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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapatdilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث s\a ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح h}a ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha h ka dan ha
د Dal D De
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa f Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
هـ Ha H Ha
ء hamzah ’ Apostrof
ى Ya Y Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
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tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(’).

2. Vokal

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

tunggalatau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
ا ا Fatḥah A A
اا Kasrah I I
ا ا ḍammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ىْ َى fatḥah dan yā’ Ai a dan i

ىْ َى fatḥah dan wau au a dan u

Contoh:

ىَ ىْ ىَ : kaifa

لى ىْ هى : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat
dan huruf

Nama Huruf
dan
Tanda

Nama

ا|...ىى ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas

ـْ kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
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�ّ

ـْـ ḍammah dan wau ū u dan garis di atas

Contoh:

اتى ىَ : māta

ا ىَ رى : ramā

ىَ ىْ ِق : qῑla

تـ ىْ ـُ َى : yamūtu

4. Tā’ marbūṭah

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

َىالق اأىطى ىَُـ وى رى :rauḍah al-atfāl

ـ َىُ قَ الَىا ىََىُ قِ ىُ ال :al-madῑnah al-fāḍilah

ُـ ىُ ىْ قِ ال :al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydῑd)

Syaddah atau tasydῑd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ىا ّبَ رى :rabbanā

ىَْىا بّ نى :najjainā

قّ ىِ ال :al-ḥaqq
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ىَ نِـّق :nu‘‘ima

عىِوـو :‘aduwwun

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

kasrah

(ْ ,(ــــقـ maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddahmenjadi ῑ.

Contoh:

وّ قَ عى : ‘Alῑ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

وّ ّق :عىرى ‘Arabῑ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال
(aliflam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

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:

ـُ ىُ بّ ال : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ـ لىُ ىَ لى بَ ال : al-zalzalah (az-zalzalah)
ـ َىُ ىَ ىَ الَى : al-falsafah

دـ ىَ البق : al-bilādu

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:
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نى رـوى ـَ ى َىْ : ta’murūna
عـ ىْ الَب : al-nau’

ءء ىّ ىَ : syai’un

تـ رى قَ ُـ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

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

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

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

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

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

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an> ), alhamdulillah, dan munaqasyah.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,

maka harus ditransli-terasi secara utuh. Contoh:

Fῑ Ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwῑn

9. Lafẓ al-Jalālah ((ا

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

لق ـُ ىَ دق dῑnullāh ّقالق billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

لق قُ ىُ ىْ رى ىّ ِق ىَ هـ hum fi raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

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

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

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

didahului olehkata 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 kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf

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

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

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażῑ bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażῑ unzila fῑh al-Qur’ān

Naṣῑr al-Dῑn al-Ṭūsῑ

Abū Naṣr al-Farābῑ

Al-Gazālῑ

Al-Munqiż al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan

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

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

Abū al-Walῑd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walῑd
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walῑd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaῑd, ditulis menjadi: Abū Zaῑd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaῑd, Naṣr
Ḥāmῑd Abū)
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Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ta’ālā

a.s. = ‘alaihi al-salām

H = Hijriah

M = Masehi

QS …/…: 4 = QSAl-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

Cet. = Cetakan

SMP = Sekolah Menengah Pertama
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ABSTRAK

Nama : Muh. Arafah Jalal Masdar
NIM : 80200221095
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta

Didik di SMPNegeri 1 Bissappu

Pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peran seorang
pendidik. Peran pendidik menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan proses
pendidikan dalam bentuk formal maupun non formal. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan realitas peserta didik, strategi yang digunakan guru, dan
faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membentuk karakter religius peserta
didik di SMP Negeri 1 Bissappu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari
tenaga pendidik dan peserta didik SMP Negeri 1 Bissappu, sedangkan sumber
data sekunder diperoleh dari dokumen, observasi, dan literatur yang mendukung
fokus penelitian. Instrumen penelitian menggunakan pedoman observasi dan
wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data melibatkan reduksi data,
penyajian, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa di SMP Negeri 1 Bissappu
menunjukkan karakter yang baik, tercermin dari sikap dan perilaku siswa di
sekolah, seperti sopan santun, mengucapkan salam, berbicara dengan baik, dan
berpakaian rapi, serta antusiasme dalam menyelenggarakan kegiatan menyambut
hari besar Islam. Strategi guru dalam membentuk karakter religius peserta didik di
SMP Negeri 1 Bissappu yaitu dengan melaksanakan program-program yang telah
ditetapkan oleh seluruh tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya adalah RPP
yang memuat materi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai salah satu strategi
guru dalam membentuk karakter religius peserta didik. Kemudian, beberapa
faktor yang mendukung pengembangan karakter religius di SMP Negeri 1
Bissappu, antara lain sarana dan prasarana yang mendukung proses pembentukan
karakter. Sarana dan prasarana yang memadai memainkan peran penting dalam
membentuk karakter religius siswa di sekolah.

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa kualitas dan profesionalisme
tenaga kependidikan harus terus berinovasi dan meningkat untuk membangun
karakter siswa, khususnya di SMP Negeri 1 Bissappu. Selain itu, sekolah perlu
mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Kata kunci: Pendidikan, Strategi Guru, Karakter Religius
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ABSTRACT

Name : Muh. Arafah Jalal Masdar
NIM : 80200221095
Study : Islamic Religious Education Program
Title : Teacher's Strategy in Building Students' Religious Character at

SMPNegeri 1 Bissappu

Education cannot run well without the role of an educator. The role of
educators is one of the keys to realizing the educational process in formal and
non-formal forms. This study aimed to describe the reality of students, the
strategies used by teachers, and the influencing factors in shaping the religious
character of students at SMP Negeri 1 Bissappu.

This study was a descriptive qualitative research. The data sources are
primary and secondary data. Primary data sources were obtained from education
professionals and students of SMP Negeri 1 Bissappu, and secondary data sources
were derived from documents, observations, and literature to support the research
focus. Research instruments employed observation and interview guidelines. Data
processing and analysis techniques involved data reduction, presentation, and
verification of data.

The study revealed that the students at SMP Negeri 1 Bissappu
demonstrate good character, reflected in students' attitudes and behaviors at
school, such as politeness, expressing Islamic greetings/Salam, speaking well, and
dressing nicely, and enthusiasm in organizing activities to welcome Islamic
holidays. The teachers' strategy for shaping the religious character of students at
SMP Negeri 1 Bissappu involves implementing the programs that have been
determined by all educational personnel, including the lesson plan containing
material related to Pancasila as one of the teachers' strategies for shaping students'
religious character. Then, several factors support the development of religious
character at SMP Negeri 1 Bissappu, including facilities and infrastructure that
support the character-building process. Sufficient facilities and infrastructure play
a crucial role in shaping the students' religious character in school.

This research implies that the quality and professionalism of education
personnel should continually innovate and improve to build the students' character,
particularly at SMP Negeri 1 Bissappu. Additionally, the school needs to keep up
with the rapid advancement of technology.

Keywords: Education, Teacher Strategy, Religious Character
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, salah satu kelebihan yang

dimiliki oleh manusia ialah akal pikiran dan nafsu yang tidak dimiliki oleh

malaikat, jin dan binatang. Sebabnya akal dan pikiran manusia inilah yang

diharapkan mampu mengelola bumi ini dengan baik. Berbagai upaya dilakukan

oleh manusia sebagai upaya dalam mengemban tugas yang amat berat tersebut.

Dari upaya-upaya tersebut maka manusia membutuhkan ilmu pengetahuan, hal

inilah yang menyebabkan manusia menjadi objek pendidikan yang merupakan

sebuah cara untuk mengasa diri manusia dalam mengembangkan potensi diri atau

individu yang dimilikinya.1 Catatan sejarah dari peradaban manusia telah

menuliskan betapa besar peranan pendidikan bekerja sehingga mampu melahirkan

peradaban besar yang hingga saat ini masih kita rasakan.

Pendidikan secara umum dapat diartikan suatu proses kehidupan yang bertujuan

mengembangkan diri untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya pada

taraf hidup yang lebih baik. Pendidikan tidak bisa lahir tanpa adanya kemunculan

sebuah komunitas atau masyarakat. Pendidikan dilakukan bertujuan bagi

kemajuan, perubahan, dan stabilitas sosial dari masyarakat. Pendidikan dilakukan

tidak lain untuk kepentingan sebuah masyarakat, baik di tingkat lokal, keluarga,

daerah, provinsi, dan bangsa secara keseluruhan.2 Melalui pendidikan kita bisa

belajar tentang ilmu pengetahuan dan dengan ilmu pengetahuan kita bisa merubah

pola

1Haderani, "Tinjauan Filosofis Tentang Fungsi Pendidikan Dalam Hidup Manusia",
Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan 7, No. 1 (2018), h. 48

2Normina, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan", Jurnal Ittihad 14. No. 26 (2016),
h. 75
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pikir kita, cara pandang kita dalam menghadapi segala hal yang pasti akan kita

hadapi di kemudian hari.

Pendidikan menjadi sebuah sistem yang terstruktur dalam

mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk dalam mengkaji

pengetahuan tentang kehidupan manusia secara umum maupun dalam bentuk

yang lebih spesifik.3 Itulah sebabnya pendidikan menjadi pondasi utama dalam

membentuk karakter manusia menjadi lebih bermoral, bernilai dan religius.

Secara luas pendidikan dapat disebut sebagai fenomena atau aktivitas.

Pendidikan disebut sebagai aktivitas berarti menjadi upaya secara sadar dirancang

untuk membantu seseorang atau kelompok dalam mengembangkan pandangan

hidupnya, baik itu sikap, keterampilan, mental serta sikap sosialnya.4

Pendidikan mempunyai 3 jalur yaitu pendidikan informal, formal dan non-

formal. Dari ketiga jalur pendidikan tersebut hanya pendidikan formal saja yang

mempunyai perencanaan yang jelas, sehingga Negara Indonesia mendukung dan

memfasilitasi sekolah-sekolah yang ada.5 Lembaga pendidikan khususnya sekolah

dipandang sebagai tempat strategis untuk mengembangkan dan membentuk

karakter siswa. Sistem pendidikan yang mampu mengembangkan pribadi agar

memiliki karakter religius terlebih akhlakul karimah. Hal inilah yang seharusnya

menjadi tujuan utama setiap institusi pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan usaha dengan tujuan mengembangkan potensi yang

dimiliki oleh setiap individu sehingga dapat hidup secara optimal. Pendidikan bisa

disebut sebagai media yang paling efektif dan terbukti dalam mewujudkan

3Abdul Majid, Dasar Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Deepublish, 2017), h. 67
4Moh Sulaiman, M. Djaswidi Al Hamdani, Abdul Aziz, “Emotional Spiritual Quotient

(Esq) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013", Jurnal Penelitian
Pendidikan Islam 6. No. 1 (2018), h. 77

5Urip Triyono, Kepemimpinan Transformasional Dalam Pendidikan:(Formal, Non-
Formal, Dan Informal), (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 114
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berbagai macam tujuan, termasuk mencetak generasi penerus yang berkarakter.6

Olehnya dari pendidikan yang bersifat formal, informal maupun nonformal dapat

membentuk karakter seseorang.

Hal pokok yang menjadi dasar pemikiran para orang tua menganggap dan

menyepakati bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga yang menjadi bagian

penting dari pembentukan karakter anak. Sekolah dianggap menjadi basis yang

tepat dalam membentuk karakter peserta didik atau anak sesuai dengan nilai dan

norma yang berlaku di masyarakat.7

Dunia pendidikan memberikan efek besar terhadap peserta didik melalui

proses pembelajaran. Pada dasarnya pembelajaran merupakan upaya yang

bertujuan mengarahkan para peserta didik ke dalam proses belajar sehingga dapat

mencapai tujuan belajar yang diharapkan.8 Setiap anak didik memiliki karakter

yang berbeda dalam menempuh pembelajaran. Oleh sebab itu, pendidik dituntut

untuk memiliki kemampuan dalam melihat perbedaan-perbedaan dari setiap

individu peserta didik.

Tujuan pendidikan yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang ada dalam diri setiap manusia, salah satu usaha untuk meningkatkan

sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan

atau sekolah. Pendidikan tidak dapat dipisahkan oleh lingkungan keluarga,

sekolah, dan masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

6Siti Julaeha, "Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter", Jurnal
Penelitian Pendidikan Islam 7. No. 2 (2019), h. 157.

7Siti Julaeha, "Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter”, h. 158
8Afifah, Mashuri Imam, "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan

Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa (Studi Multi Kasus Di SDI Raudlatul Jannah Sidoarjo dan SDIT
Ghilmani Surabaya)", Jurnal Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam 3. No 2 (2019), h. 187
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rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi yang: beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.9

Pada uraian dalam undang-undang tersebut mengemukakan bagaimana

pentingnya pendidikan dalam usaha membangun peradaban karakter manusia

dengan sistematis, begitupun pada aspek pendidikan Islam dan pendidikan

karakter yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut. Hal tersebut menunjukkan

adanya upaya dari pemerintah untuk menciptakan generasi yang berbudi luhur,

berkarakter, terampil, toleran, dan aspek-aspek pengetahuan lainnya yang

membangun potensi diri untuk kemaslahatan agama, bangsa, dan negara.

Terlihat jelas pada uraian tersebut yang menunjukkan betapa pentingnya

sebuah pendidikan dalam peradaban manusia. Pendidikan memberikan dampak

besar terhadap perubahan sosial dalam masyarakat melalui pembinaan dan

pembentukan karakter yang baik dan religius. Upaya tersebut tidak serta merta

hadir tanpa efek besar kedepannya, sebab mampu menjadi bagian dari

keberlangsungan hidup manusia disuatu tempat atau lingkungan.

Pendidikan selalu berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum merupakan alat

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan sehingga bisa dikatakan

bahwa kurikulum merupakan rujukan bagi proses pelaksanaan pendidikan di

Indonesia.10 Hampir disemua sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka

belajar. Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang

dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet

Indonesia Maju Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berfikir menurut

9Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003.

10Angga, “Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah
Dasar Kabupaten Garut”. Jurnal Basicedu, 6, No. 4, (2022), h. 186
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Bapak Menteri harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya

pada peserta didik.

Pada dasarnya kurikulum merdeka yang diterapkan menekankan pada

rancangan untuk meningkatkan kecerdasan emosional, kreativitas dan

kemampuan adaptasi/karakter peserta didik di sekolah.

Bangsa yang maju terletak pada karakter bangsa yang dimilikinya.

Karakter merupakan mustika hidup yang memberikan perbedaan antara manusia

dan hewan. Manusia yang berkarakter kuat dan baik secara individu dan sosial

ialah yang memiliki akhlak, moral dan budi pekerti yang baik.11 Di Indonesia,

pendidikan tidak luput dari berbagai macam problem yang begitu kompleks.

Diantara problem tersebut seperti pada proses pembelajaran, sumber daya

manusia, infrastruktur pendidikan dan yang menjadi pokok persoalan adalah

krisisnya pendidikan karakter pada peserta didik.12

Pendidikan karakter menjadi upaya sadar seorang pendidik dalam

mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada peserta didik. Proses

pembentukan karakter pada peserta didik dapat terbentuk seiring berjalannya

waktu dengan adanya dorongan dari berbagai pihak yang ada disekitarnya.13

Pendidikan karakter merupakan salah satu solusi dalam membentuk pribadi

peserta didik. Pendidikan tidak hanya memfokuskan pada proses pengembangan

pengetahuan semata, namun juga pada sisi kepribadian peserta didik yakni

bagaimana peserta didik memiliki pribadi yang baik dan berakhlakul karimah di

lingkungan sekitarnya.

11Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 4
12Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional

(Bumi Aksara, 2022), h. 6
13Adi Suprayitno, Pendidikan Karakter Di Era Milenial (Yogyakarta: Deepublish, 2020),

h. 36
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Persoalan karakter telah menjadi perhatian besar dikalangan para pendidik

dan bahkan secara luas menjadi perhatian oleh masyarakat. Hal tersebut

disebabkan karena adanya krisis karakter atau kemerosotan karakter terkhususnya

dikalangan remaja yang mengenyam pendidikan di sekolah. Krisis karakter dapat

kita lihat dengan kejadian yang marak terjadi disekitar kita, seperti adanya tindak

kriminal (Geng Motor, Begal Motor, Pembunuhan, Pencurian dan Tawuran serta

lainnya) yang dilakukan oleh peserta didik atau remaja sangat sering kita jumpai.

Hal-hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sehingga fenomena

krisis karakter tersebut berimbas pada citra pelajar dan lembaga pendidikan, sebab

perspektif yang kebanyakan hadir di tengah masyarakat seolah menyalahkan

dunia pendidikan yang berjalan di sekolah.

Karakter positif seseorang akan mengangkat status pada derajat yang

tinggi dan mulia bagi dirinya. Kemulian seseorang terletak pada karakternya.

Menurut ajaran Islam, pembinaan karakter kepada generasi muda sangat penting,

agar tercipta generasi yang memiliki pengetahuan dengan perilaku yang baik atau

Islam menyebutnya akhlaq al-karimah. Remaja diharapkan memberikan yang

terbaik bagi bangsa dan negara.14 Pendidikan dan pembinaan kepada generasi

muda merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, lingkungan keluarga,

masyarakat sosial, dan masyarakat sekolah.

Lingkungan keluarga, orang tua mempunyai peranan yang penting untuk

memperbaiki perilaku generasi penerus bangsa, khususnya putera-puteri mereka.

Pada lingkungan sosial masyarakat juga mempunyai andil pada pembinaan akhlak

peserta didik, sedangkan pada lingkungan sekolah semua komponen sekolah

khususnya guru sebagai pendidik mempunyai tugas untuk membina akhlak

peserta didik. Para remaja nantinya memegang masa depan bangsa, jika mereka

14Marjuni, "Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Karakter Peserta
Didik", Al Asma: Journal of Islamic Education 2, No. 2 (2020), h. 210.
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mempunyai perilaku yang baik maka akan meraih kejayaan di masa yang akan

datang, namun sebaliknya jika mereka mempunyai perilaku yang buruk, masa

depan bangsa akan mengalami kehancuran dan jauh pada apa yang diidam-

idamkan oleh bangsa tercinta ini.15

Pendidikan karakter berbeda dengan pendidikan yang lainnya. Pada

pendidikan karakter seorang pendidik dituntut untuk mampu membentuk dan

menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dan religius kepada peserta didiknya

sesuai dengan amanat undang-undang. Sehingga pendidikan karakter memerlukan

kreativitas khusus dari seorang pendidik untuk membentuk karakter pada peserta

didiknya.16

Pendidikan berupaya untuk mendidik manusia agar mempunyai ilmu

pengetahuan dan keterampilan yang disertai dengan Iman dan Taqwa kepada

Allah swt. sehingga dia akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan

yang dimilikinya untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat luas maupun secara

khusus di lingkungan dia menetap.

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 21 yang

berbunyi:

رى قِ ىْ ا مى ىْ الىْى وى ى لب ْ ـُ َىرى ىَانى ىُ ىُ لق ء َىُ ىَ ىْ ٌء ىْ ىْ ـ ُ ق لب ـْْلق رى ِقّ ىَ ـْ لى ىَانى ىِ ى لىَ
ىَِقْر ى لب ىَرى ذى وى

Terjemahnya:

15Nurmin Aminu, "Usaha Guru PAI Dalam Membina Akhlak Melalui Pembelajaran
Daring Di SD Negeri 1 Kaobula", Taksonomi: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar 1, No. 2
(2021), h. 60

16Julita Widya Dwintari, "Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter", Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan 7, No. 2 (2017), h 51
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Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.17

Ayat di atas menjelaskan bahwa sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah saw.

menjadi modal utama beliau untuk menjadi seorang mahaguru, pendidik, dan suri

teladan sehingga risalah yang diamanahkan kepadanya dapat disampaikan dengan

baik. Seorang muslim seharusnya meniru akhlak Rasulullah saw. yang menjadi

teladan dalam bertindak, bertutur kata, serta bersikap untuk dapat memperoleh

ridha Allah swt. Ingatlah bahwa manusia dapat masuk surga hanya karena ridha

Allah swt. Jika Allah swt. tidak ridha maka seorang yang senantiasa berbuat baik

tidak akan masuk surga, terutama jika orang tersebut syirik atau menyekutukan

Allah swt.18

Kemerosotan karakter dan moral memang sepenuhnya terabaikan oleh

lembaga pendidikan. Akan tetapi, fakta-fakta seputar kemerosotan karakter dan

moral siswa menunjukkan bahwa ada kegagalan pada institusi pendidikan dalam

menumbuhkan manusia Indonesia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Hal ini

karena apa yang diajarkan di sekolah tentang pengetahuan agama dan pendidikan

moral belum berhasil membentuk manusia yang berkarakter.

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang intinya

merupakan program pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak

dan tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat

sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya,

disiplin, dan kerja sama yang menekankan ranah afektif (perasaan/sikap) tanpa

17Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Penerbit J-Art, 2004)
18Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter: Mengembangkan

Karakter Anak Yang Islami, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 48
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menanggalkan ranah kognitif (berpikir rasional), dan ranah skill (keterampilan

dalam mengolah data, mengemukakan pendapat, dan kerja sama).19

Pendidikan bisa berjalan dengan baik tidak terlepas dari peran seorang

pendidik. Peranan pendidik menjadi salah satu kunci dari berjalannya proses

pendidikan, baik yang bersifat formal, non formal atau informal.20

Hal yang paling utama dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar

yakni dengan mengetahui terlebih dahulu visi dari merdeka belajar. Visi dari

merdeka belajar adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Terdapat 6 dimensi dalam

profil pelajar pancasila yang harus diketahui dalam kurikulum merdeka belajar

yakni (1) beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia (2) mandiri

(3) bernalar kritis (4) berkebhinekaan global (5) bergotong royong (6) kreatif.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 39 ayat 2 menyebutkan

bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sementara pada pada

pasal 1 dijelaskan mengenai tenaga kependidikan yaitu orang yang berkualifikasi

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.21

19Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga
Pendidikan), (Jakarta: Kencana, 2011), h. 54

20Hamid Darmadi, Pengantar Pendidikan Era Globalisasi: Konsep Dasar, Teori, Strategi
Dan Implementasi Dalam Pendidikan Globalisasi, (An1mage, 2019), h. 25

21Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan
Nasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).
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Jika dilihat dari pengertian diatas dijelaskan bahwa tenaga pendidik tidak

hanya guru, melainkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan

pendidikan. Namun untuk dapat dikatakan sebagai pendidik haruslah mampu

merencanakan, melaksanakan, menilai, melakukan pembimbingan dan pelatihan

dalam pembelajaran. Jika merujuk pada kegiatan yang harus dilakukan seorang

pendidik, maka yang dikatakan sebagai pendidik hanya guru dan orang tua.

Pendidik atau guru memiliki peranan penting dalam upaya membentuk

karakter religius dalam diri peserta didik. Interaksi antara pendidik dengan peserta

didik menjadi salah satu bagian yang paling mampu memberikan penanaman nilai

dalam pembentukan karakter peserta didik.22

Pembentukan karakter religius dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari

campur tangan pendidik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Itu

disebabkan karena pemberian materi terkait keagamaan di sekolah dibebankan

kepada pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tanpa mengurangi

dukungan dari berbagai pihak dalam lingkungan sekolah.

Guru memegang peranan penting terutama dalam upaya membentuk watak

karakter anak bangsa melalui pengembangan kepribadian seperti karakter religius.

Guru merupakan tenaga pengajar inti yang memiliki tanggung jawab langsung

dalam pembinaan watak, kepribadian, keimanan dan ketakwaan peserta didik di

sekolah. Hal demikian terjadi karena tenaga kependidikan baik itu kepala sekolah

dan seluruh komponen dalam sekolah yang paling paham bagaimana membentuk

karakter religius pada peserta didik melalui kegiatan atau program yang dilakukan

secara teratur.

Jika dilihat dari uraian terkait pendidik maka dapat disimpulkan bahwa

pendidik atau guru di sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk

22Meti Hendayani, "Problematika Pengembangan Karakter Peserta Didik Di Era 4.0",
Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 7. No. 2 (2019), h. 183.
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karakter religius kepada para peserta didik yang ada di sekolah terkhususnya

pendidik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dengan melihat kondisi yang terjadi saat ini di dalam dunia pendidikan

secara umum, akan memberikan efek besar terhadap karakter dan moralitas

peserta didik. Secara realitas maraknya kenakalan remaja dan kasus-kasus

kekerasan yang melibatkan peserta didik sebagai pelaku kekerasan tersebut

menambah persentase peningkatan kenakalan peserta didik dan itu menunjukkan

krisis karakter atau moralitas yang terjadi dari peserta didik. Tidak hanya itu,

kondisi moralitas hampir di berbagai daerah menunjukkan bahwa kenakalan

remaja menjadi hal lumrah yang terjadi di negara kita. Kasus perkelahian, tawuran

antar pelajar, kekerasan seksual dan lainnya dapat kita lihat dan jumpai dengan

mudah yang notabenenya melibatkan peserta didik. Sedangkan jika dilihat tujuan

dari pendidikan atau pendidikan Islam itu sendiri lebih menekankan pada aspek

pembinaan karakter peserta didik di sekolah atau lembaga pendidikan sejenisnya.

Permasalahan krisis moral dikalangan para remaja belakangan ini telah

menjadi masalah yang cukup serius dimana hasil penelitian membuktikan

angkanya selalu bertambah. Diantara perkara yang cukup merisaukan adalah jika

masyarakat baik orang tua, pengajar, ataupun pendidik tidak menangani dengan

seksama. Beberapa tahun terakhir kalangan para remaja menghadapi berbagai

problem perilaku yang telah melawan arus antara diri mereka dengan prinsip

dasar-dasar sistem ideologi. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan sosial yang

muncul dalam masyarakat saat ini.

Jika kita menelaah secara seksama tidak sedikit generasi muda masa kini

khususnya pelajar lebih menyukai mengadopsi budaya barat, mulai dari lifestyle,

gaya berpakaian bahkan pola pikir remaja telah beralih meninggalkan adat

ketimurannya yang terkenal akan kelembutan. Generasi muda mengalami gejolak,
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benturan norma dan persoalan nilai yang kurang mendapatkan perhatian khusus

dan munculnya usaha generasi muda untuk mengadakan perubahan nilai dalam

masyarakat yang umumnya bertentangan dengan generasi tua.

Dari fakta-fakta yang muncul, permasalahan yang terjadi pada kalangan

muda dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, sekolah dan keluarga.

Dimana dalam permasalahan ini peranan pendidikan di sekolah, orang tua di

rumah dan masyarakat secara umum sangat penting untuk melakukan tindakan

preventif atas perilaku yang bersifat normatif dan hal ini pun harus ditanamkan

sejak dini agar fase-fase pertumbuhan emosional, sosial, bahasa dan moral

seorang anak dapat terkontrol. Penerapan pendidikan tentunya tidak akan

semudah membalikkan tangan karena di usia remaja seorang anak akan mencari

jati diri dan figur yang dianggap cocok dengan karakter dirinya. Banyak remaja

yang berontak dengan aturan-aturan dalam keluarga karena mereka menganggap

orang tua terlalu kolot, hanya mementingkan kebutuhan material, dan selalu

merasa paling benar. Persoalan ini hanya dapat diatasi jika suasana keluarga bisa

dianggap nyaman dan adanya saling pengertian di masing-masing pihak, sehingga

segala macam konflik dalam keluarga dapat dihindari, karena dengan memberi

kebebasan terhadap anak tanpa tuntunan dari orang tua akan dapat berakibat fatal.

Melihat hal tersebut, maka bisa dikatakan ada hal yang tidak sejalan

dengan tujuan pendidikan. Khususnya dalam pandangan kurikulum merdeka

belajar yang memang menekankan pada pembinaan diri atau karakter peserta

didik. Jelas dalam kurikulum tersebut menjelaskan terkait Projek Penguatan Profil

Pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi utama yang diantaranya terkait dengan

keimanan, ketakwaan kepada Tuhan YME dan Akhlak Mulia.

Oleh karena itu, penelitian ini tertuju pada peserta didik yang mengenyam

pendidikan di sekolah menengah pertama yang dalam pengamatan peneliti masih
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kurang mendapatkan pendidikan karakter atau pendidikan moral dalam

membentuk karakter religius peserta didik sehingga menyebabkan banyaknya

kasus kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi saat ini terkhususnya di

Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengusulkan judul “Strategi Guru dalam

Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMP Negeri 1 Bissappu” Kabupaten

Bantaeng.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Pada penelitian ini dipandang perlu untuk memberikan batasan-batasan

tertentu sebagai fokus dalam penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dalam

memahami judul. Oleh sebab itu dalam penelitian ini ada beberapa hal yang

menjadi fokus penelitian dan deskripsi penelitian.

1. Strategi Guru

Strategi guru merupakan cara atau langkah yang bersifat sistematis,

incremental atau meningkat dan terus menerus dilakukan untuk mencapai tujuan

pendidikan yang diharapkan. Langkah sistematis yang dilakukan oleh guru

diantaranya memberikan materi yang sejalan dengan pembentukan karakter,

berkolaborasi baik antara guru maupun orang tua serta masyarakat, menciptakan

lingkungan sekolah yang kondusif, serta berperan sebagai Support System pada

kegiatan ekstrakulikuler di sekolah, serta pembinaan karakter melalui porgam keagamaan

yang ada di sekolah.

2. Pembentukan Karakter Religius

Pembentukan karakter religius merupakan hasil dari upaya untuk

mencerdaskan dan mengembangkan potensi rohaniah dari individu dengan tujuan

agar melahirkan pribadi dengan karakter yang mulia, taat kepada perintah Tuhan
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dan menumbuhkan kepekaan sosial serta rasa tanggung jawab dan kepedulian

terhadap lingkungan disekitarnya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembentukan Karakter Religius

Upaya pembentukan karakter religius pada peserta didik tidak terlepas dari

berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut bisa saja

menjadi pendukung atau penghambat dalam upaya membentuk karakter religius

peserta didik.

Dari uraian di atas terkait fokus pada penelitian ini dengan tujuan untuk

menghindari meluasnya pembahasan maka fokus penelitian akan dijabarkan

dalam bentuk deskripsi untuk memberi gambaran terkait apa yang dilakukan pada

saat di lapangan.

Tabel I.I Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian

1 Strategi Guru dalam

Pembentukan

Karakter Religius

Peserta Didik.

Fokus penelitian terkait strategi guru sebagai

upaya pembentukan karakter religius meliputi,

Penanaman karakter melalui Lingkungan

Sekolah yang kondusif untuk pembelajaran,

Kolaborasi antara guru dan orang tua, Rencara

Pelaksanaan Pembelajaran, Kegiatan

Ekstrakurikuler sebagai tambahan pengetahuan

di luar kelas, serta melalui Program Keagamaan

sekolah.
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2 Karakter Religius Fokus penelitian pada aspek karakter religius

meliputi Keimanan, Ketakwaan dan Akhlak

Mulia yang memiliki lima elemen kunci

diantaranya: akhlak beragama, akhlak pribadi,

akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam,

dan akhlak bernegara.

Tabel Fokus dan Deskripsi Fokus menunjukkan bagian-bagian yang

menjadi fokus pada penelitian kali ini. Hal tersebut menunjukkan capaian-capaian

yang akan ditempuh pada proses penelitian terkait strategi guru yang meliputi

penanaman karakter melalui RPP, lingkungan sekolah yang mendukung,

kolaborasi antara guru dan orang tua, kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya

dalam pembentukan karakter religius yang meliputi Keimanan, ketakwaan, serta

Akhlak Mulia pada peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realitas karakter peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu?

2. Bagaimana strategi guru dalam membentuk karakter religius peserta didik

di SMP Negeri 1 Bissappu?

3. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam proses pembentukan

karakter religius peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu?

D. Kajian Pustaka

Strategi guru merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam

membentuk karakter religius pada peserta didik dengan tujuan untuk melahirkan

generasi peserta didik yang memiliki karakter kuat dalam hal kerohanian kepada

Tuhan dan memiliki hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitar

khususnya pada peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu. Strategi guru diharapkan
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hadir untuk mampu membina, membentuk, dan menjadikan peserta didik sebagai

manusia yang berkarakter religius sesuai dengan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin,

hal tersebut diharapkan akan berimplikasi terhadap kehidupan peserta didik

sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya

mengenai peranan pendidikan Islam diantaranya:

1. Tesis Vera Gustina dalam penelitiannya “Strategi Guru Pendidikan

Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Toleransi Beragama Pada Peserta

Didik Di Sekolah Dasar Negeri 101 Kota Bengkulu”.23 Fokus utama pada

penelitian ini adalah menanamkan dan membentuk karakter peserta didik agar

menjadi manusia yang toleran terhadap keyakinan manusia lainnya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dari penelitian

ini adalah masing-masing mengkaji persoalan strategi yang dilakukan oleh

pendidik dalam membentuk karakter peserta didik. Dari sisi perbedaannya Fera

Gustina lebih spesifik pada karakter toleransi peserta didik sedangkan peneliti

pada karakter religius peserta didik.

2. Tesis M. Nurhadi dengan judul “Pembentukan Karakter Religius Melalui

Tahfidzul Qur’an (Studi Kasus di MI Yusuf Abdussatar Kediri Lombok Barat)”.24

Penelitian ini fokus pada pembentukan karakter religius peserta didik pada

Madrasah Ibtidaiyah melalui metode Tahfidzul Qur’an yang menghasilkan

temuan bahwa proses pembiasaan peserta didik untuk menghafal Al-Qur’an

23Vera Gustina, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter
Toleransi Beragama Pada Peserta Didik Di Sekolah Dasar Negeri 101 Kota Bengkulu, Tesis (UIN
Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), h. 36

24 Muhammad Nurhadi, Pembentukan Karakter Religius Melalui Tahfidzul Qur’an: Studi
Kasus Di MI Yusuf Abdussatar Kediri Lombok Barat, Tesis (Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim, 2015), h. 48
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menjadikan rutinitas tersebut mampu membentuk karakter religius pada peserta

didik. Terlebih pembiasaan tersebut telah dimulai di umur 6-13 Tahun.

Ada kesamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti. Kesamaannya yakni masing-masing melakukan

penelitian terkait pembentukan karakter religius pada peserta didik sedangkan

yang membedakan yakni dari segi metode yang dilakukan.

3. Tesis oleh Muhammad Arifin dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai

Pendidikan Karakter pada SD Negeri Mannuruki Makassar”.25 Penelitian ini

membahas terkait upaya pengimplementasian nilai-nilai karakter pada peserta

didik di Sekolah Dasar Negeri Mannuruki Makassar dengan tujuan untuk

menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia sedari dini.

Dari penelitian ini menunjukkan adanya hasil dari implementasi nilai-nilai

pendidikan karakter yang terintegrasi pada kegiatan belajar mengajar seperti

kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, kepedulian dan lain sebagainya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan diantaranya penelitian ini

sama-sama membahas terkait pendidikan karakter pada peserta didik, sedangkan

yang membedakannya terletak pada upaya yang dilakukan untuk membentuk

karakter peserta didik.

4. Tesis Jessy Amelia dengan judul “Peran Keteladanan Guru PAI dalam

Pembentukan Karakter Religius Siswa SMP Negeri 07 Lubuk Linggau”.26

Penelitian ini membahas terkait peranan dari keteladanan guru sebagai upaya

pembentukan karakter religius pada peserta didik di SMP Negeri 07 Lubuk

Linggau. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peran keteladanan guru di

25Muhammad Arfin, ‘Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada SD Negeri
Mannuruki Makassar, Tesis (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 87

26Jessy Amelia, Peran Keteladanan Guru PAI Dalam Pembentukan Karakter Religius
Siswa SMP Negeri 07 Lubuk Linggau, Tesis (UIN Fatmawati Soekarno, 2021), h. 120
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SMP Negeri 07 Lubuk Linggau telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat

dijadikan contoh kepada para peserta didik sebagai upaya dalam membentuk

karakter religius di lingkungan sekolah.

Ada kesamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang

akan dilakukan diantaranya penelitian ini sama-sama membahas terkait

pembentukan karakter religius pada peserta didik sedangkan perbedaannya

terletak dari cara yang digunakan dalam membentuk karakter peserta didik.

Penelitian ini menggunakan keteladanan sebagai upaya yang ditempuh, sedangkan

pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengulas terkait strategi apa

saja yang digunakan seorang guru dalam upaya membentuk karakter religius pada

peserta didik.

5. Tesis Moch. Kholilurrohman dengan judul “Pembentukan Karakter

Religius Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di SMP Negeri 31

Surabaya”.27 Penelitian ini menjelaskan terkait upaya yang dilakukan dalam

membentuk karakter religius pada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler

di sekolah. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa di SMPN 31 Surabaya

telah menerapkan program keagamaan baik itu di jam pelajaran atau

ekstrakulikuler seperti sholat berjamaah, perayaan hari besar, doa bersama,

istighosah dan lainnya sebagai upaya membentuk karakter religius peserta didik.

Ada persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang

akan dilakukan diantaranya, keduanya sama-sama meneliti terkait pembentukan

karakter religius pada peserta didik sedangkan perbedaannya yakni upaya

pembentukan karakter dalam tesis tersebut dilakukan melalui kegiatan

27Moch Kholilurrohman, Pembentukan Karakter Religius Siswa Melalui Kegiatan
Ekstrakurikuler Keagamaan Di SMPN 31 Surabaya, Tesis (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h.
118
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ekstrakurikuler dan pada penelitian yang akan dilakukan melalui strategi guru

Pendidikan Agama Islam.

6. Disertasi Zalyana, AU dengan judul “Pemikiran Muhammad Utsman

Najati Tentang Motivasi Spiritual dan Implikasinya Terhadap Pembentukan

Karakter Islami DI Sekolah”.28 Pada disertasi ini membahas terkait pemikiran

tokoh tentang motivasi spiritual dan implikasinya terhadap pembentukan karakter

Islami di sekolah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya implikasi dari

motivasi diri seseorang terhadap pembentukan karakter seperti motivasi

ketakwaan, keimanan, dan ibadah yang berimplikasi dan membentuk karakter

yang mu’min. muttain, dan muhsin.

Ada perbedaan dan persamaan dalam disertasi ini dengan yang akan

peneliti lakukan. Persamaannya seperti membahas pembentukan karakter yang

religius dan Islami kepada peserta didik sedangkan yang membedakan adalah

upaya yang ditempuh dalam membentuk karakter.

7. Disertasi Roihan Al Anshari dengan judul “Pendidikan Karakter Melalui

Tasawuf Akhlaki Perspektif Al-Quran”.29 Kesimpulan disertasi ini adalah

pendidikan karakter melalui tasawuf akhlaki perspektif al-Quran mengusung

paradigma pendidikan karakter religius. Temuan disertasi ini adalah bahwa

pengamalan maqamat dalam tasawuf akhlaki perspektif al-Quran memberikan

kontribusi terhadap pendidikan karakter, seperti maqam taubat mendidik karakter

komitmen, maqam sabar mendidik karakter pengendalian diri, maqam zuhud

mencegah karakter terlalu mencintai dunia, maqam tawakal mendidik karakter

kesungguhan, maqam syukur mendidik karakter peduli sosial, maqam fakir

28Zalyana, Pemikiran Muhammad Utsman Najati Tentang Motivasi Spiritual Dan
Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Islami Di Sekolah, Tesis (Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 130

29Roihan Alansyari, Pendidikan Karakter Melalui Tasawuf Akhlaki Perspektif Al-Quran,
Disertasi, (Institut PTIQ Jakarta, 2021), h. 165
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mencegah karakter materialistis dan maqam rida mendidik karakter berlapang

dada.

Adapun persamaan dari disertasi ini dengan penelitian yang akan

dilakukan yakni sama-sama membahas terkait pembentukan karakter religius,

sedangkan yang membedakannya ada pada pendekatan atau upaya yang

digunakan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mendeskripsikan realitas karakter religius peserta didik di SMP Negeri 1

Bissappu

b. Mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh guru dalam upaya membentuk

karakter religius peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu

c. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses

pembentukan karakter religius pada peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah

pengetahuan tentang ilmu kependidikan khususnya pada pendidikan Islam dan

menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan isi penelitian

ini.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat membantu

dalam proses penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Bissappu untuk terus

berupaya membentuk peserta didik yang memiliki karakter religius sehingga akan

berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.
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BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Strategi Guru

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah konsep yang mendalam dan sering kali sangat penting

dalam berbagai aspek kehidupan. Ide dasar di balik strategi adalah merencanakan

dan mengatur langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai tujuan

tertentu dengan cara yang paling efektif. Ini adalah suatu pemikiran dan

perencanaan yang masuk akal untuk menghadapi situasi atau tantangan yang

kompleks.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni

menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan

tertentu dalam perang dan damai.30 Pada kamus Bahasa Indonesia Departemen

Pendidikan dan Budaya mendefinisikan strategi sebagai rencana yang cermat

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.31

Syaiful Bahri Djamarah mengemukakan strategi merupakan sebuah cara

atau sebuah metode, sedangkan secara umum strategi memiliki pengertian suatu

garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah

ditentukan.32

Menurut Rothwell dan H.C. Kazanas dalam buku Muhammad Yaumi,

strategi kadang-kadang dipahami sebagai keseluruhan rencana yang mengarahkan

pengalaman belajar, seperti mata kuliah, atau modul. Strategi mencakup cara yang

30Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Republik Indonesia 2011).
31Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2002), h. 1092
32Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 145
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direncanakan oleh pengembang pembelajaran untuk membantu peserta didik

dalam
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mencapai tujuan pembelajaran.33

Strategi adalah segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu

dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal.

Menurut Majid dalam Rukhayati berpendapat bahwa istilah strategi pada awalnya

digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh

kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi

banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh

kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.34

Seiring berjalannya waktu istilah strategi diadopsi dalam dunia pendidikan,

dalam konteks pendidikan strategi dapat dimaknai sebagai sebuah perencanaan

yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan

pendidikan. Sedangkan menurut Natta dalam Asrori strategi mempunyai

pengertian suatu garis–garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.35

Dalam perspektif psikologi, kata strategi yang berasal dari bahasa yunani

berarti rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan

masalah untuk mencapai tujuan. Seorang pakar psikologi pendidikan Australia,

Michael J. Lawson yang dikutip oleh Muhubbin Syah dalam buku psikologi

pendidikan dengan pendekatan pendidik, mengartikan strategi sebagai prosedur

mental yang berbentuk tatanan langkah menggunakan upaya ranah cipta dalam

33Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan Dengan
Kurikulum 2013 Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2017), h. 156

34Siti Rukhayati, Strategi Guru Pai Dalam Mebina Karakter Peserta Didik SMK Al Falah
Salatiga (Salatiga: LP2M Press IAIN, 2019), h. 35

35Mohammad Asrori, "Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran",
Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 5 No .2 (2013), h. 26.
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mencapai tujuan tertentu, sebuah strategi mengajar dapat berlaku umum bagi

semua pendidik bidang studi selama arah tujuan sasarannya sama.36

Strategi merupakan ilmu atau kiat di dalam memanfaatkan segala sumber

yang dimiliki atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, dan yang menjadi acuan dalam penentuan strategi yaitu tercapainya

apa yang menjadi tujuan tersebut.37

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi sebagai suatu cara

atau metode kegiatan yang telah disusun guna mencapai sebuah tujuan yang telah

inginkan sebelumnya. Strategi melibatkan pemikiran yang cermat, perencanaan

yang baik, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Sebuah strategi

yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi atau

tujuan yang berkembang seiring waktu. Dengan menerapkan strategi yang tepat,

seseorang atau sebuah organisasi memiliki peluang yang lebih baik untuk

mencapai kesuksesan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

membentuk karakter seorang peserta didik membutuhkan sebuah strategi yang

tepat, karena sudah diawali dengan pemahaman lingkungan dan keadaan peserta

didik. Strategi pembelajaran karakter pada dasarnya merupakan cara, pola atau

upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan cara memberikan kemudahan

kepada peserta didik untuk mengembangkan karakter baik atau agar peserta didik

dapat mengembangkan karakter baiknya pada dirinya.

Syaiful Bahri Djamah mengemukakan bahwa ada 4 strategi dasar dalam

konteks Pendidikan yakni mengidentifikasi, memilih sistem, memilih dan

menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar, dan menetapkan

norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar

36Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2004), h. 163

37Sri Anitah, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 12.
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keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan

evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar.38

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai rencana, metode, atau

rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Maka strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.39 Strategi

merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus

menerus, yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang tujuan yang

diharapkan.

Maurice J. Elias adalah seorang ahli karakter dan profesor psikologi yang

telah memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan karakter. Salah

satu teorinya yang terkenal adalah teori pendidikan karakter yang mencakup

beberapa prinsip dan pendekatan sebagai strategi diantaranya Pendekatan Holistik,

Pembelajaran Sosial-Emosional, Lingkungan Sekolah yang Mendukung,

Kolaborasi dengan Orang Tua dan Komunitas, Menggunakan Pengajaran Aktif

dan Terpadu. Teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam

upaya mempromosikan pembentukan karakter yang positif pada peserta didik.40

Albert Bandura dalam jurnal Warini S mengemukakan bahwa konsep

belajar melalui pengamatan dan pemodelan. Guru dapat menggunakan strategi

38Lihat Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.
156

39Sutarjo Adi Susilo, Pembelajaran Nilai-Karakter: Konstruktivisme Dan VCT Sebagai
Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 143

40Maurice J Elias, "The Future of Character Education and Social-Emotional Learning: The
Need for Whole School and Community-Linked Approaches", Journal of Character Education,
10.1 (2014), h. 37.



25

pemodelan dan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik untuk

mengembangkan keterampilan sosial dan perilaku yang positif.41

Pelaksanaan strategi berupaya untuk mengarahkan bagaimana suatu

organisasi bermaksud memanfaatkan lingkungan sekolah, serta memilih upaya

agar sekolah secara internal dapat merencanakan kegiatan bagi pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan strategi guru dalam

pembentukan karakter toleransi beragama merupakan pengintegrasian konsep

yang berorientasi secara eksternal, tentang bagaimana upaya guru melaksanakan

program pembelajaran agar pencapaian tujuan dan sasaran sekolah tercapai.

Menurut Abuddin Nata ada beberapa bentuk dan pelaksanaan strategi

diantaranya, Penetapan perubahan yang diharapkan dalam menyusun strategi

pembelajaran berbagai perubahan pada peserta didik harus ditetapkan secara

spesifik., Penetapan pendekatan, salah satu langkah yang ditempuh dalam

menetapkan metode pembelajaran yaitu berkaitan dengan metode pendekatan

belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran.,

Penetapan metode, Metode pembelajaran sangat memegang peranan penting

dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, Penetapan norma keberhasilan,

Berbagai komponen yang terkait dengan penentuan norma keberhasilan

pengajaran tersebut harus ditetapkan dengan jelas, sehingga dapat menjadi acuan

dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar.42

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi dapat berarti

sekumpulan prinsip dan pikiran yang mengarahkan tindakan sistem-sistem

pendidikan di dunia Islam. Kata Islam dalam konteks ini memiliki ciri khas yang

41Warini S, “Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran”, Anthor: Education and Learning
Journal, 27, No. 4, (2023), h. 76.

42Lihat Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana,
2014), h. 210



26

termanifestasi dalam aqidah Islamiyah, sehingga patutlah strategi pendidikan

tersebut bercorak Islam.

2. Pengertian Guru

Guru sebagai teladan bagi peserta didik harus memiliki sikap dan

kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan dan idola dalam seluruh segi

kehidupannya.43 Guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan

yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di

depan peserta didik. Sehubungan dengan hal itu kompetensi kepribadian guru

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk pribadi peserta

didik guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Guru

tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi menjadikan

pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas

pribadi peserta didik.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

(Kemdikbud RI), guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.44

Menurut Sukmadinata dalam Khaerul Anwar, guru adalah seorang

pendidik yang memiliki tanggung jawab dalam mengajar, membimbing, dan

membina peserta didik agar menjadi individu yang berkualitas dalam segala aspek

43Azka Salma Salsabila, "Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Purnamasari, Peran
Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter", Jurnal Pendidikan Tambusai, 5 No.3 (2021), h
63.

44 Undang-undang Republik Indonesia, Guru dan Dosen, Pasal 1 Nomor 14 Tahun 2005.
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kehidupan.45 Guru merupakan fasilitator belajar yang membantu peserta didik

untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dan membantu mereka

untuk menggali pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka.

Howard Gardner berpendapat dalam teori kecerdasan majemuk yang

dikembangkan oleh Gardner, guru harus mengenali kecerdasan yang berbeda pada

setiap peserta didik dan mengajar dengan beragam pendekatan untuk mencakup

semua tipe kecerdasan tersebut.46

Guru adalah orang yang bertugas mengajar, yang diartikan sebagai tugas

profesi. Untuk menjadi guru harus memenuhi persyaratan profesional tertentu

karena tidak semua orang bisa menjadi guru.47 Guru adalah pendidik, mereka

menjadi tokoh, orang tua, serta identifikasi bagi peserta didik atau peserta didik

dan lingkungannya. Oleh karena itu, ini termasuk tanggung jawab, wibawa, dan

disiplin.

Peran guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling

berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan

kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan peserta didik yang menjadi

tujuannya. Guru perlu memiliki komitmen yang tinggi, karena dengan komitmen

yang tinggi kualitas layanan pembelajaran yang merupakan tugas pokok sebagai

seorang guru akan tercapai dengan maksimal dalam membentuk karakter peserta

didik yang lebih baik. Dengan demikian, komitmen guru dapat didefinisikan

sebagai suatu tekad yang mengikat seorang guru untuk melakukan tugas dan

tanggung jawabnya sebagai pendidik.

45Anwar, "Manajemen Strategik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Sosial
Guru di SMK Negeri 6 Garut." Attractive: Innovative Education Journal 5, No. 1 (2023), h. 339

46Reni Ardiana. “Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Majemuk dalam Pendidikan Anak
Usia Dini”, Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 3, No. 1 (2022), h. 12.

47Dewi Safitri, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: PT. Indragiri Dot Com, 2019), h. 36
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Guru adalah seorang pendidik yang profesional, guru merupakan salah

satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa. Menurut Djamarah,

Guru adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidang profesinya.48 Dengan

keilmuan yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang

cerdas.

Guru adalah pendidik yang profesional pada bidang pendidikan, olehnya

secara implisit ia telah merelakan dirinya untuk mengemban amanah sebagai

pendidik dalam pendidikan formal atau sekolah.49 Keberadaan guru dalam

pendidikan formal menjadi satu unsur penting dalam mencapai tujuan pendidikan.

Guru merupakan pendidik kedua setelah orang tua, tatkala orang tua sudah

membekali anaknya pendidikan informal, maka tugas guru adalah melanjutkan

tanggung jawab tersebut dalam ruang lingkup pendidikan formal atau sekolah.

Olehnya, jika guru merupakan pendidik kedua, secara otomatis para orang tua

akan menitipkan atau melimpahkan tanggung jawab tersebut dengan melihat

kapasitas-kapasitas guru untuk dijadikan sebagai penyidik kedua.

Sebagai sosok profesional yang melaksanakan aktivitas di dalam institusi

pendidikan, guru adalah individu yang menjadi bagian dari organisasi sekolah.

Hal ini mengandung makna bahwa komitmen guru terhadap sekolah berarti sama

artinya komitmen guru terhadap organisasi. Menurut para pakar, pendidik juga

memiliki peran dalam membentuk karakter dan etika peserta didik. Mereka tidak

hanya mengajar pengetahuan akademis, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti

integritas, tanggung jawab, dan empati. Ini membantu peserta didik menjadi

individu yang lebih baik dan lebih berperilaku baik dalam masyarakat.

48Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta. 2016), h. 28
49Ilyas Yasin, "Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran", Ainara

Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) 3, No. 1 (2022), h. 61.
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Olehnya dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang guru

merupakan pendidik dalam pendidikan formal, guru menjadi juru kunci dalam

mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Keberadaan guru sebagai pendidik

membutuhkan keahlian dan kapasitas yang mumpuni untuk memberikan

pengajaran dan pengarahan kepada peserta didik. Hal tersebut menjelaskan bahwa

guru adalah profesi. Jika memang demikian berarti jelas bahwa seorang guru

harus memiliki keahlian, keterampilan, kapasitas dalam bidang ilmunya untuk

mengantarkan pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan.

Hal ini juga diperkuat oleh teori Gardner yang mengemukakan bahwa

pentingnya pengajaran yang beragam untuk mencakup berbagai tipe kecerdasan

yang dimiliki oleh peserta didik. Guru harus mencoba berbagai pendekatan dan

metode agar setiap peserta didik dapat belajar dengan cara yang sesuai bagi

mereka.50

Beberapa uraian terkait strategi dan guru memberikan penjelasan yang

mendetail tentang apa saja yang berkaitan dengan strategi dan guru. Sehingga jika

digabungkan maka relevansi dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

Strategi Guru merupakan cara atau metode dengan berbagai model yang

dilakukan seorang pendidik dalam upaya memberikan pemahaman dan

pengetahuan kepada peserta didik. Cara atau upaya tersebut harus dilandasi oleh

hasil identifikasi seorang pendidik dalam melihat fenomena yang ada pada peserta

didik. Sebab sudah menjadi hal mutlak bahwa setiap peserta didik memiliki

kepribadian dan latar belakang yang berbeda, itu sebabnya perlu memahami

potensi setiap peserta didik sebelum menentukan cara atau metode yang

digunakan.

50Wildan Nafi'i, “Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligence”, El-Wasathiya: Jurnal Studi
Agama 3, No. 2 (2015), h. 84
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B. Karakter Religius

1. Pengertian Karakter Religius

Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat,

bangsa, maupun negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari

keputusan yang dibuatnya. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan

pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun

2003 menyatakan, bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian,

dan akhlak mulia.51

Istilah karakter erat kaitanya dengan personality (kepribadian) seseorang.

Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (a person of character) apabila

perilakunya sesuai dengan kaidah moral.52 Karakter merupakan unsur pokok

dalam diri manusia yang dengannya membentuk karakter psikologi seseorang dan

membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan

dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda.

Suyanto dalam Zubaedi menjelaskan bahwa "karakter adalah cara berpikir

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

sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.53 Secara

psikologi, yang disebut karakter adalah watak perangai sifat dasar yang khas satu

51Bafirman, Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Penjasorkes, (Jakarta:
Kencana, 2016), h. 68

52Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 58
53Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, h. 47
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sifat atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri

untuk mengidentifikasi seorang pribadi.54

Karakter juga dapat diartikan sebagai kepribadian atau akhlak.

Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas dalam diri seseorang.

Karakter bisa terbentuk melalui lingkungan, misalnya lingkungan keluarga dan

lingkungan sekolah pada masa kecil ataupun bawaan dari lahir.55 Karakter kita

terbentuk dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita saat anak-anak biasanya bertahan

sampai masa remaja. Orang tua bisa mempengaruhi baik atau buruk, pembentukan

kebiasaan anak-anak mereka. Unsur terpenting dalam 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. Oleh karena itu pikiran harus

mendapatkan perhatian serius.

Karakter merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang

pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (fitrah, nature) dan lingkungan

(sosialisasi pendidikan, nurture). Potensi karakter yang baik dimiliki manusia

sebelum dilahirkan, tetapi potensi-potensi tersebut harus dibina melalui sosialisasi

54Nik Haryanti, Ilmu Pendidikan Islam (IPI), (Jakarta: Grup Penerbit PT Book Mart
Indonesia, 2014), h. 128

55Musrifah, “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Edukasi Islamika 1,
No.2, 2016, h. 128
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dan pendidikan sejak usia dini.56 Tujuan pembentukan karakter pada dasarnya

adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik dengan tumbuh dan

berkembangnya karakter yang baik akan mendorong anak untuk tumbuh dengan

kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan

melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup.57 Masyarakat

juga berperan dalam membentuk karakter anak melalui orang tua dan lingkungan.

Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki

pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan

pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan

kebaikan tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah

sesuatu yang terdapat pada individu seseorang yang menjadi ciri khas kepribadian

dirinya yang berbeda dengan orang lain berupa sikap, pikiran, dan tindakan

ataupun perilaku. Ciri khas tiap individu tersebut berguna untuk hidup dan bekerja

sama, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian religius berasal dari kata religion yang berarti taat pada agama.

Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pikiran, perilaku, perkataan, dan tindakan seseorang yang

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya.58

Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Suparlan sebagai

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut,

56Emilda Sulasmi, Konsep Pendidikan Humanis Dalam Pengelolaan Pendidikan Di
Indonesia, (Yogyakarta: Bildung 2022), h. 59

57Ismail dkk. “Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan
pelajar pancasila di sekolah”, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2, No. 1, 2020, h.
76.

58Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014), h. 2
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toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk

agama lain.59

Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam

menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dalam hal ini peserta didik

diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang

didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama.

Karakter religius merupakan karakter yang paling utama yang harus

dikembangkan kepada anak sedini mungkin, karena ajaran agama mendasar setiap

kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara khususnya di Indonesia.60

Karena indonesia adalah masyarakat yang beragama, dan manusia bisa

mengetahui benar dan salah adalah dari pedoman agamanya.

Karakter religius bukan hanya terkait hubungan vertikal antara manusia

dengan Tuhannya, tetapi juga menyangkut hubungan horizontal antara sesama

manusia. Karakter religius adalah karakter manusia yang selalu menyadarkan

segala aspek kehidupannya kepada agama. Menjadikan agama sebagai panutan

dan panutan dalam setiap tuturkata, sikap, dan perbuatannya, taat menjalankan

perintah Tuhannya dan menjahui larangannya.

Karakter religius akan membentuk manusia yang beriman kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Memiliki karakter religius dan beriman akan membentuk sikap

dan perilaku manusia yang baik, serta menunjukkan keyakinan akan adanya

kekuatan Sang Pencipta.61 Keyakinan adanya Tuhan akan mewujudkan manusia

59Joharsah J, Muhlizar M. “Pembinaan Karakter Mental dalam Nilai Religius Eks Pengguna
Narkotika untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi”,
Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, No. 1, (2023), h. 6

60Joharsah J, Muhlizar M, “Pembinaan Karakter Mental dalam Nilai Religius Eks Pengguna
Narkotika untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi”,
2023, h. 4

61Hartati Y, “Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Agama Islam”, Guau: Jurnal
Pendidikan Profesi Guru Agama Islam 1, No. 3, (2021), h. 42.
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yang taat beribadah dan berperilaku yang sesuai dengan apa yang dianut oleh

agama dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama. Pada dasarnya agama

atau religi juga mengutamakan aspek moral dan etika dalam nilai-nilainya.

Pembelajaran pendidikan karakter diberikan melalui aspek-aspek keagamaan atau

berbasis pada religi, akan membentuk suatu kombinasi yang baik tanpa ada nilai-

nilai yang saling berlawanan atau bertolak belakang. Agama merupakan salah satu

sumber nilai dalam membangun pembelajaran pendidikan karakter Sumber

keagamaan tersebut memunculkan nilai religi sebagai salah satu nilai yang 5

menjadi bagian atau unsur yang membentuk membentuk karakter individu

(bangsa). 62

M. Quraish Shihab dalam Mawangir mengemukakan bahwa karakter

religius melibatkan pengenalan, pengamalan, serta pemahaman terhadap ajaran

Islam. Menurutnya karakter religius dalam ajaran Islam mencakup ketakwaan

kepada Allah swt, kedisiplinan, kejujuran, keadilan dan sikap toleran atau kasih

sayang terhadap sesama makhluk.63

Karakter religius adalah karakter manusia yang selalu menyandarkan

segala aspek kehidupannya kepada agama. Menjadikan agama sebagai penuntun

dan panutan dalam setiap tutur kata, sikap, dan perbuatannya, taat menjalankan

perintah tuhannya dan menjauhi larangannya, kalau kita rujukan pada pancasila,

jelas menyatakan bahwa manusia Indonesia harus meyakini adanya Tuhan Yang

Maha Esa dengan konsekuensi melaksanakan segala ajaran agamanya.64

62Dedy Herawan dan Sudarsana, "Relevansi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Geguritan
Sudhamala Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia", Jurnal Penjaminan Mutu, 3. No
2 (2017), h. 223.

63Muhammad Mawangir, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tafsir Al-Mishbah
Karya M. Quraish Shihab (Jakarta: Rafah Press dan LP2M, 2017), h. 47

64Sofyan Ma’rif. "Bimbingan Agama Pada Anak Untuk Membentuk Karakter Religius Di
Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah Medan." Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
2019, h. 145
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Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter religius

merupakan serangkaian sifat dan kebiasaan yang membawa pada kebaikan

individu baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Hal tersebut

menjadi upaya dalam melahirkan generasi-generasi penerus yang secara

karakteristik tidak terlepas dari nilai atau ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Pembentukan karakter tidak terlepas dari beberapa faktor yang secara

umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern, yaitu:

a. Faktor Internal

Ada beberapa faktor intern yang terdapat pada diri manusia, yakni:

1) Naluri insting yaitu suatu sifat yang dapat menumbuhkan perbuatan yang

menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah tujuan

itu dan tidak didahului latihan perbuatan itu. Naluri merupakan tabiat

yang dibawa sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan yang asli.

2) Adat/kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga

menjadi kebiasaan Sehubungan kebiasaan merupakan kegiatan yang

diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan maka hendaknya manusia

memaksakan diri untuk mengulang-ulang perbuatan yang baik sehingga

menjadi kebiasaan dan akan terbentuk karakter yang baik pula.

3) Kehendak / Kemauan (Iradah) yakni salah satu kekuatan yang berlindung

di balik tingkah laku adalah kehendak atau kemauan keras. Itulah yang

menggerakkan dan merupakan kekuatan yang mendorong manusia

dengan sungguh-sungguh untuk berperilaku

4) Suara batin atau suara hati berfungsi memperingatkan bahayanya

perbuatan buruk dan berusaha untuk mencegahnya, di samping dorongan
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untuk melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus didik dan

dituntun akan menaiki jenjang kekuatan rohani.

5) Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan

manusia. Sifat yang diturunkan pada garis besarnya ada dua macam,

yaitu sifat jasmaniyah dan sifat rohaniyah. Sifat jasmaniyah adalah

kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat-urat saraf orang tua yang

dapat diwariskan kepada anaknya. Sedangkan sifat ruhaniyah adalah

lemah dan kuatnya suatu naluridapat diturunkan pula oleh orang tua yang

kelak mempengaruhi perilaku anak cucunya.65

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan yaitu segala usaha untuk meningkatkan diri dalam semua

aspek. Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam

pembentukan karakter, sehingga baik dan buruknya karakter seseorang

sangat tergantung pada pendidikan. Pendidikan akan mematangkan

kepribadian manusia sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan

yang telah diterima oleh seseorang baik pendidikan formal, informal,

maupun non formal.

2) Lingkungan, lingkungan adalah segala sesuatu yang menjadi bagian dari

kehidupan, seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan

pergaulan manusia. Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia

lainnya atau dengan alam sekitar. Itulah sebabnya manusia harus bergaul

dan dalam pergaulan itu saling mempengaruhi pikiran, sifat dan tingkah

laku. 66

65Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta,
2012), h. 31.

66Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi, 2012, h. 43
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Pendidikan karakter merupakan sesuatu yang dilakukan guru dalam rangka

mempengaruhi untuk membentuk watak anak didik. Hal ini mencakup

keteladanan guru, bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait

lainnya, sehingga anak didik dapat merubah karakternya.67 Pendidikan karakter

adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai - nilai karakter pada peserta didik,

yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta

adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesame manusia, lingkungan, maupun bangsa,

sehingga akan terwujudnya insan kamil.68

Dengan demikian, sekolah menjadi tempat istimewa dalam membentuk

nilai-nilai dan menjadi laboratorium bagi pelaksanaan pembentukan karakter

dalam rangka membantu mengembangkan individu anak didik menjadi pribadi

yang semakin utuh, menghayati kebebasan, dan bertanggung jawab sebagai

individu dan makhluk sosial. Sejalan dengan itu, Pendidikan karakter juga

diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan

dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan

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

Tuhannya, diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan

karakter adalah pendidikan yang mengusahakan agar peserta didik tidak hanya

menguasai ranah memahami dan mengetahui konsep mata pelajaran saja, namun

sampai kepada perilaku dan perbuatannya menjadi baik pula, sehingga dapat

67Zaenal Abidin, "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Berbasis Agama,
Budaya, Dan Sosiologi." al-Afkar, Journal For Islamic Studies (2021), h. 89

68Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah, (Yogyakarta:
Laksana 2011), h. 80
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menghasilkan karakter baik yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan karakter

di sekolah adalah suatu proses penting dalam membentuk individu yang lebih baik

secara moral dan etis. Ini bukan hanya tentang pembelajaran akademik, tetapi juga

tentang mengembangkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku positif pada peserta didik.

Melalui pendidikan karakter, peserta didik diajarkan untuk mengenali perbedaan

antara benar dan salah, serta bagaimana membuat keputusan yang baik

berdasarkan prinsip-prinsip moral. Namun, pendidikan karakter bukanlah

tanggung jawab sekolah semata. Ini adalah upaya bersama antara sekolah, orang

tua, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat diperlukan untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung perkembangan karakter yang positif. Ketika sekolah,

keluarga, dan masyarakat bekerja sama, mereka dapat membantu siswa menjadi

individu yang memiliki karakter baik, memiliki kemampuan kepemimpinan, dapat

beradaptasi, dan meraih kesejahteraan mental yang baik.

2. Nilai-Nilai Karakter

Nilai karakter merupakan suatu sifat atau sesuatu hal yang dianggap

penting dan berguna dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai karakter dapat

ditemukan dalam budaya Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia

masih memegang dan menjunjung tinggi adat dan budayanya. Nilai-nilai karakter

yang berasal dari adat dan budaya lokal hendaknya lebih diutamakan untuk

diinternalisasikan kepada anak didik melalui pembentukan karakternya di sekolah.

Pendidikan karakter yang terintegrasi di dalam mata pelajaran, muatan

lokal dan pengembangan diri adalah untuk mengenalkan nilai - nilai yang

diperolehnya atas dasar kesadaran akan pentingnya proses dan bagaimana

menginternalisasi nilai-nilai karakter ke dalam perilaku peserta didik sehari-hari
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dalam menggunakan metode pembelajaran, baik didalam kelas maupun diluar

kelas.69

Kehadiran Perpres PPK merupakan ikhtiar kolektif antara pemerintah dan

masyarakat dalam memantapkan jati diri bangsa Indonesia kini dan masa

mendatang. Melalui Perpres PPK ini, seluruh elemen bangsa menekadkan diri

untuk menjadikan bangsa yang berbudaya yang menjunjung tinggi akhlak mulia,

nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. Penguatan pendidikan karakter seperti

yang tercantum dalam PP. No 87 Tahun 2017 BAB I pasal 1 merupakan gerakan

pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat

karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan

olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasinal Revolusi Mental (GNRM).70

Dalam praktek pendidikan di Indonesia saat ini, nilai-nilai karakter masuk

dan termaktub dalam kurikulum merdeka belajar. Hal tersebut bisa dilihat pada

Surat Keputusan Kepala BSKAP (Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen

Pendidikan) No.009/H/KR/2022 Tahun 2022 yang mengatur terkait Profil Pelajar

Pancasila. Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu usaha dalam

meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia yang mana mengedepankan pada

pembentukan karakter.71 Rusnaini menjelaskan bahwa penguatan profil pelajar

Pancasila memfokuskan pada penanaman karakter juga kemampuan dalam

kehidupan sehari-hari ditanamkan dalam individu peserta didik melalui budaya

69Nuraeni YA. “Peran Pendidikan Dalam Pembentukan Jiwa Wirausaha: Pendidikan
Kewirausahaan”. Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN) 1, No. 2 (2022), h. 43.

70Musawwamah, Siti, and Taufiqurrahman Taufiqurrahman. "Penguatan karakter dalam
pendidikan sistem persekolahan (implementasi PERPRES nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan
pendidikan karakter)." NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam 16, no. 1
(2019): 40-54.

71Susilawati dkk, “Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Melalui Penerapan
Profil Pelajar Pancasila Berbantuan Platform Merdeka Mengajar”, Jurnal Teknodik, 25, No. 2,
(2021), h. 167
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sekolah, pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.72 Projek penguatan

profil pelajar pancasila juga budaya kerja. Penguatan projek profil pelajar

pancasila saat ini mulai diterapkan di satuan pendidik melalui program sekolah

penggerak (PSP) baik jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan

juga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.73

Menurut Rahayuningsih penerapan profil pelajar Pancasila dapat

dilakukan melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kegiatan

kokulikuler dan ekstrakulikuler yang didalamnya fokus pada pembentukan

karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam

diri setiap individu melalui implementasi profil pelajar pancasila diharapkan

peserta didik terutama di sekolah dasar mampu berkembang nilai karakternya

sehingga terbentuk perilaku yang baik dan melekat pada diri peserta didik.74

Terdapat enam kompetensi dalam dimensi kunci yaitu beriman, bertaqwa kepada

tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar

kritis dan kreatif.75 Pada dimensi pertama dalam program profil pelajar pancasila

di dalam kurikulum merdeka saat ini menekankan beberapa hal yang diantaranya

akhlak dalam beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, dan kepada

negara. Sehingga dalam satu kompetensi tersebut telah terdapat beberapa poin

yang di dalamnya membahas terkait pendidikan karakter kepada peserta didik.

72Rusnaini dkk, “Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap
Ketahanan Pribadi Siswa”, Jurnal Ketahanan Nasional 27, No. 2, (2021), h. 249.

73Rachmawati dkk, “Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Implementasi
Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar”, Jurnal Basicedu 6, No. 3,
(2022), h. 3625.

74Rahayuningsih, “Internalisasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dalam
Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila”, Sosial: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS 1, No. 3, (2022), h.
187.

75Puspita, “Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar”. Jurnal Dikdas Bantara 2,
No. 1, (2019), h. 72
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Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai karakter

adalah panduan moral yang membimbing tindakan, sikap, dan perilaku individu

dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membentuk inti dari siapa kita sebagai

manusia dan memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain,

mengatasi tantangan, dan membuat keputusan. Dalam keseluruhan, nilai-nilai

karakter adalah fondasi moral yang membimbing kita dalam mengambil

keputusan yang baik, berkontribusi positif dalam masyarakat, dan menjalani

kehidupan yang bermakna. Membangun dan memelihara nilai-nilai ini adalah

tanggung jawab bersama kita sebagai individu dan masyarakat, dan itu

membentuk esensi dari pendidikan karakter yang berkelanjutan. Nilai-nilai

karakter adalah peta yang membantu kita menjalani kehidupan dengan integritas,

kebaikan hati, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut juag sejalan

dengan keinginan kurikulum merdeka yang dituliskan dalam bentuk enam

dimensi profil pelajar pancasila.

C. Kerangka Konseptual

Karakter religius anak merupakan sikap dan tindakan yang mengarah pada

keyakinan atau kerohaniannya untuk menuju manusia yang paripurna atau disebut

sebagai insan kamil. Pada kaitannya dengan strategi pembentukan karakter

religius peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu, bahwa strategi guru adalah

membiasakan kepada hal-hal yang membuat terbentuknya karakter religius yang

diwujudkan melalui kebijakan dan inovasi serta tindakan praktis oleh guru untuk

memberikan dampak perubahan pada anak didik dan mencapai tujuan yang

diinginkan. Tujuan yang maksudkan adalah terbentuknya karakter religius pada

peserta didik SMP Negeri 1 Bissappu, baik itu yang mencakup pengetahuan, sikap

dan motivasi, serta perilaku di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Kewajiban seorang guru tidak hanya pada penguasaan materi nilai-nilai spiritual



42

moral dan akhlak dan keagamaan saja, tetapi ilmu pengetahuan yang lain harus

dikuasai juga. Berikut merupakan kerangka konseptual yang dapat digambarkan

dalam bentuk skema:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter
Religius Peserta Didik di SMP Negeri 1 Bissappu

Sikap dan perilaku
peserta didik pada
aspek keimanan,
ketakwaan dan
akhlak mulia yang
dilihat dari
kesehariannya

Faktor pendukung
dan penghambat
dalam pembentukan
karakter religius

Strategi yang
dilakukan guru dalam
upaya membentuk
karakter religius
peserta didik meliputi
RPP, Kolaborasi
antar Guru dan
Orang tua, dan
menciptakan kondisi
sekolah yang
mendukung.

Guru melaksanakan strategi, ide, konsep, atau
inovasi dalam suatu tindakan praktis berupa
kebijakan dan kebiasaan di sekolah selama sehari
penuh sebagai upaya dalam membentuk karakter
peserta didik, agar peserta didik terbiasa dan
akan tertanam dalam kehidupan sehari-harinya.

Tercapainya tujuan peserta didik
yang memiliki karakter religius baik
di dalam sekolah ataupun
dilingkungan luar sekolah
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang

terjadi pada “Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik

di SMP Negeri 1 Bissappu”.

Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam

bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini memusatkan dari pada suatu unit

tertentu dari berbagai macam fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dari ciri penelitian ini memungkinkan studi ini dapat amat mendalam atau

menggali lebih jauh lagi dari sasaran penelitian.76

Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif yaitu prosedur penelitian

yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan

perilaku yang diamati.77

Penelitian deskriptif kualitatif ini lebih menekankan pada keakuratan dan

keaslian data. Penelitian ini tidak hanya berangkat pada teori-teori yang ada saja,

tapi dari fakta yang ada dan terjadi di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan

untuk mendapatkan kenyataan atau fakta yang benar-benar terjadi pada lokasi

penelitian.

76Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), h. 68.

77Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2002), h. 3
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Penelitian kualitatif juga sering disebut dengan metode penelitian

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah atau natural

setting. Metode penelitian kualitatif disebut juga dengan metode ethnography
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karena pada dasarnya metode penelitian ini lebih banyak digunakan pada bidang

antropologi budaya. Disebut penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan

analisisnya bersifat kualitatif.78

Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk

mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan

penyingkapan fakta dengan menganalisis data.79

Maka dari itu penelitian ini lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti

kasus-kasus yang membutuhkan studi mendalam, contoh permasalahan tingkah laku

konsumen atas suatu produk, hubungan suatu kebudayaan, atau Strategi guru dalam

pembentukan karakter religius peserta didik.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bissappu yang

berada di Jl. Poros Beloparang No.17 Bantaeng, Kelurahan Bonto Lebang,

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti

memilih lokasi tersebut karena merupakan sentra pendidikan di daerah tersebut

ditambah memiliki lingkungan sosial dengan tingkat kenakalan remaja yang cukup

signifikan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana peran pendidikan Islam

dalam pembinaan karakter peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan

78Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 14.
79Suharsimi Arikunto,Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.
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deskriptif. Menurut I Made Wirartha bahwa metode analisis deskriptif kualitatif

adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari

berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai

masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.80 Sugiyono menyatakan bahwa metode

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan

yang lebih luas.81

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan yang

dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi

mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang pelaksanaan program.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena

alamiah maupun rekayasa manusia

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif ini

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau

subyek yang diteliti secara tepat. Olehnya peneliti akan mendeskripsikan tentang

bagaimana Strategi guru dalam pembentukan karakter religius pada peserta didik di

SMP Negeri 1 Bissappu. Metode penelitian ini digunakan untuk menggambarkan

kondisi obyek yang alamiah yakni objek yang berkembang apa adanya. Peneliti

80Winartha I Made, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta:
ANDI, 2006), h. 155

81Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 27
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merupakan instrumen kunci yang kehadirannya tidak mempengaruhi dinamika pada

objek penelitian.

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri dari penelitian kualitatif, yakni sebagai

berikut:

1. Lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung

2. Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpulan data

3. Analisis data dilakukan secara induktif.

4. Penelitian bersifat deskriptif analitik (data berupa kata-kata, gambar dan

perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik

5. Tekanan penelitian berada pada proses, penelitian kualitatif lebih banyak

mementingkan segi proses daripada hasil

6. Pembatasan penelitian berdasarkan fokus

7. Perencanaan bersifat lentur dan terbuka

8. Hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama

9. Pembentukan teori berasal dari dasar

10. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif.

11. Teknik sampling cenderung bersifat purposive

12. Penelitian bersifat menyeluruh (holistik).

13. Makna sebagai perhatian utama penelitian.82

C. Sumber Data

Pada suatu penelitian, menentukan sumber data adalah hal yang sangat

penting karena data yang diperoleh harus benar-benar mampu menggambarkan hasil

82Albi Anggit, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: CV Jejak Publisher,
2018), h. 34.
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dari suatu penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus berhati-hati dalam memilih

sumber data yang ada di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif data-data yang diperoleh dari sumber

data/informan disebut dengan sumber data.83 Sumber data bertujuan untuk

mengetahui dari mana asal informasi atau data itu diperoleh. Jenis data yang

diperoleh dibagi ke dalam data tertulis atau kata-kata, tindakan serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini secara umum sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan,

data primer berupa wawancara dengan berbagai informan dan pelaksanaan

pembelajaran. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari

sumber utama yang dalam hal ini semua pihak yang berhubungan langsung dengan

objek yang menjadi fokus dalam penelitian.84 Sumber data primer dalam penelitian

ini difokuskan kepada tenaga kependidikan dan peserta didik kelas SMP Negeri 1

Bissappu. Informan yang dimaksud diantaranya:

a. Kepala Sekolah

b. Waka Kurikulum

c. Waka Kesiswaan

d. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

e. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

f. Guru Bimbingan Konseling

83Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Cet. IV; Jakarta:
Rineka Cipta, 2002), h. 129.

84Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Qualitative Research Approach) (Jakarta:
Deepublish, 2018), h. 54
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g. Wali Kelas

h. Siswa/Peserta Didik

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berfungsi dalam melengkapi

data-data primer. Data sekunder ini merupakan data pendukung yang ditemukan oleh

peneliti secara tidak langsung, data tersebut biasanya diperoleh dari dokumen-

dokumen dan hasil pengamatan-pengamatan serta literatur-literatur yang

berhubungan dengan objek fokus penelitian ini.

Dengan adanya kedua sumber data di atas, diharapkan mampu memberikan

penjelasan atau gambaran secara jelas dan tersistematis tentang strategi guru dalam

membentuk karakter religius peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif memiliki kriteria keabsahan data, yang berdasarkan empat

kriteria yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability),

kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability).85 Apabila salah satu

dari kriteria ini tidak dimiliki peneliti maka akan mengurangi tingkat keabsahaan data

tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tahap Awal/Persiapan

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan

dengan penelitian, baik mengenai penyusunan naskah draft, instrumen/alat yang akan

digunakan maupun kelengkapan persuratan atau administrasi yang akan digunakan

dalam proses penelitian ini.

85J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXXVI; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2017), h. 324.
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2. Tahap Proses Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti akan menempuh tahap-tahap sebagai berikut:

a. Peneliti mengumpulkan data dengan cara library research atau kepustakaan,

yaitu peneliti membaca buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan

dengan fokus penelitian.

b. Peneliti terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data-data yang dibutuhkan

atau disebut penelitian lapangan (field research).86

Adapun metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti

mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa

gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan segala interaksi antar

manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau

pengalaman para anggota dalam berorganisasi.87 Saat melakukan observasi ini,

peneliti harus selalu ingat dan memahami betul apa yang hendak diamati agar tidak

keluar dari objek pengamatan atau apa yang diamati, maka mencatat merupakan hal

yang amat baik dilakukan oleh peneliti. Pencatatan langsung jika diterapkan akan

mengganggu objek pengamatan, tetapi apabila tidak dilakukan maka peneliti akan

dihadapkan dengan keterbatasan daya ingat. Menghadapi hal ini, maka seni mencatat

86 J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXXVI; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2017), h. 245.

87Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian
Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 78
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hasil observasi harus terus diciptakan dan dikembangkan, sehingga menjadi prestasi

tersendiri.88

Menurut paradigma naturalistik guba, observasi itu interaktif, antara peneliti

dengan yang diteliti, dan ada pengaruh hambatan dan timbal balik. Karena itu peneliti

harus memandang yang diobservasi sebagai subjek, dan secara bersamaan peneliti

dan yang diobservasi dapat membangun data penelitian. Subjek yang diobservasi

bukan subjek diam, melainkan dapat bereaksi sebagai subjek, itulah yang dikatakan

guba bahwa manusia itu makhluk yang beraktivitas dan mereaksi.89

Metode observasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) observasi

langsung merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap objek fokus penelitian di

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa tersebut, pada saat peneliti berada di

tempat tersebut bersama objek fokus penelitian. (2) Sedangkan observasi tidak

langsung merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tapi peneliti tidak

berada di lokasi berlangsungnya kejadian yang diamati.90

Dari uraian di atas maka peneliti akan menggunakan metode observasi

langsung, dimana peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mengamati tentang

bagaimana strategi guru dalam membentuk karakter religius peserta didik di SMP

Negeri 1 Bissappu.

2) Metode Wawancara

88Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 68.
89Muhadjir Noeng, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. VII; Yogyakarta: Bayu Indra Grafika,

1996), h. 115.
90Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 1990), h. 100.
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan terwawancara

(interviewee). Pewawancara (interviewer) merupakan peneliti yang mengajukan

pertanyaan sedangkan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban-

jawaban dari pertanyaan itu.91 Wawancara dapat diartikan sebagai kegiatan untuk

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat

dalam penelitian.92

Menginterview bukanlah pekerjaaan yang mudah. Dalam hal ini pewawancara

harus dapat menciptakan suasana santai tetapi serius, artinya bahwa interview

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi tidak kaku. Suasana

ini penting dijaga, agar responden mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh

pewancara secara jujur. Alasan dipilihnya metode interview ini, adalah karena dengan

teknik ini, peneliti akan berhasil memperoleh data dari informan lebih banyak dan

sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik

dalam pengumpulan data. Apabila peneliti ingin melakukan studi, peneliti harus

mendapatkan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal mengenai responden yang lebih

mendalam dan jumlah respondennya.93 Karena metode wawancara merupakan suatu

metode yang mempertemukan pewawancara (interviewer) dan terwawancara

(interviewee) untuk saling memberikan informasi atau bertukar pikiran. Dalam

91J Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.186.
92Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian Guru,

Dosen dan Mahasiswa Keguruan, h. 151.
93Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 194.
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penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (in dept interview)

untuk mengkaji informasi terkait fokus penelitian.

Menurut Burhan Bungin, bahwa wawancara mendalam adalah jalan

memperoleh keterangan untuk mendapatkan tujuan penelitian dengan tanya jawab

sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di

mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dengan demikian, ciri khas wawancara mendalam adalah keterlibatan si

pewawancara dalam kehidupan informan.94

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menggunakan wawancara

mendalam kepada para informan untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana

strategi yang dijalankan oleh pihak tenaga kependidikan dalam upaya pembentukan

karakter religius peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu.

3) Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi

merupakan salah satu metode yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.

Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan

data historis.95 Dokumen dapat dibagi menjadi dua macam yaitu dokumen pribadi

yang berisi catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan,

pengalaman dan kepercayaan, seperti buku harian, surat pribadi dan autobiografi, dan

dokumen resmi yang terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal.

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi dan aturan lembaga

94Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 108.
95Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 124.



53

masyarakat tertentu, sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi

seperti majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang disiarkan media massa.96 Metode

dokumenter dalam penelitian ini berfungsi untuk mengumpulkan data yang benar-

benar akurat untuk menambah kredibilitas hasil penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Telah menjadi kelaziman bila dalam suatu penelitian dipergunakan alat-alat

tertentu yang berfungsi sebagai penunjang keberhasilan kegiatan yang dimaksud.

Keperluan akan alat berlaku pula dalam penelitian ini untuk kepentingan penyusunan

skripsi yang akan dilakukan. Adapun instrumen utama penelitian ini adalah peneliti

itu sendiri serta beberapa instrumen lainnya sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan yang dilakukan

sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan, yakni untuk

memperoleh data yang berkaitan dengan strategi pembentukan karakter religius

peserta didik. Adapun pedoman observasi yang digunakan yaitu lembar pengamatan

yang dilakukan dengan menggunakan alat indra.97 Dalam penelitian ini peneliti

melakukan pengamatan untuk memperoleh data berupa:

a. Realitas karakter peserta didik di sekolah.

b. Strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pembentukan karakter

religius peserta didik.

96J Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186.
97 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 133.
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2. Pedoman Wawancara

Interview yang digunakan untuk wawancara, artinya peneliti mengajukan

beberapa pertanyaan secara mendalam sehubungan dengan fokus permasalahan

sehingga dengan wawancara ini dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

Pedoman wawancara yaitu alat yang dibuat dalam mengumpulkan data

dengan melakukan wawancara kepada para responden dengan berfokus pada

deskripsi fokus penelitian. Wawancara dalam penelitian merupakan wawancara yang

tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan daftar

pertanyaan agar data yang didapatkan tidak terpaku pada daftar pertanyaan. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara mendalam sesuai dengan

fokus dari penelitian.

Adapun data wawancara yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini

adalah:

a. Realitas Karakter Peserta Didik di SMP Negeri 1 Bissappu

b. Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di SMP

Negeri 1 Bissappu

c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembentukan Karakter Religius

Peserta Didik di SMP Negeri 1 Bissappu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.

Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan - peraturan, notulen rapat, catatan

harian dan sebagainya.
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Dokumentasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan data-

data yang dibutuhkan selama penelitian. Dokumentasi sebagai aktivitas atau proses

penyediaan dokumen untuk menjadi bukti yang menunjang kredibilitas sebuah

penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti akan menggunakannya untuk menggali data

berupa dokumen terkait pembelajaran agama Islam, di antaranya: silabus, RPP,

dokumen penilaian, buku acuan pembelajaran agama Islam, jadwal kegiatan

pembelajaran, sarana dan prasarana, foto-foto dokumenter, dan lain sebagainya

sebagai penunjang kredibilitas penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yaitu suatu pengelolaan pengorganisasian dan mengurutkan

suatu data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan

tema dan rumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data itu sendiri.98

Adapun Analisis Data dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan oleh Miles dan

Huberman adalah mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu

mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokuman, dan

sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap

kenyataan atau realitas.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini perlu ditekankan beberapa

tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

98 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya Offset
2017), h. 8
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Teknik pengumpulan data adalah strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data berupa fakta-fakta sesuai dengan fenomena atau kejadian yang

terjadi di lapangan baik berupa kata-kata yang menyatakan alasan-alasan atau

interpretasi atau makna-makna dan kejadian-kejadian serta perbuatan-perbuatan yang

dilakukan oleh orang perorang maupun kelompok sosial.99 Maka dalam penelitian

kualitatif teknik yang biasa dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah

wawancara mendalam, observasi terlibat, dan pengumpulan dokumen. Pengumpulan

data merupakan proses atau langkah awal dalam proses analisis data. Data-data

tersebut diambil dan dikumpulkan dari hasil wawancara di lokasi penelitian serta

data-data penunjang dari kepustakaan yang sejalan dengan fokus penelitian seperti

hasil wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian.

2. Reduksi Data

Tahapan reduksi data dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang

dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai dampak dari strategi guru dalam

pembentukan karakter peserta didik agar dapat ditemukan hal-hal penting dari objek

yang diteliti.100 Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi,

serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi yang berkaitan

dengan data yang diperoleh dari strategi guru dalam pembentukan karakter religius

99Rukajat Ajat. Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach), (Jakarta:
Deepublish, 2018), h. 97

100Wijaya, Hengki. Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan.
(Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 67
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peserta didik yang terjadi di lapangan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks

dalam bentuk naratif yang dihasilkan dari catatan lapangan. Penyajian data harus

sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun dengan baik sehingga mudah dilihat,

dibaca, dan dipahami tentang sikap dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan

strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik

analisis data deskriptif, atau data non-statistik dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang diambil dari hasil wawancara, observasi lapangan dan

dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil

penelitian yang telah dilakukan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi metode.

Triangulasi metode merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data

dengan metode lain. Karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan

informasi tidak bisa memakai alat-alat statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak

diuji berdasarkan kebenaran alat, oleh karena itu, substansi kebenaran tergantung

pada kebenaran intersubjektif. Sehingga sesuatu yang dianggap benar apabila

kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder.101

Dengan kata lain bahwa peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda

untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. melalui berbagai perspektif atau

pandangan diharapkan dapat memperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

101Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu
Sosial Lainnya (Kencana, 2007), h. 22.
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Karena setiap hal dan temuan harus dicek keabsahannya, agar hasil

penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan keabsahannya,

maka peneliti menggunakan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data dari

hasil penelitian yaitu dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan

data yang telah ada, seperti wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah SMPN 1 Bissappu

SMP Negeri 1 Bissappu mulai berdiri sejak tahun 1979 berdasarkan SK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor No. 030/U/1979 sebagai Surat

Keputusan peralihan nama dan status menjadi Sekolah Menengah Lanjutan Pertama

(SLTP) Negeri Bissapu yang sebelumnya bernama Sekolah Menengah Ekonomi

Pertama (SMEP) Bissappu sehingga ditetapkan bahwa tahun pendirian adalah tahun

1979 sesuai dengan penetapan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan (Mendikbud).102 Seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu

dengan sejumlah kebijakan Pemerintah dibidang Pendidikan, maka dengan semangat

otonomi Daerah ditetapkan kembali dengan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 1 Bissappu.

SMP Negeri 1 Bissappu dalam perjalanannya mulai dibangun diatas lahan

tanah Pemerintah seluas + 4.500 M2 yang b erlokasi di Kampung Beloparang,

Kelurahan Bonto Lebang (Dulu masuk wilayah Kelurahan Bonto Sunggu)

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang awalnya menempati bangunan

peninggalan barak militer Satgas Pemilu 1977 yang sudah tidak digunakan lagi

dengan struktur bangunan yang terbuat dari Kayu, Bambu dan atap Nipa (atap

tradisional). Namun dengan dukungan masyarakat maka pada tahun 1992-1993

memperluas area sekolah menjadi

102Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bissappu, Agustus 2023, hal. 3
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7.377 M2 hingga saat ini.103 Dalam perkembangannya SMP Negeri 1 Bissappu terus

berbenah baik dari aspek Sarana dan prasarana maupun dalam peningkatan kualitas

Pendidikan sehingga SMP Negeri 1 Bissappu sudah Empat (4) kali menyandang

predikat akreditasi “A” sejak keluarnya kebijakan Pendidikan untuk mengakreditasi

sekolah di tahun 2005. Beberapa status telah disandang sesuai regulasi dalam

kebijakan Pendidikan Nasional, diantaranya Sekolah Standar Nasional (SSN) pada

Tahun 2011, Sekolah Rujukan pada Tahun 2017 dan Sekolah Penggerak pada Tahun

2023.

SMP Negeri 1 Bissappu sudah dipimpin sebanyak 10 Kepala sekolah sejak

tahun 1979 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu dari Masa ke Masa
NO Nama Kepala Sekolah Tahun

1 Syamsul Kamar 1979 – 1980

2 Massuara, BA 1980 – 1989

3 Ruddin Padulang 1989 – 1994

4 Muh. Ramli Salu, BA. 1994 – 2001

5 Syarifuddin Najam, BA. 2001 – 2003

6 Hasim, S.Pd 2003 – 2006

7 Drs. Andi Erisman 2006 – 2009

8 Muliati Anwar, S.Pd. 2009 – 2016

9 Emran Iskandar, S.Pd. 2016 – 2022

10 Mappasabbi 2022 – sekarang

2. Letak Geografis SMPN 1 Bissappu

103 Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bissappu, Agustus 2023, hal. 2
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SMP Negeri 1 Bissappu adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang

SMP yang beralamat di Beloparang No. 17 Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan

Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam menjalankan

kegiatannya, SMP Negeri 1 Bissappu berada di bawah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Lokasi SMP Negeri 1 Bissappu tersebut terletak pada posisi jalur lintas

Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang berjarak sekitar 114 km arah selatan Kota

Makassar, atau 4 km dari pusat ibu Kota Kabupaten Bantaeng pada posisi yang

berada pada garis lintang -5.546868740809688, dan garis bujur 119.91356937045178

dengan topografi wilayah dataran rendah sekitar 30-35 MDPL.104

104 Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bissappu, Agustus 2023, hal. 4
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Gambar 4.1 Denah Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu

3. Keadaan Tenaga Pendidik SMP Negeri 1 Bissappu

Guru adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu dan bertugas untuk

mendidik, membimbing, dan mengajar orang lain. Secara tradisional, guru adalah

figur penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran, terutama di sekolah atau

institusi pendidikan lainnya. Tugas guru meliputi memberikan pengetahuan,

keterampilan, nilai-nilai, dan panduan kepada siswa atau murid-muridnya. Berikut

data statistik keberadaan tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Bissappu:
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Tabel 4.2 Jumlah Pendidik SMPN 1 Bissappu
Guru Laki - Laki Perempuan Jumlah (L + P)

ASN 14 Orang 21 Orang 35 Orang

Non ASN 2 Orang 11 Orang 13 Orang

Jumlah 16 Orang 32 Orang 48 Orang

Berdasarkan tabel di atas maka berikut adalah jumlah pendidik di SMPN 1

Bissappu:

Terdapat 14 guru laki-laki yang merupakan pegawai negeri sipil (ASN), 21

guru perempuan yang merupakan pegawai negeri sipil (ASN) di SMPN 1 Bissappu.

Maka, Jumlah keseluruhan guru ASN di SMPN 1 Bissappu adalah 35 orang, yang

terdiri dari 14 guru laki-laki dan 21 guru perempuan. Selanjutnya, terdapat 2 guru

laki-laki yang bukan pegawai negeri sipil (Non ASN), 11 guru perempuan yang

bukan pegawai negeri sipil (Non ASN). Jumlah keseluruhan guru Non ASN di SMPN

1 Bissappu adalah 13 orang, yang terdiri dari 2 guru laki-laki dan 11 guru perempuan.

Maka, Total keseluruhan guru di SMPN 1 Bissappu adalah 48 orang, yang terdiri dari

16 guru laki-laki (14 ASN + 2 Non ASN) dan 32 guru perempuan (21 ASN + 11 Non

ASN).105

4. Visi, Misi dan Tujuan SMPN 1 Bissappu

a. Visi

SMP Negeri 1 Bissappu memiliki Visi “Terwujudnya insan berkarakter yang

inovatif, kompetitif dan berwawasan lingkungan dalam bingkai agama dan budaya”

b. Misi

105 Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bissappu, Agustus 2023, hal. 7
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1) Mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik.

2) Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas

belajar sepanjang hayat yaitu guru, murid dan orang tua saling belajar

sepanjang hidupnya.

3) Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar

Pancasila yang religius

4) Mewujudkan pendidikan yang menjamin hak belajar bagi setiap murid

5) Mewujudkan pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam

6) Mewujudkan pendidikan mengembangkan keterampilan abad 21.106

a. Tujuan Sekolah

1) Terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik

serta berkarakter Pancasila.

2) Terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas

belajar sepanjang hayat yaitu guru, murid dan orang tua saling belajar

sepanjang hidupnya.

3) Terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar

Pancasila

4) Terwujudnya pendidikan yang menjamin hak belajar bagi setiap murid

5) Terwujudnya pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam

6) Terwujudnya pendidikan mengembangkan keterampilan abad 21

7) Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan menumbuhkan pendidikan

karakter religius untuk seluruh mata pelajaran.107

106 Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bissappu, Agustus 2023, hal. 3
107 Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bissappu, Agustus 2023, hal. 3
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5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di sekolah mengacu pada cara sekolah diorganisir dan

diatur untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Ini melibatkan penentuan tugas,

tanggung jawab, dan hierarki di antara anggota staf, guru, siswa, dan pihak lain yang

terlibat dalam operasi sekolah.108 Berikut merupakan struktur organisasi di SMP

Negeri 1 Bissappu:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi SMPN 1 Bissappu

6. Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 1 Bissappu

Setiap tahunnya jumlah siswa SMP Negeri 1 Bissappu terus bertambah. Itu

semua dikarenakan citra SMP Negeri 1 Bissappu yang cukup baik di masyarakat.

Saat ini jumlah keseluruhan siswa/i SMP Negeri 1 Bissappu tahun ajaran 2023/2024

telah mencapai 653 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan L P Total
Tingkat 7 104 121 225

108 Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bissappu, Agustus 2023, hal. 5
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Tingkat 8 103 135 238
Tingkat 9 87 103 190
Total 294 359 653

7. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di sekolah merujuk pada fasilitas fisik dan peralatan

yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan dan aktivitas di sekolah. Ini

mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar

yang efektif dan nyaman.109 Berikut merupakan sarana dan prasarana yang tersedia di

SMP Negeri 1 Bissappu:

Table 4.4 Sarana dan Prasarana SMPN 1 Bissappu
No Jenis Bangunan Jumlah

1 Gudang 1

2 Kantin Kejujuran 1

3 Koperasi 1

4 Lab Komputer 1

5 Lapangan Basket 1

6 Lapangan Takraw 1

7 Lapangan Volly 1

8 Musholla 1

9 Perpustakaan 1

10 Ruang Aula 2

11 Ruang BK 1

12 Ruang Guru 1

13 Ruang Kelas 20

109 Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bissappu, Agustus 2023, hal. 6
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14 Ruang Life Skill 1

15 Ruang Olahraga 1

16 Ruang Osis 1

17 Ruang Pajangan 1

18 Ruang Pimpinan 1

19 Ruang Seni Budaya 1

20 Ruang Tata Usaha 1

21 Ruang UKS 1

22 Ruang Wakasek 1

23 WC/Toilet 9

TOTAL 51

B. Realitas Karakter Peserta Didik SMPN 1 Bissappu

Implementasi dari materi ajar dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik

terkait materi yang diperoleh di dalam ruang belajar merupakan harapan dari setiap

pendidik. Dari pembiasaan-pembiasaan serta pengetahuan yang menunjang dalam

pembinaan karakter dan terkhusus karakter religius, akan melahirkan peserta didik

yang berakhlak mulia, santun dan bersikap baik ke sesama.

Pada dasarnya sekolah telah menerapkan aturan dan standar dalam upaya

mencapai tujuan pendidikan secara bersama yang tertuang dalam Undang-undang

nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional. Pada praktiknya kurikulum

memberikan sebuah rancangan yang sistematis untuk digunakan sebagai pedoman

dalam memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Dalam kurikulum merdeka

pada proyek profil pelajar pancasila pada poin pertama menegaskan tentang

Keimanan, Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
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Kurikulum merdeka memberikan lima elemen kunci terkait akhlak mulia diantaranya

akhlak pribadi, beragama, kepada manusia, kepada alam, dan akhlak bernegara.110

1. Akhlak Pribadi

Berbagai literatur terkait konsep akhlak menjelaskan makna akhlak sebagai

sifat yang terkandung di dalam jiwa, baik bawaan (fitrah) atau didapat dengan usaha

yang menghasilkan efek berupa perilaku terpuji atau tercela.111 Dalam diri manusia,

akhlak pribadi menjadi sangatlah penting sebagai perangai seseorang dalam

menjalani kehidupannya. Itulah sebabnya mengapa dalam dunia pendidikan, akhlak

menjadi poin pertama yang dicanangkan dalam kurikulum merdeka.

Kesuksesan seorang pendidik dapat dilihat dari keberhasilannya menanamkan

nilai-nilai moral dan etika kepada peserta didik. Khususnya pada pendidikan formal

di sekolah. Dalam sesi wawancara bersama Ibu Mismaya Anggraeni selaku guru

Pendidikan Agama Islam terkait apakah ada hasil yang signifikan terhadap perilaku

peserta didik dari upaya pembentukan karakter religius, beliau menuturkan bahwa:

Tentu saja ada hasil yang kami lihat dari proses pembelajaran di kelas.
Perkembangan pemahaman mereka terkait etika dan moral sudah mulai terlihat.
Mereka sudah mulai memahami toleransi terhadap keyakinan lain dan itu
menjadi standar perkembangan emosional peserta didik yang semakin baik.
Mereka juga sudah paham yang namanya bertanggung jawab. Saya menilai apa
yang kami ajarkan sudah mampu dipahami dalam konteks keseharian mereka.
Kadang ada peserta didik yang awalnya cenderung bersikap agresif dan sulit
berinteraksi, sekarang sudah mulai berbaur dengan lainnya. Walaupun tidak
semua peserta didik seperti itu112

110Cholifah, Pembentukan Karakter Dalam Kurikulum Merdeka. Jakarta: CV. Azka Pustaka,
2023, h. 35

111Maulida, Ali. "Konsep dan Desain Pendidikan Akhlak dalam Islamisasi Pribadi dan
Masyarakat." Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 2, No. 04 (2017), h. 3

112Mismaya Anggraeni, (27 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 11 September 2023.
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Sri Rahayu yang juga merupakan guru pendidikan agama Islam memberikan

pernyataan serupa terkait hasil dari pembelajaran dan pembentukan karakter religius

peserta didik. Beliau menuturkan bahwa:

Kami selalu mengevaluasi apa yang sudah kami ajarkan dalam pembelajaran.
Saya melihat bahwa sebagian besar peserta didik sudah mengimplementasikan
yang kami ajarkan. Seperti halnya dengan kepribadian mereka, alhamdulillah
sudah banyak yang berhasil berubah. Mulai dari sopan santun, tutur kata yang
lemah lembut, serta selalu amanah ketika diberikan tanggung jawab.113

Hal senada juga disampaikan Harmis Abka selaku Guru Pendidikan

Kewarganegaraan:

Tentu ada perubahan dari karakteristik mereka setelah mendapatkan
pembelajaran. Banyak peserta didik yang dulunya masih kaku berinteraksi, atau
masih kurang paham masalah agama, alhamdulillah karena usaha yang kita
lakukan di sekolah sudah ada perubahan. Saya ingin menekankan betapa
pentingnya pendidikan karakter religius di sekolah. Ini bukan hanya tentang
agama, tetapi juga tentang mengajarkan etika, moral, dan nilai-nilai universal
yang dapat membentuk siswa menjadi individu yang lebih baik dan lebih
bertanggung jawab. Itulah kenapa kami selaku pendidik juga memberikan
contoh, tidak hanya di ruang kelas tapi dalam keseharian kita.114

Melihat upaya yang telah dilakukan oleh tenaga pendidik dan para komponen

lainnya di sekolah maka peneliti juga melakukan wawancara kepada peserta didik

terkait bagaimana mereka melihat realitas atau keadaan peserta didik selama di

sekolah dan seberapa penting pendidikan karakter menurut mereka. Dari hasil petikan

wawancara bersama Muh. Althaf Hisyam selaku ketua OSIS SMP Negeri 1 Bissappu

mengatakan bahwa:

Pembentukan karakter sangat penting bagi kami, karena itu menjadi salah satu
pegangan kami mrdenuju dewasa. Kalau di sekolah hampir setiap kegiatan di
sekolah ini selalu diberikan nuansa pembinaan karakter baik di dalam maupun
di luar kelas. Salah satu contoh kami dibiasakan untuk salam dan sapa kepada
guru dan siswa. Kalau sudah masuk waktu sholat juga kami selalu berbondong-

113Sri Rahayu, (27 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 11 September 2023.

114Harmis Abka, (51 Tahun), Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 30 Agustus 2023
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bondong ke mushola. Nda semua siswa seperti itu, tapi kebanyakan dari mereka
memang sudah terbiasa karena dibiasakan.”115

Dari beberapa petikan wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan

bahwa sebagian besar dari peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu telah memiliki

akhlak pribadi yang baik. Hal tersebut tercermin dari tingkah laku dan perangai

peserta didik yang ada di sekolah. Dari beberapa sesi penelitian yang peneliti lakukan

dilokasi tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai landasar diantaranya

adanya program-program yang mengarah pada kepribadian peserta didik. Sebagai

contoh program 3S (Senyum, Salam, Sapa) yang tetap dilestarikan oleh para tenaga

pendidik di sekolah.

2. Akhlak Beragama

Akhlak beragama dalam Islam merujuk pada seperangkat tindakan, sikap, dan

nilai-nilai moral yang dipandang sebagai integral dalam menjalani kehidupan yang

sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam. Akhlak beragama

mencerminkan komitmen individu untuk mematuhi nilai-nilai Islam, mencari

keridhaan Allah swt. dan mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Seperti halnya

ketakwaan, keikhlasan, keadilan, kepatuhan kepada hukum Islam dan kejujuran.

Dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak

Mappasabbi selaku kepala sekolah terkait bagaimana akhlak beragama pada peseta

didik, beliau menuturkan bahwa:

Sangatlah penting kita menanamkan akhlak beragama kepada peserta didik.
Semakin baik akhlak beragama, maka saya yakin akhlak yang lain juga bisa
ikut membaik. Itulah mengapa kami selalu mengadakan program yang mengacu
pada nilai-nilai agama. Kalau saya melihat dan juga hasil laporan dari guru-
guru di sekolah, bahwa akhlak dari peserta didik sudah cukup baik. Hal tersebut
bisa dilihat dari keseharian mereka yang senang terlibat dalam kegiatan

115Muh. Althaf Hisyam (15 Tahun), Ketua OSIS SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 13 September 2023
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keagamaan. Sholat duha, sedekah jum’at, bantaeng mengaji merupakan
program kita dalam upaya membentuk karakter peserta didik, dan semuanya
berjalan dengan baik serta menghasilkan peserta didik yang baik. 116

Hal senada juga disampaikan oleh Mismaya Anggraeni selaku guru

pendidikan Agama Islam terkait akhlak beragam peserta didik di sekolah. Beliau

menuturkan bahwa:

Saya bersyukur bahwa sebagian besar peserta didik di sekolah telah melakukan
perintah-perintah agama. Sholat wajib yang biasanya kami lakukan, itu tidak
perlu lagi diajak, sudah bisa mandiri. Saya rasa memang program-program
keagamaan di sekolah perlu dilestarikan dan ditingkatkan supaya semakin
banyak peserta didik yang sadar akan pentingnya pemahaman agama.117

Begitupula dengan penuturan Rahmawati Rahman selaku wakil kepala bidang

kesiswaan terkait bagaimana akhlak beragama peserta didik selama di sekolah. Beliau

menuturkan bahwa:

Kalau di sekolah ini sendiri, Alhamdulillah peserta didik kita semua sudah
menampakkan nilai-nilai religi mereka. Kalau perayaan hari besar Islam contoh
seperti maulid atau masuk Ramadhan, pasti ada yang berinisiatif mengadakan
kegiatan, supaya memeriahkan dan mereka juga harus terlibat. Olehnya kami
selaku pendidik, selalu mengapresiasi dan memberikan support terhadap
kegiatan-kegiatan tersebut.118

Dari penuturan di atas dapat dilihat bahwa betapa pentingnya akhlak

beragama menurut para pendidik di sekolah. Dengan adanya program keagamaan

yang dibuat oleh pihak sekolah memudahkan proses pembiasaan dan pengajaran

kepada peserta didik. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang

peserta didik yakni Najwa kelas VIII B. Peserta didik tersebut menuturkan bahwa:

Kalau saya pribadi melihat antusiasme teman-teman di sekolah sudah cukup
baik. Walaupun masih sering ada yang telat ke mushollah. Tapi dari segi ibadah
sudah rajin. Saya juga senang karena ada program yang dibuat sama guru,

116Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023

117Mismaya Anggraeni, (27 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 11 September 2023.

118Rahmawati Rahman, (49 Tahun), Waka Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 4 September 2023.



72

sebelum belajar kita disuruh mengaji surah-surah pendek, dan alhamdulillah
telah terealisasi juga di rumah.119

Dari beberapa uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa peserta didik di

SMP Negeri 1 Bissappu secara umum telah memiliki akhlak beragama dengan baik.

Hal tersebut tercermin dari keseharian peserta didik selama berada di lingkungan

sekolah dan rumah. Oleh sebab itu, adanya program yang dibuat oleh pihak sekolah

memberikan efek besar terhadap perubahan karakter peserta didik. Akhlak beragama

berfungsi sebagai panduan moral bagi umat beragama, membimbing tindakan sehari-

hari mereka, dan memotivasi mereka untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip

agama mereka. Dalam banyak kasus, akhlak beragama juga merupakan sumber

inspirasi untuk melayani masyarakat, berkontribusi pada kebaikan, dan mencapai

keselamatan spiritual.

3. Akhlak Sesama Manusia

Akhlak sesama manusia mengacu pada perilaku dan etika yang diperlihatkan

oleh seseorang dalam interaksi dengan orang lain. Akhlak adalah bagian penting dari

kehidupan manusia, dan mereka memainkan peran penting dalam membentuk

hubungan sosial, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Tolak ukur dalam

akhlak sesama manusia terlihat dari sikap kesopanan, rasa empati, keramahan,

kepedulian kepada sesama dan rasa tanggung jawab.

Pada sesi wawancara bersama Mappasabbi selaku kepala sekolah terkait

bagaimana akhlak peserta didik kepada sesama manusia. Beliau menuturkan bahwa:

Kalau soal rasa kepedulian kepada sesama itu sangat tinggi. Kita bisa lihat
betapa antusiasnya mereka membantu atau bakti sosial kepada mereka yang
membutuhkan. Rasa empatinya sangat tinggi. Kepedulian dan kepekaannya itu
sudah dilatih, sehingga kalau ada informasi dari luar kita dengar terkait bencana

119Najwa Maghfirah (14 Tahun), Peserta Didik SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 13 September 2023.
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alam atau musibah, itu langsung ditanggapi sama peserta didik dipandu oleh
guru. 120

Hal senada juga disampaikan oleh Ilhamdani selaku pendidik dalam bidang

bimbingan dan konseling terkait bagaimana akhlak sosial peserta didik melalui

pengamatannya. Beliau menuturkan bahwa:

Saya melihat peserta didik sudah cukup baik dari segi sosial. Kita sering
melibatkan bahkan mendukung penuh program yang berhubungan dengan
bantuan kepada masyarakat. Saya rasa pembiasaan tersebut menjadikan peserta
didik sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.121

Dengan hasil wawancara tersebut telah tercermin bahwa peserta didik di SMP

Negeri 1 Bissappu telah memiliki akhlak sosial yang baik. Dengan bantuan dan

didikan dari para pendidik maka peserta didik dapat melakukannya bahkan tanpa

perintah sekalipun. Peneliti juga melakukan wawancara bersama Muh. Althaf Hisyam

selaku ketua OSIS SMP Negeri 1 Bissappu terkait bagaimana akhlak sosial peserta

didik. Beliau menuturkan bahwa:

Kalau terkait akhlak sesama itu sudah tercermin dari beberapa program osis
yang kami buat di sekolah. Iuran mingguan atau sedekah jum’at itu memang
kami niatkan untuk disumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan
sebagai bagian dari amal teman-teman. Jadi bukan untuk program sekolah tapi
untuk masyarakat. Kami mendapatkan dukungan juga dari sekolah, makanya
setiap ada musibah sekalipun bukan di daerah kami, itu kami upayakan untuk
ikut serta membantu.122

Dari beberapa hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti

menarik sebuah kesimpulan bahwa akhlak sosial atau akhlak kepada sesama yang

ada pada peserta didik SMP Negeri 1 Bissappu telah menunjukkan hasil yang baik.

120Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023

121Ilhamdani, (39 Tahun), Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 05 September 2023

122Muh. Althaf Hisyam (15 Tahun), Ketua OSIS SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 13 September 2023
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Dengan adanya program sosial, itu membuat peserta didik memiliki kepedulian, rasa

empati, serta tanggung jawab moril untuk saling membantu sesama manusia.

Pada pembahasan mengenai akhlak sesama manusia, dapat disimpulkan

bahwa akhlak merupakan perilaku dan etika yang dimiliki individu dalam interaksi

dengan orang lain. Prinsip-prinsip akhlak termasuk kesopanan, empati, keadilan,

kejujuran, keramahan, penolakan kekerasan, kepedulian, dan tanggung jawab.

Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan

hubungan yang positif antara individu dalam masyarakat. Akhlak sesama manusia

penting dalam membangun kepercayaan, harmoni, dan kerjasama di antara individu

dalam beragam konteks sosial. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran mengenai

akhlak sesama manusia sangat penting dalam membentuk individu yang bertanggung

jawab, peduli, dan etis dalam hubungan dengan orang lain.

4. Akhlak Kepada Alam

Akhlak terhadap alam merujuk pada perilaku dan etika manusia dalam

berinteraksi dengan dan menjaga lingkungan alam. Ini mencakup bagaimana individu

dan masyarakat berperilaku terhadap alam, sumber daya alam, dan ekosistem yang

ada di sekitar mereka. Akhlak terhadap alam melibatkan tanggung jawab,

penghargaan, dan upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam untuk

generasi sekarang dan yang akan datang.

Terkait akhlak kepada alam, peneliti melakukan wawancara mendalam

dengan salah satu ketua ekstrakurikuler yakni Rehant Efhal Saputra selaku ketua

PRAMUKA SMP Negeri 1 Bissappu. Pada sesi wawancara tersebut ia menuturkan

bahwa:

Kalau soal alam, memang di pramuka kita ajarkan untuk bagaimana menjaga
alam. Itu termasuk cara kita memperlakukan alam agar tetap terjaga. Di sekolah
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juga sama. Kami selalu diberikan nasehat oleh guru untuk menjaga kebersihan
sekolah.123

Hal senada juga disampaikan oleh Wardah Ainiyyah selaku ketua Palang

Merah Remaja SMP Negeri 1 Bissappu. Beliau menuturkan bahwa:

Untuk peserta didik di sekolah khususnya untuk anggota PMR sudah
diwajibkan untuk selalu berusaha memelihara alam. Hal paling sederhana itu
membuang sampah pada tempatnya. kalau di internal pramuka kami adakan
penanaman pohon di area sekolah yang tanahnya agak luas, sekaligus kami
merawatnya. 124

Dari hasil wawancara di atas yang mewakili peserta didik, maka dapat di tarik

kesimpulan bahwa akhlak peserta didik dan kesadaran mereka dalam menjaga dan

melestarikan alam sudah cukup baik dan terus ditingkatkan melalui program-program

atau kegiatan di sekolah.

Peneliti juga mewancarai salah seorang guru bernama Harmis Abka yang

merupakan pembina OSIS terkait bagaimana akhlak dari peserta didik untuk menjaga

alam sekitar. Beliau menuturkan bahwa:

Untuk menciptakan kesadaran lingkungan, kami sering mengadakan diskusi
dan proyek-proyek yang melibatkan peserta didik dalam masalah lingkungan.
Kami juga sering mengundang pembicara tamu yang ahli dalam bidang
kelestarian alam untuk memberikan ceramah dan berbagi pengalaman mereka.
Selain itu, kami sering mengadakan kunjungan ke alam terbuka agar peserta
didik dapat merasakan langsung keindahan alam dan pentingnya
melestarikannya.125

Dari hasil wawancara tentang pengajaran kelestarian alam, kita menemukan

bahwa pendekatan yang diambil untuk mengajarkan peserta didik tentang pentingnya

menjaga alam mencakup berbagai strategi. Guru tersebut menyertakan konsep

123Rehant Efhal Saputra, (15 Tahun), Ketua PRAMUKA SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 13 September 2023

124Wardah Ainiyyah, (15 Tahun), Ketua PMR SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 13 September 2023

125Harmis Abka, (51 Tahun), Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 30 Agustus 2023
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kelestarian alam dalam kurikulum dengan melibatkan berbagai mata pelajaran dan

kegiatan ekstrakurikuler. Kesadaran lingkungan ditingkatkan melalui diskusi, proyek-

proyek, dan kunjungan lapangan ke alam terbuka. Peserta didik juga didorong untuk

bertindak dengan memberikan contoh positif melalui partisipasi aktif dalam proyek

lingkungan dan komunitas. Pesan utama adalah pentingnya menjaga alam sebagai

warisan berharga untuk generasi mendatang, dan peserta didik dianggap sebagai agen

perubahan yang dapat memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan.

Pendekatan ini menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang kelestarian alam

dan mendorong tindakan yang positif dari peserta didik.

5. Akhlak Bernegara

Akhlak bernegara merujuk pada prinsip-prinsip etika dan perilaku yang

diterapkan dalam konteks pemerintahan dan tata kelola suatu negara. Ini mencakup

nilai-nilai moral, norma etika, dan tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi

warga negara dalam menjalankan dan berinteraksi sosial dalam lingkup negara.

Akhlak bernegara pada siswa mencakup nilai-nilai moral dan perilaku yang

diharapkan dari siswa dalam konteks pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan

akhlak bernegara bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar mereka dapat

menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berkontribusi pada masyarakat, dan

memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Pada sesi wawancara bersama Harmis Abka selaku Guru Pendidikan

Kewarganegaraan dan juga merupakan pembinan osis di SMP Negeri 1 Bissappu.

Peneliti menanyakan bagaimana akhlak bernegara dari peserta didik, beliau

menuturkan bahwa:

Kalau saya melihat sudah cukup baik peresoalan bagaimana ia patuh terhadap
negara. Tidak semua siswa bisa paham sebenarnya, tapi karena adanya
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keinginan besar yang menjadi tujuan pendidikan makanya kita berusaha untuk
memahamkan. Contoh sederhanya perihal upacara hari senin pagi, kami selalu
memberitahu betapa pentingnya mengenang jasa para pahlawan dan
alhamdulillah antusias peserta didik untuk ikut upacara sudah sangat baik.126

Hal senada juga disampaikan Mappasabbi selaku kepala sekolah SMP Negeri

1 Bissappu, beliau menuturkan bahwa:

Kami sangat memperhatikan sikap dan tingkah laku peserta didik, khususnya
terkait apresiasi mereka terhadap jasa para pahlawan dan para guru-guru
mereka. Dari pengamatan saya selaku kepala sekolah, akhlak bernegara dari
para peserta didik sudah cukup baik. Antusiasme mereka dalam merayakan
hari-hari nasional sudah menjadi cerminan bahwa mereka punya akhlak yang
baik menjadi warga negara.127

Dari uaraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akhlak bernegara pada siswa

adalah serangkaian nilai-nilai moral dan perilaku yang diajarkan kepada siswa dalam

rangka membentuk karakter mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Ini mencakup ketaatan pada aturan dan hukum, kepedulian sosial, keadilan, kejujuran,

kerjasama, tanggung jawab, dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan akhlak

bernegara bertujuan untuk membantu siswa memahami peran dan kewajiban mereka

dalam masyarakat dan negara, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi positif

untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Melalui pembelajaran dan contoh

yang diberikan oleh guru dan lingkungan sekolah, siswa dapat mengembangkan

akhlak bernegara yang kuat dan memainkan peran penting dalam membangun

masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdampak positif.

C. Strategi Guru dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik

126Harmis Abka, (51 Tahun), Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 30 Agustus 2023

127Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023
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Pendidikan karakter di sekolah adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai

karakter kepada peserta didik sehingga menjadi insan kamil. Nilai-nilai tersebut

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia,

lingkungan atau alam sekitar maupun untuk negara.128

Strategi guru dalam membentuk karakter peserta didik adalah melalui strategi

pengintegrasian yang meliputi pengintegrasian karakter lewat kegiatan belajar

mengajar didalam kelas melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),

menciptakan lingkungan yang kondusif dengan memberikan pembiasaan kepada

peserta didik, berkolaborasi antar pendidik maupun orang tua peserta didik,

memberikan program kegiatan ekstrakurikuler sebagai penambahan materi ajar serta

pengajaran di luar kelas kepada peserta didik untuk membentuk karakter religius yang

dilandasi oleh nilai-nilai agama dan moral dimasyarakat. Hal tersebut tidak terlepas

dari peran para pendidik yang ada di sekolah, baik dari segi pembuatan program

hingga evaluasi untuk melihat seberapa efisien program tersebut berjalan dan

mencapai tujuannya.

Pada penelitian ini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pendidik di

sekolah. Strategi tersebut berupa program dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan

oleh tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Bissappu. Dalam sesi wawancara bersama

bapak Mappasabbi selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, peneliti

menanyakan terkait seberapa penting pembentukan karakter religius di sekolah.

Dalam sesi wawancara tersebut beliau menuturkan:

128 Citra, Yulia. "Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran." Jurnal Ilmiah
Pendidikan Khusus 1, no. 1 (2012): 237-249.
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Terkait pembentukan karakter khususnya yang bersifat religius kami sangat
memprioritaskan hal tersebut. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan
semata, tapi juga bagaimana peserta didik bisa berakhlak dan memiliki karakter
yang sejalan dengan ajaran agama. Terlebih saat ini krisis moral sudah sangat
sering kita jumpai. Itulah kenapa kami di SMP ini memprioritaskan
pembentukan karakter dari peserta didik.129

Senada dengan hal tersebut, Ibu Nurfatwa selaku guru Pendidikan Agama

Islam, juga menuturkan hal yang sama bahwa:

Pembentukan karakter religius sangat penting bagi tumbuh kembang peserta
didik. Hal seperti itu menjadi bekal untuk mereka di masa depan. Pendidikan
itu bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik termasuk kesiapan mental dan
emosionalnya. Salah satu caranya dengan membentuk kepribadian yang
berakhlak dan bermoral130

Ibu Harmis Abka selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan juga

menyampaikan hal yang sama terkait pentingnya pembentukan karakter religius

kepada peserta didik di sekolah. Dalam sesi wawancara tersebut beliau menuturkan

bahwa:

Pendidikan karakter itu sangat penting untuk peserta didik. Kami sangat
memprioritaskan hal tersebut. Bagi kami peserta didik tidak hanya diajarkan
terkait pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan itu bisa terealisasi ke dalam
dirinya. Bukan sebatas tahu, tapi memahami kegunaannya.131

Secara umum tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 1 Bissappu

memberikan keterangan yang sama terkait pentingnya pembentukan karakter religius

kepada peserta didik sebagai bekal mereka dalam mengarungi masa yang akan datang.

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan lahir generasi yang bermoral, menjunjung

129Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023

130Nurfatwa, (33 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 12 September 2023

131Harmis Abka, (51 Tahun), Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 30 Agustus 2023
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tinggi nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas serta tetap memegang teguh nilai-nilai

kebudayaan yang ada dimasyarakat.

Dari beberapa wawancara di atas, peneliti menanyakan hal yang lebih

mendalam terkait seperti apa langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam upaya

pembentukan karakter religius peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu. Dari hasil

penelitian yang peneliti temukan di lapangan menunjukkan adanya beberapa langkah

atau strategi yang digunakan oleh tenaga pendidik, diantaranya:

1. Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Kondusif

Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan yang memungkinkan

siswa untuk belajar secara efektif dan efisien. Untuk memastikan siswa dapat

mencapai potensi maksimal dalam pendidikan, lingkungan belajar yang kondusif

harus diciptakan dan budaya sekolah berperan penting dalam menciptakan

lingkungan belajar yang diinginkan (kondusif).132 Menciptakan lingkungan yang

kondusif di sekolah adalah kunci untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan

pengembangan karakter peserta didik. Dengan adanya lingkungan sekolah yang

kondusif akan melahirkan lingkungan dengan rasa aman dan nyaman kepada para

peserta didik dan tenaga pendidik selama berada dalam lingkungan sekolah. Dengan

rasa aman dan nyaman di dalam lingkungan sekolah memberikan jalan yang cukup

baik dalam membina dan membentuk karakter religius atau spiritualitas peserta didik

dengan berbagai program yang ada. Hal ini diperjelas dari hasil wawancara bapak

Mappasabbi selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Bissappu untuk mendukung

132Suwarni, "Peran Budaya Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan Belajar yang
Kondusif." ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan 13, no. 2 (2022), h. 241-254.
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keberhasilan pendidikan karakter religius di sekolah, olehnya beliau menuturkan

bahwa:

Upaya yang kami lakukan dalam pembentukan karakter itu diawali dengan
menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Semakin kondusif lingkungan
kita, semakin nyaman dan aman kita rasa untuk melaksanakan pembelajaran di
sekolah. Kalau lingkungannya kondusif, maka peserta didik yang kita ajar dan
bina merasa senang dan betah berada di sekolah. Apalagi kalau kita mau
membina karakternya peserta didik, maka lingkungan sekolah juga yang harus
lebih dahulu kita bina.133

Senada dengan hal tersebut, Ibu Rahmawati Rahman selaku wakil kepala

bidang kesiswaan juga memberikan pernyataan bahwa:

Paling pertama yang harus kita upayakan dalam membina karakter peserta didik
pastinya harus membuat lingkungannya merasa nyaman untuk ditempati belajar.
Termasuk keberadaan fasilitas sekolah, serta orang-orang yang terlibat di
dalamnya. Lingkungan di sekolah harus dibuat sekondusif mungkin, kita
mengupayakan bahwa setiap peserta didik yang menempuh pendidikan
menengah disini, harus merasa nyaman untuk belajar, berinterkasi,
berkomunikasi, supaya mereka betah untuk ke sekolah.134

Bapak Sirajuddin yang juga merupakan wakil kepala bidang kurikulum

memberi penegasan terkait pentingnya kondusifitas lingkungan sekolah sebagai

upaya dalam pembentukan karakter religius peserta didik di sekolah, beliau

menuturkan bahwa:

Kondusifitas lingkungan sekolah sangat penting dalam pembentukan karakter
religius peserta didik. Lingkungan yang kondusif mencakup berbagai aspek,
termasuk fasilitas, pendekatan pendidikan, dan interaksi sosial di sekolah.135

Dari beberapa pandangan tersebut, bahwa dalam membina karakter peserta

didik, langkah pertama yang paling penting adalah menciptakan lingkungan sekolah

133Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023

134Rahmawati Rahman, (49 Tahun), Waka Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 4 September 2023.

135 Sirajuddin, (47 Tahun), Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
5 September 2023
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yang kondusif. Hal ini mencakup keberadaan fasilitas sekolah yang memadai dan

orang-orang yang terlibat di dalamnya, seperti guru dan staf sekolah. Lingkungan

yang nyaman, aman, dan ramah di sekolah akan memberikan peserta didik rasa

kenyamanan, dukungan, dan motivasi untuk hadir di sekolah. Ini adalah dasar penting

dalam membentuk karakter, memfasilitasi pembelajaran, dan menciptakan

pengalaman positif bagi peserta didik selama masa pendidikan mereka. Dengan

lingkungan yang kondusif, kita dapat memberikan landasan kuat untuk

pengembangan karakter peserta didik dan memastikan bahwa mereka merasa betah di

sekolah. Lingkungan yang kondusif memiliki peran yang sangat signifikan dan

menjadi kunci kesuksesan pendidikan serta perkembangan karakter peserta didik di

sekolah. Upaya menciptakan lingkungan yang kondusif, penting untuk melibatkan

semua pihak yang terlibat, termasuk peserta didik, guru, staf sekolah, dan orang tua.

Kolaborasi aktif antara semua pihak akan membantu menciptakan lingkungan yang

mendukung pertumbuhan, pembelajaran, dan perkembangan holistik peserta didik

2. Kolaborasi antara Guru dan Orang Tua

Pembentukan karakter religius tidak terlepas dari peran penting para pendidik

di sekolah dan di rumah. Pendidikan karakter sejatinya dilakukan oleh seluruh pihak,

baik itu dari pendidikan formal, informal maupun nonformal. Sebab sudah menjadi

hal wajib bahwa pendidikan karakter menjadi tanggung jawab bersama dan tidak

hanya membebankan pada guru atau pendidik di sekolah. Orang tua/wali sebenarnya

memiliki tanggung jawab yang berat kaitannya dengan perkembangan akhlak anak

sebagai bagian lingkungan internal peserta didik dalam kesehariannya. Kerjasama

orang tua dalam membina akhlak atau karakter peserta didik menjadi bagian

pendukung untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia di masyarakat. Terlebih
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di tengah perkembangan teknologi misalnya televisi, handphone, dan alat teknologi

lainnya menjadikan peserta didik mampu terpengaruh hal-hal negatif jika tidak

dibarengi oleh bimbingan orang tua/wali.

Kolaborasi antara guru dan orang tua dalam upaya membentuk karakter

religius pada anak-anak adalah suatu proses yang melibatkan komunikasi, kerja sama,

dan dukungan antara kedua pihak tersebut. Dengan adanya kolaborasi antara guru dan

orang tua maka diharapkan peserta didik dapat mengenyam pendidikan baik secara

formal dan informal.136 Dalam sesi wawancara yang dilakukan bersama ibu

Rahmawati Rahman selaku wakil kepala bidang kesiswaan terkait seperti apa

kolaborasi antara guru dan orang tua sebagai upaya dalam membentuk karakter

religius peserta didik, beliau menuturkan bahwa:

Selaku waka kesiswaan, saya merasa perlu untuk selalu berkomunikasi dengan
orang tua atau wali peserta didik. Khususnya dalam membentuk karakter
peserta didik. Komunikasi terbuka adalah kunci. Guru dan orang tua harus
secara rutin berbicara tentang nilai-nilai agama yang ingin ditanamkan pada
peserta didik. Pertemuan guru-orang tua, surat kabar sekolah, atau bahkan
media sosial bisa digunakan untuk berbagi pandangan, tujuan, dan harapan.137

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku guru

bimbingan konseling terkait komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh pihak

sekolah dengan orang tua atau wali peserta didik. Dalam sesi tersebut, beliau

menuturkan bahwa:

Kami, para guru bimbingan konseling, memiliki peran penting dalam
membantu memfasilitasi kolaborasi antara guru dan orang tua. Dengan adanya
komunikasi yang efektif dan intens, maka kami rasa Kami dapat memberikan
panduan praktis tentang cara mendukung praktik keagamaan anak-anak di
rumah, seperti mengajarkan cara berdoa, membaca kitab suci, atau menjalani

136Ahmad Suriansyah. "Strategi kepemimpinan kepala sekolah, guru, orang tua, dan
masyarakat dalam membentuk karakter siswa." Jurnal cakrawala pendidikan 34, no. 2 (2015), h. 54

137Rahmawati Rahman, (49 Tahun), Waka Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 4 September 2023.
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ibadah. Salah satu upaya yang kita lakukan dengan cara berkomunikasi agar
pendidikan tidak hanya terlaksana di sekolah saja, tapi juga di rumah.138

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Bau Te’ne selaku wali kelas VIII B

terkait bagaimana komunikasi dan kolaborasi terjalin dengan orang tua atau wali

peserta didik. Dalam sesi wawancara tersebut, beliau menuturkan bahwa:

Kita sangan intens berkomunikasi terkait keadaan peserta didik kepada para
orang tua atau wali mereka. Menurut saya pribadi, untuk membentuk
karakteristik siswa tidak hanya di dalam sekolah saja, makanya harus ada
kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi ada yang membina di sekolah terkait
akhlak, moral, etika dan lainnya, dan juga di rumah harus seperti itu. Supaya
ilmu yang didapat di sekolah juga terealisasi di rumah.139

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Mappasabbi selaku kepala sekolah

terkait bagaimana komunikasi yang dijalin dengan para orang tua/wali peserta didik.

Beliau menuturkan bahwa:

“Selaku kepala sekolah kami menjunjung tinggi komunikasi-komunikasi antara
pihak sekolah dan para orang tua peserta didik. Mengapa demikian, karena
kami menganggap bahwa salah satu cara yang paling baik untuk membina
peserta didik di sekolah dengan mengkomunikasikan kepada orang tuanya.
Banyak diluar sana orang tua yang sudah tidak peduli dengan pendidikan
anaknya, supaya ada kepeduliannya maka kita jalin komunikasi dengan mereka.
Sama halnya jika ada aturan-aturan di sekolah, itu kita sosialisasikan kepada
orang tuanya di rapat-rapat tertentu, kita undang mereka berdialog. Apalagi ada
yang anaknya bermasalah, itu orang tuanya kami undang ke sekolah untuk
berdialog agar peserta didik ini harus diberi pembinaan khusus.”140

Dari beberapa hasil wawancara tersebut, peneliti menarik sebuah kesimpulan

bahwa salah satu strategi yang dilakukan para guru sebagai upaya dalam membentuk

karakter religius kepada peserta didik di sekolah dengan cara berkomunikasi dengan

orang tua atau wali. Komunikasi yang efektif mampu membuat pendidikan karakter

138Nurhayati, (40 Tahun), Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 5 September 2023

139Bau Te’ne, (48 Tahun), Wali Kelas VIII A SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
13 September 2023

140Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023
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tidak berjalan satu arah saja atau hanya terjadi di sekolah, melainkan juga di rumah.

komunikasi terbuka dan kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua atau wali

peserta didik sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Guru,

khususnya guru bimbingan konseling, memainkan peran kunci dalam memfasilitasi

kolaborasi ini. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk memastikan bahwa pendidikan

karakter tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah, sehingga nilai-nilai,

moral, etika, dan pendidikan karakter dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

peserta didik. Pendekatan ini mendukung pendidikan holistik yang membantu peserta

didik mengembangkan keterampilan sosial, moral, dan etika yang diperlukan untuk

menjadi individu yang lebih baik.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mencakup berbagai aspek yang berkaitan

dengan pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode

pengajaran, penilaian, serta langkah-langkah yang akan diambil guru untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Proses belajar mengajar memiliki tujuan untuk bagaimana

peserta didik mampu memahami isi materi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan

sehari-hari. Salah satu metode dalam menanamkan nilai-nilai moral yang didasarkan

pada ajaran-ajaran Islam. Oleh sebab itu dalam sesi wawancara peneliti menanyakan

terkait apakah ibu sudah menerapkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran

di kelas?. Ibu Suharni selaku Guru Pendidikan Agama Islam memberikan pernyataan

bahwa:

Saya memastikan bahwa setiap pelajaran yang saya sampaikan tidak hanya
berkaitan dengan pemahaman agama, tetapi juga dengan penerapan nilai-nilai
karakter dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membahas tentang
akhlak dan etika, saya akan memberikan contoh konkret dari kehidupan sehari-
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hari tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam interaksi
sosial, pekerjaan, dan kehidupan keluarga.141

Ibu Sri Rahayu selaku Guru Pendidikan Agama Islam juga memberikan

pernyataan yang sama dengan sebelumnya serta memberikan gambaran seperti apa

cara yang dilakukannya dalam membentuk karakter peserta didik dalam proses

belajar mengajar di kelas, beliau menuturkan bahwa:

Pendidikan karakter mesti terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran seperti
yang kita gunakan saat ini. Jadi integrasi tersebut menghubungkan antara nilai-
nilai karakter dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Saya juga
sering memberikan sesi diskusi atau sharing pendapat kepada mereka, dan yang
terakhir menurut saya seorang guru harus menjadi teladan bagi peserta didik
baik di dalam atau di luar kelas. Di sekolah juga mewajibkan semua guru untuk
melaksanakan program Bantaeng Mengaji disetiap awal sesi pembelajaran. Itu
untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga
mampu menjadi manusia yang taat beragama.142

Sejalan dengan pertanyaan tersebut terkait apa yang dilakukan guru dalam

upaya membentuk karakter religius peserta didik di kelas. Peneliti juga

mewawancarai Ibu Harmis Abka selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan, beliau

menuturkan bahwa:

Tentu saja harus ada hubungan antara materi PKN dan nilai – nilai karakter
yang kita ajarkan. Misalnya, ketika kami membahas tentang nilai-nilai
demokrasi dan hak asasi manusia dalam PKN, saya akan mengaitkannya
dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama mereka. Hal ini membantu
siswa untuk melihat bahwa nilai-nilai kewarganegaraan sejalan dengan nilai-
nilai keagamaan mereka. Saya mengukur keberhasilan strategi ini melalui
observasi perilaku siswa di luar kelas, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial
atau keagamaan, dan juga melalui diskusi dan refleksi bersama siswa tentang
bagaimana pembelajaran PKN telah mempengaruhi pemahaman mereka
tentang peran agama dalam kewarganegaraan.143

141Suharni, (42 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 12 September 2023.

142Sri Rahayu, (27 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 11 September 2023.

143 Harmis Abka, (51 Tahun), Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 30 Agustus 2023
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Dari hasil wawancara di atas telah memberikan kesimpulan terkait betapa

pentingnya peran seorang pendidik dalam membentuk karakter religius peserta didik

melalui proses belajar mengajar di dalam kelas. Terkait pelaksanaan pembelajaran di

kelas, Bapak Sirajuddin selaku Waka Kurikulum di SMP Negeri 1 Bissappu juga

memberikan keterangan terkait salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk

karakter religius peserta didik di sekolah melalu proses pembelajaran, beliau

menuturkan bahwa:

Kita melandasi pembelajaran dengan pembentukan karakter melalui tiga fase
dalam proses pembelajaran yang kami lakukan. Pada awal pembelajaran
mereka diberikan sesi mengaji bersama ataupun penyetoran surah-surah pendek
selama 15 menit awal, setelah proses tersebut barulah masuk pada sesi
pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Pada sesi evaluasi dari
setiap pendidik masing-masing melihat perkembangan dari sikap dan tingkah
laku peserta didik dalam kesehariannya.144

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki peran penting

dalam upaya pembentukan karakter religius peserta didik. RPP memberikan kerangka

kerja yang terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi

pembelajaran dengan fokus pada nilai-nilai agama dan karakter religius. Dalam RPP,

tujuan pembelajaran terkait karakter religius didefinisikan dengan jelas,

memungkinkan guru untuk memberikan pengajaran yang sesuai. Strategi pengajaran

dan bahan ajar yang dirancang dalam RPP membantu peserta didik memahami dan

menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian yang

terintegrasi dalam RPP juga membantu dalam mengukur kemajuan peserta didik

dalam perkembangan karakter religius. Selain itu, RPP memastikan konsistensi dalam

144Sirajuddin, (47 Tahun), Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
5 September 2023
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pendidikan karakter religius sepanjang tahun ajaran, sehingga nilai-nilai tersebut

dapat diterapkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, RPP adalah alat yang

penting dalam mencapai tujuan pendidikan karakter religius dan menjadikannya

sebagai bagian integral dari pendidikan holistik peserta didik.

4. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dalam ruang lingkup sekolah juga menjadi sangat

penting. Keterlibatan peserta didik dalam menciptakan lingkungan yang kondusif

melalui program-program keagamaan di sekolah menjadi sangat penting. Di SMP

Negeri 1 Bissappu terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang pada

pembentukan karakter peserta didik. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik

memiliki kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-

hari mereka. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam kegiatan amal, pelayanan

masyarakat, atau kegiatan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan seperti

kasih, keadilan, dan kebaikan. Kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada karakter

religius sering melibatkan guru atau mentor yang merupakan teladan dalam praktik

keagamaan. Ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengamati dan

belajar dari individu yang telah mendalami nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

mereka sehari-hari.

Pada sesi wawancara bersama Rehant Efhal Saputra selaku ketua PRAMUKA

SMP Negeri 1 Bissappu terkait apa yang dilakukan para anggota pramuka dalam

pembentukan karakter religius peserta didik di sekolah, khususnya dalam ruang

lingkup keanggotaan pramuka itu sendiri. Peserta didik tersebut menyampaikan

bahwa:

Program kami di kepramukaan selalu diselipkan nilai-nilai keislaman.
Contohnya kami selalu membiasakan para anggota kalau melakukan kegiatan
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alam selalu mengingat bahwa ada pemilik alam yakni Allah swt, supaya
tersadar bahwa kita berada dalam lindungannya selalu. Kami mengajarkan
teman – teman untuk bersabar dalam menghadapi tantangan alam dan segala
kesulitan. Kami juga menjelaskan bahwa kesabaran adalah salah satu nilai
penting yang ada dalam ajaran Islam, dan bahwa setiap usaha yang dilakukan
dengan ketekunan akan mendapatkan hasil yang baik.145

Hal senada juga disampaikan Ibu Harmis Abka selaku Pembina Pramuka

mengatakan bahwa:

Kami memiliki kegiatan khusus yang berfokus pada nilai-nilai agama Islam,
seperti kajian agama di alam terbuka, kegiatan amal, dan diskusi keagamaan.
Kami juga sering melakukan doa bersama sebagai bagian dari kegiatan
Pramuka untuk menguatkan hubungan peserta didik dengan Allah swt. Kami
menjelaskan kepada peserta didik bahwa Islam mengajarkan tanggung jawab
terhadap alam dan makhluk hidup. Kami mendorong mereka untuk menjaga
kelestarian alam dan menjadi pengawas yang bertanggung jawab terhadap
lingkungan. Kami juga mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta
ini dan kita memiliki kewajiban untuk merawatnya.146

Sejalan dengan pertanyaan tersebut, peneliti juga mewawancarai Wardah

Ainiyyah selaku ketua PMR SMP Negeri 1 Bissappu. Tidak jauh berbeda dengan

narasumber sebelumnya, peserta didik tersebut menjelaskan bahwa:

Kami memiliki program Bakti Sosial yang berfokus pada pelayanan kepada
masyarakat. Dalam program ini, peserta didik kami terlibat dalam kegiatan
amal, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,
mengunjungi panti asuhan, dan menyediakan makanan bagi yang lapar. Kami
percaya bahwa melayani sesama adalah salah satu ajaran utama dalam agama
Islam. Kami juga mengajarkan saling tolong menolong terhadap sesama, yang
sesuai dengan anjuran agama.147

Hal di atas dipertegas oleh bapak Mappasabbi selaku kepala sekolah terkait

bagaimana sumbangsi kegiatan ekstrakulikuler dalam membentuk karakter religius

peserta didik di sekolah. Beliau mengatakan bahwa:

145Rehant Efhal Saputra, (15 Tahun), Ketua PRAMUKA SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 13 September 2023

146Harmis Abka, (51 Tahun), Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 30 Agustus 2023

147Wardah Ainiyyah, (14 Tahun), Ketua Palang Merah Remaja SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 13 September 2023
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Ya, saya percaya bahwa ekskul memiliki peran yang penting dalam
pembentukan karakter religius peserta didik di sekolah kami. Peserta didik di
sekolah ini telah kami ajarkan dan biasakan untuk membantu masyarakat yang
terkena musibah. Kami seringkali melakukan bakti sosial di masyarakat, dan itu
selalu di inisiasi oleh peserta didik. Ini membantu mereka mempraktikkan nilai-
nilai agama Islam, seperti kepedulian terhadap sesama dan berbagi dengan
mereka yang kurang beruntung. Kami memiliki guru pembimbing ekskul yang
berkompeten dalam ajaran agama Islam. Mereka memastikan bahwa setiap
kegiatan yang dilakukan dalam ekskul sesuai dengan nilai-nilai agama Islam,
dan kami juga berkoordinasi dengan dewan guru dan orang tua peserta didik
untuk memastikan kesejajaran dengan visi dan misi sekolah dalam
pembentukan karakter religius.148

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Kegiatan

ekstrakurikuler memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter

religius di sekolah. Melalui ekstrakurikuler, peserta didik memiliki kesempatan untuk

mendalami nilai-nilai agama, mempraktikkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan

sehari-hari, dan mengembangkan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Program ekstrakurikuler yang dirancang dengan baik dapat membantu peserta didik

memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip agama, seperti iman, taqwa,

kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, ekstrakurikuler juga

membantu peserta didik merasa lebih terhubung dengan komunitas keagamaan

mereka, memperluas pengetahuan lintas-budaya, dan membentuk karakter yang kuat

dalam iman dan moral. Oleh karena itu, ekstrakurikuler merupakan salah satu cara

yang efektif dalam mendukung pendidikan karakter religius di sekolah.

5. Porgram Keagamaan Sekolah

Program keagamaan di sekolah adalah inisiatif yang dirancang untuk

mempromosikan pemahaman, penghayatan, dan praktik nilai-nilai keagamaan di

antara peserta didik. Program ini dapat beragam bentuk tergantung pada kebijakan

148Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023
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sekolah, budaya, dan nilai-nilai agama yang ada. Tujuannya adalah untuk membantu

peserta didik mengembangkan karakter religius, moral, dan etika yang kuat. Dengan

adanya program keagamaan di sekolah diharapkan mampu membentuk peserta didik

yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlak yang

mulia untuk kemaslahatan agama, bangsa, dan negara kedepannya.

Dalam sesi wawancara bersama bapak Mappasabbi selaku kepala sekolah

SMP Negeri 1 Bissappu terkait keberadaan program keagamaan yang ada di sekolah,

beliau menuturkan bahwa:

Tentu, program keagamaan memainkan peran utama dalam pendidikan karakter
karena agama seringkali merupakan sumber nilai-nilai moral dan etika yang
mendasar. Agama mengajarkan peserta didik tentang kebaikan, kasih sayang,
kejujuran, kerendahan hati, dan nilai-nilai lain yang sangat penting dalam
kehidupan sehari-hari. Program keagamaan memberikan kesempatan bagi
peserta didik untuk memahami ajaran agama yang mereka anut. Melalui
pelajaran agama, kegiatan ibadah, dan perayaan hari-hari agama, peserta didik
dapat merasakan nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan nyata. Mereka
belajar bagaimana menghormati kepercayaan orang lain dan bagaimana
menjadi pribadi yang lebih baik dalam masyarakat.149

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menanyakan terkait program apa saja

yang dilakukan oleh pihak sekolah. Peneliti menemukan beberapa program

keagamaan yang menjadi penunjang dalam pembentukan karakter religius peserta

didik di SMP Negeri 1 Bissappu, program ini diputuskan oleh kepala sekolah yang

tertuang dalam Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Bissappu Nomor:

800/085/SMPN 1 BSP/VII/2023 Tentang Program Pembinaan Keagamaan SMP

Negeri 1 Bissappu Tahun Ajaran 2023/2024 yang dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

149 Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023
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Tabel 4.5 Program Pembinaan Keagamaan SMP Negeri 1 Bissappu T.A

2023/2024

NO. JENIS
KEGIATAN

WAKTU
PELAKSANAAN SASARAN KET.

1 Gerakan Literasi
Al-Qur’an

Setiap hari
sebelum pelajaran
dimulai

Semua
Kelas

Dipandu oleh
masing-masing guru
di pagi hari

2 Shalat berjamaah
rutin setiap hari

Setiap hari waktu
dhuhur (kecuali
hari Jum’at)

Semua
Kelas
secara
bergiliran

Dipandu oleh
masing-masing guru
pendamping dan wali
kelas

3 Amaliah
Ramadhan/Pesantre
n kilat

Mengikuti jadwal
sesuai kalender
pendidikan

Semua
peserta
didik

Melibatkan guru
sebagai pembimbing

4 Peringatan Hari
besar Islam

1. Tahun baru
Hijriyah

Awal tahun baru
Hijriyah

Semua
warga
sekolah

Diikuti oleh peserta
didik, guru dan
Komite sekolah

(disesuaikan dengan
situasi dan kondisi
sekolah)

2. Maulid Nabi Bulan Rabi’ul
awal

Semua
warga
sekolah

Diikuti oleh murid,
guru, Komite sekolah
dan Orang tua murid

(disesuaikan dengan
situasi dan kondisi
sekolah)

3. Isra’-Mi’raj Bulan Rajab Semua
warga
sekolah

Diikuti oleh peserta
didik, guru dan
Komite sekolah
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(disesuaikan dengan
situasi dan kondisi
sekolah)

4. Halal Bi Halal Bulan Syawal
(pasca Idul Fitri)

Semua
warga
sekolah

Diikuti oleh peserta
didik, guru dan
Komite sekolah

(disesuaikan dengan
situasi dan kondisi
sekolah)

5 Pembinaan da’i-
da’iah cilik

Setiap pekan Peserta didik
potensial

Dibimbing oleh guru
pembina

6 Safari Ramadhan Bulan Ramadhan Jamaah
masjid
sekitar
sekolah

Diikuti oleh peserta
didik/OSIS dan guru
pendamping

7 Pentas Seni Al-
Qur’an

1. Cerdas Cermat
PAI.

2. Puitisasi
Terjemah Al-
Quran

3. Pidato/Ceramah
4. Tartil Quran.
5. Hafalan Surat
Pendek

6. Lomba Adzan

Bulan Desember Perwakilan
masing-
masing
Kelas

Melibatkan semua
warga sekolah dan
komite sekolah

8 Pengembangan
Bina Qari-Qari’ah

Setiap pekan Peserta didik
potensial

Ekstra Kurikuler
dengan melibatkan
Pembina profesional

9 JUM’AT BERKAH

- Sholat Dhuha
dan Dzikir

- Sedekah

Setiap pekan pada
hari jum’at pagi

Semua
warga
sekolah

Diikuti oleh peserta
didik dan guru
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Jum’at

Pada tabel diatas telah tertera program keagamaan yang dirancang oleh

pendidik di SMP Negeri 1 Bissappu. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan

sumber daya peserta didik pada bidang keagamaan yang nantinya akan berimplikasi

terhadap karakteristik para peserta didik di sekolah. Hal tersebut sejalan dengan enam

dimensi Profil Pelajar Pancasila pada dimensi pertama yakni Beriman, Bertakwa

Kepada Tuhan YME dan Berakhlak mulia. Dengan adanya program tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 1 Bissappu telah berupaya membentuk

karakter religius pada peserta didik di sekolah.

Keberadaan program tersebut juga diperjelas oleh Ibu Nurfatwa selaku guru

pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bissappu. Dalam sesi wawancara bersama

beliau, ia menuturkan bahwa:

Dalam rangka membentuk karakter yang religius kepada peserta didik, kami
membuat beberapa program keagamaan. Diantaranya yang setiap hari
dilakukan itu program literasi Al-Qur’an. Setiap peserta didik itu wajib
membaca Al-Qur’an sebelum pembelajaran berlangsung. Semakin sering
mereka membaca kitab suci, semakin dekat pula dirinya dengan penciptanya.150

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Harmis Abka selaku pembina Osis

SMP Negeri 1 Bissappu, beliau menuturkan bahwa:

Keberadaan program keagamaan yang disajikan oleh sekolah, sangat membantu
kami dalam membentuk karakter religius peserta didik. Kami berharap bahwa
upaya pembentukan melalui penanaman nilai-nilai agama yang ada pada
program keagamaan mampu melahirkan peserta didik atau generasi yang
berakhlak mulia.151

150 Nurfatwa, (33 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 11 September 2023

151 Harmis Abka, (51 Tahun), Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 30 Agustus 2023
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Dari hasil wawancara dengan tersebut, disimpulkan bahwa program

keagamaan di sekolah memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai agama

kepada peserta didik. Program ini berfungsi sebagai pendukung utama pendidikan

karakter dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasar, seperti

kebaikan, kasih sayang, kejujuran, dan kerendahan hati. Selain itu, program

keagamaan membantu peserta didik dalam memahami dan menghormati keragaman

keyakinan, serta membangun toleransi terhadap perbedaan. Kepala sekolah

bertanggung jawab untuk memastikan program keagamaan dijalankan secara

seimbang, inklusif, dan bermakna, sehingga dapat memberikan kontribusi yang

signifikan dalam pendidikan karakter peserta didik.

Upaya membentuk karakter religius peserta didik di sekolah menjadi hal yang

sangat penting dan memiliki urgensi sebagai modal awal untuk melahirkan generasi

yang berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Para pendidik dapat

menerapkan berbagai strategi, termasuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam

proses pembelajaran, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk

keberlangsungan pembelajaran, memberikan pengalaman praktis dalam bentuk

program keagamaan di sekolah, menjadi peran model yang konsisten, merancang

materi pelajaran yang relevan, dan berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas

agama setempat. Melalui strategi-strategi ini, pendidik berperan penting dalam

menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter

religius peserta didik dan pemahaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membentuk Karakter Religius

Peserta Didik SMPN 1 Bissappu

1. Faktor Pendukung
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a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penunjang dalam proses

pembinaan karakter atau akhlak peserta didik. Sarana dan prasarana yang memadai

akan mempermudah pendidik dan komponen-komponen lainnya untuk membina

karakter peserta didik yang ada di sekolah.

Sarana dan prasarana di sekolah dapat memainkan peran penting dalam

menunjang pembentukan karakter religius siswa, tetapi ini bergantung pada

bagaimana sekolah memanfaatkannya. Sarana dan prasarana yang memungkinkan

untuk pengembangan karakter religius dapat mencakup, ruang ibadah, kegiatan

keagamaan, ruang diskusi serta komponen lainnya.

Dari hasil wawancara kepada kepala sekolah bapak Mappasabbi, beliau

menuturkan bahwa:

Salah satu penunjang dalam pembinaan akhlak maupun karakter peserta didik
di sekolah yakni sarana dan prasarana yang selalu kita tingkatkan sedemikian
rupa. Kita semua yakin bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
akan meningkatkan mutu daya dari peserta didik, baik dari segi kecerdasan
maupun akhlak. Di sekolah ini kami sediakan lapangan olahraga, perpustakaan,
mushola, ruang kelas, laboratorium dan sebagainya. Banyak nilai-nilai moral
yang bisa dibentuk dan dibina di ruang-ruang seperti itu152

Sejalan dengan ungkapan diatas, pendidik dalam bidang konseling yang

bernama Ibu Nurhayati, juga memberikan penuturan serupa terkait sarana dan

prasarana, beliau menuturkan bahwa:

Sarana dan prasarana itu penting untuk pembentukan karakter siswa. Apalagi
kami sebagai pendidik dalam bidang konseling memang membutuhkan tempat
yang memadai seperti ruang Bimbingan serta media lainnya. Itu bentuk usaha
kita di sekolah dalam membina karakter peserta didik.153

152Mappasabbi (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023.

153Nurhayati, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng, 05
September 2023.
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Hal senada juga dituturkan oleh Ibu Rahmawati Rahman selaku Wakil Kepala

Sekolah Bidang Kesiswaan, beliau menuturkan bahwa:

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti gedung, ruang kelas,
perpustakaan, lapangan olahraga, dan lain sebagainya, memiliki peran penting
dalam membentuk karakter peserta didik, itu menunjang dalam pembinaan
peserta didik. Seperti mushola dan lapangan kita jadikan sebagai tempat dzikir
dan praktik keagamaan lainnya.154

Ungkapan diatas juga ditegaskan oleh Guru Pendidikan Agama Islam oleh Ibu

Zainab Bawaja, yang mengatakan:

Sarana dan prasarana di sekolah menjadi amat penting, terlebih lagi bagi Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Contohnya saja Musholla atau Ruang
Ibadah, ketersediaan Mushaf dan Sajadah. Sarana ini penting dalam pendidikan
agama. Di sini, peserta didik dapat belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan
spiritualitas. Tempat ini juga dapat membantu dalam membentuk karakter
seperti kebaikan hati, kepedulian, dan ketaatan kepada ajaran agama.155

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan bersama narasumber di SMP

Negeri 1 Bissappu maka dapat disimpulkan bahwa Sarana dan prasarana sekolah

memainkan peran penting dalam membentuk karakter religius peserta didik. Fasilitas

seperti ruang ibadah, perpustakaan dengan literatur agama, dan aktivitas keagamaan

yang diselenggarakan di sekolah adalah alat yang memfasilitasi pembelajaran agama

dan perkembangan nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan adanya sarana dan

prasarana ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk memahami dan menerapkan

ajaran agama, mengembangkan rasa kepedulian terhadap sesama, dan membentuk

karakter religius yang kuat. Oleh karena itu, peran sarana dan prasarana sekolah

dalam mendukung pembentukan karakter religius sangatlah penting dalam konteks

pendidikan agama di sekolah.

154Rahmawati Rahman, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 04 September 2023.

155Zainab Bawaja, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu, Bantaeng,
Wawancara, 11 September 2023.



98

Oleh sebab itu, jika sarana dan prasarana menjadi penting dalam upaya

pembentukan karakter religius peserta didik di sekolah maka dapat disimpulkan

bahwa salah satu faktor yang mendukung pembentukan karakter religius adalah

ketersediaan sarana dan prasarana sebagai media yang digunakan dalam membina

nilai-nilai moral, keimanan serta akhlak peserta didik, baik yang tertera dalam aturan

kurikulum di sekolah maupun program-program yang dibuat oleh pihak sekolah.

b. Kolaborasi Antar Tenaga Pendidik Di Sekolah

Kolaborasi antar tenaga pendidik di sekolah adalah proses kerja sama yang

terjadi di antara para pendidik atau tenaga pengajar di lingkungan sekolah. Kolaborasi

ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, serta

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan karakter peserta didik.

Dalam sesi wawancara bersama bapak Mappasabbi selaku kepala sekolah

SMP Negeri 1 Bissappu, beliau menuturkan :

Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya program-program yang ada di
sekolah, baik itu bersifat keagamaan, sosial, maupun pendidikan dalam kelas
adalah kolaborasi para tenaga pendidik. Mulai dari staf, wali kelas, para guru
mapel dan lain sebagainya itu terlibat bersama. Kita bersepakat bahwa
kemajuan siswa adalah prioritas yang utama. Olehnya selalu ada tim kerja yang
efektif untuk mencapai visi bersama, berusaha mendialogkan hal-hal terkait
program dan jika ada konflik, maka keputusan diambil secara bersama-sama.
Jadi kita selalu melibatkan seluruh tenaga pendidik. Kami yakin bahwa ketika
guru-guru bekerja sama, mereka dapat menciptakan lingkungan di sekolah yang
mendukung nilai-nilai keagamaan dan moral, dan itu akan berimbas pada
peserta didik.156

Hal tersebut dipertegas oleh Waka Kesiswaan Ibu Rahmawati Rahman, beliau

menuturkan:

Menurut saya, kolaborasi antar tenaga pendidik sangat penting dalam
pembentukan karakter religius siswa. Sebagai Waka Kesiswaan, saya melihat

156Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023
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bahwa kerja sama antara guru dan staf sekolah berperan besar dalam
memberikan pengalaman yang mendalam kepada siswa dalam hal nilai-nilai
keagamaan. Melalui kolaborasi, kami dapat merancang program pendidikan
agama yang lebih komprehensif. Guru-guru dapat berdiskusi dan merencanakan
bagaimana cara mengintegrasikan ajaran agama ke dalam kurikulum, yang
dapat membantu siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan
lebih baik. Saya ingin mengajak semua guru dan staf sekolah untuk terus
berkolaborasi dalam membentuk karakter religius siswa. Ini adalah tanggung
jawab bersama kita untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang
agama dan moral kepada siswa, yang akan membantu mereka menjadi pribadi
yang lebih baik dan bermoral.157

Senada dengan Ibu Bau Te’ne, selaku Wali Kelas VIII A, beliau menuturkan

bahwa:

Menurut saya sebagai wali kelas, kolaborasi antara guru sangat berpengaruh
pada pembentukan karakter religius siswa. Kenapa? Karena karakter religius
siswa tidak hanya terbentuk di dalam kelas saya, tetapi juga melibatkan
pendekatan yang holistik dari seluruh staf sekolah. Tentu, misalnya, ketika
kami bekerja sama untuk merencanakan perayaan hari besar agama di sekolah,
seperti Idul Fitri, Natal, atau perayaan agama lainnya, siswa mendapatkan
kesempatan untuk lebih mendalami makna dan nilai-nilai religius dari acara
tersebut. Selain itu, melalui kolaborasi, kami dapat merancang aktivitas
pembelajaran yang berfokus pada moral dan etika yang sesuai dengan
keyakinan agama siswa. Sebagai wali kelas, saya berperan dalam mengamati
perkembangan karakter siswa di kelas saya. Namun, saya juga berkolaborasi
dengan guru-guru lain untuk memberikan pandangan yang lebih luas dan
mendalam tentang bagaimana karakter religius siswa berkembang di seluruh
sekolah. Ini membantu saya dalam memberikan dukungan dan bimbingan yang
lebih baik kepada siswa dalam hal karakter religius.158

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kolaborasi antar

pendidik di sekolah memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter

religius peserta didik. Melalui kolaborasi ini, guru-guru dan staf sekolah dapat

merancang program keagamaan yang komprehensif, memberikan dukungan

emosional, menciptakan lingkungan yang mendukung dalam pembinaan karakter

157Rahmawati Rahman, (49 Tahun), Waka Kesiswaan SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 30 Agustus 2023

158 Bau Te’ne, (48 Tahun), Wali Kelas VIII A SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 13 September 2023
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religius, serta memberikan pandangan yang holistik tentang perkembangan karakter

religius peserta didik di sekolah.

Bapak Sirajuddin selaku waka kurikulum memberikan tanggapan terkait

kolaborasi para pendidik di sekolah, beliau mengatakan dalam sesi wawancara bahwa:

Kehadiran para pendidik yang sadar akan pentingnya pembentukan karakter
khususnya karakter yang berlandaskan pada nilai – nilai ajaran Islam sangat
memberi efek besar kepada peserta didik. Di sekolah kita semua bersepakat
bahwa setiap pendidik harus dan wajib menjadi contoh dan tauladan, serta
bekerjasama antara satu sama lain.159

Dengan demikian, kolaborasi antar pendidik di sekolah memainkan peran

penting dalam membantu peserta didik memahami, menerapkan, dan memperkuat

karakter religius mereka. Ini menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih

mendalam dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, yang mendukung perkembangan

karakter yang kokoh pada generasi muda.

c. Kemitraan Sekolah

Kemitraan dalam ruang lingkup sekolah adalah kolaborasi antara sekolah,

guru, siswa, orang tua, dan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan pendidikan

yang lebih baik. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan,

meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak, serta memperluas

sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk sekolah. Di SMP Negeri 1 Bissappu

telah melakukan kemitraan dengan berbagai instansi seperti Kepolisian Sektor

(POLSEK) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Kecamatan Bissappu.

Dalam sesi wawancara dengan bapak Mappasabbi selaku kepala sekolah SMP

Negeri 1 Bissappu, beliu menuturkan bahwa:

159Sirajuddin, (47 Tahun), Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
5 September 2023
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Keberadaan mitra dari beberapa instansi yang bekerjasama dengan sekolah
memberi kami bantuan demi pembentukan karakter dan akhlak peserta didik.
Instansi tersebut bekerjasama dengan pihak sekolah dalam beberapa program
baik yang berbentuk sosialisasi pendidikan moral dan keagamaan lainnya, jadi
ada hal-hal yang menjadi daya tambahan kepada kami dalam upaya mendidik
karakter dan akhlak peserta didik.160

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rahmawati Rahman selaku Waka

Kesiswaan, beliau menuturkan:

Ya, kami telah melihat perubahan yang positif dalam perilaku dan sikap siswa
setelah terlibat dalam kemitraan ini. Mereka lebih cenderung memahami nilai-
nilai seperti toleransi, empati, dan kerja sama, yang merupakan bagian integral
dari banyak ajaran agama. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi individu
yang lebih sadar moral, yang sangat penting dalam perkembangan karakter
mereka.161

Disatu sesi wawancara, Ibu Bau Te’ne selaku Wali Kelas VIII A juga

menegaskan bahwa:

Saya ingin menyampaikan bahwa kemitraan antara sekolah dan instansi adalah
sebuah peluang berharga untuk memperkaya pengalaman pendidikan siswa dan
membantu mereka tumbuh sebagai individu yang memiliki nilai-nilai
keagamaan yang kuat. Kami sangat menghargai kontribusi dari instansi dan
berkomitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang mendukung
pembentukan karakter religius peserta didik kami. Semua pemangku
kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan komunitas apapun yang bertujuan
baik, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang
berpusat pada nilai-nilai moral.162

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya kemitraan

antara sekolah dan instansi untuk pembentukan karakter religius peserta didik di

sekolah adalah bahwa kemitraan semacam itu memiliki dampak positif yang

signifikan pada pengembangan karakter religius siswa. Dengan kemitraan yang kuat

160Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023

161Rahmawati Rahman, (48 Tahun), Waka Kesiswaan SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 4 September 2023

162Bau Te’ne, (48 Tahun), Wali Kelas VIII A SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
13 September 2023
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antara sekolah dan instansi keagamaan, siswa memiliki kesempatan yang lebih baik

untuk tumbuh sebagai individu yang memiliki karakter religius yang kuat, yang dapat

membimbing mereka dalam pengambilan keputusan dan perilaku positif dalam

kehidupan mereka. Ini adalah langkah penting dalam pendidikan karakter yang

berkelanjutan.

2. Faktor Penghambat

a. Lingkungan Eksternal Peserta Didik

Lingkungan menjadi faktor eksternal dalam proses tumbuh kembang seorang

peserta didik. Lingkungan juga memiliki andil besar dalam proses perkembangan

karakter peserta didik, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dalam kesehariannya

peserta didik akan selalu berinteraksi dengan lingkungan yang ada disekitarnya

sebagai makhluk sosial. Keadaan lingkungan yang baik, akan memberikan dampak

baik bagi perkembangan karakter, begitupun sebaliknya.

Dalam sesi wawancara bersama kepala sekolah bapak Mappasabbi. Peneliti

mendapatkan beberapa hal diantaranya, lingkungan di luar sekolah memiliki

pengaruh terhadap kepribadian peserta didik, terwawancara mengatakan:

Faktor utama yang menghambat perkembangan peserta didik adalah adanya
kebiasaan-kebiasaan buruk dari pergaulan di luar sekolah yang dibawa masuk
ke sekolah oleh peserta didik. Hal tersebutlah yang mempengaruhi kepribadian
atau karakter peserta didik yang lain. Apalagi sekolah kita ini dekat dengan
terminal angkutan umum dan pasar sentral kabupaten.163

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rahmawati Rahman selaku Waka

Kesiswaan SMP Negeri 1 Bissappu, beliau menuturkan bahwa:

Pengaruh dari media sosial dan lingkungan siswa di luar daripada sekolah
merupakan faktor penghambat dalam menanamkan nilai-nilai dari pendidikan

163Mappasabbi, (52 Tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
30 Agustus 2023
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karakter. Sebab guru atau para pendidik hanya mampu mengawasi pada jam
sekolah saja, diluar jam sekolah kita serahkan kepada orang tua/wali untuk
bagaimana membina akhlak, sikap atau karakter peserta didik.164

Peneliti juga mewawancarai salah satu Guru Bimbingan Konseling bernama

Bapak Ilhamdani, beliau mengatakan:

Keberadaan peserta didik yang sering bergaul di luar lingkungan sekolah pada
jam sekolah membawa dampak buruk ke dalam sekolah. Karena biasanya
peserta didik yang bergaul di luar, kadang juga mengajak teman lain sehingga
yang lain ikut terpengaruh.165

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan yang

buruk dari luar sekolah menjadi faktor utama dalam proses pembinaan karakter

peserta didik di sekolah. Keberadaan beberapa peserta didik yang membawa hal-hal

buruk menjadikan beberapa peserta didik ikut terpengaruh dan menghambat

pembinaan karakter peserta didik di sekolah. Hal tersebut menjadi dampak besar

dalam proses pembinaan karakter peserta didik di sekolah.

b. Implementasi Hasil Belajar

Pembelajaran di dalam ruang kelas adalah usaha untuk mencapai sebuah

pengetahuan baru. Hal tersebut yang menjadi salah satu acuan untuk menjalani

keseharian setiap peserta didik. Dalam sesi wawancara bersama guru agama yakni

Ibu Mismaya Anggraeni, peneliti menanyakan tentang bagaimana implementasi

peserta didik terhadap pembelajaran, beliau mengatakan:

Masih ada beberapa peserta didik yang hanya menerima pembelajaran sebatas
pengetahuan saja, tapi belum mampu mengimplementasikan dalam
kesehariannya. Akibatnya apa yang disampaikan oleh pendidik, hanya menjadi
catatan-catatan saja. Padahal tujuan dari pembelajaran adalah bagaimana

164Rahmawati Rahman, (48 Tahun), Waka Kesiswaan SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 4 September 2023

165Ilhamdani, (39 Tahun), Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara,
Bantaeng, 5 September 2023
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peserta didik mampu berkambang dengan kepribadian yang baik dan akhlak
yang mulia.166

Begitupun dengan Wakasek Kurikulum yakni bapak Sirajuddin

membicarakan perihal kendala dalam penanaman nilai-nilai karakter, beliau

mengatakan:

Semuanya belum bisa memahami secara baik atau tingkat pemahaman peserta
didik yang berbeda-beda, sehingga kita para pendidik harus lebih bersabar
untuk bagaimana nilai-nilai dari pendidikan karakter itu bisa dilaksanakan
sebagaimana yang kita semua inginkan.167

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebagian kecil

peserta didik yang belum mampu mengimplementasikan hasil dari pembelajaran di

ruang kelas mengakibatkan adanya penghambatan dalam proses pembinaan karakter

peserta didik di sekolah. Alhasil dari apa yang disampaikan pendidik di ruang belajar

hanya sebatas menjadi pengetahuan semata tanpa adanya pengimplementasian dari

peserta didik. Ketidakmampuan beberapa peserta didik mempengaruhi laju dari

proses pembinaan karakter yang mengakibatkan adanya hambatan-hambatan untuk

melaksanakan program-program lainnya. Dilain sisi perbedaan pemahaman dari

setiap peserta didik mengharuskan para pendidik untuk lebih sabar dalam

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter.

Dari berbagai hasil wawancara yang dilakukan serta berbagai data penunjang

yang peneliti temukan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik di SMP Negeri 1

Bissappu telah berjalan sedemikian rupa dengan berbagai metode yang dilakukan.

166Mismaya Anggraeni, (26 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu,
Wawancara, Bantaeng, 11 September 2023

167Sirajuddin, (47 Tahun), Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Bissappu, Wawancara, Bantaeng,
5 September 2023
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Hal tersebut dapat di lihat dari hasil wawancara bahwa ada proses pembinaan melalui

proses pembelajaran di kelas yang terintegrasi dengan kurikulum di sekolah,

kemudian bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang bernuansa Islami dan

kondusif, serta adanya kegiatan dan program keagamaan dilingkup sekolah yang

membuat proses pembentukan karakter religius kepada peserta didik mampu

terealisasi dengan baik. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ada

beberapa kendala yang mewarnai proses tersebut diantaranya adanya pengaruh buruk

dari lingkungan eksternal sekolah yang dibawa masuk ke dalam sekolah oleh

beberapa peserta didik. Sehingga mampu mempengaruhi peserta didik lainnya dan

menghambat proses pembentukan karaketer religius di sekolah.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Strategi Guru dalam pembentukan karakter religius

peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu, maka dapat disimpulkan untuk menutup

pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Realitas karakter peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu menunjukkan nilai

yang cukup baik. Hal tersebut tercermin dari sikap dan perilaku peserta didik di

sekolah seperti sikap santun, pengucapan salam, tutur kata yang baik, cara berpakaian

yang rapi dan antusiasme dalam penyelenggaraan kegiatan menyambut hari besar

Islam. Peserta didik di SMP Negeri 1 Bissappu juga mengedepankan ketaatan dalam

beribadah kepada Allah swt. terlihat dari proses sholat dzuhur secara berjamaah dan

dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah serta melaksanakan dzikiran dan sedekah

setiap jumat pagi. Kemudian dilihat dalam proses belajar mengajar di dalam kelas,

semua peserta didik wajib menjalankan program Bantaeng Mengaji sebelum

melaksanakan proses belajar mengajar, kegiatan tersebut dilakukan selama 15 menit

di awal proses pembelajaran.

2. Strategi guru dalam pembentukan karakter religius peserta didik di SMP

Negeri 1 Bissappu dilakukan dengan berbagai macam hal. Diantaranya melalui proses

belajar mengajar serta program-program dan kebijakan yang dibuat oleh kepala

sekolah melalui hasil musyawarah bersama para tenaga pendidik di sekolah. Rencana

pelaksanaan pembelajaran yang memuat isi materi terkait profil pelajar pancasila
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menjadi salah satu strategi pendidik dalam membentuk karakter religius peserta

didik. Pada dimensi pertama profil pelajar pancasila memuat narasi terkait

keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, sehingga sangat tepat untuk menjadi

landasan dalam pembentukan karakter religius peserta didik di sekolah. Strategi

yang dilakukan oleh pendidik di SMP Negeri 1 Bissappu juga dilakukan dengan

menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan adanya lingkungan yang

kondusif di sekolah maka diharapkan akan membuat proses pendidikan dan

pembelajaran menjadi nyaman dan aman. Hal tersebut bisa menunjang para

pendidik untuk membentuk karakter religius peserta didik di sekolah. Strategi

lainnya yang dilakukan yakni melakukan kerjasama yang baik dan intens dengan

para orang tua/wali peserta didik. Upaya ini dilakukan agar pembinaan dan

pembentukan karakter religius peserta didik tidak dilakukan secara parsial.

Sehingga proses pembentukan tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal, tidak

hanya pada lingkungan sekolah saja namun terjadi juga di lingkungan keluarga

atau di rumah. Strategi selanjutnya yakni memaksimalkan kehadiran kegiatan

ekstrakurikuler di sekolah. Program-program PRAMUKA dan PMR dijadikan

sebagai perpanjangan program dari sekolah untuk dilaksanakan oleh peserta didik

di sekolah. Kecenderungan peserta didik yang senang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler di sekolah dimanfaatkan untuk membuat program-program yang

dilandasi oleh nilai-nilai dan ajaran agama. Sehingga pada dasarnya program

tersebut dijadikan sebagai upaya pembentukan karakter religius peserta didik

melalui kegiatan ekstrakurikuler.

3. Ada beberapa faktor pendukung dalam proses pembentukan karakter

religius di SMP Negeri 1 Bissappu diantaranya, sarana dan prasarana yang

memadai dalam pembinaan karakter seperti mushola, ruang belajar dan sarana

lainnya. Sarana dan prasarana yang memadai akan sangat berperan penting dalam
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proses pembentukan karakter religius peserta didik di sekolah. Jika sarana dan

prasarana memadai maka akan menunjang proses pembelajaran serta program-

program kegiatan yang berlangsung di sekolah. Kemudian faktor selanjutnya

yakni Kolaborasi antar tenaga pendidik di sekolah yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran serta menjadi salah satu

upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi pembentukan

karakter religius peserta didik. Adanya kolaborasi antar pendidik di sekolah

mampu menjadi support system dalam pembentukan karakter religius peserta

didik. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pengajaran, pembiasaan, serta

mengevaluasi hasil belajar peserta didik baik di dalam ataupun di luar kelas.

Sehingga jika ada yang tidak tercapai, maka akan ditawarkan solusi lain yang

disepakati oleh para tenaga pendidik di sekolah. Faktor selanjutnya yakni adanya

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Program dalam kegiatan ekstrakulikuler

seperti pramuka dan PMR menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam

pembentukan karakter religius peserta didik di sekolah. Hal ini disebabkan bahwa

program tersebut selalu dilandasi dari nilai – nilai ajaran agama dan moralitas

yang ada di masyarakat. Faktor pendukung yang terakhir yakni adanya kemitraan

yang dilakukan dengan beberapa instansi. Keberadaan instansi sebagai mitra di

sekolah membawa dampak yang cukup signifikan dalam pembentukan karakter

religius peserta didik di sekolah. Hal demikian bisa terjadi sebab adanya program-

program yang dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi ataupun dalam bentuk

praktis kepada para peserta didik di sekolah. Sedangkan pada faktor penghambat

yang didapatkan pada penelitian ini melalui hasil wawancara diantaranya

lingkungan eksternal peserta didik SMP Negeri 1 Bissappu. Lingkungan eksternal

peserta didik yang ada di luar lingkungan sekolah menjadi penghambat dalam

proses pembentukan karakter religius peserta didik di sekolah. Hal demikian
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disebabkan adanya peserta didik yang membawa pengaruh buruk dari luar sekolah

sehingga bisa saja membuat peserta didik yang lain ikut terpengaruh untuk

melakukannya. Rasa penasaran yang ada dalam diri peserta didik menjadikannya

ingin merasakan apa yang dilakukan oleh peserta didik lainnya. Faktor lainnya

yakni implementasi hasil belajar peserta didik di sekolah. Sebagian peserta didik

masih sebatas tahu dan sulit mengimplementasikan hasil belajar yang didapatkan

dalam ruang kelas. Adanya ketidakmampuan tersebut menjadikan salah satu

faktor penghambat dalam upaya membentuk karakter religius peserta didik di

sekolah.

B. Implikasi

Kepada seluruh pendidik dan komponen lainnya di SMP Negeri 1 Bissappu

agar perlu meningkatkan profesionalismenya dalam upaya pembinaan karakter

peserta didik dari segi pemahaman materi atau intelegensi sehingga mampu

berimplikasi terhadap karakter peserta didik. Pendidik juga diharapkan mampu

berkreasi dalam memberikan materi kepada peserta didik agar mampu dipahami

oleh peserta didik dan tidak sebatas menjadi pengetahuan ataupun catatan-catatan

semata oleh peserta didik. Terlebih dengan terbatasnya jam belajar dan

komunikasi diruang lingkup sekolah. Juga peningkatan mutu dari organ-organ

sekolah seperti pengurus Osis dan lembaga ekstrakurikuler sekolah agar lebih

optimal dalam berkreasi dan berkegiatan untuk membantu mewujudkan tujuan

bersama yakni membina karakter peserta didik menjadi baik dan berakhlakul

karimah.
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Lampiran 1.

INSTRUMENWAWANCARA

Instrumen Wawancara Kepala Sekolah

1. Bagaimana gambaran singkat terkait latar belakang SMP Negeri 1 Bissappu?

a. Sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Bissappu

b. Tujuan berdirinya SMP Negeri 1 Bissappu

c. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Bissappu

d. Keadaan Staf dan tenaga pengajar/pendidik

e. Kondisi lingkungan dan masyarakat

2. Apa yang bapak ketahui tentang pembentukan karakter religius peserta didik?

3. Sejauh mana sekolah ini menerapkan pendidikan karakter yang sesuai dengan

kurikulum?

4. Metode/program apa saja yang digunakan dalam proses pembentukan

karakter dalam lingkungan Sekolah?

5. Kegiatan apa saja yang mendukung keberhasilan pendidikan karakter di

sekolah ini?

6. Sarana dan prasarana apa saja yang difasilitasi untuk membentuk karakter

peserta didik?

7. Bagaimana upaya pembentukan karakter di sekolah oleh kepala sekolah

kepada guru, tenaga pendidik, dan peserta didik?

8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan

karakter peserta didik di sekolah?

Instrumen Wawancara Guru Bidang Studi Pendidikan Agama dan Budi

Pekerti

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pendidikan karakter?



2. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan pendidikan karakter dalam proses

pembelajaran di kelas?

3. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menerapkan pendidikan karakter

dalam proses belajar mengajar di dalam kelas?

4. Apakah kesulitan/kendala yang anda hadapi dalam menerapkan Pendidikan

karakter dalam proses pembelajaran?

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan pendidikan karakter terhadap perilaku

peserta didik?

6. Menurut ibu/bapak, bagaimana realitas karakter peserta didik di sekolah ini?

7. Bagaimana sikap peserta didik dengan guru dan orang yang lebih tua di

sekolah?

8. Bagaimana perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas?

Instrumen Wawancara Waka Kepeserta didikan

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pendidikan karakter?

2. Bagaimana peran anda selaku waka kepeserta didikan dalam membentuk

karakter peserta didik?

3. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolah dan menunjang dalam

pembentukan karakter?

4. Bagaimana efektifitas kegiatan ekstra yang menunjang program pembentukan

karakter peserta didik?

5. Apakah dampak dari adanya kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah ini yang

menunjang pembentukan karakter?

6. Apakah pengaruh implementasi pendidikan karakter terhadap perilakupeserta

didik?

7. Menurut ibu/bapak, bagaimana karakter peserta didik di sekolah?



8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan

karakter peserta didik di sekolah?

Instrumen Wawancara Waka Kurikulum

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pendidikan karakter?

2. Bagaimana peran anda selaku waka kepeserta didikan dalam membentuk

karakter peserta didik?

3. Apa saja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh anda selaku waka

kurikulum, dalam pelaksanaan pembentukan karakter?

4. Bagaimana proses pelaksanaannya di sekolah?

5. Bagaimana pengaplikasian dari pelaksanaan pembentukan karakter yang

terintegrasi dalam kurikulum di sekolah?

6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan

karakter Instrumen Wawancara Guru Mapel Pendidikan

Kewarganegaraan

1. Strategi apa yang dilakukan guru PKN dalam pembentukan karakter religi

pada peserta didik?

2. Bagaimana bentuk keteladanan yang bapak/ibu berikan kepada peserta didik?

3. Apa yang bapak/ibu lakukan dalam upaya membentuk karakter peserta didik

disaat jam pelajaran?

4. Apakah ada faktor-faktor penghambat dalam membentuk karakter peserta

didik?

5. Apakah peserta didik selalu mengerjakan segala bentuk tugas dan tanggung

jawab yang diberikan oleh guru?

Instrumen Wawancara Guru Bimbingan Konseling

1. Strategi apa yang dilakukan guru BK dalam pembentukan karakter pada

peserta didik?



2. Bagaimana peran anda selaku Guru Bimbingan Konseling dalam membentuk

karakter peserta didik?

3. Bagaimana proses pelaksanaannya di sekolah?

4. Bagaimana realitas karakter peserta didik di sekolah ?

5. Apakah ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk

karakter peserta didik?

Instrumen Wawancara Wali Kelas

1. Strategi apa yang anda lakukan selaku wali kelas dalam pembentukan

karakter pada peserta didik?

2. Bagaimana peran anda selaku wali kelas dalam membentuk karakter peserta

didik?

3. Bagaimana proses pelaksanaannya di sekolah?

4. Bagaimana realitas karakter peserta didik di sekolah ?

5. Apakah ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk

karakter peserta didik?

Instrumen Wawancara Peserta didik/Peserta Didik

1. Apa yang anda ketahui tentang pendidikan karakter?

2. Apakah penting pendidikan karakter tersebut?

3. Apakah guru mencerminkan nilai karakter dalam proses pembelajaran?

4. Media apa saja yang digunakan guru dalam proses pembelajaran?

5. Apakah selama proses pembelajaran guru menerapkan pendidikan karakter?

6. Apakah anda menangkap pesan nilai karakter yang disampaikan guru dalam

pembelajaran?

7. Apakah guru dalam mengajar sudah sesuai harapan?

8. Bagaimana proses pembelajaran karakter di kelas?



Lampiran 2

Surat Izin Penelitian dari LP2M UIN Alauddin Makassar



Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi

Selatan



Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.

Bantaeng



Lampiran 3.

DAFTAR NAMA NARASUMBER

NO NAMA UMUR JABATAN ALAMAT

1 Mappasabbi, S.

Ag, M. A

52 Tahun Kepala Sekolah Panaikang

2 Mismaya

Anggraeni S. Pd

26 Tahun Guru Pendidikan

Agama Islam

Beloparang

3 Suharni S. Ag 42 Tahun Guru Pendidikan

Agama Islam

Panaikang

4 Zainab Hawabaja

S. Pd

38 Tahun Guru Pendidikan

Agama Islam

BTN Green Vale

5 Nurfatwa S. Pd 33 Tahun Guru Pendidikan

Agama Islam

Beloparang

6 Rahmawati

Rahman, S. Pd,

M. Pd

49 Tahun Wakil Kepala

Bidang Kesiswaan

Panaikang

7 Sirajuddin, S. Pd 47 Tahun Wakil Kepala

Bidang Kurikulum

BTNArakeke

8 Ilhamdani, S. Pd 39 Tahun Guru Bimbingan

Konseling

Be’lang

9 Muh. Ilham, S.

Pd

34 Tahun Guru Bimbingan

Konseling

Panaikang

10 Nurhayati, S. Pd 40 Tahun Guru Bimbingan

Konseling

Panaikang

11 Harmis Abka, S.

Pd, M.M

51 Tahun Guru Pendidikan

Kewarganegaraan

Jl. Pemuda



12 Bau Te’ne, S. Ag 48 Tahun Wali Kelas VIII A Jl. Pemuda

13 Muh. Althaf

Hisyam

15 Tahun Ketua Osis Jl. Lingkar

14 Najwa Magfirah 14 Tahun Wakil Ketua Osis Panaikang

15 Rehant Efhal

Saputra

15 Tahun Ketua

PRAMUKA

Panaikang

16 Wardah Ainiyyah 14 Tahun Ketua PMR Beloparang



Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

(Pemberian Surat Izin Penelitian sekaligus Wawancara bersama Bapak Kepala
Sekolah SMP Negeri 1 Bissappu)

(Wawancara bersama Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Bissappu)

(Wawancara bersama Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Bissappu)



(Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bissappu)

(Wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 1
Bissappu)



(Wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1
Bissappu)

(Wawancara bersama Ketua OSIS dan Peserta Didik SMP Negeri 1 Bissappu)

(Wawancara bersama Pengurus PMR dan PRAMUKA SMP Negeri 1 Bissappu)



(Wawancara bersama Wali Kelas VIII A dan B SMP Negeri 1 Bissappu)



Muh. Arafah Jalal Masdar lahir pada tanggal 03 Desember

1997 di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai,

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi

Sulawesi Selatan. Anak pertama dari dua orang bersaudara.

Lahir dari pasangan Bapak Mappasabbi, S.Ag, M.A dan Ibu

Wahidah Ngai. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan

formal di SD Negeri 25 Panaikang pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009.

Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Mts. Pondok Pesantren

Nahdlatul Ulum Soreang Maros pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di M.A Pondok

Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros hingga 2014 dan berpindah ke M.A

Ma’arif NU Lasepang Kabupaten Bantaeng hingga tamat pada tahun 2015.

Setelah menamatkan jenjang pendidikan di M.A Ma’arif NU Lasepang Kabupaten

Bantaeng, penulis melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil Jurusan Pendidikan Agama

Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2015 serta menyelesaikan

studinya pada tahun 2021. Pada tahun yang sama 2021 penulis melanjutkan

studinya pada program pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

jurusan Pendidikan Agama Islam dan menyelesaikan studinya pada tahun 2023.

ss


	1.Konsonan
	2.Vokal

