima akidahnya, dia harus melaksanakan tuntunannya.
81

 

Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam keyakinan 

agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya 

dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. 

Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai sehingga tidak ada paksaan dalam menganut 

keyakinan agama Islam. sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar dan 

tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah wajar semua masuk agama ini (Islam). 

pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang enggan menelusuri jalan 

yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya. Ayat ini menggunakan 

kata rusyd yang mengandung makna jalan lurus. Kata ini pada akhirnya bermakna 

ketetapan mengelola sesuatu serta kemantapan dan kesinambungan dalam ketetapan 

ini. Ini bertolak belakang dengan al-ghayy yang terjemahnya adalah jalan sesat. Jika 

demikian, yang menelusuri jalan lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu 

dengan tepat, mantap, dan berkesinambungan.
82

 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kandungan makna didalam QS al- Baqarah  

ayat  256  ini  Allah  Swt  berfirman:  ―Tidak  ada  paksaan  dalam  agama Maksudnya, 

janganlah kamu memaksa seorang pun untuk memeluk agama Islam, karena agama 

Islam itu sudah jelas dan terang. Dalil-dalil dan argumentasinya sudah nyata 

sehingga seseorang tidak perlu dipaksa untuk memeluk agama Islam. Namun, orang 

yang ditunjukkan kepada Islam, dilapangkan hatinya, dan disinari mata hatinya oleh 

Allah, maka ia akan masuk ke dalamnya secara terang benderang. Adapun orang 
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yang hatinya dibutakan Allah, pendengaran, dan penglihatannya dikunci mati oleh 

Allah, maka tidaklah berguna memaksanya untuk memeluk agama Islam.
83

  

selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun karena ada seorang wanita 

Anshar berjanji kepada dirinya bahwa apabila putranya hidup, maka dia akan 

menjadikannya Yahudi. Tatkala Bani Nadhir diusir dan di antara mereka ada anak-

anak kaum Anshar, maka kaum Ansar berkata bahwa mereka  tidak  akan  

membiarkan  anak  mereka  menjadi  Yahudi. Maka Allah   menurunkan   ayat, Tidak   

ada   paksaan   dalam   agama. Demikianlah pemaparan beliau melalui periwayatan 

Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas.
84

 

Toleransi sudah terjadi sejak pada masa Nabi, ketika Nabi mendamaikan dua 

suku yang berbeda yakni suku Auz dan Khazraj yang senantiasa bertikai. Tidak 

sampai disitu Nabi juga berhasil menerapkan jargon ‚No Compulsion in Religion‛ 

terhadap masyarakat Madina kala itu.Dalam praktik beragama al-Qur’an juga sudah 

menyatakan dalam QS al-Ka>firu>n/109: 6 

          

 

Terjemahnya:  

‚Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.‛
85

 

Salah satu hal penting dari konsekuensi tata kehidupan multikultural yang 

ditandai kemajemukan etnis, budaya, dan agama tersebut, adalah membangun rasa 

toleransi dalam masyarakat. Karena pada hakikatnya kita semua adalah sebagai 
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seorang saudara dan sahabat. Bahkan Islam melalui hadisnya juga langsung 

mengajarkan sikap-sikap toleran. Hadist tentang agama itu toleran Kitab al-Bukhārī 

Kitab Tentang Iman Bab Agama itu toleran. 

 

دُ بْنُ إِسْحَاقُ عَنْ دَاوُدَبْنِ  ثِنِِ ََبِِ حَدَنِِّّ يزَيِْدٌ قاَلَ َنَاَ مَُُمَّ ثَ نَا عَبْدُالِله حَدَّ الُْصَيِْْ  حَدَّ  
 عَنْ عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيْلَ لرَِسُوْلِ الِله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ََيُّ الْْدَْياَنِ 

.86الْسَمْحَةُ  قاَ الْنَِيْيِيَّةُ لََ اللهِ ََحَبُّ إِ   
 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya 
Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata; telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 
'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasūlullah saw. "Agama manakah yang 
paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al-Hanīfīyyah Al-Samhah 
(yang lurus lagi toleran).

87
 

Toleransi di tengah-tengah masyarakat yaitu mengenal hidup berdampingan 

dengan saudara-saudara yang berbeda agama, budaya, pekerjaan, dan aliran atau 

mazhab. Toleransi dalam ajaran Islam memiliki batasan atau aturan yang jelas, 

seperti dalam hal pelaksanaan ibadah dan akidah. Namun dalam aspek sosial 

kemasyarakatan, seperti bergaul, bertetangga, berdagang, dan aktifitas sosial 

(keduniawian) lainnya diperbolehkan. Dengan demikian, dalam bertoleransi 

memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi yaitu mengakui hak setiap orang, 

menghormati keyakinan orang lain, lapang dada menerima perbedaan, saling 

                                                             
86

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari  (Beirut: Dar al-Fikr: tt.), 

Jilid 1, h.16. 

 

87
Suryani, Hadis Tarbawi Analisis Paedagogis Hadis-Hadis Nabi (Yogyakarta: Teras, 2012), 

h. 133-134. 



53 
 

pengertian, kesadaran, dan kejujuran Sikap toleransi tidak berarti membenarkan atau 

aliran yang diabiarkan tersebut namun juga mengakui kebebasan serta hak asasi 

penganutnya. Toleransi juga berarti membiarkan dan menerima perbedaan selama 

tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku.
88

  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa toleransi berarti suatu sikap atau 

perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang 

berbeda. Di sini dimaksudkan bahwa penganut mayoritas dalam suatu masyarakat 

mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Dari penjelasan di atas, perlu pula 

diketahui bagaimana posisi toleransi dalam perspektif pendidikan Islam. Toleransi 

merupakan bagaimana seorang pendidik mampu berperan diantara para peserta didik 

yang berbeda sehingga diantara peserta didik tersebut mampu bersikap toleran. Jadi 

pada dasarnya Islam dapat menerima kebhinnekaan sebagai suatu kenyataan 

sosiologis. 

Toleransi secara lebih luas diartikan sebagai kesediaan memberikan ruang 

dan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu yang menjadi 

keyakinan dan pendapatnya.
89

 

Zuhairi Misrawi dalam karyanya al-Qur’an Kitab Toleransi; Inklusivisme, 

Pluralisme dan Multikulturalisme (2007) menyatakan bahwa toleransi berarti 

kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Maka dapat dipahami 

bahwa toleransi adalah sikap terbuka untuk mengakui keberadaan orang lain dan 

memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan gagasannya sekalipun 
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berbeda dan salah di mata orang lain.
90

 

Pelaksanaan pendidikan multikultural, diperlukan adanya sikap toleransi. 

Pendidikan multikultural ini penting karena dirancang khusus untuk menciptakan 

struktur dan proses yang membuka kesempatan yang sama pada semuakomunitas 

dan individu. Adapun pada penerapannya di dalam pembelajaran,pendidikan 

multikultural sendiri harus didasari dengan sikap toleransi. Dalam hal ini, toleransi 

mencakup beberapa sikap antara lain sikap saling menghormati, saling menghargai, 

tidak saling mengganggu, tidak saling menyalahkan antara satu agamadengan agama 

lain, dapat bekerja sama dan bergaul satu sama lain. Pendidikan Multikultural dapat 

melatih peserta didik untuk menghormati dan bersikap toleran terhadap semua 

kebudayaan. Setiap agama yang ada di dunia ini menganjurkan sikaptoleransi. Islam 

juga memiliki ajaran tentang masyarakat yang ideal dalam bertenggang rasa dan 

menghormati. 

Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada terhadap 

orang lain dengan memperhatikan prinsip prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa 

mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.
91

 Maka Jelas bahwa toleransi terjadi dan 

berlaku karena adanya perbedaan prinsip dan setiap individu semestisnya 

menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. 

Ada dua bentuk toleransi yang dipraktikkan oleh umat beragama, yaitu: 

toleransi pasif dan toleransi aktif. Pertama, toleransi pasif. Toleransi pasif adalah 

sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang nyata dalam kehidupan manusia. 

Karenanya, tidak ada cara lain kecuali menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang 
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fakta dan apa adanya. Pemahaman toleransi pasif ini terbatas pada diri sendiri yang 

merasa acuh tak acuh terhadap orang lain, masa bodo, tidak mau tahu tentang 

keadaan tetangganya yang berbeda agama, tidak mau bekerjasama dengan orang 

yang berbeda agama. Kedua, toleransi aktif. Toleransi semacam ini tidak sekedar 

berhenti pada sikap penerimaan terhadap kenyataan dari keragaman yang ada, tapi 

toleransi yang diwujudkan dalam sikap membangun eksistensi aktif dengan terlibat 

aktif dalam keragaman tersebut. Toleransi semacam ini memungkinkan penganut 

agama yang berbeda untuk: (1) berdialog secara aktif dan (2) bekerja sama dalam 

soal-soal kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dalam pengertian yang lain, toleransi 

aktif yaitu melibatkan diri secara langsung dengan the others di tengah perbedaan 

dan keragaman tanpa ada hambatan psikologis.
92

 

Said Agil Al Munawar menjelaskan dalam bukunya ada dua macam toleransi 

yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin 

tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoritis.
93

 Jadi dalam hal ini toleransi 

statis hanya sekedar anggapan masyarakat yang tahu secara idealis mengenai 

toleransi namun tidak pada pengaplikasianya. Toleransi dinamis adalah toleransi 

aktif melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan antar umat 

beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan 

umat beragama sebagai satu bangsa.
94

 

Berdasarka berbagai pengertian tersebut kiranya bisa disimpulkan bahwa 

karakter toleransi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sifat dan sikap 
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saling mengakui, menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada diluar 

dirinya baik berbeda secara latar belakang, kemampuan, usia, jenis kelamin, 

pendapat dan sebagainya dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan 

persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, aman, tentram 

dan bahagia. 

Menurut Michael Walzer, setidaknya terdapat lima hal yang dimungkinkan 

menjadi substansi atau hakikat toleransi. 

1. Menerima perbedaan untuk hidup damai 

2. Menjadikan keseragaman menuju perbedaan 

3. Toleransi membangun moral stoisme 

4. Mengungkapkan transparansi pada yang lain, ingin tahu, menghargai, ingin 

belajar dari orang lain, bukan selalu mengajari orang lain secara memababi 

buta tanpa memberikan ruang kepada orang lain untuk berbicara dan 

menyampaikan pendapatnya secara bebas sekaligus merdeka. 

5. Memberikan dukungan yang luar biasa terhadap perbedaan serta 

mempertegas aspek otonomi setiap orang lain, bukan membunuh otonomi 

setiap orang untuk beraktualisasi di tengah publik.
95

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan suatu sikap atau tindakan 

yang berkesinambungan dengan interaksi manusia sebagai mahluk sosial, saling 

membutuh kan, dengan prinsip dapat menerima perbedaan secara tulus, berlapang 

dada, tidak mementingkan ego masing-masing, toleransi menjalin kemaslahatan 

bersama dengan tangan terbuka meskipun berat untuk menerima, dan menghargai 
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segala perbedaan serta kemajemukan, baik agama, ras, budaya, bahasa dan 

sebagainya. Toleransi di sini didalamnya terkandung makna pasrah, rela, sabar, tulus 

menerima tanpa paksaan. 

b. Ruang Lingkup Toleransi 

1) Toleransi Terhadap Sesama Muslim 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sikap toleransi adalah sikap lapang 

dada dalam menerima atau mengahargai suatu perbedaan baik itu berupa pendapat, 

pandangan, keyakinan, ataupun kebiasan yang masih dalam batas ukur. Sehingga 

sikap toleransi buakn hanya kita terapkan pada oarang yang berbeda keyakinan saja, 

akan tetapi saudara seiman pun harus memmpunyai sikap toleransi dalam kehidupan 

sehari-harinya.
96

 Sebagaimana al-Qur’an surah Al Hujura>t/49:10 

 

 َْ ى  ّ َت شۡد  ُۡ ٍَّى  ٌ ؼ   َ ٱتَّم ىاَْٱللَّ َو   ُۡ يۡى  ى  َأ خ   ٓ ىاَْث يۡ حَٞف أ صٍۡ ذ  َئ خۡى   ْ ٕ ى  ِ إۡ  ّ
ٌۡ بَٱ  ّ ٠١َََئ َّٔ

  

Terjemahnya:  

‚Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat‛.

97
 

Ayat di atas, Allah swt. menyatakan orang-orang mukmin bersaudara dan 

diperintahkan untuk melakukan ishlah (perbaikan hubungan) jika seandainya terjadi 

kesalahpahaman diantara dua orang atau kelompok kaum muslim. al-Qur’an 

memberikan contoh-contoh penyebab keretakan hubungan sekaligus melarang setiap 

muslim melakukannya. Ayat di atas juga memerintahkan orang mukmin untuk 
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menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta 

menggunjing yang diibaratkan al-Qur’an seperti memakan daging saudara sendiri 

yang telah meninggal dunia dalam Islam). Hubungan ini berlaku toleransi agama 

yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. 

Hubungan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. 

Hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku 

kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-

masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum, dalam hal seperti inilah berlaku 

toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.
98

 

2) Toleransi Terhadap Non Muslim 

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.
99

 Toleransi dalam beragama bukan berarti hari ini kita boleh bebas 

menganut agama tertentu kemudian esok hari kita menganut agama yang lain, atau 

dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya 

peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai 

bentuk pengakuan kita akan adanya agama- agama lain selain agama kita dengan 

segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, dan memberikan kebebasan 

untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Islam lebih mengedepankan 

sikap keterbukaan (inklusif) dari pada kebencian dan permusuhan. Ajaran Islam 
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secara jelas melarang sikap menghujat dan mendiskreditkan agama atau kelompok 

lain. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Hujura>t ayat/49:11. 

 

اأ َ َٓي ٰ ِِّ َ باءٞ َٔ غ  لْ  َو  ُۡ ه  ٕۡ ِِّ َ يۡشٗا َخ  َي ى ىٔ ىاْ َأْ  ا ًٰ غ  َػ  ٍَ َٓل ىۡ ِِّ َ َٞ َل ىۡ شۡ َي غۡخ  َلْ  ٕ ىاْ  ِ ا َء   ٓ ي َٱٌَّز  ي ه ب

َٱل َ َث ئۡظ  ت  
م ٰ ٌۡ َث ٲلۡۡ  واْ َتٕ  بث ض  لْ  َو  ُۡ ى  ف غ  َأٔ  اْ وا ض   ّ

ٍۡ َت  لْ  َو 
 َّٓ ه  ٕۡ ِِّ َ يۡشٗا َخ  َّٓ َي ى  َأْ  ا ًٰ غ  َػ  باءٍ َِّٔغ   ُ عۡ

َٱٌَۡ  ْ ى  ّ  ٍ
َٱٌظَّٰ  ُ َھ  ئ ه 

ا َي ت تَۡف أ وٌْ ٰ ُۡ ٌََّٓ  ِ َو    ٓ ٰ ّ ي َٱلۡۡ  َث ؼۡذ  ٠٠ََف غ ىق 

 

 Terjemahnya:  

‚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‛.

100
 

Jadi, sikap kaum muslimin terhadap penganut agama lain sudah sangat jelas 

sebagaimana yang telah diterangkan dalam ayat ini, yaitu berbuat baik kepada 

mereka dan tidak menajdikan perbedan agama sebagai alasan untuka tidak menjalani 

hubungan kerja sama dengan mereka, terlebih bersikap intoleran terhadap mereka. 

Karena Islam sama sekali tidak melarang memeberikan bantuan kepada siapapun 

selama mereka tidak memusuhi orang Islam, tidak melecehkan simbol-simbol 

keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. 

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari 

penghayatan ajaran masing-masing. Menurut Said Agil Al Munawar ada dua macam 

toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi 

dingin tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoritis. Toleransi dinamis adalah 
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toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan 

antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari 

kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.
101

 

Menurut Harun Nasution, toleransi meliputi lima hal sebagai berikut: 

Pertama, Mencoba melihat kebenaran yang ada di luar agama lain. Ini berarti, 

kebenaran dalam hal keyakinan ada juga dalam agama-agama. Hal ini justru akan 

membawa umat beragama ke dalam jurang relativisme kebenaran dan pluralisme 

agama. Sebab, kepercayaan bahwa kebenaran tidak hanya ada dalam satu agama 

berarti merelatifkan kebenaran Tuhan yang absolut.
102

  

Kedua, memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. Ketiga, 

Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama. Antara poin 

kedua dan ketiga terdapat korelasi dalam hal persamaan agama-agam namun, pada 

dasarnya, yang terpenting justru bukanlah persamaannya, tapi perbedaan yang ada 

dalam agama-agama tersebut. Teori evolusi Darwin misalnya, ia yakin bahwa 

manusia berasal dari monyet setelah melihat banyaknya persamaan antara manusia 

dan kera. Akan tetapi, Darwin lupa bahwa manusia juga memiliki perbedaan 

mendasar yang tidak dimiliki monyet. Manusia memiliki akal sedangkan monyet 

tidak. Inilah yang meruntuhkan teori evolusi. 

Keempat, Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan. Kelima, Menjauhi praktik 

serang-menyerang antar agama. Tampaknya, ketika berpendapat seperti ini Harun 

melihat sejarah kelam sekte-sekte agama Kristen. Sebab, dalam sejarah, Islam tidak 

pernah menyerang agama-agama lain terlebih dulu. Hal ini dapat ditelusuri dalam 
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sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad saw dan Khulafa’ ar-Rashidin, dimana 

agama-agama (Yahudi dan Kristen) justru mendapatkan perlindungan penuh tanpa 

pembantaian.
103

 Selain Harun Nasution, Zuhairi Misrawi juga berpendapat dalam 

bukunya al-Qur’an Kitab Toleransi dengan mengatakan bahwa toleransi harus 

menjadi bagian terpenting dalam lingkup intraagama dan antaragama Lebih lanjut, 

ia berasumsi toleransi adalah upaya dalam memahami agama-agama lain karena 

tidak bisa dipungkiri bahwa agama-agama tersebut juga mempunyai ajaran yang 

sama tentang toleransi, cinta kasih dan kedamaian. Selain itu, Zuhairi memiliki 

kesimpulan bahwa toleransi adalah mutlak dilakukan oleh siapa saja yang mengaku 

beriman, berakal dan mempunyai hati nurani. Selanjutnya, paradigma toleransi harus 

dibumikan dengan melibatkan kalangan agamawan, terutama dalam membangun 

toleransi antar agama
104

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang 

beragama dan mempunyai keyakinan, untuk menghormati dan menghargai manusia 

yang beragama lain. Dalam masyarakat berdasarkan pancasila terutama sila pertama, 

bertakwa kepada tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah 

mutlak. Semua agama menghargai manusia maka dari itu semua umat beragama juga 

wajib untuk saling menghargai. Dengan demikian antar umat beragama yang 

berlainan akan terbina kerukunan hidup. 

c. Karakter  Toleransi 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa karakter toleran 

merupakan sikap sikap atau tindakan yang berkesinambungan dengan interaksi 
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manusia sebagai mahluk sosial, saling membutuh kan, dengan prinsip dapat 

menerima perbedaan secara tulus, berlapang dada, tidak mementingkan ego masing-

masing, toleransi menjalin kemaslahatan bersama dengan tangan terbuka meskipun 

berat untuk menerima, dan menghargai segala perbedaan serta kemajemukan, baik 

agama, ras, budaya, bahasa dan sebagainya. Toleransi di sini didalamnya terkandung 

makna pasrah, rela, sabar, tulus menerima tanpa paksaan. 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. Toleransi 

adalah satu sikap menghargai orang lain yang memiliki perbedaan.  Pendidikan 

multikultural sangat sangat menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. 

Begitu pula agama Islam yang memiliki semangat toleransi yang tinggi. Islam 

mengajarkan untuk senantiasa bersifat adil dan moderat.  

d. Strategi Pembentukan Karakter Toleransi 

Pendidikan karakter terutama sikap toleransi di sekolah sangat dipengaruhi 

oleh perilaku guru, perilaku guru yang negatif dapat membunuh karakter anak yang 

positif (pemarah, kurang peduli, merendahkan diri anak, mempermalukan anak 

didepan kelas, dan lain sebagainya), adapun perilaku guru yang positif (seperti 

sabar, memberikan pujian kepada anak, kasih sayang adil, bijaksana, ramah dan 

santun) akan membangun dan menguatkan karakter positif anak.
105

 Sedangkan 
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berbagai pendekatan pembelajaran pendidikan agama disekolah yang dapat 

dilakukan oleh para guru agama,
106

 antara lain: 

1) Keteladanan 

Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau di contoh oleh seseorang 

dari orang lain, tentu dalam konteks ini  teladan yang baik yang sesuai dengan ajaran 

agama. Keteladanan guru dalam berbagai aktivitasnya akan menjadi cerminan 

peserta didik nya, oleh karena itu, sosok guru yang bisa diteladani peserta didik 

sangat penting. Guru yang suka dan terbiasa membaca dan meneliti, disiplin, ramah, 

berakhlak misalnya akan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik nya, demikian 

juga sebaliknya.
107

  Maka dari itu, orang tua, guru dan lingkungan masyarakat harus 

mampu menjadi teladan bagi peserta didik, mulai dari pikiran, ucapan, tingkah laku, 

bahkan hingga ke pakaiannya: semuanya itu akan menjadi media untuk ditiru oleh 

anak. 

2) Pemberian bimbingan 

Pemberian bantuan atau pertolongan dan pengarahan dari ahlinya yang secara 

kontinue yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam 

menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Bimbingan guru kepada 

muridnya perlu diberikan dengan memberikan alasan, penjelasan, pengarahan, dan 

diskusi-diskusi. Juga bisa dilakukan dengan teguran, mencari tahu penyebab masalah 

dan kritikan sehingga tingkah laku anak berubah.
108
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Proses bimbingan, guru hendaknya tidak memaksakan kehendaknya sendiri, 

tetapi berperan sebagai fasilitator atau teman curhat bagi perkembangan individu. 

Dalam bimbingan, yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau 

mengambil keputusan adalah individu itu sendiri. pembimbing hanya sekedar 

mengasih saran yang bersifat solutif dari permasalahan yang dihadapi. 

3) Pembiasaan 

Proses membuat seseorang terbiasa, cara yang dilakukan untuk membiasakan 

peserta didik dalam berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku. Mendidik sikap toleransi tidak cukup hanya diajarkan melalui mata 

pelajaran dikelas, tetapi sekolah dapat juga menerapkannya melalui pembiasaan. 

Kegiatan pembiasaan secara spontan dapat dilakukan misalnya saling menyapa, baik 

antar teman, antar guru maupun antara guru dengan peserta didik. Pembiasaan 

diarahkan pada upaya pembudayaan pada aktivitas tertentu sehingga menjadi 

aktivitas yang terpola atau tersistem.
109

  

Dalam membentuk karaktek toleransi peran guru sangat penting, seorang 

guru tentu harus memberi teladan kepada peserta didik dalam kesehariannya 

khususnya dalam pembelajaran seperti tidak meng-anak emaskan seorang peserta 

didik atau tidak pilih kasih tetapi mengayomi, mendidik, membimbing dan bergaul 

dengan semua peserta didik. 

Pada waktu pembelajaran dikelas disamping memberikan penjelasan secara 

teoritis selanjutnya tugas guru adalah membimbing peserta didik dalam belajar baik 

secara mandiri maupun berkelompok disini guru meluruskan apabila peserta didik 
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melanggar rambu-rambu yang ada supaya bisa saling menghargai dan menghormati 

perbedaan satu sama lain. Selanjutnya proses pembiasaan supaya peserta didik 

terbiasa untuk saling mengenal satu sama lain biar tercipta rasa toleransi antar 

peserta didik. semua proses tersebut saling berkaitan satu sama lain supaya proses 

pembelajaran berjalan sesuai tujuan. 

Tentu saja dalam mengajarkan tentang toleransi tidak hanya sekali dua kali, 

setelah peserta didik mengetahui teori tentang toleransi melalui apa yang dilihat dan 

didengar setelah itu dari teori ke aksi lebih mengena atau membekas di ingatan dan 

di hati peserta didik, karena peserta didik mengalami secara langsung. mungkin 

sekali tidak akan berhasil sekali gagal coba lagi dan seterusnya nanti akan  terbiasa, 

tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat, baik keluarga, lingkungan 

sekolah dan masyarakat. 

B. Pembelajaran PAI 

1. Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata ‚instruction‛ yang dalam 

bahasa Yunani disebut instructus atau ‚intruere‛yang berarti menyampaikan pikiran, 

dengan demikian arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah 

diolah secara bermakna melalui pembelajaran.
110

 Kegiatan belajar dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui 

interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber 

belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan belajar 

dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan 
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fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, 

dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar.  

Sedangkan Pembelajaran menurut Oemar Hamalik sebagai suatu kombinasi 

yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
111

 Pembelajaran 

adalah kegiatan dimana guru melakukan peranan-peranan tertentu agar siswa dapat 

belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Strategi pengajaran 

merupakan keseluruhan metode dan prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan 

peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu.
112

 

Pembelajaran dalam konteks pendidikan merupakan aktivitas pendidikan berupa 

pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukan. 

Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya 

proses belajar peserta didik yang bersifa internal.
113

 Dapat dikatakan 

pembelajaranmerupakansegala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja 

agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah (facilitated) pencapaiannya.  

Pembelajaran pada hakikatnya sangat terkait dengan bagaimana membangun 

interaksi yang baik antara dua komponen yaitu guru dan anak didik. Interaksi yang 

baik dapat digambarkan dengan suatu keadaan dimana guru dapat membuat anak 

didik belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk 

mempelajari apa yang ada dalam kurikulum sebagai kebutuhan mereka. Karena itu, 
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setiap pembelajaran agama hendaknya berupaya menjabarkan nilai-nilai yang 

terkandung didalam kurikulum dan mengkorelasikannya dengan kenyataan yang ada 

disekitar peserta didik.
114

 

Pencapaian tujuan  pembelajaran  yang telah di rumuskan  memuat 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.
115

 Pendidikan agama Islam sebagai 

upaya mendidikkan Agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi 

way of life (pandangan dan sikap hidup) peserta didik.
116

  

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Agama Dan 

Pendidikan Keagamaan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: 

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seta berakhlak mulia dan mampu 
menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat 
beragama.

117
 

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang mengupayakan terbentuknya 

akhlak mulia peserta didik serta memiliki kecakapan hidup berdasarkan nilai-nilai 

Islam. Karena Pendidikan Agama Islam mencakup dua hal, mendidik peserta didik 

untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam dan mendidik peserta 

didik unuk mempelajari materi ajaran Islam yang sekaligus menjadi pengetahuan 

tentang ajaran Islam itu sendiri.  

                                                             

114
Ahmad Munjin, dkk, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), h. 19. 

115
Trianto, Model Pembelajaran  Inovatif Berorientasi  Konstruktivistik (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2011), h. 129 

116
Aidil Saputra, Aplikasi Metode Contextual Teaching Learning (CTL) dalam Pembelajaran 

PAI, (Jurnal At-Ta’dib Volume VI, No. 1, April-September 2014), 17. 

117
Republik Indonesia, Peraturan Pemeritah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 Tentang 

Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Bab 2, Pasal 2. 



68 
 

Dalam Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 3 tahun 2012 

tentang Pendidikan keagamaan islam dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: 

Pendidikan keagamaan islam adalah pendidikan yag mempersiapkan peserta 

didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 

pengetahuan tentang ajaran agama islam dan menjadi ahli ilmu agama islam 

dan mengamalkan ajaran agama islam.
118

 

Sebagaimana Kurikulum merupakan bagian dari sistem pembelajaran yang 

berfungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. oleh karena itu di dalam 

Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 36 kurikulum di Indonesia disusun dalam 

kerangka peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia,peningkatan 

potensi, kecerdasan,dan minat peserta didik, keragaman potensi, daerah dan 

lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, 

tuntutan iptek dan seni,agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional 

dan nilai-nilai kebangsaan.
119

 

2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya membuat peserta 

didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk 

terus menerus mempelajari agama Islam, baik untuk kepentingan mengetahui 

bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai 
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pengetahuan yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam 

tingkah laku seseorang yang baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik.
120

 

Pendidikan Agama Islam Menurut Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Islam 

adalah pendidikan dengan melalui ajaran agama Islam, pendidik membimbing dan 

mengasuh anak didik agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkanajaran 

agama Islam secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam 

sebagaipandangan hidup untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia 

maupun di akhirat.
121

 

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa Pendidikan Agama Islam dapat 

diartikan sebagai program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam serta 

diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa
122 Kesadaran multikulturalisme masyarakat kita yang terdiri dari banyak 

suku dan beberapa agama, maka pencarian bentuk pendidikan alternatif mutlak 

diperlukan.
123

 Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan 

suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya, menumbuhkan 

tata nilai, memupuk persahabatan antar peserta didik yang beraneka ragam suku, ras 

dan agama, mengembangkan sikap saling memahami serta mengerjakan keterbukaan 
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dan dialog. Bentuk pendidikan seperti inilah yang banyak diharapkan oleh banyak 

pihak dalam rangka untuk mengantisipasi konflik sosial-keagamaan menuju 

perdamaian. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik 

meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan tersebut melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dinyatakan 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 menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.

124
 

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari 

oleh peserta didik adalah Pendidikan Agama Islam, karena Pendidikan Agama 

mempunyai misi utama dalam menanamkan nilai dasar keimanan, ibadah dan akhlak. 

Menurut Muhammad Alim, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membantu 

terbinanya siswa yang beriman,berilmu dan beramal sesuai dengan ajaran islam.
125

 

Dari beberapa pendapat di atas, jelaslah Pendidikan Agama Islam bertujuan 

untuk meningkatkan keyakinan,pemahaman, penghayatan dan pengamalan tentang 

Agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, dan bertakwa 

kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 
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berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, manusia yang berkemampuan tinggi 

dalam kehidupan jasmaniyah dan rohaniyah akan menjadi masyarakat yang dapat 

berkembang secara harmonis dalam bidang fisik maupun mental, baik dalam 

hubungan antar manusia secara horizontal maupun vertikal dengan maha 

Penciptanya. Manusia yang mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam akan dapat 

menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Menurut Asmaun Sahlan tujuan pendidikan Islam adalah : 

1) Menumbuh kembangkan aqidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan 

dan ketaqwaannya kepada Allah swt. 

2) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan beraklak mulia yaitu 

manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, adil, etis, 

berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta 

mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.
126

 

Dari tujuan diatas sebetulnya Pendidikan Agama Islam menyarankan bahwa 

pada tujuan yang pertama; hubungan manusia dengan Allah SWT yaitu mencetak 

generasi yang bertaqwa  kepada allah SWT. dan yang ke dua, hubungan manusia 

dengan sesama manusia supaya peserta didik saling tolong-menolong, saling 

menasehati, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada baik perbedaan 

dari segi status sosial, usia, kemampuan, jenis kelamin dan sebagainya. 
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c. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Toleran 

Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai (peaceful 

coexistence) dan saling menghargai diantara keragaman (mutual respect). Toleransi 

merupakan sebuah keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah 

satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai dari pelbagai perbedaan latar 

belakang sejarah, kebudayaan dan identitas. Toleransi harus mampu membentuk 

kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain sikap menerima perbedaan, mengubah 

penyeragaman menjadi keberagaman, mengakui hak orang lain, menghargai 

eksistensi orang lain dan mendukung secara luar biasa terhadap perbedaan budaya 

dan keragaman ciptaan tuhan yang maha esa.
127

 

Diakui atau tidak, peserta didik yang kemudian berada dalam lingkungan 

pendidikan akan bisa melakukan itu secara konkret dan nyata tatkala atmosfer yang 

dibangun dalam lingkungan dimana mereka berada dan berinteraksi disemangati atas 

dasar kebersamaan. Hal menarik yang kemudian dapat dikembangkan dalam 

pendidikan toleransi adalah ternyata semangat kebersamaan hidup saling 

menghargai satu sama lain akan menimbulkan sebuah penjalinan ikatan batin. 

Pasalnya, semangat kebatinan yang dibangun berada dalam fondasi yang kokoh yang 

didasarkan atas saling percaya satu sama lain.
128

 

Secara Internal, pendidikan dihadapkan pada keberagaman peserta didik, baik 

dari sisi keyakinan beragama maupun keyakinan dalam satu agama. Lebih dari itu, 
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setiap peserta didik memiliki latar  belakang kehidupan yang berbeda-beda.
129

 Oleh 

karena itu, pembelajaran agama diharapkan menerapkan prinsip-prinsip 

keberagaman sebagai berikut : 

Tabel. 2.1. Pembelajaran Agama Berbasis Keragaman 

Prinsip – prinsip keberagaman 

 

Tujuan 

a.  Belajar Hidup dalam perbedaan a) membentuk sikap 

toleransi, empati dan simpati 

b) Pendewasaan emosional 

c) Kesetaraan partisipasi 

d) Kontrak sosial dan aturan 

main kehidupan bersama 

b.  Membangun saling percaya Menanamkan rasa saling 

percaya antar agama, antar 

kultur dan antar etnik 

meskipun masing- 

masing memiliki perbedaan 

c.  Memelihara saling pengertian Membangun landasan – 

landasan etis saling 

kesepahaman antara paham-

paham intern agama, antar 

entitas-entitas agama dan 

budaya yang plural, sebagai 

sikap dan kepedulian 

terhadap sesama 

d.  Menjunjung sikap saling 

menghargai 

Menumbuh kembangkan 

kesadaran bahwa 

kedamaian 

mengandalkan saling 

menghargai antar semua 

individu    dan kelompok 
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e.  Terbuka dalam berfikir Mengarahkan pada proses 

pendewasaan dan memiliki 

sudut pandang dan cara 

memahami realitas, kemauan 

untuk memulai pendalaman 

tentang makna diri, 

identitas, dunia kehidupan, 

agama dan kebudayaan diri 

serta 

orang lain. 

f.  Apresiasi dan interdependensi Peduli  sosial, saling 

menunjukkan apresiasi dan 

memelihara relasi dan 

kesalingkaitan yang erat. 

Saling menolong atas dasar 

cinta dan  ketulusan 

terhadap sesama
130

 

g.  Resolusi konflik kemampuan  untuk 

menyelesaikan perbedaan 

dengan yang lainnya dan 

merupakan aspek                                                                                                                                            

penting dalam 

pembangunuan sosial dan 

moral yang memerlukan 

keterampilan dan penilaian 

untuk bernegoisasi, 

kompromi serta 

mengembang- kan rasa 

keadilan. 

 

Kalau tujuan akhir pendidikan adalah perubahan perilaku dan sikap serta 

kualitas seseorang, maka pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga 

tidak sekedar memberi informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, 

sehingga akan mendorongnya dapat mengambil keputusan untuk berubah. 
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Pendidikan Agama Islam, dengan demikian, di samping bertujuan untuk 

memperteguh keyakinan pada agamanya, juga harus diorientasikan untuk 

menanamkan empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama. pembelajaran agama 

Islam hendaknya mengajarkan nilai-nilai universal yang bersumber dari ajaran 

agama kepada peserta didik disekolah, semisal, Konsep – konsep dasar tentang 

kehidupan sosial- kemasyarakatan yang memuat nilai-nilai spiritualitas yang tinggi 

seperti al-ikha’ (persaudaraan), al-tasamuh (toleransi), al- adalah (keadilan), al- hanif 

(inklusif ), al-fitrah (keberagaman merupakan sunnatullah ) Al-Ta’aruf (saling 

mengenal antara berbagai bangsa dan agama), Al-musawa (persamaan derajat 

dimuka umum), dan masih banyak lagi. 

Dengan demikian tujuan Pendidikan Agama Islam mendidik peserta didik 

terbuka pengetahuannya untuk mengakui hak hidup orang lain, yang kebetulan 

berbeda dengan dirinya baik berbeda dari segi latar belakang, kemampuan, usia, jenis 

kelamin dan pendapat dengan cara mengakui dan menghormati segala perbedaan 

yang ada. 
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C. Kerangka Konseptual 

SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

  

 

 

  

Landasan yuridis UU No. 20 

tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2017 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan 

Keagamaan dalam . 

 

Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter. 

Peraturan menteri agama 

republik indonesia nomor 3 

tahun 2012 tentang Pendidikan 

keagamaan 

 

Landasan Teologis 

Al-Qur‟an   

Hadist tentang agama itu 

toleran Kitab al-Bukhārī Kitab 

Tentang Iman Bab Agama itu 

toleran. 

Ijtima Ulama Mufassir: Prof. 

Dr. Quraish Shihab dan Ibnu 

Katsir 

 

Implikasi pembentukan karakter 

toleran peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam  

Upaya Pendidikan Agama Islam 

terhadap pembentukan karakter 

toleran perspektif multikultural di 

SMK kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar 

pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing 

variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan 

atau perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat 

menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai populasi atau mengenai 

bidang tertentu.
131

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan , dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan metode yang alamiah.
132

 

Metode kualitatif deskriptif dipilih untuk mencari informasi, 

mendeskripsikan atau menggambarkan tentang variabel penelitian yaitu 

pembentukan karakter toleran peserta didik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK Prima Mandiri  Sejahtera Makassar. 

 

 

                                                             
131

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

h.14. 

132
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011), 

h. 11. 



78 
 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di SMK Prima Mandiri Sejahtera 

Makassar berlokasi di jalan letjen Mappaodang No.77 keluharan Jongaya, 

Kecamatan Tamalate, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan salah 

satu sekolah menengah yang berada di Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Adapun 

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NSPN) ini adalah 40314329  sekolah ini 

menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi anak didiknya. Terdapat 

guru-guru dengan kualitas terbaik yang kompeten dibidangnya, kegiatan penunjang 

pembelajaran seperti ekstrakulikuler (eksul), organisasi siswa, komunitas belajar dan 

perpustakaan sehingga peserta didik dapat belajar secara maksimal. 

SMK Kesehatan Prima Mandiri Makassar SMK Kesehatan Plus  Prima 

Mandiri Sejahtera Makassar merupakan sekolah kejuruan pada jenjang pendidikan 

menengah dengan keahlian di bidang Keperawatan dan Farmasi yang didirikan untuk 

mendukung Program Kota Makassar Sehat dan Indonesia Sehat dan Mandiri, serta 

merespon kebutuhan akan sumber daya manusia tingkat menengah yang terampil 

dan professional di bidangnya dengan dukungan penuh dari Departemen Pendidikan 

Nasional dan Pembinaan Departemen Kehatan. Lapangan kerja bagi lulusan sangat 

terbuka luas terutama untuk Rumah Sakit, Puskesmas, Pedagang Besar Farmasi 

(PBF), Toko Obat, Industri Farmasi, Industri Makanan dan Minuman Balai Besar 

POM dan lain-lain. 

SMK Kesehatan Plus  Prima Mandiri Sejahtera Makassar  didirikan pada 

tanggal 03 Desember 2007, berdasarkan izin pendirian Yayasan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar a/n Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Makassar nomor: 
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800/2534/DP/VI/2009, dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Makassar 

nomor: 444/074/DKK-PSM/XII/07 yang membuka program studi sebagai berikut: 

Keperawatan dan Farmasi. 

Penetapan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan sekolah 

tersebut sangat heterogen yang berasal dari bearagam agama yakni Islam, Kristen 

Protestan dan Khatolik. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendektan Metodologis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan 

melakukan penelitian pada keadaan atau kondisi alamiah peserta didik SMK Prima 

Mandiri Sejahtera Makassar. Kriteria data pada penelitian ini adalah data yang pasti 

atau fakta-fakta pada saat penelitian di SMK Prima Mandiri Sejahtera Makassar, 

seperti karakter peserta didik. Data yang dikumpulkan ini adalah berasal dari 

pengamatan secara langsung oleh peneliti, wawancara dan dokumen- dokumen yang 

ada di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar. 

Metodologi kualitatif ini lebih spesifik pada pembahasan fenomenologi yang 

ada di lapangan, sehingga hal ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti pada penelitian ini 

Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara 

harfiah, fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti 

penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami 

sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Fokus perhatian 
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fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena, akan tetapi pengalaman sadar dari 

sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung.
133

 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi. Fenomenologi mempercayai bahwa kebenaran sesuatu itu dapat 

diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek 

yang diteliti. Fenomenologi pada penelitian ini adalah pengalaman manusia melalui 

deskripsi dari orang yang menjadi partisipan penelitian secara tidak langsung, yaitu 

peneliti. Pendekatan fenomenologis meneliti keadaan gejala sebagaimana apa 

adanya, membiarkan objek sebagai subjek, dan peneliti ini tidak terlalu menafsirkan 

apa yang ada karena cara tersebut dipandang mempertinggi subjektivitas 

penelitian.
134

 Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana proses 

pembentukan karakter toleran pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Fenomenologi merupakan strategi penelitian untuk mengidentifikasi hakikat 

pengalaman manusia tentang sesuatu fenomena tertentu. Dengan demikian, 

fenomenologi berkutat dengan pengalaman subjektif manusia, bagaimana ia 

membangun makna dalam dunia kehidupan melalui berbagai interaksi. Interaksi 

dengan sesama atau dengan benda.  Melalui pendekatan fenomenologi ini, peneliti 

mengkaji secara mendalam mengenai pembentukan karakter toleran peserta didik di 

SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar. 
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2. Pendekatan Keilmuan 

a. Pendekatan Pedagogik 

 Pendekatan pedagogik merupakan pendekatan yang beranjak dari konsep 

konsep dan tori-teori pendidikan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan pedagogik yang bertujuan menjelaskan proses 

pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran toleransi yang bernuansa multikultural. 

b. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang bertujuan menganalis fakta 

sejarah. Di dalam ilmu ini dibahas peristiwa masa silam dengan memperhatikan 

unsur obyek, pelaku, tempat, dan waktu berlasungnya peristiwa. 

c. Pendekatan Psikologis 

 Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena keberagaman manusia yang dijelaskan dengan mengurai 

keadaan individu.
135

 Pendekatan psikologis yang dimaksud adalah menganalisis data, 

dan memberikan interpretasi psikologis terhadap variabel-variabel dari hasil 

penelitian, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis seluruh komponen yang 

terlibat dalam sekolah tersebut yang menjadi objek penelitian. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi tetapi ditransfer ke 
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tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan situasi sosial pada kasus 

yang dipelajari. Namun penelitian kualitatif menggunakan sumber data.  

Menentukan sumber data pada penelitian kualitatif adalah salah satu langkah 

penting yang diharapkan agar dapat diperoleh data yang tepat dan berguna bagi 

pemecahan masalah dalam penelitian ini. Adapun data yang diperlukan pada 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
136

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpangan data atau disebut 

juga sumber data/informasi tangan pertama, dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data 

baru.
137

 Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti 

dari obyek penelitian di lapangan. Untuk memperoleh data ini, peneliti berhadapan 

langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti dalam 

melakukan pengelolahan data tidak mengalami kesulitan. 

Peneliti membagi menjadi lima bagian sumber data primer yaitu: 

a. Satu guru Pendidikan Agama Islam. 

b. Kepala Sekolah. 

c. Tenaga Pendidik. 

d. Lima peserta didik. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
138

 Sumber 

data sekunder yang dimaksud yakni referensi atau buku-buku yang relevan dengan 

masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan kreatifitas guru.  

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang berupa tulisan, buku, 

dan bentuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data dalam 

bentuk tulisan, buku, dan dokumen lainnya digunakan oleh peneliti untuk 

menguatkan hasil temuan di lapangan agar data tentang masalah yang akan dikaji 

dapat terungkap secara utuh. Dalam hal ini, peneliti mengambil informasi dari 

dokumen-dokumen yang tersimpan di sekolah, di antaranya ialah: 

a. Profil SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar Tahun Pelajaran 

2019/2020 

b. Laporan bulanan SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar Tahun 

Pelajaran bulan Juli tahun 2019 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menunjukan cara-cara yang dapat ditempuh untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan 

dengan cara, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah proses yang dilakukan penulis dengan cara mengamati 

secara langsung objek penelitian dengan jarak dekat. Adapun dalam penelitian ini 
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peneliti menggunakan observasi partisipatif dimana peneliti mengamati secara 

langsung dan ikut bergabung dengan peserta didik, misalnya saling bercerita dan 

berbagi pengalaman atau ikut merasakan suka dukanya. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap dan untuk mengetahui sikap atau perilaku-

perilaku yang nampak dari peserta didik di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera 

Makassar. Adapun yang peneliti amati ialah mengenai Pembentukan Karakter 

Toleran Peserta Didik pada Pembelejaran Pendidikan Agama Islam.  

Sugiyono dan Nasution, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya biasa bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
139

 Observasi yang akan 

dilakukan penulis yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan 

dengan fenomena dan gejala yang ada dilapangan, dengan cara mengajukan 

pertanyaan penelitian, mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah melakukan pengumpulan data dengan berdialog kepada 

pihak-pihak yang berkompeten untuk mendapatkan informasi dengan mengungkap-

kan pertanyaan secara langsung terhadap informan.
140

 Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat dipahami bahwa wawancara itu lebih ditekankan dalam bentuk 

komunikasi secara langsung, meskipun wawancara itu bisa dilakukan tanpa tatap 

muka. 
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 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang berhubungan 

dengan pendapat/persepsi secara mendalam dari seseorang terhadap permasalahan 

yang diteliti apabila respondennya/informannya kecil atau sedikit. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. 

a. Wawancara terstruktur 

Dalam wawancara terstruktur, peneliti atau pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Selain 

membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, pengumpul data juga dapat 

menggunakan alat bantu seperti tape recorder, kamera, brosur, dan material lainnya 

yang bisa memperlancar wawancara. 

b. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas. 

Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara 

sistematis dan lengkap. Peneliti hanya menggunakan beberapa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan sesuai kondisi dalam 

wawancara di lapangan.
141

 

Informan yang diwawancarai adalah kepala sekolah, guru Pendidikan Agama 

Islam, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang dapat memberikan informasi 

yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, data yang ingin diperoleh ialah: 

a. Pandangan informan mengenai Upaya pembentuka karakter toleran peserta didik 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Pandangan informan mengenai pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam membentuk karakter toleran. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data 

yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengambilan data 

secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam bentuk karya misalnya 

karya seni, film, dan lain-lain.
142

 Dokumen yang dijelaskan sebagai sumber data 

dalam penelitian ini meliputi sejarah pendirian, visi misi, keadaan guru, keadaan 

peserta didik, dokumentasi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, d dan 

semua yang terkait dengan struktur organisasi di SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar. 

4. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data untuk mengungkapkan 

berbagai konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai 

bahan pembahasan hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari buku-buku dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 

data teoretis yang dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui 

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Upaya untuk memperoleh data informasi yang sesuai dengan sasaran 

penelitian, menjadikan kehadiran peneliti dalam proses penelitian merupakan hal 
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penting karena yang bersangkutan melakukan proses empiris. Hal tersebut 

disebabkan karena instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah sang peneliti 

sendiri, sehingga peneliti secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri apa 

yang terjadi dan mendengarkan dengan telinga sendiri. 

Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama akan sangat mewarnai 

perjalanan penelitian, mengingat data informasi yang akan digali dalam sebuah 

proses penelitian, ditinjau dari berbagai dimensi, serta peneliti akan sangat 

menentukan objektifitas dan akurasi data yang dibahas. 

Instrumen artinya sesuatu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.
143

 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati.
144

 Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami 

bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya permasalahan belum jelas, maka 

yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi, setelah masalahnya yang 

dipelajari jelas, dapat dikembangkan suatu instrumen. Untuk itu, instrumen yang 

digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Lembar Observasi 

Agar observasi dapat berjalan dengan baik dan lancar digunakan pedoman 

untuk mengamati hal-hal yang akan diamati. Dilihat dari persiapan maupun cara 

pelaksanaannya observasi bisa bersifat sistematis atau incidental. Dalam observasi 

yang sistematis, sebelum pelaksanaannya dipersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan baik mengenai aspek-aspek yang diamati, waktu observasi, maupun alat 
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yang digunakan. Observasi incidental dilakukan kapan saja tanpa perencanaan yang 

sistematis.
145

 Peneliti menggunakan lembar observasi untuk mengumpulkan data 

tentang bagaimana pembentukan karakter toleran peserta didik pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara yaitu alat yang dibuat untuk melakukan wawancara 

pada responden yang berisi daftar pertanyaan sebagai panduan yang dibuat sebelum 

turun di lapangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti akan 

melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan peserta 

didik di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar yang peneliti anggap 

mengetahui permasalahan yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Format Catatan 

Alat yang digunakan seperti: handphone berkamera, pulpen dan buku catatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam suatu 

penelitian ilmiah ada beberapa instrumen (alat) penelitian yang akan digunakan 

untuk memperoleh data atau informasi dari objek yang diamati. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

a) Reduksi Data  

 Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh di lapangan, akan diteliti 

secara rinci. Data tersebut dirangkum dan memilih hal-hal yang penting saja atau 

yang pokok. Dengan demikian, akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. 
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b) Penyajian Data  

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring dan 

diorganisasikan secara kesuluruhan dalam bentuk uraian. Dalam penyajian data 

dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan yang 

dirumuskan menjadi lebih objektif. 

c) Verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan dan berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpukan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.
146

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh 

oleh peneliti sudah sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan atau 

tidak. Untuk memperoleh keabsahan data yang valid diperlukan pemeriksaan supaya 

diperoleh temuan-temuan dan informasi yang dapat digunakan. 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengujian keabsahan data 

yaitu uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dan Triangulasi. 

1. Perpanjangan Pengamatan 
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Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah 

data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. 

Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau 

sumber data lain ternyata tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi 

yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

2. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan 

demikian, terdapat tringulasi sumber, tringulasi teknik pengumpulan data dan 

tringulasi waktu. 

a. Triangulasi sumber  

dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik baik derajat 

kepercaaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda 

dalam metode kualitatif  yang dilakukan dengan membandingkan data hasil  

pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. Hasil perbandingan yang diharapkan adalah berupa 

kesamaan atau alasan-alasan terjdinya perbedaan.
147

 Penelitian ini menggunakan 

tringulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek, 

baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara 

yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membendingkan data hasil pengamatan, 

dokumentasi dan data hasil wawancara. 

 

 

                                                             
147

Buran Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu 
Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 264. 



91 
 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara dari sumber data yang sama sehingga dapat 

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang autentik (dapat dipercaya) 

sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan 

membandingkan hasil observasi peneliti saat pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan hasil wawancara yang telah diperoleh dari informan. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan hasil 

observasi mengenai pembentukan karakter toleran peserta didik dan pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam  dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.   

Melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu tersebut maka dapat diketahui 

bahwa informan memberikan data yang sama atau tidak. Kalau informan 

memberikan data sama, maka data tersebut dapat dikatakan kredibel atau benar. 

Dalam hal ini, peneliti akan mencari informasi yang terkait dengan tujuan penelitian 

yang akan dicapai, antara lain:  

a. Upaya pembentukan karakter toleransi peserta didik. Adapun hasil yang akan 

dipaparkan nanti berdasarkan pada data yang telah terkumpul, baik melalui 

metode observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Apabila data yang diperoleh 

dari informan telah sama atau cenderung pada satu jawaban, maka itulah yang 

ditarik menjadi kesimpulan. 

b. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter 

toleran. Adapun hasil yang akan dipaparkan nanti berdasarkan pada data yang 
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telah terkumpul, baik melalui metode observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi. Apabila data yang diperoleh dari informan telah sama, maka itulah 

yang ditarik menjadi kesimpulan. 

c. Implikasi pembentukan karakter toleran peserta didik pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Cara Pembentukan Karakter Toleran Peserta Didik di SMK Kesehatan Prima 

Mandiri Sejahtera Makassar 

1. Cara Pembentukan Karakter Toleran 

Sikap toleransi adalah sikap yang saling menghargai kelompok-kelompok 

atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Toleransi adalah 

suatu perbuatan yang melarang terjadinya diskriminasi sekalipun terdapat banyak 

golongan yang berbeda.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat digambarkan bahwa latar belakang 

agama peserta didik di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar bisa 

dikatakan beragam setidaknya ada dua pemeluk agama di sekolah tersebut yakni 

Islam dan Kristen. Berdasarkan hal tersebut di butuhkan adanya sikap toleransi yang 

terbangun antara peserta didik. Berbagai usaha dilakukan sekolah untuk membentuk 

karakter siswa yang toleran dan menghargai keberagaman tersebut. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh kepala sekolah yaitu bapak Muh.Akbar Azis beliau 

mengatakan bahwa: 

Sekolah merupakan lembaga formal untuk menimba ilmu, tentunya sekolah 
pun tidak melihat latar belakang sosial, budaya maupun agama. Berdasarkan 
hal tersebut kami di sekolah mengajarkan kepada peserta didik untuk 
senantiasa saling mengharai dan menghormati perbedaan tersebut dan menjaga 
agar tetap rukun, tentram antar sesama peserta didik. Untuk mencapai hal 
tersebut yang dilakukan sekolah yaitu, pertama: memberikan pelajaran sesuai 
dengan agama peserta didik. Pembelajaran agama khususnya diharapkan 
mampu menanamkan nilai-nilai toleransi pada peseta didik islam dan kristen 
agar mereka dapat memahami akan arti menghargai dan menghormati 
walaupun berbeda agama. Kedua: melalui tata tertip sekolah, mereka dilarang 
untuk bertengkar dan tidak mengangu teman. Keempat: menerapkan kepada 
peserta didik agar membiasakan kebiasaan yang baik contohnya, membuang 
sampah pada tempatnya, menghargai sesama, tidak berkelahi, hormat kepada 
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yang lebih tua dan peduli terhadap lingkungan agar nantinya peserta didik 
terbiasa melakukan hal yang baik. \148 

Hal senada juga disampaikan oleh guru Pendidikan Agama Islam di sekolah, 

berbagai cara untuk memupuk toleransi di sekolah diantaranya: 

Berbagai hal dilakukan sekolah dalam membentuk karakter toleran peserta 
didik seperti mendapatkan pembelajaran agama sesuai keyakinannya. 
Berdasarkan hal tersebut diharapkan agar guru agama tersebut menanamkan 
sikap toleransi kepada peserta didik agar mereka saling memahami, 
menghargai dan menghormati yang berbeda dari mereka. Selain hal tersebut 
dalam proses penenaman sikap toleransi pada peringatan hari besar Islam 
seperti maulid nabi mereka yang beragama kristen juga turut membantu 
mensukseskan acara tersebut sehinga terjalinlah sikap toleransi antar peserta 
didik yang Kristen maupun yang Muslim149.  

Memasukan nilai toleransi tidak hanya dalam mata pelajaran saja tetapi juga 

dapat dilakukan melalui kegiatan sekolah, seperti upacara bendera setiap hari senin, 

dan segala tata tertib sekolah. Sehingga guru diharuskan mengajari peserta didik 

agar dapat mematuhi peraturan sekolah. Tidak hanya peserta didik yang diharuskan 

patuh pada aturan sekolah tetapi kepala sekolah, guru dan staf juga harus mematuhi 

aturan yang ada. Hal tersebut dikarenakan guru dalah panutan bagi murid, maka 

sebaiknya guru dapat memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik. 

SMK Ksehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar mengharuskan para para 

peserta didik untuk mcmatuhi segala tala tertib di sekolah mulai dari mcngikuti 

upacara bendera dcngan tertib, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak 

berkelahi scsama teman hal tersebut wajib ditaati oleh peserta didik tersebut akan 

menjadikannya menjadi anak yang memiliki nilai disiplin dan sikap sopan. Akan 
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tetapi tidak mudah pula bagi guru unluk membentuk karakter anak melalui nilai 

toleransi, karena terkadang ada beberapa peserta didik yang tingkat pemahamannya 

kurang, maka dibutuhkan kesabaran untuk mendidik peserta didik yang seperti itu. 

Pembiasaan dan kerjasama antara guru dan orang tua peserta didik, 

pendidikan karakter di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar ini tidak 

hanya melibatkan para guru dan warga sekolah melainkan juga melibatkan orang tua 

yang lebih banyak, karena guru hanya terlibat di sekolah, ketika keluar dari sekolah 

atau sewaktu pulang dari sekolah maka yang akan menjadi pelindung atau 

pembimbing bagi anak adalah orang tuanya sehingga orang tua harus memperhatikan 

pertumbuhan pada anaknya bagaimana ia membentuk karakter yang sesuai dengan 

akhlakul karimah. Seperti melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak. 

Pengawasan orang tua terhadap penanaman nilai-nilai toleransi saat di lingkungan 

rumah hal ini sangat penting karena sudah seharusnya orang tua juga ikut berperan 

serta dalam pcmbentukan nilai-nilai toleransi anak saat di rumah. Karena pada saat 

anak berada di rumah maka sifat anak secara langsung terkontrol oleh keluarga, 

khususnya orangtua. Orangtua juga harus membentuk sifat toleransi anak sejak dini. 

Selain itu orang tua juga harus menanamkan nilai toleransi kcpada seluruh anggola 

keluarga, agar bisa menjadi contoh bagi sang anak.  

Hal senada juga disampaikan olch guru produktif di sekolah, berbagai cara 

dilakukan untuk mempuk toleransi di sekolah diantaranya:  

Adanya kerjasama antara guru dengan orang tua peserta didik misalnya saat ada 
pertemuan kita selalu mengadakan komunikasi dengan orang tua melalui 
pertemuan komite. Dengan membahas apa kelebihan dan kekurangan anak-
anak kita kemudian harus saling memahami, sharing. Tidak akan berhasil 
seorang anak dan berubah karakternya jika antara pihak sekolah dengan orang 
tua itu tidak bekerja sama. Bagaimanapun bentuknya jika sesuatu itu hanya 
diserahkan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak sekolah maka anak 
itu tidak akan berhasil dan sama halnya dengan sekolah tidak akan berhasil 
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jika menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua. Jadi keduanya harus ada 
bekerja sama, salah satu kerja sama adalah kami selalu mengadakan 
komunikasi jika ada hal-hal yang baik dari segi arah positif maupun negative 
dari peserta didik.150 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya kerja sama antar pendidik 

dengan orang tua peserta didik karena saat di luar lingkungan sekolah orang tua lah 

yang membentuk karater peserta didik tersebut. 

Berbagai cara dilakukan oleh pendidik dalam untuk membuntuk karakter 

toleransi peserta didik sebagaimana yang di ungkapkan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam diantaranya  

Pertama dengan memasukan nilai toleransi pada setiap kegiatan pembelajaran. 
kedua dengan memperingati hari besar Islam seperti Maulid dan Isra Miraj, 
mereka saling berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan tresebut baik yang 
Islam maupun Kristen serta perayaan hari nasional, misalnya dari HUT R1 
yang mana peserta didik saling berbaur tanpa membeda bedakan. Dengan 
mengadakan peringatan hari besartersebut diharapkan tumbuhnya kasih sayang 
dianara mereka. Ketiga, melalui pembiasaan di sekolah, misalnya berdo'a 
sebelum dan sesudah pembelajaran serta melaksanakan shalat duhur bcrjamaah 
sebelum pulang. Keempat, melalui kegiatan rutin, kegiatan ini dilakukan terus 
menerus dilakukan oleh peserta didik seperti upacara hari senin, piket kelas 
dan mengucapkan salam kelika bertemu guru. 

Karakter toleransi antar peserta didik akan terbentuk dengan sendirinya jika 

guru memasukan nilai -nilai toleransi dalam seliap pembelajaran, karena di kelas 

para peserta didik juga mendapatkan pembentukan nilai toleransi dari setiap guru 

yang mengajar di kelas mereka. Nilai toleransi akan tumbuh dalam diri peserta didik 

dengan kegiatan rutin di sekolah, karena kegiatan rutin tersebut dilakukan terus 

menerus misalnya upacara hari senin hal ini dapat membentuk nilai semangat 

kebangsaan karena dalam pelaksanaanya berbaur antar peserta didik yang muslim 

maupun Kristen. Selanjutnya melalui kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa 
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sebelum dan sesudah pelajaran maka akan membentuk nilai pendidikan religius pada 

diri anak. Keberagaman agama di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera 

Makassar menjadi tantangan sendiri bagi seluruh guru dan seluruh warga sekolah, 

menurut Muh.Akbar Azis beliau mengatakan bahwa: 

Indonesia bukan hanya kaya akan budaya tapi juga keberagaman agama yang 
menjadi ciri khas. Salah satunya di SMK Kesehata Prima Mandiri Sejahtera 
Makassar juga mempunyai beragam agama ada yang islam maupun kristen. 
Walaupun demikian mereka tetap saling menghormati keyakinan yang berbeda 
dari keyakinannya.151 

Keberagaman agama di Indonesia merupakan keniscayaan. Seperti yang ada 

di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar yang mana peserta didik 

maupun guru ada yang Islam maupun Kristen meskipun mereka punya keyakinan 

yang berbeda mereka tetap menjunjung nilai-nilai toleransi beragama dan mereka 

juga saling menghormati, menghargai, cinta damai antara satu dengan yang lainnya. 

Sikap saling menghargai antar peserta didik akan terbangun jika guru 

memberi teladan yang baik kepada peserta didik. Seringkali sikap tolong menolong 

oleh sebagian orang cenderung parsial, yakni pertolongan hanya bisa dilakukan 

ketika yang ditolongnya adalah orang yang sama atau segolongan dengannnya dan 

menutup diri terhadap yang berbeda dengannya di sinilah kita mesti menumbuhkan 

sikap toleransi peserta didik untuk terbuka terhadap perbedaan. Dengan adanya 

sikap terbuka peserta didik, maka mereka akan terbisa membuka diri menolong 

sesama meskipun terhadap mereka yang berbeda dengannya. 

Misalnya, tolong menolong yang dilakukan oleh peserta didik terhadap 

temannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Indrid Noviasari Sesa 
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Kami tidak pernah merasa berbeda dengan teman kami yang muslim. Saya 
berteman dengan siapapun baik yang seagama dengan saya maupun tidak 
seagama dengan saya walaupun kami minoritas di sekolah tapi kami yang 
bearagam Kristen mampu berbaur dengan teman kami yang Islam. Bahkan 
kami sering melakukan kegiatan bersama seperti kerja kelompok, upacara dan 
bahkan kegiatan maulid kami juga membantu mereka. Perbedaan pendapat 
juga sering terjadi diantara kami ketika di dalam kelas namun hal tersebut 
bukan sesuatu yang serius setelah mata pelajaran selesai sering kami berdebat 
kembali namun jika sudah final jawabanya, kami saling menerima pendapat 
dengan tidak saling menghina ataupun beretengkar.152 

Begitupun menurut Absyarifkah Maharani menyatakan bahwa: 

Saya berteman dengan siapa saja karena Allah menciptakan semua makhluk 
hidup sehingga kita mesti berkasih sayang dengan mereka tanpa membeda-
bedakan. Selama kita tidak ikut-ikutan untuk beribadah dengan mereka. Saya 
sering membantu teman saya sebisa saya seperti ketika ada teman yang belum 
paham materi yang telah dipelajari tanpa membedakan dia Kristen maupun 
Islam. Bahkan setiap ada kerja kelompok di hari minggu saya mempersilahkan 
teman saya yang beragama Kristen beribadah terlebih dahulu di pagi hari 
setelah selesai mereka bisa datang untuk kerja kelompok bersama. Perbedaan 
pendapat sering terjadi antara kami baik saat diskusi kelompok ataupun hal 
lain namun tidak sampai membuat kami bertengkar lama.153 

Hal tersebut juga dipertegas oleh Sartika yang mengatakan bahwa: 

Saya berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agamakarena menurut 
saya berteman mesti dengan siapa saja karena kita semua ciptaan tuhan hanya 
saja kita berbeda agama tapi hal tersebut bukan sesuatu yang mesti membuat 
kita untuk tidak berteman. Bahkan setiap berkegiatan disekolah kami saling 
membantu misalnya kami yang muslim merayakan maulid Nabi teman yang 
Kristen pun turut membantu kami mempersiapkan segala kebutuhan acara. 
Bahkan ketika saya tidak mengerti pelajaran saya sering bertanya kepada 
teman yang Kristen. Perbedaan pendapat atau sikap juga sering terjadi diantara 
kami namun tidak sampai dengan peertengakran biasanya sesama teman saling 
menasehati untuk tidak bertengkar.154 
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Berdasarkan ketiga pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sikap 

toleransi peserta didik telah terbentuk dengan adanya sikap saling tolong menolong 

antar peserta didik tanpa membeda bedakan yang Islam maupun Kristen. 

Pendidikan Agama Islam hendaknya mengambil peran yang signifikan dalam 

membangun karakter toleran peserta didik meskipun secara formal pendidikan 

karakter toleran tidak diposisikan seebagai mata pelajaran sendiri. al-Qur’an dan 

Hadis dapat dijadikan sebagai landasan pokok pembentukan karakter toleran. 

Sebagaimana yang diungkap oleh ibu Nurfadhilah mengenai toleransi beliau 

menyatakan bahwa: 

Toleransi beragama menurut saya sangat penting sebagaimana indonesia 
menganut 6 kepercayaan namun tetap saling menghormati satu sama lain akan 
menciptakan ketentraman karena perbedaan bukanlah suatu masalah. Karena 
dalam al-Qur’an pun dijelaskan untukmu agamamu dan untukku agamaku.155 

Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Muh. Azis beliau mengatakan 

bahwa: 

Sekolah merupakan lembaga formal dalam artian tempat untuk menimba ilmu 
pengetahuan dengan tidak membeda-bedakan latar belakang sosial maupun 
agama. Berdasarkan hal tersebut justru kami pihak sekolah tidak merasa 
keberatan dengan adanya perbedaan semestinya kita memberikan pemahaman 
kepada peserta didik untuk menghargai serta menghormati segala perbedaan 
dan menjaga agar tetap rukun dan tentram supaya terjalin kehidupan yang 
harmonis antar peserta didik. Peserta didik yang beragama Islam ataupun 
kristen saling toleran dan menghargao pendapat, pikiran bahkan perilaku antar 
peserta didik menurut saya sudah sangat baik, ini terlihat dari keseharian 
peserta didik pada pembelajaran, baik didalam kelas maupun diluar lingkungan 
sekolah mereka dapat menerapkan nilai toleransi dengan baik. Misalnya dalam 
lingkungan sekolah tidak mereka tidak memilih dalam pertemanan, begitu juga 
dalam pembelajaran mereka juga saling menghargai pendapat satu dengan 
yang lainnya dan juga pada saat kegiatan keagamaan mereka saling membantu 
untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Bahkan ketika PKL pada bulan 
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Ramadhan temannya yang lagi berpuasa mereka tetap menjaga sikap maupun 
perilaku yang baik dengan tidak makan sembarangan.156 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis jelaskan bahwasanya 

keberagaman agama yang ada di SMK  kesehatan prima mandiri sejahtera makassar 

sudah sangat baik karena walaupun berbeda agama mereka saling menghormati satu 

sama lain baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Perbedaan 

bukan alasan pemisah akan tetapi dari perbedaan itu kita belajar bagaimana 

menghormati keyakinan antara satu dengan yang lainnya tingkat toleransi peserta 

didik sangatlah baik karena mereka bisa saling menghormati dan menghargai 

walaupun berbeda keyakinan hal tersebut juga tidak lepas dari pihak sekolah yang 

senantiasa menanamkan nilai-nilai toleransi. 

2. Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan pembelajaran. 

tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan 

kelas.157  

Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi perancang dan para 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk pemilihan model ini sangat 

dipengaruhi dari sifat materi yang akan di ajarkan, juga dipengaruhi oleh tujuan yang 

akan dicapai dalam pengajaran tersebut serta tingkat kemampuan peserta didik.  
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Model pembelajaran dalam proses pembentukan karakter toleran pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam materi toleransi di SMK kesehatan prima 

mandiri sejahtera makassar, yaitu model pembelajaran aktif dan model pembelajaran 

komunikatif. Pada implementasinya kedua model pembelajaran ini menggunakan 

metode ceramah, diskusi kelompok, presentase kelompok, dan tanya jawab. Adapun 

strategi yang digunakan yaitu 1) strategi tradisional dengan cara  memberikan 

nasehat dan indoktrinasi mana yang baik dan yang buruk. 2) strategi bebas dengan 

memberi tahu kepada peserta didik nilai-nilai yang baik dan yang buruk tetapi 

peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih dan menilai sendiri. 3) strategis 

efektif yaitu menganalisis kasus-kasus empiris sehingga timbul kesadaran rasional 

dan wawasan nilai 4) strategi trans internal yaitu dengan melakukan transformasi 

nilai melalui keteladanan dan komunikasi.158 

Penggunaan model pembelajaran aktif memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk aktif mencari menemukan dan mengevaluasi pandangan keagamaan nya 

sendiri dengan membandingkan pandangan keagamaan peserta didik lainnya atau 

agama di luar dirinya. Dalam hal ini proses mengajar lebih menekankan pada 

bagaimana mengajarkan agama dan bagaimana mengajarkan tentang agama.159 

Ada beberapa keterampilan hidup bersama yang sedang dilatih kan dalam 

proses pembelajaran antara lain: dialog kelompok tekan membawa peserta didik 

berani mengekspresikan pendapatnya meski harus berbeda dengan yang lain mereka 

juga belajar mendengar pendapat orang yang pro bahkan kontra. Peserta didik dilatih 
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untuk menyimak resistant dengan pandangan yang beragam terhadap tema yang 

dibahas. Tugas guru dalam proses ini hanya sebagai fasilitator mengarahkan dialog 

dan memberi penguat bila perlu.  

Pandangan guru tentang toleransi beragama juga akan mempengaruhi bentuk 

pembelajaran dan metode yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh ibu 

nurfadilah yang mengatakan bahwa: 

Masalah toleransi beragama merupaka hal yang sangat sensitif, sehingga kita 
mesti berhati-hati jika membicarakan nya peserta didik di sekolah ini sangat 
beragam baik beragama islam maupun kristen. maka ketika pembelajaran 
agama secara otomatis mereka akan mengikuti pelajaran sesuai dengan 
agamanya. Ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya pada 
materi toleransi saya cenderung mengalir saya sering memberikan gambaran 
mengenai toleransi dan bagaimana resiko jika kita tidak toleran saya juga tidak 
mempermasalahkan kebiasaan masyarakat yang sudah mapan dengan toleransi 
beragama. seperti ketika ada non-muslim mengucap salam apakah boleh kita 
menjawabnya? menurut saya kata assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh sudah menjadi kata yang umum bisa dipakai siapa saja dan tidak 
masalah orang muslim menjawabnya sebagai penghormatan kepada yang 
mengucapkan salam bahkan saling membantu antara sesama peserta didik 
sering terjadi jika ada kegiatan yang dilaksanakan di sekolah walaupun itu 
dalam hal kegiatan keagamaan muslim tapi non-muslim tetap membantu 
selama dalam ranah sosial.160 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut guru Pendidikan Agama Islam di 

SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar berpandangan toleransi positif 

yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekadar menghargai tetapi juga harus 

ada bantuan dan dukungan keberadaan orang lain ataupun kelompok lain hal ini 

terlihat ketika menjelaskan kepada peserta didik tentang toleransi lebih terbuka 

bentuk toleransi yang dibangun oleh guru tersebut sampai boleh memberikan 

dukungan yang nyata dan saling membantu dengan non-muslim ketika masih dalam 
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kerangka sosial seperti dalam menjawab salam dan saling membantu selama masih 

dalam ranah sosial. 

B. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter 

Toleran Peserta Didik di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar 

1. Toleransi dalam Desain Kurikulum 

Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan, harus memiliki 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kurikulum merupakan sebuah rancangan 

pembelajaran, yang disusun dengan memperimbangkan berbagai aspek. Kurikulum 

memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis. Meskipun bukan satu-

satunya faktor utama keberhasilan proses pendidikan, kurikulum menjadi petunjuk 

dan arah terhadap keberhasilan pendidikan. Maka dalam pembentukan karakter 

toleran, kurikulum menjadi penuntun (guide) para pelaksana pendidikan (pendidik 

dan tenaga kependidikan) untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuannya 

dalam mengembangkan dan menjabarkan berbagai materi dan perangkat 

pembelajaran yang berkaitan dengan toleransi. 

Kurikulum yang digunakan di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera 

Makassar adalah Kurikulum 2013. Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu 

melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. 

Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran 

diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat 

mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik Pendidikan 
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Agama Islam diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan (religious culture) 

di sekolah. 

Pengembangan kurikulum yang diterapkan di SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar harus memenuhi kompetensi yang akan dicapai melalui 

kurikulum 2013 berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa dari cakupan 

kompetensi lulusan, diantaranya dalam pembentukan sikap spiritual dan sosial. sikap 

sosial seperti toleransi, gotong royong, kerjasama dan lain sebagainya Sekolah harus 

mengakomodir pembentukan karakter tersebut khususnya dalam membangun sikap 

toleransi dalam wadah kurikulum sekolah, seperti merumuskan dalam visi misi 

sekolah, sebagaimana Muh.Akbar Azis beliau mengatakan bahwa: 

Sekolah kami merumuskan visi misi dengan memperhatikan karakteristik 
sekolah, mempertimbangkan keberagaman agama peserta didik dengan 
mengarahkan pada pembentukan karakter. Pembentukan karakter menjadi 
tujuan utama  dalam kurikulum 2013.161 

Hal ini menggambarkan bahwa usaha sekolah untuk mengembangkan 

toleransi beragama yang ada di sekolah tersebut mendapatkan perhatian yang baik. 

Selanjutnya untuk cakupan Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum 2013 menurut 

penjelasan ibu Nurfadhilah mengatakan; 

Di sekolah kami mengunakan kurikulum kurikulum 2013 dimana pada 
kurikulum tersebut di tekankan pada aspek karakter, dalam kompetensi inti 
juga terdapat nilai-nlai toleransi yang terdapat dalam kompetensi inti K-1 dan 
KI-2 yang berisi KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya dan yang k2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
santun, peduli (gotong royong kerja  sama dan toleransi, damai) beratnggung 
jawab responsip dan pro aktiv. Begitu juga kd,silabus dan buku bahan ajar 
semua memuat nilai-nilai toleransi.162 
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Penjelasan tersebut menguatkan bahwa tidak ada pertentangan antara visi 

misi sekolah dengan subtansi pendidikan agama Islam dalam memfasilitasi 

pembentukan sikap toleransi siswa. Adapun muatan nilai-nilai toleransi yang ada 

pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar secara eksplisit berada dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, 

silabus dan buku bahan ajar. 

Pada sisi muatan, Kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya 

yaitu Kurikulum 2006 yang mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, sedangkan pada Kurikulum 2013 mengacu pada kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran yang telah disusun oleh pemerintah, 

dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional. 

Kompetensi inti terdiri dari empat bagian, yaitu kompetensi inti 1 (KI-1) 

yang memuat sikap spiritual, kompetensi inti 2 (KI-2) yang memuat kompetensi 

sikap sosial, kompetensi inti 3 (KI-3) yang memuat kompetensi pengetahuan dan 

kompetensi inti 4 (KI-4) yang memuat kompetensi keterampilan. Kompetensi inti 

bersifat sama dan diterapkan pada semua mata pelajaran, termasuk Pendidikan 

Agama Islam. Maka secara otomatis setiap proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam juga harus memuat kompetensi inti, khususnya kompetensi sikap spiritual dan 

sosial. 

Kompetensi sikap spiritual yang harus dicapai peserta didik khususnya di 

adalah memiliki sikap menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, 

sedangkan sikap sosial yang harus dimiliki peserta didik meliputi; perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
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pergaulan dan keberadaannya Maka apabila dicermati secara lebih dalam pada 

kompetensi inti, baik kompetensi sikap spiritual maupun sikap sosial di dalamnya 

memuat nilai-nilai toleransi. Pada sikap spiritual jelas bahwa setiap peserta didik 

harapannya mampu mempunyai sikap menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta mampu menghargai ajaran agama yang dianut oleh orang lain yang merupakan 

bentuk dari toleransi. Sedangkan di dalam kompetensi sikap sosial, secara jelas 

mencantumkan kata kunci ‚toleran‛ yaitu setiap pembelajaran harus membentuk 

peserta didik untuk mempunyai sikap toleransi dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya. 

Kompetensi inti diturunkan ke dalam kompetensi dasar yang lebih merinci 

masing-masing kompetensi. Pendidikan Agama Islam, kompetensi dasar yang secara 

khusus memuat nilai-nilai toleransi. Pada kompetensi dasar terlihat jelas muatan 

nilai-nilai toleransi yang dikembangkan, diawali pada kompetensi dasar KI-1 yaitu 

membiasakan peserta didik untuk menghargai perbedaan yang merupakan perintah 

agama. Kemudian kompetensi dasar pada KI-2 mengarahkan pembelajaran dalam 

membiasakan peserta didik untuk berperilaku toleran dan menghargai perbedaan 

dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat. Selanjutnya muatan nilai-nilai toleransi 

pada kompetensi dasar KI-3 mengarah pada pengembangan aspek pengetahuan 

tentang dasar toleransi dan menghargai perbedaan yaitu surah dan hadits yang 

terkait dengan toleransi. Sedangkan kompetensi dasar KI-4 mengembangkan aspek 

keterampilan untuk menghafal dan keterampilan untuk menyajikan keterkaitan 

toleransi dan menghargai perbedaan dengan isi kandungan ayat. Pada kompetensi 

dasar tersebut menekan pada berperilaku toleran dan menghargai perbedaan, hal ini 

sesuai dengan konsep toleransi dalam membangun pendidikan yang berparadigma 
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pluralis–multikultural Maka dengan munculnya kompetensi dasar semacam ini pada 

Pendidikan Agama Islam, akan menjadi rambu-rambu dan penunjuk arah yang lebih 

jelas dalam implementasikan Pendidikan Agama Islam dan bentuk-bentuk 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, khususnya dalam pembentukan karakter 

peserta didik yang toleran.  

2. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu gambaran langkah-

langkah taktis yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran yang di setting oleh guru 

Pendidikan Agama Islam dalam setiap pertemuan dan sebagai jembatan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum menyusun perangkat pembelajaran tentu 

hal yang perlu di perhatikan adalah standar tujuan dan kompetensi yang ingin 

dicapai tentunya berdasarkan materi yang dipelajari beserta strategi, metode dan 

media yang digunakan. Rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru 

mengacu pada silabus sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Nurfadhilah 

Sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu di persiapkan adalah RPP 
dimana dalam Rpp tersebut termuat rencana yang akan di lakukan dalam 
proses pembelajaran nantinya. Perencanaan ini kita lakukan dengan 
perencanaan yang ada disekolah, jadi disekolah juga punya aturan/ program 
bagaimana siswa yg beraneka ragam agama, sukunya, ini saling punya sikap 
toleransi, dalam mata pelajaran pendidikan agama islam ini, perencanaanya 
kita wujudkan dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.163 

 Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun guna untuk memenuhi 

kebutuhan guru terkait dengan pembelajaran.perencanaan pembelajaran yang 

disiapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam agar peserta didik aktiv dalam proses 

belajar mengajar, disamping itu peserta didik di orientasikan sejak awal untuk bisa 
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menemukan sendiri sesuatu dari apa yang mereka pelajari.seperti dalam penugasan 

mereka disuruh membuat makalah sesuai dengan topik masing-masing kelompok.  

Berikut ini gambaran langkah-langkah pembelajaran yang tertuang dalam 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh ibu Nurfadhila, S.Pd. selaku 

guru Pendidikan Agama Islam di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera 

Makassar terkait langkah-langkah strategis dalam pembelajaran serta metode yang 

digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 

Materi pendidikan Agama Islam BAB Toleransi kompetensi yang ingin 

dikembangkan adalah membangun kreativitas, rasa ingin tahu kemampuan 

merumuskan pertanyaan, memberi jawaban secara logis, sistematis dan mengunakan 

bahasa yang baik dan benar, mendorong partisipasi aktivf peserta didik dalam 

berdiskusi, menjawab, mengembangkan kemampuan berfikir, membangun sikap 

saling memberi dan menerima pendapart atau gagasan, serta mengembangkan 

toleransi soasial dan kelompok. 

Belajar kelompok, peserta didik belajar salah satu kecakapan hidup yaitu 

berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim, melalui bentuk bentuk tugas yang 

menantang peserta didik bisa membangun kemampuan mencari dan mengolah 

informasi, mengambil keputusan dan memecahkan masalah dan suasana belajar yang 

terbuka secara demokratis. Peserta didik bukan lagi sebagai objek pembelajaran, 

tetapi peserta didik disini berperan sebagai subjek pembelajaran yang mana peserta 

didik saling bertukar informasi, pendapat antar satu sama lainnya. 

Semua desain pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Kesehatan Prima 

Mandiri Sejahtera Makassar merupakan belajar mengajar yang menuntut keaktifan 

dan partisipasi peserta didik dan guru seoptimal mungkin sesuai dengan peran 
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mereka masing-masing, dimana peserta didik aktif dalam belajar dan guru aktif 

dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik aktif dalam pembelajaran. Di samping kondisi 

yang menunjang di antara nya jumlah peserta didik kelas XI yang terdiri dari 28 

peserta didik. jumlah ini tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak sehingga 

dengan kondisi seperti ini sangat kondusif dalam pembelajaran. 

Desain pembelajaran yang berorientasi peserta didik. Peran guru disini tidak 

mutlak sebagai pengajar dengan segalakewenangannya serta peserta didik bukan lagi 

pihak yang bersifat pasif dan hanya bersifat menerima tetapi peran guru disini lebih 

condong jadi fasilitator, sumber belajar, pembimbing, motivator dan evaluator dalam 

pembelajaran peserta didik sebagai pelaku yang berperan aktif dalam proses belajar 

pembelajaran di kelas. 

Menentukan metode atau strategi pembelajaran tentu di sesuaikan materi 

yang akan di pelajari, metode yang digunakan sangat bervariasi supaya dapat 

menarik perhatian dan antusiasme peserta didik. Dari hal tersebut diharapkan 

kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam lebih menarik, kreativ dan 

menyenangkan dimata peserta didik serta efektiv dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran sebelumnya peserta didik telah 

diberi tahu materi apa yang akan dibahas kemudian. Selanjutnya peserta didik 

mencari refrensi yang terkait dengan materi yang akan di pelajari.  

3. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Kesehatan 

Prima Mandiri Sejahtera Makassar materi  Toleransi. Waktu pelaksanaan 

pembelajaran pada hari Rabu jam Pertama  bertepatan pada pukul 07.30-09.45 WIB. 
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Pada pertemuan sebelumnya peserta didik sudah diberi tahu materi yang akan di 

pelajari pada pertemuan selanjutnya, setiap peserta didik di suruh mempelajari dan 

mencari sendiri referensi yang terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

Tahap Awal: awali dengan Do’a hal tersebut merupakan pengintegrasian 

nilai-nilai Religius berdo’a dengan membaca surat al-fatihah bersama- sama 

dipimpin oleh guru, kemudian guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan 

dan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. 

Menjelaskan topik secara global dalam bentuk ceramah tentang tema yang akan 

dibahas beserta tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta 

didik. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik 

untuk mencapai tujuan dan menjelaskan hikmah dari topik yang dapat di teladani 

dari pembahasan tersebut. Untuk metode yang digunakan yaitu metode Problem 

Based Learning. Pada tahap ini di jelaskan langkah-langkah metode Problem Based 

Learning serta tujuan setiap langkah-langkah pembelajaran. hal ini senada apa yang 

di utarakan oleh ibu Nurfadilah 

Problem Based Learning ini adalah metode pembelajaran yang memfokuskan 
pada identifikasi serta pemecahan masalah nyata, praktis, kontekstual, 
berbentuk masalah untuk di pecahkan melalui prosedur ilmiah dalam 
pembelajaran yang kegiatanya biasanya dilaksanakan berkelompok.164 

Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik Sehingga dengan metode ini peserta didik lebih tertarik lagi dalam mengikuti 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan respon yang ditunjukkan peserta didik sangat 

antusias sekali dalam proses pembelajaran dikarenakan mereka terlibat secara aktif 
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dalam pembelajaran. Setelah itu guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya tentang hal yang belum di mengerti baik dari segi materi maupun 

kegiatan pembelajaran yang akan di lakukan setelah semua mengerti tentang perihal 

dalam pembelajaran kemudian membagi kelompok dan topik masing masing untuk 

dibahas. Disini guru memberi tahu sumber informasi atau referensi yang dapat di 

gali lewat buku atau internet yang relevan dengan topik yang dibahas. 

Tahap inti: pada tahap Inti,setelah pembagian kelompok menjadi kelompok 

kecil 5 orang tiap kelompok Melalui diskusi kelompok, peserta Menyimak tayangan 

video  tentang sikap toleran, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan 

sebagai implementasi dari pemahaman al-Qur’an surah Yu>nus/10: 40-41 dan al-

Qur’an surah al Māidah /5: 32, serta hadis terkait, dalam kerja kelompok. 

Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengembangkan keativitas, 

rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas. Mendorong peserta didik untuk aktif dan 

mandiri, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan 

pertanyaan, memberi jawaban secara logis, sistematis dan menggunakan bahasa yang 

baik dan benar, mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, menjawab, 

mengembangkan kemampuan berfikir, membangun sikap saling memberi dan 

menerima pendapat atau gagasan, serta mengembangkan toleransi sosial dalam 

berkelompok. 

Pembelajaran   Pendidikan Agama Islam   BAB   toleransi  peserta   didik   di 

hadapkan  pada  fenomena  sosial  yang ditampilkan  melalui video dengan harapan 

mereka dihadapkan pada kondisi nyata dan otentik dari fenomena tersebut 

tumbuh rasa keingintahuan dan peserta didik mencari dengan melakukan apa, 
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mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, untuk memperoleh jawaban pertanyaan 

tersebut peserta didik di fasilitasi untuk menggali, mengkaji, memahami 

permasalahan melalui serangkaian kegiatan seperti mengeksplor perpustakaan, 

mencari sumber di internet ataupun melakukan percobaan yang pada intinya mereka 

memperoleh jawaban dari pertanyaan mereka. Yang merupakan langkah terakhir 

setela mendapat data yang valid dari berbagai sumber, maka peserta didik harus 

mampu mengkomunikasikan hasil mereka dalam forum diskusi kelas untuk 

mendapatkan penguatan baik dari peserta didik lain maupun guru Pendidikan Agama 

Islam. 

Tahap ini setiap kelompok mencari referensi terkait pembahasan masing-

masing kelompok. Bisa mencari bahan di perpustakaan atau internet untuk 

memudahkan peserta didik dalam belajar. Dengan belajar secara kelompok peserta 

didik lebih tertarik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Ini sebuah 

rangsangan supaya pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak membosankan. 

Seperti yang di utarakan oleh sartika di bawah ini: 

Menurut saya belajar kelompok lebih memudahkan kita, karena kita dapat 
mengutarakan pikiran kita masing-masing sehinga membentuk ide atau 
gagasan karena hasil pikiran kita bersama.165 

Senada dengan pernyatan tersebut Umi Barokah  juga mengungkapkan 

sebagai berikut: 

Saya suka belajar kelompok karna dapat memudahkan kita dalam menyatukan 
pikiran kita sehingga kita bisa bekerjasama dengan teman-teman untuk 
mendapatkan nilai yang maksimal.166 
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Begitu juga menurut Diana Lu’luil Nafisa yang sependapat dengan kedua 

temannya mengungkapkan bahwa 

Saya senang belajar kelompok dapat membuat kita berinteraksi langsung 
dengan teman-teman sehingga kita leluasa mengungkapkan pendapat masing-
masing dan bisa mengerjakan tugas dengan cepat bahkan kita saling membantu 
menyelesaikan tugas yang diberikan guru.167 

Saat peserta didik berkumpul sesuai kelompoknya masing- masing, guru 

melakukan monitoring, mengarahkan dan memberi bimbingan terhadap kelompok 

yang belum mengerti atau memahami pelajaran dan menjelaskan tugas antar sesama 

anggota kelompok. semisal: bila ada teman dalam satu kelompok ada yang belum 

memahami materi maka tugas teman yang lain memberi tahu temannya supaya 

faham materi tersebut. Seperti petikan pernyataan yang di utarakan oleh Nurlina 

Erwin: 

Ketika bekerja kelompok saya memastikan teman-teman saya semua agar 
mereka paham apa yang sedang kita kerjakan.kemudian kami berdiskusi 
sebentar sebelum waktu yang diberikan habis. Saya mempersiapkan semua 
teman saya agar nanti ketika salah satu diantara kami ditunjuk mereka 
langsung maju untuk menjelaskan karna biasa juga ada yang malu untuk 
berbicara langsung didepan teman-teman.168 

Hal serupa juga diutarakan secara singkat oleh Ahmad Aladin mengenai 

manfaat belajar berkelompok sebagaimana berikut ini : 

Kerja kelompok menuntut kita untuk saling kerja sama dan membantu teman 
yang ke susahan dan saya juga suka belajar kelompok karena kita belajar 
bersama-sama dan bisa saling bertukar fikiran dan mendiskusikan sesuatu 
secara bersama-sama sehingga pemecahan masalah dapat terselesaikan dengan 
cepat dibanding ketika berfikir sendiri.169 
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Tahap ini guru membagi topik perkelompok disini guru hanya membimbing, 

mengawasi dan mengarahkan dan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan 

apabila ada peserta didik atau kelompok tertentu yang belum faham, selanjutnya 

peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing masing. Setelah 

selesai masing-masing setiap kelompok mempresentasikan hasil temuan dari topik 

yang dibahas dan kelompok yang lain mendengarkan dan mencatat apa yang perlu 

ditanyakan. Disamping itu guru memberi dorongan motivasi agar setiap anggota 

kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kemudian tiap hasil menyajikan hasil 

temuannya. Kelompok yang lain memberi tanggapan berupa pertanyaan dan 

kemudian kelompok yang bersangkutan memberi jawaban sesuai kemampuan 

masing- masing. 

Saat kelompok yang lain memaparkan hasil diskusinya kelompok yang lain 

diharapkan mendengar dengar cermat dan mengajukan pertanyan ketika kelompok 

lain selesai memaparkan hasil diskusi kelompok. Dalam kelompok diwajibkan satu 

orang penanya Setelah ada anggota kelompok yang lain bertanya kemudian 

kelompok yang bersangkutan menjawab apabila jawabannya kurang memuaskan 

maka disini guru memberi penguatan atau meluruskan atas jawaban yang diberikan. 

Tahap penutup: setelah waktu diskusi selesai guru memberi ulasan atau 

penjelasan terhadap topik yang dibahas tersebut. Membuat kesimpulan dan 

melaksanakan refleksi serta penguatan terhadap hasil diskusi, sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Kemudian Guru mengadakan 

evaluasi tentang materi pelajaran yang sudah dibahas dan Guru menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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Saat proses diskusi berlangsung tercipta adanya karakter toleran karna setiap 

peserta didik berhak mengutarakan pendapatnya masing-masing namun jika ada 

yang tidak sependapat mereka boleh menyanga atau memberikan masukan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Nurfadhilah: 

Pada waktu diskusi mengandung pendidikan tolerasi agar peserta didik dapat 
saling menghormati seperti peserta didik dibiarkan memberikan pendapat dan 
ide-idenya, mengajukan kesepakatan dan ketidaksepakatan didalamnya ada 
pendidikan saling menghargai perbedaan yang ada. Karena perbedaan pendapat 
pun dapat menyebabkan konflik antar peserta didik karena ketidaksiapannya 
dalam menerima perbedaan itu.170 

Pembelajaran pendidikan Agama islam guru membiasakan peserta didik 

untuk bersikap saling menghargai satu sama lain, yaitu dengan cara membagi peserta 

didik dalam kelompok-kelompok belajar. Hal tersebut biasanya dilakukan guru 

ketika menggunakan model pembelajaran kooperatif. Dengan berkelompok peserta 

didik diharapkan dapat saling bekerja sama dan bertukar pikiran dalam mempelajari 

suatu materi. Namun kebiasaan berkelompok tersebut dapat berakibat negatif 

apabila guru tidak mampu mengelolanya secara tepat. Hal tersebut dapat terjadi 

apabila peserta didik dibiarkan memilih anggota kelompoknya sendiri. Mereka 

cenderung akan memilih teman-teman terdekatnya. Hal ini akan mengakibatkan 

pergaulan mereka terbatas pada orang-orang tertentu saja. Maka dari itu supaya 

mereka mengenal satu sama lain dibentuklah kelompok sesuai dengan perintah guru 

seperti satu kelompok ada laki-laki dan perempuan, dengan ini peserta didik 

dibiasakan menerima perbedaan dalam segi jenis kelamin. 

Di samping itu guru membagi kelompok-kelompok secara heterogen. Tiap-

tiap kelompok harus terdiri dari beberapa peserta didik yang memiliki latar belakang 
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berbeda, tingkat pengetahuan berbeda, tingkat ekonomi berbeda, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik lebih bisa menerima dan 

menghargai perbedaan-perbedaan dalam kelompoknya. peserta didik akan menyadari 

bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena 

itu, satu sama lain harus saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Dengan 

demikian setiap individu tidak akan ada yang merasa paling hebat dan meremehkan 

orang lain sehingga sikap toleransi terhadap sesama akan tertanam dalam hati 

peserta didik. seperti yang dijelaskan oleh ibu Nurfadhilah selaku guru Pendidikan 

Agama Islam. 

Pembagian kelompok diharapkan agar tiap peserta didik dapat bekerja sama 
dengan teman yang lain nya tanpa memandang mereka pintar atau tidak. Saya 
tekankan pada mereka keberhasilan kelompok terletak pada kesatuan kalian 
dalam mengerjakan jika kaian mengerjakan bersama-sama kalian akan 
mendapatkan nilai maksimal tapii jika kalian tidak bekerjasama mak hasilnya 
juga tidak akan memuaskan.171 

Di sini sangat ditekankan pentingnya usaha kolektifitas di samping usaha 

individu dalam belajar, guru menekankan seluruh peserta didik (bukan salah satu 

peserta didik saja yang berhasil dalam akademik) melainkan seluruh peserta didik 

berhasil dalam belajarnya. Karena keberhasilan kelompok adalah tanggung jawab 

kelompok tersebut misalnya ada peserta didik yang lebih tahu perlu membantu 

temannya yang belum tahu, yang memiliki banyak fererensi dan sumber belajar 

memsinjami yang hanya memiliki sedikit sumber dan lain sebagainya. Di dalam 

mengerjakan tugas kelompok peserta didik dibiasakan untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan anggota lainnya. 
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Dalam pelaksanaan proses belajar peserta didik bisa menerima dan 

menghargai setiap anggota kelompoknya, karena setiap kelompok dibentuk 

berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap anggotanya, berbeda secara umur, jenis 

kelamin, latar belakang keluarga, ekonomi,kebiasaan-kebiasaan, dan kemampuan 

akademik/ wawasan yang berbeda. 

Waktu belajar kelompok di situ terdapat di dalamnya mengandung 

pendidikan agar peserta didik dapat saling menghormati, seperti peserta didik 

dibiarkan memberikan pendapat dan ide-idenya, mengajukan kesepakatan dan 

ketidaksepakatan. Namun yang perlu diingat, di dalamnya harus ada pendidikan 

saling menghargai perbedaan yang ada. Karena perbedaan pendapat pun dapat 

menyebabkan konflik antar peserta didik karena ketidaksiapannya dalam menerima 

perbedaan itu. 

Belajar secara berkelompok sikap saling menghargai dapat dipupuk dengan 

berbagai kegiataan yang dilakukan temannya di kelas atau di sekolahan, contohnya 

seperti mendengarkan seseorang yang sedang berbicara dengan penuh perhatian, 

menyumbangkan ide-ide atau pendapat, mengajukan pertanyaan, menyatakan 

kesepakatan dan ketidak sepakatan, bergiliran berbicara, dan mencapai kompromi 

dengan cara yang hormat. Dan ini yang harus dipahami benar oleh peserta didik 

bahwa dimasa yang akan datang mereka akan berinteraksi dengan orang- orang dari 

banyak kalangan dan mereka harus dapat menjaga baik hubungan itu. Guru berperan 

aktif dalam pembentukan karakter peserta didik yang demikian. 

Tentu di dalam kelompok tersebut dibentuk sebuah kelompok yang heterogen 

untuk membiasakan keakraban antar peserta didik yang memiliki latar belakang 
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keluarga berbeda, kemampuan akademik berbeda, karakter berbeda. Serta wawasan 

yang berbeda. Serta mampu mencari solusi untuk masalah yang dijumpai. 

Sikap saling menghargai dapat dipupuk dengan berbagai kegiataan yang 

dilakukan temannya di sekolah, contohnya ,pada waktu diskusi mendengarkan teman 

yang sedang presentasi dan menghargai apabila ada teman yang bertanya waktu sesi 

tanya jawab selanjutnya atau mendengarkan seseorang yang sedang berbicara di 

depan kelas dengan penuh perhatian, menyumbangkan ide-ide atau pendapat, 

mengajukan pertanyaan, menyatakan kesepakatan dan ketidak sepakatan, bergiliran 

berbicara, dan mencapai kompromi dengan  cara yang hormat adalah hubungan 

dimana mereka saling menghormati rekan, membantu, berbagi, dan umumnya sopan 

terhadap satu sama lain. Konsep interaksi dengan rekan sebaya adalah komponen 

penting dalam teori pembangunan sosial. 

Dari paparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa semua itu 

merupakan cara untuk mengembangkan karakter toleransi yaitu untuk memberikan 

dorongan (stimulus) kepada peserta didik, sehingga dapat memberikan pendapat, ide, 

pemikiran yang berguna bagi pemecahan masalah. Sedangkan tujuannya adalah 

untuk melatih dan membina aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik 

dalam hal penyampaian pendapat dan pikiran sehingga peserta didik terbiasa 

menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi baik permasalahan individu 

maupun kelompok. Suasana kelas lebih hidup sebab peserta didik mengarahkan 

perhatian atau fikirannya kepada masalah yang akan di diskusikan. 

C. Implikasi Pembentukan Karakter Toleran Peserta Didik Pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar 
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Sekolah SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar dalam 

membentuk karakter peserta didik  yang toleran yaitu dengan memasukkan nilai-

nilai toleransi tidak hanya melalui mata pelajaran saja, tetapi juga dapat melalui 

berbagai kegiatan sekolah, ekstrakurikuler seperti Pramuka, OSIS, PMR dan Rohis 

yang di dalamnya diajarkan untuk saling menyayangi, menghargai, menghormati 

sesama dan tidak membeda-bedakan. Kegiatan peringatan hari-hari besar juga 

memberikan konstribusi yang baik dalam membangun sikap toleransi yang mana 

peserta didik muslim dan kristen berbaur dan tidak saling membeda-bedakan 

sehingga memunculkan sikap menghargai satu sama lain. 

Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan 

sembarangan. Tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi 

manusia dan berkaitan dengan objek tertentu. Bimo Walgito menerangkan 

pembentukan sikap yang ada dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh faktor 

internal, berupa fisiologis dan psikologis, serta faktor eksternal yang bisa berupa 

situasi yang dihadapi individu, norma-norma yang ada dalam masyarakat, dan 

hambatan-hambatan atau pendorong-pendorong yang ada dalam masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas pembentukan sikap merupakan proses yang 

apabila proses perkembangan ini berlangsung dengan baik maka akan 

mengakibatkan suatu kepribadian yang harmonis. Begitupun dengan pemebentukan 

sikap toleransi yang akan terbentuk melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

Berbagai cara yang dilakukan dalam lingkup sekolah SMK Kesehatan Prima Mandiri 

Sejahtera Makassar dalam membentuk karakter toleran peserta didik yaitu dengan 

kegiatan rutin di sekolah, karena kegiatan tersebut dilakukan terus-menerus 

misalnya upacara hari Senin dapat membentuk nilai semangat kebangsaan karena 
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antara siswa muslim dan siswa nonmuslim mempunyai kewajiban yang sama. 

Selanjutnya dengan melalui kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa sebelum 

dan sesudah pelajaran sesuai dengan agamanya masing-masing, maka akan 

membentuk nilai pendidikan religius pada diri anak dan mengarahkan akan 

kesadaran pentingnya menghargai perbedaan yang ada. Jika hal tersebut terus 

menerus dilakukan maka akan menimbulkan dampak yang baik karena mereka tetap 

saling menghormati walau berada pada perbedaan. 

Karakter toleran akan terbentuk dengan sendirinya jika guru memasukan nilai 

toleransi dalam proses pembelajaran di kelas sehingga peserta didik juga mendapat 

pembentukan karakter toleran dari setiap guru yang mengajar di kelas mereka. 

Memasukan nilai toleransi disetiap pembelajaran maka pesert didik akan 

mendapatkan mendapatkan pembelajaran toleransi secara langsung. Selain 

pendidikan toleransi dari guru biasanya teman sebaya juga memberikan pembelajran 

juga, dimana pada saat peserta didik satu sekolah dengan berbagai latar belakang 

yang berbeda, kemampuan, agama dan lain-lain. Hal ini mengajrakn pesertad didik 

untuk untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dan sedikit banyak sikap toleransi 

akan muncul. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan probelem based 

learning dimana Problem based learning model pembelajaran aktif dan model 

pembelajaran komunikatif yang menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, 

presentasi kelompok, dan tanya jawab ini dilakukan dalam rangka untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik Sehingga dengan metode ini peserta 

didik lebih tertarik lagi dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
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respon yang ditunjukkan peserta didik sangat antusias sekali dalam proses 

pembelajaran dikarenakan mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 

Pendidikan Agama Islam dapat membentuk karakter toleran di SMK 

Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar. 

a. Menghargai Perbedaan Gender 

Dalam pembelajaran kelompok tidak ada yang dominan atau minoritas semua 

tidak ada perbedaan bahkan pada saat pemilihan ketua kelompok semua angota 

berhak untuk menyepakati siapa yang berhak menjadi ketua kelompok siapa yang 

dianggap paling  mampu dan wawasannya lebih bisa perempuan atau laki laki yang 

dipilih semuanya sesuai azas demokrasi. 

b. Menghargai perbedaan latar belakang dan stats sosial 

Dalam belajar berkelompok terdapat beragam peserta didik yang terdiri dari 

latar belakang keluarga, status sosial yang berbeda, ada  yang dari keluarga guru, 

petani, pedagang dan sebagainya. peserta didik di campur dari beragam status sosial 

dalam kelompok untuk berinteraksi normal di kelas. 

c. Menghargai perbedaan kemampuan 

Dalam satu kelompok terdapat berbagai peserta didik dengan kemampuan 

akademik yang beragam ada yang pintar, sedang dan ada  yang kurang. Karena sudah 

menjadi bagian anggota kelompok, maka jangan sampai sikap, ucapan, dan perilaku 

yang meremehkan atau mentertawakan satu sama lain. Masing-masing saling bahu 

membahu dalam mengerjakan tugas. Peserta didik dibiasakan berbaur, 

berkomunikasi, bertukar pendapat dan menjadi pembimbingbagi sesama antara 

anggota kelompok yang pinter membimbing yang kurang pintar dan seterusnya.  

d. Menghargai orang yang sedang berbicara/ menyampaikan pendapat 
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Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik, karenanya jadilah 

pendengar yang baik Janganlah memotong pembicaraan  orang lain. Pada saat belajar 

berkelompok terjadi proses bertukar pikiran antar peserta diskusi. Peserta diharapkan 

menyampaikan pendapatnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan yang lain 

mendengarkan pendapat yang sedang diutarakan. Ketika ada yang sedang berbicara, 

seperti guru atau teman yang sedang menyampaikan informasi atau peserta didik 

yang lain sedang bertanya/menanggapi, dengarkan dan simak sampai selesai. Jika 

informasi perlu ditanggapi, peserta didik yang lain mencatat apa yang perlu di 

tanyakan sampai temannya selesai dengan pendapatnya. Ketika bertanya peserta 

didik dibiasakan mengemukakan pendapat atau pertanyaan dengan intonasi normal, 

tidak dibuat-buat, tidak bernada emosi, dan tidak bernada melecehkan orang lain 

e. Menghargai perbedaan pendapat 

Saat belajar berkelompok atau berdiskusi merupakan wadah untuk bertukar 

pandangan, opini, gagasan dan pendapat terhadap sebuah topik permasalahan. Untuk 

itu, satu kesadaran yang perlu dimengerti, ditanamkan dan di biasakan pada pihak 

peserta diskusi adalah menghargai bahwa perbedaan pendapat pasti akan selalu ada. 

Ada yang pro terhadap suatu permasalahan, akan ada yang kontra, Tanggapan juga 

dapat disampaikan dengan, menyatakan sikap setuju atau tidak setuju/mendukung 

atau tidak mendukung terhadap pendapat yang telah dikemukakan. Munculnya 

berbagai sikap pikiran dan tanggapan yang berbeda-beda itu merupakan hal yang 

positif dalam kegiatan berdiskusi. Semakin banyak tanggapan yang muncul 

menjadikan proses berdikusi semakin hidup dan dinamis. Pendapat juga harus 

disampaikan dengan bahasa yang efektif, sopan dan jelas. Hal itu merupakan unsur 

penting yang harus diperhatikan dalam diskusi. 
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Bentuk menghargai perbedaan pendapat dan opini adalah dengan cara 

mengontrol emosi, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang 

mengganggu/menyinggung orang lain. Selain tetap menyimak dan mendengarkan, 

cara menghargai adalah tidak menertawakan pendapat dan opini seseorang. Pendapat 

yang mungkin dianggap bodoh, tetaplah pendapat yang harus dihargai dan tidak 

boleh ditertawakan/diolok-olok. 

Pembelajaran Pendidikan Agama islam dapat membentuk karakter toleransi 

peserta didik jika adanya kesadaran dan keterbukaan dalam memandang sebuah 

perbedaan yang ada diantaranya agama yang sangat rentan menimbulkan konflik. 

Sebagaimana menurut Alo Liliweri bahwa salah satu pemicu terjadinya konflik antar 

dan intern umat beragama adalah karena umat agama atau kelompok agama tertentu 

tidak dapat memahami secara benar tentang umat agama atau kelompok agama yang 

lain, yang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda; yang hal itu 

mempengaruhi cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang berbeda pula dengan 

dirinya. Karena ketidakpahamanitulah, maka banyak diantara umat beragama yang 

tidak tahu bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat yang majemuk, dengan 

multi agama, multietnik dan multikultur. Akibatnya hubungan antar umat beragama 

sering diwarnai dengan konflik, yang diakibatkan oleh adanya prasangka antar dan 

intern umat beragama.172 

Maka untuk membentuk karater siswa yang toleran sangatlah penting untuk 

menciptakan kondisi sekolah dan model pembelajaran yang mengarahkan untuk 

mereduksi prasangka-prasangka para siswa terhadap kelompok yang lain. 

Sebagaimana menurut Baron dan Byrne (2003) dalam M. Alfandi mengungkapkan 

                                                             

172
Alo liliweri, Prasangka dan konflik: Komunitas Lintas Budaya Masyarakat Multikultural  

(Yogyakarta: LKIS, 2005), h.9. 
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ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan prasangka yaitu, 

Belajar untuk tidak membenci, Meningkatkan intensitas kontak antar kelompok,  

Rekategorisasi, yaitu melakukan perubahan batas antara ingroup dan outgroup-

nya.173 

Pembentukan karakter toleran peserta didik di SMK Kesehatan Prima 

Mandiri Sejahtera Makassar mempunyai dampak yang positif terhadap pembentukan 

karakter peserta didik yang toleran, ditandai pandangan beberapa peserta didik yang 

tidak mempunyai prasangka negatif terhadap peserta didik  yang memeluk agama 

lain. Antar peserta didik juga tidak ada kebencian karena perbedaan keyakinan dan 

agama. Para siswa berinteraksi di sekolah dan hidup berdampingan tanpa 

memandang perbedaan latar belakang agama mereka. 

  

                                                             

173
Muh. Alfandi, ‚Prasangka: Potensi Pemicu Konflik  Internal Umat Islam‛, Jurnal 

Pendidikan Islam, Volume 21, Nomor 1 (Juni 2013),h.140. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Cara pembentukan karakter toleransi peserta didik di SMK Kesehatan Prima 

Mandiri Sejahtera Makassar yaitu kepala sekolah dan guru peranan penting 

dalam upaya membentuk karakter toleran pseserta didik. Upaya –upaya yang 

dilakukan kepala sekolah dan guru antara lain dalam kebijakan sekolah dan 

kegiatan pembelajaran. Kebijakan sekolah meliputi, pihak sekolah 

merumuskan visi, misi, dan peraturan sekolah yang berkaitan dengan sikap 

toleransi. Kegiatan pembelajaran yaitu dengan mengintegrasikan sikap 

toleransi dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya melalui kegiatan rutin 

peeserta didik, upacara hari senin dan peringatan hari besar serta 

ekstrakulikuler seperti, PMR, osis, pramuk dan rohis. Pelaksanaanya diajarkan 

untuk saling menyayangi. Menghargai, menghormati baik muslim maupun non 

muslim. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk 

karakter toleransi di SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar yaitu 

mengacu pada silabus dan penjabaran pembelajaran dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran ber-orientasi pada peserta didik dengan 

mengunakan pembelajaran aktiv dengan metode pembelajaran problem based 

learning sehingga membawa dampak saling mengahragai latar belakang dan 

status sosial, menghormati dan tidak membeda-bedakan baik muslim maupun 

non muslim. 
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3. Implikasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter 

tolerans di  SMK Kesehatan Prima Mandiri Sejahtera Makassar mempunyai 

dampak yang postif terhadap pembentukan karakter toleran peserta didik 

seperti dapat Menghargai perbedaan latar belakang dan status sosial, 

menghargai perbedaan kemampuan, menghargai perbedaan umur, menghargai 

orang yang sedang berbicara/ menyampaikan pendapat dan menghargai 

perbedaan pendapat. Dengan memunculkan kesadaran dalam perbedaan 

mereduksi segala prasangka- prasangka negatif terhadap pemeluk agama lain 

sehingga mewujudkan kerukunan antar peserta didik. 

B. Implikasi 

1. Kepala Sekolah, hendaknya meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak 

untuk menumbuhkan kesadaran sikap toleransi dan menjadikan kemajukan 

peserta didik dalam beragama sebagai sebuah keikhlaskan sekolah sehingga 

dapat di contoh oleh sekolah lain. 

2.  Pelaksanaan pembelajaran perlu menggunakan metode yang bervariasi yang 

aktif, kreatif dan menyenangkan yang bisa membuat peserta didik terbebas 

dari kejenuhan-kejenuhan pembelajaran. Melalui metode pembelajaran 

bervariasi, peserta didik harus terbebas dari perasaan bosan, malas, ketakutan 

akan kegagalan atau perasaan tertekan dikarenakan tenggang waktu tugas. 

3. Proses pembelajaran hendaknya menjadikan peserta didik sebagai pusat 

pembelajaran sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang tugasnya 

membimbing dan mengarahkan. 
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4. Guru pendidikan agama islam ubtuk lebih memperkaya dan mengembangkan 

metodologi pembelajaran pendidikan agama islam khususnya dalam materi 

toleransi agar pembelajaran bisa lebih mengena kepada peserta didik dan 

tidak cenderung normatif untuk sekedar memenuhi tuntutan kurikulum. 
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