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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin yang 

sesuai dengan SKB dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/19870543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 
 Ta T Te ت 
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha هـ 
 hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

3. Maddah 

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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4. Ta’ marbuṭah 

Transliterasi untuk ta’ marbuṭah ada dua, yaitu: ta’ marbuṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍamma transliterasinya (ṭ). 

sedangkan ta’ marbuṭah yang mati atau mendapatkan harākat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

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

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

maka ta’ marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
الِ 

َ
طْف

َ ْ
 الأ

ُ
 raudah al-aṭfāl : رَوْضَة

 
ُ
ة

᠐
اضِل

َ
ف

᠔
ل
᠐
 ا

ُ
 al-madīnah al-fāḍilah : المَدِيْنَة

 
ُ
مَة

᠔
حِᜓ

᠔
 al-ḥikmah :  ال

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 
᠕
نَا َّᗖَر : rabbanā 

يْنَا جَّ
َ
 najjainā : ن

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
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kasrah ( ّᣍِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ı̄. 

Contoh: 

 ٌّ ᢝ ِᢔᣍَعَر : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
 ٌّ ᢝᣢَِع : Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alim lam ma’arifah) ال

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: 

 ᠒مْس  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّ

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الزلزلة

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: 

مُرُوْنَ 
᠔
أ
َ
 ta’murūna : ت

 al-naw’u : النَّوْعُ 

 syai’un : شَيْءٌ 
مِرْتُ 

᠑
 umirtu : أ
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8. Penelitian Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterai 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 tersebut di atas. Mislanya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ᠓ᕝا) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh:  

ِ   دِيْنُ  ᠓ᕝا  : dīnullāh 
 ِ ᠓ᕝاᗷِ  : billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ᢝ   هُمْ 
ᡧᣚ  ِ ᠓ᕝرَحْمَةِا  : hum ϔī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
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penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf 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 

catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila ϔīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī Al-Munqiż min 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. Contoh: 

Abū al-Walı̄d Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walı̄d Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walı̄d Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaı̄d, ditulis menjadi: Abū Zaı̄d, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaı̄d, 

Naṣr Ḥamı̄d Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan berikut ini yang dibakukan, adalah : 

1. swt.   = subḥānahu wataʿālā 

2. saw.   = ṣallallahu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s.  = ‘alaihi al-salam 

4. H  = Hijriah 

5. M  = Masehi 

6. QS…/…1-7 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS al-Maun/107:1-7 

7. HR  = Hadis Riwayat 

8. UNESCO = United Nations Educational, Scientiϔic and Cultural 

Organization 

9. PAI  = Pendidikan Agama Islam 

10. PP  = Pondok Pesantren 

11. SDM  = Sumber Daya Manusia 

12. dkk.  = dan kawan-kawan 

13. PMR  = Palang Merah Remaja 

14. UUD  = Undang-Undang Dasar 

15. RI  = Republik Indonesia 

16. KBBI  = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

17. SKL  = Standar Kompetensi Lulusan 

18. PDF  = Pendidikan Diniyah Formal Ulya
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad M. Ahdad 
NIM : 80200222060 
Judul : Metode Pembiasaan Dalam Membentuk Karakter Insan Kamil Di 
   Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan metode 

pembiasaan dalam membentuk karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah 
Formal Ulya As'adiyah Putra Sengkang, menganalisis faktor pendukung dan 
penghambat serta solusinya, dan mengetahui hasil dari penerapan metode 
pembiasaan tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan fenomenologis, pedagogik dan psikologis. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah pendidik dan peserta didik di Pendidikan Diniyah Formal 
Ulya As’adiyah Putra Sengkang. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan 
data diuji melalui referensi dan triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Metode pembiasaan 
dilakukan melalui 4 tahapan: intuitif, pemberian motivasi, terprogram dan 
konsisten, serta uswah hasanah. Metode ini diintegrasikan dalam kegiatan 
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; (2) Faktor pendukung 
meliputi keteladanan anregurutta dan pendidik, integrasi metode dalam 
kegiatan, pendekatan intuitif, dukungan kebijakan, serta lingkungan yang 
kondusif. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan infrastruktur dan 
heterogenitas sosiokultural peserta didik. Solusinya adalah memprioritaskan 
perbaikan fasilitas pembelajaran dan mengembangkan pendekatan yang lebih 
inklusif dan adaptif; (3) Hasil penerapan metode pembiasaan menunjukkan 
perkembangan yang positif pada karakter peserta didik dalam aspek 
kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, visioner, dan kepedulian. 

Implikasi dari penelitian ini: (1) Secara teoritis, penelitian ini 
memperkaya khazanah keilmuan tentang penerapan metode pembiasaan 
dalam membentuk karakter insan kamil di lembaga pendidikan Islam; (2) 
Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak 
Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah Putra Sengkang untuk memperkuat 
penerapan metode pembiasaan dalam pembentukan karakter peserta didik; 
(3) Bagi lembaga pendidikan Islam lainnya, penelitian ini dapat menjadi 
inspirasi dalam mengimplementasikan metode pembiasaan untuk 
pengembangan karakter peserta didik yang holistik dan terintegrasi.
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ABSTRACT 

Name : Muhammad M. Ahdad 
ID Number : 80200222060 
Title  : Habituation Method in Shaping the Character of Insan Kamil 
   at Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah Putra Sengkang 

 
This study aims to describe the implementation of habituation method 

in shaping the character of insan kamil in Diniyah Formal Education Ulya 
As'adiyah Putra Sengkang, analyse the supporting and inhibiting factors and 
their solutions, and ϐind out the results of the application of the habituation 
method. 

This research is a descriptive qualitative research with 
phenomenological, pedagogical and psychological approaches. The data 
sources of this research are educators and students in the Diniyah Formal Ulya 
As'adiyah Putra Sengkang Education. Data collection techniques used 
observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted 
through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing. Data validity was tested through reference and triangulation. 

The results showed that: (1) The habituation method is carried out 
through 4 stages: intuitive, motivating, programmed and consistent, and 
uswah hasanah. This method is integrated in intracurricular, co-curricular, and 
extracurricular activities; (2) Supporting factors include exemplary 
anregurutta and educators, integration of methods in activities, intuitive 
approach, policy support, and conducive environment. The inhibiting factors 
are limited infrastructure and sociocultural heterogeneity of students. The 
solution is to prioritise the improvement of learning facilities and develop a 
more inclusive and adaptive approach; (3) The results of the application of the 
habituation method show positive developments in the character of students 
in the aspects of honesty, responsibility, discipline, cooperation, fairness, 
visionary, and caring. 

Implications of this research: (1) Theoretically, this research enriches 
the scientiϐic treasures about the application of habituation methods in 
shaping the character of insan kamil in Islamic educational institutions; (2) 
Practically, the research ϐindings can be input for the Diniyah Formal Ulya 
As'adiyah Putra Sengkang Education to strengthen the application of 
habituation methods in shaping the character of students; (3) For other Islamic 
educational institutions, this research can be an inspiration in implementing 
habituation methods for holistic and integrated character development of 
students.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peradaban manusia selalu berupaya menciptakan individu yang tidak 

hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan moralitas 

yang baik. Pendidikan dianggap berhasil apabila pendidikan yang dapat 

membentuk manusia berkarakter yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. 

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak bangku sekolah. 

Pembentukan karakter menjadi kunci utama yang digunakan untuk 

menghadapi berbagai tuntunan globalisasi. 

Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa 

maraknya dekadensi moral di kalangan generasi muda. Menurut hasil Survei 

UNICEF tahun 2019 menyebutkan sebanyak 64,82% pelajar Indonesia pernah 

melakukan bullying, 64,82% remaja Indonesia pernah melakukan bullying, 

52,43% merokok, 47,89% terlibat perilaku seks bebas, dan 30,71% 

mengonsumsi minuman keras atau narkoba.1 Data tersebut menggambarkan 

bahwa pembentukan karakter melalui pendidikan formal di tanah air dinilai 

belum memberikan hasil optimal. Pendidikan belum mampu melahirkan 

generasi masa depan yang tumbuh dengan karakter mulia sebagaimana cita-

cita bangsa ini sejak era para pendiri republik. 

Perwujudan pembentukan karakter sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 ditegaskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

 
1Azizah Vina, Hasil Survei KPPA 6482 Persen Remaja Indonesia Lakukan Bullying, 

2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/hasil-survei-kpppa-6482-
persen-remaja-indonesia-lakukan-bullying>. 
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Nasional.2 Dijelaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan dapat menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab.3 

Pembentukan karakter juga sebagai salah satu program utama 

pembangunan nasional yang mana pendidikan karakter masuk dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025, yaitu: 

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan 

beradab berdasarkan Pancasila.4 Dalam konteks pendidikan Islam, inti dari 

tujuan pendidikan bukan hanya sebatas penguasaan domain kognitif 

(pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan). Akan tetapi, pendidikan 

Islam juga berupaya untuk membentuk individu yang mencapai 

kesempurnaan spiritual dan moral yang dinamakan Insan Kamil atau manusia 

paripurna yang terintegerasi dalam seluruh dimensinya. 

Pendidikan karakter menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan 

(PKn) dan pendidikan agama.5 Pendidikan karakter dalam pendidikan agama 

khususnya Pendidikan Agama Islam merujuk kepada suatu konsep sentral, 

yakni Insan Kamil. Insan Kamil merupakan konsep sentral dalam ϐilsafat 

Pendidikan Islam yang menggambarkan seseorang yang memiliki 

keperibadian yang paripurna (insan kamil) dengan menjadikan Nabi 

Muhammad saw. sebagai ϐigur yang ideal.6 Sebagaimana Allah swt. berfirman 

 
2Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 2003. 
3Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
4Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2010-2025. 
5Bambang Samsul Ariϐin dan A. Rusdiana, Manajemen Pendidikan Karakter (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2019), h. 15. 
6Saprin, Andi Achruh, dan Muhammad Ridwan Rumasukun, Metodologi Penelitian 

Pendidikan Islam (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 59. 
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dalam QS al-Ahzāb/33: 21. 

 َ ᡓᕝرَ ا
᠐
ᜧ

َ
ٰخِرَ وَذ ْ

ᢻيَوْمَ ا
᠔
َ وَال ᡓᕝانَ يَرْجُوا ا

᠐
 ْمَن

ᡒ
 ل

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

᠑
ِ ا

ᡓᕝرَسُوْلِ ا ْ ᢝ ِ
ᡧᣚ ْم

᠑
ᝣ

᠐
انَ ل

᠐
 ْقَد

᠐
  ل

 
ۗ

ا ᠍ ْ ᢕᣂِث
᠐
  )٢١(ك

Terjemahnya: 

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

Menurut M. Quraish Shihab, kata ( 
ٌ
سْوَة

᠑
 uswah atau iswah berarti (ا

teladan, kemudian M. Quraish Shihab mengutip pendapat al-Zamakhsyari 

dalam menafsirkan ayat di atas mengemukakan bahwa ada dua kemungkinan 

terkait maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasul saw. Pertama, dalam 

arti keperibadian Rasul secara totalitasnya merupakan teladan. Kedua, dalam 

arti terdapat dalam kepribadian Rasul saw. hal-hal yang patut diteladani.8 

Dengan melihat dua pendapat di atas mayoritas ulama memilih pendapat 

pertama dengan dalih seluruh totalitas Rasul sebagai role mode dalam segala 

aspek kehidupan. 

Istilah Insan Kamil pertama kali digunakan oleh al-Ghazali untuk 

menggambarkan manusia ideal yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan 

Islam.9 Proϐil insan kamil secara umum, yaitu manusia yang dapat 

menyelaraskan kebutuhan hidup jasmani-rohani, struktur kehidupan dunia-

akhirat, keseimbangan pelaksanaan fungsi manusia sebagai hamba dan 

khalifah Allah (pemimpin) di muka bumi dan keseimbangan pelaksanaan 

trilogi hubungan manusia.10 Trilogi hubungan manusia, meliputi hubungan 

 
7Kementerian Agama, Al-Qur’an Al-Karim (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 

2009), h. 420. 
8M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an (Vol 10; 

Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2021), h. 439. 
9Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

h. 112-115. 
10Abdul Mujib dan Muhaimin, Pemikiran Pendidikan Islam. Kajian Filosoϔis Dan 

Kerangka Dasar Operasionalnya (Bandung: Trigenda Karya), h. 136. 
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seiman, hubungan saudara berbangsa dan bernegara serta hubungan sesama 

umat manusia. 

Konsep insan kamil tersebut diderivasi kepada tujuan pendidikan 

Islam. Ahmad Tafsir mengemukakan tiga kualitas pribadi yang utuh dan utama 

sebagai proϐil yang diinginkan, yaitu: (1) jasmaninya sehat serta kuat termasuk 

memiliki keterampilan, (2) akalnya cerdas dan pandai, dan (3) hatinya 

(qalbunya) penuh iman kepada Allah.11 Kemudian salah satu pakar pendidikan 

karakter Islam menyederhanakan bahwa karakteristik insan kamil terwujud 

dalam 7 spritual core values (nilai dasar ESQ) yang diambil dari sifat-sifat Allah 

swt. Yakni: jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, visioner, dan 

peduli.12 Karena itu, pendidikan Islam mestinya diarahkan untuk membentuk 

pribadi muslim yang mendekati karakteristik insan kamil tersebut. 

Tugas dan kewajiban membentuk karakter peserta didik terletak di 

tangan orang tua dan pendidik. Sejak masa pembuahan hingga masa dewasa, 

orang tua memainkan peran penting dalam membentuk karakter anak-anak 

mereka di rumah. Pada saat yang sama, para pendidik mempunyai tanggung 

jawab untuk menanamkan dalam diri peserta didik dalam upaya memberikan 

pemahaman dan penghayatan tentang nilai-nilai karakter yang baik yang 

kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

lembaga pendidikan maupun masyarakat luas. 

Membentuk karakter tidaklah mudah, apalagi seiring dengan 

perkembangan zaman dan perubahan sosial, pembentukan karakter insan 

kamil yang berakar pada nilai-nilai agama dan masyarakat menjadi semakin 

penting. Salah satu metode paling efektif untuk membentuk karakter positif 

 
11Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 46. 
12Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spritual 

ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam (Jakarta: Args, 2000), h. 90. 
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adalah melalui pembiasaan. Pembiasaan adalah proses pembentukan 

kebiasaan dengan cara melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan 

konsisten agar menjadi perilaku otomatis.13 Pembiasaan sangat penting untuk 

membentuk habit atau pola pikir dan perilaku tertentu sejak dini karena 

semakin dini sebuah kebiasaan tertanam, semakin kuat dan otomatis perilaku 

tersebut dilakukan.14 

Urgensi penggunaan metode pembiasaan dalam Pendidikan menurut 

ahli ϐilsafat Barat atau Timur bahwa anak akan tumbuh pada apa yang 

dibiasakan ayahnya kepadanya, tiadalah ia dapat ditundukkan akal, tetapi 

kebiasaanlah yang dapat menundukkannya.15 Dalam konteks falsafah Bugis, 

juga dikemukakan bahwa lele bulu tellele abiasang, naekiyya lele mua 

abiasangengnge narekko abiasang topa Palelei (Gunung bisa berpindah, 

kebiasaan tidak. Kebiasaan hanya bisa diubah dengan kebiasaan yang lain.) 

yang memiliki makna merubah suatu kebiasan itu sulit.16 

Metode pembiasaan dapat dilaksanakan melalui 4 tahapan, yakni: 1) 

menggunakan gerak hati yang hidup dan intuitif, dalam menerapkan 

pembiasaan, pendidik perlu menggunakan gerak hati, yaitu menerapkan 

pembiasaan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan komitmen. Pendidik 

juga perlu menggunakan intuisi dalam melihat situasi dan kondisi peserta 

didik; 2) pendidik memberikan motivasi, petunjuk dan sanksi, pendidik perlu 

memotivasi peserta didik agar mau melakukan pembiasaan yang diajarkan. 

Pendidik juga memberi petunjuk dan contoh bagaimana melakukan 

 
13Abdul Majid dan Dian Danayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), h. 25. 
14A. Mubarok, Jiwa Dalam Al-Qur’an: Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern 

(Jakarta: Paramadina, 2002), h. 15. 
15Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatu ’l-Aulad Fi ’Islam, terj. Saifullah Kamalie dan Hery 

Moer Ali, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 51. 
16Andi Hasan Machmud, Silasa Setetes Embun Di Tanah Gersang, ed.  A. Ahmad Saransi 

(Makassar: Pustaka Sawerigading, 2015), 128. 
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pembiasaan dengan benar. Jika peserta didik melanggar, pendidik perlu 

memberikan sanksi yang mendidik; 3) pembiasaan yang terprogram dan 

konsiten/kontinu, Pembiasaan perlu dilakukan secara terencana dan 

terjadwal sebagai bagian dari program pendidikan. Pembiasaan juga dilakukan 

secara konsisten dan berkelanjutan setiap saat; 4) pendidik memberikan 

teladan atau uswah yang baik dan mulia. Pendidik harus memberi contoh dan 

menjadi teladan dalam melakukan pembiasaan yang diajarkan. Pendidik 

mencontohkan akhlak dan perilaku mulia, sehingga menjadi panutan bagi 

peserta didiknya.17 Dalam empat tahapan tersebut, peran pendidik sangat 

sentral dalam pembentukan karakter melalui metode pembiasaan. 

Sejalan dengan hal itu, Abdullah Nāṣiḥ Ulwān menegaskan bahwa 

pendidikan dengan mengajarkan dan pembiasaan merupakan pilar terkuat 

untuk pendidikan.18 Dengan pembiasaan yang tepat sejak di bangku sekolah, 

karakter insan kamil yang positif dapat terbentuk pada peserta didik, sehingga 

menjadi habit hingga dewasa kelak. 

Berdasarkan observasi awal, Pendidikan Formal Ulya As’adiyah 

merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka yang secara 

khusus menaruh perhatian pada aspek pendidikan karakter dan pembinaan 

akhlak mulia peserta didik sebagaimana tertuang dalam visi-misi madrasah, 

yakni membentuk peserta didik menuju insan kamil. Berbagai program 

pembentukan karakter berbasis nilai-nilai Islam dalam hal ini karakter insan 

kamil telah dilaksanakan. Salah satunya adalah penerapan metode 

pembiasaan, seperti: pembiasaan beribadah, belajar al-Qur’an, budaya bersih, 

disiplin, dan sebagainya. Namun, berdasarkan fakta empiris yang ditemukan 

 
17Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, terj. Salman Harun (Bandung: PT. 

Alma’arif, 1993), h. 367. 
18Abdullah Nāṣiḥ Ulwān, Tarbiyatu al-Aulād Fī al-Islām, terj. Saifullah Kamalie dan 

Hery Moer Ali, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 64. 
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ketika peneliti melakukan observasi awal yaitu: 1) masih ditemukan peserta 

didik yang memiliki perilaku yang tidak sopan atau tidak saling menghormati; 

2) tidak disiplin;  3) bullying. Semua hal tersebut tidak mencerminkan karakter 

insan kamil dalam diri peserta didik. 

Berdasarkan temuan observasi awal di atas, maka diperlukan 

penelitian lebih lanjut oleh peneliti. Selain itu, penelitian yang komprehensif 

tentang implementasi metode pembiasaan serta dampaknya terhadap 

pembentukan karakter insan kamil pada peserta didik masih sangat terbatas. 

Studi yang ada terutama difokuskan pada pendidikan karakter secara umum, 

belum secara spesiϐik mengkaji pembentukan karakteristik positif insan kamil. 

Untuk itu, penelitian yang secara khusus membahas metode pembiasaan 

dalam membentuk karakter insan kamil peserta didik di lembaga ini sangat 

dibutuhkan guna pengembangan kebijakan pendidikan karakter ke depan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian agar lebih terfokus dan terarah.19 Dalam konteks penelitian ini, 

fokus penelitian adalah "Metode pembiasaan dalam membentuk karakter 

insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah Putra Sengkang". 

Deskripsi fokus merupakan penjelasan rinci dari fokus yang telah 

ditetapkan agar lebih operasional dalam pengumpulan dan analisis data.20 

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan kamil 

dengan langkah-langkah intuitif, pemberian motivasi, terprogram 

dan konsisten, serta keteladanan atau uswah hasanah. 
 

19Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2017), h. 94. 

20Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 97. 
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2. Faktor pendukung dan penghambat serta solusi metode 

pembiasaan dalam membentuk karakter insan kamil. 

3. Hasil metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan kamil 

di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah Putra Sengkang, 

mencakup 7 spiritual core values (nilai dasar ESQ) yaitu jujur, 

tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, visioner, dan peduli. 

Berikut merupakan tabel memudahkan dalam penjabaran fokus 

penelitian dan deskripsi fokus. 

Tabel 1.1 
FOKUS PENELITIAN DESKRIPSI FOKUS 

Metode pembiasaan dalam 
membentuk karakter insan kamil di 
Pendidikan Diniyah Formal Ulya 
As’adiyah Putra Sengkang. 

1. Metode pembiasaan dalam 
membentuk karakter insan 
kamil dengan langkah: 

a. Intuitif 
b. Pemberian motivasi 
c. Terprogram dan Konsisten 
d. Keteladanan atau Uswah 

Hasanah 
2. Faktor pendukung dan 

penghambat serta solusi 
metode pembiasaan dalam 
membentuk karakter insan 
kamil. 

3. Hasil Metode pembiasaan 
dalam membentuk karakter 
insan kamil di Pendidikan 
Diniyah Formal Ulya 
As’adiyah Putra Sengkang. 
Hasil yang dimaksudkan 
mencakup 7 spritual core 
values (nilai dasar ESQ) yaitu: 

a. Jujur 
b. Tanggung jawab 
c. Disiplin 
d. Kerjasama 
e. Adil 
f. Visioner 
g. Peduli 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.21 Rumusan 

masalah terdiri dari pokok masalah dan sub-sub masalah yang merupakan 

penjabaran dari pokok masalah tersebut.22 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana metode pembiasaan 

dalam membentuk karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya 

As’adiyah Putra Sengkang? Selanjutnya, pokok masalah tersebut dijabarkan 

dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan 

kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat serta solusi dari proses 

metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan kamil di 

Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang? 

3. Bagaimana hasil proses metode pembiasaan dalam membentuk 

karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah 

Putra Sengkang? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka atau yang dikenal dengan penelitian terdahulu 

merupakan hasil kajian dari berbagai sumber ilmiah dan hasil penelitian 

sebelumnya yang memiliki relevansi dan kontribusi terhadap variabel utama 

yang diteliti.23 Olehnya itu, peneliti membahas penelitian tesis yang berjudul 

 
21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 55. 
22H.M. Musϐiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 

2012), h. 60. 
23Saprin, dkk., Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Islam, h. 31. 



10 
 

 
 

“Metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan kamil di Pendidikan 

Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang” telah mengumpulkan tulisan-

tulisan penelitian yang dianggap relevan dengan judul tersebut, diantaranya:  

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wahyun dengan judul Implementasi 

Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mamuju.24 

memberikan gambaran terkait bentuk analisis implementasi 

Pendidikan karakter melalui program kegiatan budaya pembiasaan, 

faktor pendukung dan penghambat, serta hasil implementasi 

Pendidikan karakter di MAN 1 Mamuju. Hasil dari penelitian tersebut 

yaitu, implementasi Pendidikan karakter di MAN 1 Mamuju 

dilaksanakan melalui Sembilan program budaya pembiasaan yang 

terlakasana dalam program kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler. Karakter yang berhasil dibentuk antara lain: karakter 

religiusitas, patriotisme, keteladanan, akhlaqul karimah. Keterkaitan 

penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yakni sama-sama 

membahas terkait karakter di Lembaga Pendidikan Islam dan 

bertujuan mendeskripsikan upaya pembentukan karakter postif pada 

peserta didik melalui pembiasaan. Namun terdapat pula perbedaan 

signiϐikan terkait pelaksanaan melalui pendidikan karakter dan hasil 

karakter yang diwujudkan. 

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh A. Zainuddin tentang 

Pendidikan Karakter Santri MTs Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

di Kab. Gowa.25 Hasil penelitian menunjukkan Pendidikan Karakter 

Santri MTs Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin di Kab. Gowa meliputi 

1) karakter religius melalui pembelajaran Akidah Akhlak, 2) Jujur yang 

 
24Wahyun, "Implementasi Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mamuju", 

Thesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2020). 
25A. Zainuddin, "Pendidikan Karakter Santri MTs Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Di Kab. Gowa", Thesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015). 
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diperoleh melalui pembelajaran Akidah Akhlak, diterapkannya kantin 

jujur dan pemberian tugas kelompok maupun individu, 3) Disiplin 

dengan indicator tertib dan berbagai ketentuan dan peraturan melalui 

kegiatan OPSH (Organisasi Pondok Sultan Hasanuddin) 4. Tanggung 

Jawab dengan indicator peserta didik menjalankan program kerja dan 

tata tertib pesantren. Implikasi penelitian ini adalah konsistensi MTs 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin dalam menerapkan 

pembelajaran akidah akhlak dan memadukan pembelajaran 

kepesantrenan serta kegiatan OSHP yang menciptakan karakter 

religius, jujur, disiplin dan bertanggung jawab sehingga kedepannya 

membentuk insan yang adil, bertanggung jawab dan Amanah dalam 

tugas-tugasnya. Secara garis besar, keterkaitan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti teliti yakni sama-sama membahas karakter 

positif meskipun ranah karakter yang diwujudkan berbeda. 

3. Susianto al-Bukahri, dalam penelitiannya “Pembentukan Karekter 

Insan Kamil melalui Program Halaqah Tahϐidz al-Qur’an Di SMPIT 

Permata Hati Merangin Jambi”.26 Hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa program halaqoh melewati tiga tahapan program dengan 

diberikan materi-materi pembentukan karakter yang mengacu pada 

karakter muslim. Secara umum terdapat persamaan variabel penelitian 

yakni pembentukan karakter insan kamil. Akan tetapi terdapat 

perbedaan yang signiϐikan pada ruang lingkup dan hasil dari 

pembentukan karakter insan kamil yang kami teliti. 

4. Choirun Nisa, dengan penelitian tesisnya “Penguatan Pendidikan 

Karakter Peserta Didik di SD IT Insan Kamil Sukarame Bandar 

 
26Susianto Al-Bukahri, "Pembentukan Karekter Insan Kamil Melalui Program Halaqah 

Tahϐidz Al-Qur’an Di SMPIT Permata Hati Merangin Jambi", Thesis (Curup: Institut Agama 
Islam Negeri Curup, 2022). 



12 
 

 
 

Lampung”.27 Temuan dalam penelitiannya bahwa penguatan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat diitegrasikan seluruh 

komponen pembelajaran yang memuat nilai religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, dan integritas. Meskipun terdapat kesamaan 

yang peneliti teliti yakni berkaitan dengan karakter pada peserta didik, 

namun terdapat pula perbedaan da cangkupan nilai karakter yang 

peneliti teliti. Perbedaan lainnya adalah jenjang pendidikan yang 

difokuskan dalam kedua penelitian ini. 

5. Fitria Ulfa, “Implikasi Konsep Insan Kamil Ibnu Arabi terhadap 

Pembentukan Karakter Pendidikan Islam Modern”.28 Berdasarkan hasil 

kajian menggunakan kualitatif deskriptif dengan analisis konten 

menemukan konsep insan kamil dalam kitab Futuhat al-Makkiyah 

menurut Ibnu Arabi ada 60 tingkatan untuk mencapai manusia 

paripurna dan impilkasi dalam penelitiannya memuat dua poin 

implikasi terhadap kepribadian dan pembentukan karakter. Walaupun 

sama-sama membahas terkait karakter insan kamil. namun, terdapat 

perbedaan dalam membahas pembentukan karakter dalam bentuk 

lembaga pendidikan Islam. 

6. Tris Tiyo Hendro Yuwono, “Model Pendidikan Karakter Sekolah Dasar 

di Kota Pekanbaru”.29 Penelitian Tris Tiyo menggunakan metode 

kualitatif yang berfokus pada model perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pendidikan karakter berbasis pembelajaran kooperatif. 

 
27Choirun Nisa, "Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Di SD IT Insan Kamil 

Sukarame Bandar Lampung", Thesis (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung, 2021). 

28Fitria Ulfa, "Implikasi Konsep Insan Kamil Ibnu Arabi Terhadap Pembentukan 
Karakter Pendidikan Islam Modern", Thesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2017). 

29Tris Tiyo Hendro Yuwono, "Model Pendidikan Karakter Sekolah Dasar Di Kota 
Pekanbaru", Disertasi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023). 



13 
 

 
 

Hasil penelitian menguraikan bahwa dengan melaksanakan program 

kerja sekolah yang dirumuskan, pimpinan sekolah berhasil 

mengembangkan model pendidikan karakter bagi peserta didik 

sekolah dasar dan membangun konsep pendidikan berkualitas melalui 

nilai-nilai karakter. Namun terdapat kendala dalam pengembangan 

karakter peserta didik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-

faktor tersebut antara lain kondisi masukan pembelajaran, sumber 

belajar guru, sumber belajar alternatif yang belum dijajaki, masih 

bertahannya model pembelajaran tradisional, dan terbatasnya guru 

pada rencana program rutin. Meskipun terdapat persamaan dalam 

membahas karakter namun penelitian ini berfokus pada model 

pendidikan karakter yaitu cooperative learning. Sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti berfokus kepada metode pembiasaan dalam 

membentuk karakter insan kamil. 

7. Moh. Ahsanulkhaq, dalam penelitiannya “Membentuk Karakter Religius 

Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan”.30 Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa upaya guru PAI dalam membentuk karakter 

religius melalui metode pembiasaan diantaranya berupa pembiasaan 

senyum, salam, dan salim (3S), pembiasaan hidup bersih dan sehat, 

pembiasaan membaca asmaul husna dan doa harian, pembiasaan 

bersikap jujur, pembiasaan memiliki sikap tanggungjawab, Pembiasaan 

bersikap disiplin, pembiasaan ibadah, dan pembiasaan literasi Al-

Qur’an. Adapun faktor pendukung dalam membentuk karakter religius 

peserta didik diantaranya adanya dukungan dari orang tua, komitmen 

 
30Moh Ahsanulkhaq, "Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode 

Pembiasaan",Jurnal Prakarsa Paedagogia 2, no. 1 (2019). 
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bersama warga sekolah, dan fasilitas yang memadai. Sedangkan faktor 

penghambatnya diantaranya yaitu latar belakang peserta didik yang 

berbeda-beda, kurangnya kesadaran peserta didik, dan lingkungan atau 

Pergaulan peserta didik. Penelitian ini berkaitan dengan metode 

pembiasaan yang peneliti teliti. Akan tetapi, karakter yang dibahasnya 

berfokus pada karakter religius sedangkan peneliti membahas karakter 

insan kamil. Sehingga ruang lingkup dari nilai-nilai karakter yang 

dibahas juga berbeda. 

8. Siti Nur’aini, “Pembentukan Karakter Insan Kamil Melalui 

Pengembangan Softskill Di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Blora”.31 Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini 

output dari insan kamil adalah added value yaitu adanya nilai lebih 

berupa softskill dan hardskill yang didapatkan melalui pengembangan 

program. Relevansinya antara penelitian ini adalah sama-sama 

berfokus pada pembentukan karakter insan kamil dengan perbedaan 

jenjang pendidikan dan output dari kegiatan yang dilaksanakan. 

9. Syaripuddin dan Ummul Hidayatullah, “Pembiasaan Karakter 

Religiusitas Peserta Didik”.32 Pembiasaan yang dilakukan melalui 

program literasi al-Qur’an sehingga dapat membentuk karakter religius 

di kalangan peserta didik SMA dan SMK di Kabupaten Sidrap. Secara 

umum terdapat persamaan dalam penelitian peneliti yaitu sama-sama 

membahas terkait karakter dan pembiasaan. Namun secara khusus 

karakter dan pembiasaan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. 

 
31Siti Nur’aini, "Pembentukan Karakter Insan Kamil Melalui Pengembangan Softskill 

Di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Blora", Jurnal Pedagogy, 20 (2022), 95–106. 
32Syaripuddin dan Ummul Hidayatullah, Pembiasaan Karakter Religiusitas Peserta 

Didik (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021). 
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10. Ahmad Marzuki, “Internalisasi Pendidikan Karakter di Madrasah 

Diniyah Takmiliyah”.33 Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil pada penelitian 

menunjukkan bahwa internalisasi pendidikan karakter di Pendidikan 

Diniyah meliputi kegiatan sholat berjamaah, pembelajaran kitab 

kuning, pembiasaan dan keteladanan yang berimplikasi pada teori dan 

penelitian terkait internalisasi pendidikan karakter di Madrasah 

Diniyah. Relevansi penelitian ini sama-sama berangkat pada 

Pendidikan Diniyah meskipun berbeda dengan jenjang berbeda dan 

lingkup karakter yang ditujukan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh data 

yang dilakukan melalui langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan 

tertentu.34 Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan proses metode pembiasaan dalam membentuk 

karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra 

Sengkang. 

b. Untuk menganalisis yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan kamil di Pendidikan 

Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang. 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pendidik dalam mengatasi faktor 

penghambat dalam metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan 

kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang. 

 
33Ahmad Marzuqi, ‘Internalisasi Pendidikan Karakter Di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah’, Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 7.1 (2022), 61–76. 
34Saprin, dkk. Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Islam, h. 32. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh hasil yang 

diharapkan berguna, baik kegunaan secara teoretis atau ilmiah (academic 

signiϔicance), maupun kegunaan secara praktis (practice signiϔicance).35 

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Diharapkan dapat menjadi khasanah intelektual dalam Pendidikan dan 

hal ini menjadi tanggung jawab akademik dalam upaya memikirkan 

Pendidikan Agama Islam yang di dasarkan pada pemikiran, sistem dan 

metode yang disumbangkan oleh para pemikir Pendidikan Islam pada 

masa sebelumnya. 

2) Diharapkan dapat berguna dalam rangka mendorong minat dan tradisi 

ilmiah dikalangan civitas kampus seperti mahasiswa dan dosen, baik 

secara pribadi maupun pada kalangan akademisi. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Mencari pengetahuan baru, sekaligus mencari jawaban atas pertanyaan 

yang muncul dipermukaan yang berkaitan pembetukan karakter insan 

kamil melalui metode pembiasaan di Pendidikan Diniyah Formal. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada segenap pendidik, 

khususnya pendidik di Lembaga Pendidikan formal (sekolah) pada 

jenjang Pendidikan Diniyah Formal Ulya (PDF Ulya).

 
35Saprin, dkk., Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Islam, h. 33. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Metode Pembiasaan dalam Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Metode Pembiasaan 

Secara etimologi, kata metode berasal dari dua suku kata, yaitu meta 

dan hodos yang berarti jalan atau cara. Kata metode dapat diartikan sebagai 

cara atau jalan yang harus dilalui untuk sampai pada tujuan tertentu.1 Dalam 

dunia pendidikan, metode diartikan sebagai cara menyampaikan materi 

pendidikan oleh guru kepada peserta didik yang disampaikan dengan efektif 

dan eϐisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.2 

Adapun pembiasaan adalah membiasakan anak untuk melakukan hal-

hal tertentu sehingga menjadi kebiasaan yang mendarah daging, yang untuk 

melakukannya tidak perlu pengarahan lagi. Dalam kaitannya dengan metode 

pengajaran pendidikan karakter, pembiasaan adalah cara yang dapat 

dilakukan untuk membiasakan peserta didik berpikir, bersikap, dan bertindak 

sesuai dengan tuntunan nilai-nilai karakter mulia.3 

Pembiasaan merupakan metode dalam pendidikan berupa "proses 

penanaman kebiasaan". Metode pembiasaan adalah bentuk pendidikan bagi 

manusia yang prosesnya dilakukan secara bertahap dan menjadikan 

pembiasaan itu sebagai teknik pendidikan yang dilakukan dengan 

membiasakan sifat-sifat baik sebagai rutinitas sehingga peserta didik dapat 

menunaikan kebiasaan itu tanpa kehilangan banyak tenaga dan tanpa 

 
1Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 
2Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), h. 133. 
3Abdul Majid dan Dian Danayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), h. 133. 
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menemukan banyak kesulitan.4 Pembiasaan juga merupakan salah satu 

metode pendidikan yang sangat penting, terutama bagi anak-anak yang belum 

paham tentang sesuatu yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. 

Dengan demikian, pembiasaan dapat diartikan sebagai upaya praktis 

dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil pembiasaan yang dilakukan 

guru atau pendidik  akan mewujudkan kebiasaan bagi peserta didiknya. 

Kebiasaan inilah yang menjadi suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya 

otomatis, tanpa direncanakan dulu, serta berlaku begitu saja tanpa dipikir lagi 

oleh peserta didik. 

2. Dasar Pengembangan Metode Pembiasaan 

Beberapa dasar dalam pengembangan metode pembiasaan, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Dasar Bio-Psikologis 

Dasar psikologis adalah sejumlah kekuatan psikologis termasuk 

motivasi, kebutuhan emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat-bakat, 

dan kecakapan akal (intelektual).5 Oleh karena itu, guru harus berusaha 

memelihara kebutuhan tersebut. 

Dasar biologis mewajibkan guru untuk memelihara metode, teknik 

pengajaran, ciri-ciri, kebutuhan jasmaniah, dan tahap kematangan peserta 

didik. Guru harus memperhatikan bahwa setiap peserta didik mempunyai 

kebutuhan bio-ϐisik yang harus dipuaskan dan dipenuhi supaya tercapai 

penyesuaian jasmani, psikologis dan sosial yang sehat, seperti; kebutuhan 

udara yang bersih, kebutuhan gerakan dan aktivitas, dan kebutuhan istirahat.6 

 
4Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 234. 
5A. Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). 
6Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 56. 
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b. Dasar Sosial 

Metode mengajar guru juga terpengaruh oleh faktor-faktor masyarakat 

tempat tinggalnya. Oleh karena itu, metode mengajar guru harus bersesuaian 

dengan nilai-nilai masyarakat, tradisinya yang baik dan dengan tujuan, 

kebutuhan, harapannya terhadap masyarakat tersebut.7 

c. Dasar Agama 

Dasar agama juga memegang peranan penting dalam pembentukan 

karakter anak. Guru muslim mengambil cara, tujuan, dan prinsip pengajaran 

dari Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw., serta dari perkataan 

dan amalan ulama.8 

3. Tujuan Pengembangan Metode Pembiasaan 

Selain bertujuan untuk pembentukan kepribadian, metode pembiasaan 

juga penting dilaksanakan untuk membentuk akhlak dan agama peserta didik 

pada umumnya. Semakin banyak pengalaman agama yang didapatnya melalui 

metode pembiasaan, semakin banyak pula unsur agama dalam pribadinya dan 

semakin mudahnya memahami ajaran agama yang akan dijelaskan oleh guru 

agama pada kemudian hari.9 

Naṣih Ulwān dalam Kitab Tarbiyah al-Aulād menyebutkan pentingnya 

metode pembiasaan yang diperumpamakan dengan biji pertanian: 

Metode pembiasaan diumpamakan dengan biji yang diletakkan petani 
dalam tanah yang subur. Jika ia (biji) dipelihara, disirami, diberi pupuk, 
dijaga dari serangan serangga dan ulat, dijaga pertumbuhannya dengan 
selalu memetik duri dan meluruskan rantingnya biji tersebut 
mendatangkan buah setiap musim dengan izin Allah. Sebaliknya, jika biji 
dibiarkan, tidak dirawat maka biji tersebut tidak akan mendatangkan 
hasil, bunga atau buah. Bahkan tak lama kemudian akan menjadi 
rerumputan kering yang dihempaskan oleh angin dan musnah.10 

 
7N. Zuriah, Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), h. 79. 
8Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 103. 
9Majid dan Danayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 125-126. 
10‘Ulwān, Tarbiyatu al-Aulād Fī al-Islām, h. 64. 



20 
 

 
 

Metode pembiasaan dalam pembelajaran merupakan kesempatan 

pertama yang sangat baik untuk membina pribadi anak setelah orang tua. 

Dengan kata lain, memperbaiki pribadi anak yang telah terlanjur rusak karena 

pendidikan dalam keluarga.11 

Tujuan selanjutnya adalah dengan membiasakan anak bertingkah laku 

yang baik akan menjadikan pola pikir dan perilaku moral yang membentuk 

karakter unggul. Hal ini sesuai dengan pemikiran al-Farābī, tokoh intelektual 

muslim yang ditulis oleh UNESCO: International Bureu of Education dalam 

media-media informasi sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid sebagai 

berikut: 

.. Ethical virtues are acquired by habituation dan repetition, until they form 
a deep-rooted pattern in the mind, when issues excellent moral behavior 
(Kebajikan etis diperoleh dengan pembiasaan dan pengulangan, sampai 
membentuk pola yang mengakar dalam pikiran, di mana masalah 
perilaku moral yang baik).12 

4. Prinsip-prinsip Metode Pembiasaan 

Pendekatan pembiasaan sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai 

positif ke dalam diri peserta didik, baik pada aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Selain itu, pendekatan pembiasaan juga dinilai sangat eϐisien 

dalam mengubah kebiasaan negatif menjadi positif. Akan tetapi, metode ini 

tidak akan berhasil jika guru tidak memperhatikan situasi dan kondisi peserta 

didik, menerapkan cara yang kaku, salah/tidak cocok dengan peserta didik. 

Oleh karena itu, pelaksanaan metode pembiasaan hendaklah memperhatikan 

prinsip dan syarat metode pembiasaan. 

Prinsip penggunaan metode pembiasaan, menurut Omar Muhammad 

Al-Toumy Al-Saibani, adalah: 

a. Mengetahui motivasi, kebutuhan, dan minat peserta didik. 
 

11Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 137. 
12Majid, Strategi Pembelajaran, h. 56. 
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b. Mengetahui tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum 

pelaksanaan Pendidikan. 

c. Mengetahui tahap kematangan, perkembangan serta perubahan 

peserta didik. 

d. Mengetahui perbedaan individu di dalam peserta didik. 

e. Memperhatikan kepahaman dan mengetahui hubungan integrasi 

pengalaman dan kelanjutannya, keaslian, pembaharuan dan kebebasan 

berpikir. 

f. Menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang 

menggembirakan bagi peserta didik. 

g. Menegakkan uswah khasanah.13 

Adapun syarat penggunaan penerapan metode pembiasaan adalah 

sebagai berikut. 

a. Memulai pembiasaan sebelum terlambat. Usia sejak bayi dinilai waktu 

yang sangat tepat untuk mengaplikasikan pendekatan ini, karena setiap 

anak mempunyai rekaman yang cukup kuat untuk menerima pengaruh 

lingkungan sekitarnya dan secara langsung akan dapat membentuk 

kepribadiannya. Kebiasaan positif ataupun negatif akan yang 

membentuknya. muncul sesuai dengan lingkungan. 

b. Dilakukan secara kontinu, teratur, dan terprogram sehingga akan 

membentuk kebiasaan yang utuh, permanen, dan konsisten. Oleh 

karena itu, faktor pengawasan sangat menentukan dalam pencapaian 

keberhasilan dari proses ini. 

 
13Omar Muhammad Al-Tomy Al-Saibani, Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan 

Langgulung (Jakarta: Bulan Ibnutang, 1997), h. 149. 
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c. Diawasi secara ketat, konsisten dan tegas, tidak memberi kesempatan 

yang luas kepada anak didik untuk melanggar kebiasaan yang telah 

ditanamkan. 

d. Pembiasaan yang pada mulanya hanya bersifat mekanistis, hendaknya 

secara berangsur-angsur diubah menjadi kebiasaan yang tidak 

verbalistik dan menjadi kebiasaan yang disertai dengan kata hati anak. 

5. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembiasaan 

Di antara kelebihan dan kelemahan metode pembiasaan adalah sebagai 

berikut. 

a. Kelebihan 

Menurut Armai Arif, beberapa kelebihan dari metode pembiasaan, 

yaitu: 

1) menghemat tenaga dan waktu dengan baik. 

2) tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga ber- hubungan 

dengan aspek batiniah. 

3) metode yang paling berhasil dalam pembentukan kepribadian anak 

didik.14 

b. Kelemahan 

Ahmad Tafsir menyebutkan beberapa kelemahan metode pembiasaan, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Membutuhkan guru yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam 

Menanamkan sebuah nilai kepada peserta didik. Guru harus mampu 

menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan sehingga tidak ada 

 
14Armai Arif, Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2008), h. 

121-122. 
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kesan bahwa ia hanya mampu memberikan nilai tidak tetapi tidak 

mampu mengamalkan nilai yang disampaikannya terhadap peserta 

didik. 

2) Tidak mendidik peserta didik untuk menyadari dengan analisis yang 

dilakukannya. Kelakuannya berlaku secara otomatis tanpa ia 

mengetahui baik buruknya sehingga ia belum tahu kebiasaan yang baik 

dan buruk. Oleh karena itu, guru harus mengawasi kebiasaan yang 

dilakukan oleh peserta didik dan memberikan pengetahuan tentang 

kebiasaan yang baik terhadap tingkah laku, perkataan, dan sikap. 15 

6. Langkah Pembiasaan 

Beberapa cara menanamkan pembiasaan yang baik, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Menggunakan gerak hati yang hidup dan intuitif, yang secara tiba-tiba 

membawa perasaan dari suatu situasi ke situasi yang lain dan dari suatu 

perasaan ke perasaan yang lain. 

b. Guru memberikan motivasi dengan kata-kata yang baik dan petunjuk-

petunjuk. Suatu saat dengan memberi peringatan dan pada saat yang lain 

dengan kabar gembira. Guru boleh memberi sanksi untuk meluruskan 

penyimpangan dan penyelewengan peserta didiknya. 

c. Semua langkah tersebut memberikan arti positif dalam membiasakan anak 

dengan keutamaan jiwa, akhlak mulia, dan tata cara sosial. Dengan, 

kebiasaan ini ia akan menjadi orang yang mulia dan bersifat istiqamah. 

d. Guru membiasakan anak dengan teguh akidah dan moral sehingga anak-

anak pun akan terbiasa tumbuh berkembang dengan akidah dan moral yang 

 
15Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, h. 160-161. 
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tinggi. Lebih jauh, mereka dapat memberikan keteladanan yang baik, 

perbuatan yang mulia, dan sifat-sifat terpuji kepada orang lain.16 

7. Faktor Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

orang tua atau pendidik kepada anak. Hal tersebut agar anak mampu 

membiasakan diri pada perbuatan yang baik dan dianjurkan oleh norma 

agama ataupun hukum yang berlaku. Kebiasaan adalah reaksi otomatis dari 

tingkah laku terhadap situasi yang diperoleh dan dimanifestasikan secara 

konsisten sebagai hasil dari pengulangan terhadap tingkah laku tersebut 

menjadi mapan dan relatif otomatis.17 

Faktor terpenting dalam pembentukan kebiasaan adalah pengulangan, 

sebagai seorang anak yang melihat sesuatu yang terjadi di hadapannya, ia akan 

meniru kemudian mengulang-ulang kebiasaan tersebut hingga akan menjadi 

kebiasan.18 Faktor pembiasaan memegang peranan penting dalam 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menanamkan 

agama yang lurus. 

Pembentukan kebiasaan tersebut terbentuk melalui pengulangan dan 

memperoleh bentuknya yang tetap disertai memerlukan waktu yang lama. Hal 

itu karena pada awalnya seseorang atau anak belum mengenal secara praktis 

sesuatu yang hendak dibiasakan, apalagi jika yang dibiasakan itu dirasakan 

kurang menyenangkan. 

Oleh sebab itu, dalam menanamkan kebiasaan diperlukan pengawasan. 

Pengawasan diterapkan, meskipun secara berangsur- angsur peserta didik 

diberi kebebasan. Dengan perkataan lain, pengawasan dilakukan dengan 

mengingat usia peserta didik, serta perlu ada keseimbangan antara 

pengawasan dan kebebasan. 
 

16Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, h. 114. 
17H.M. Aly dan S. Munzier, Watak Pendidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 

2011), h. 160. 
18Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 86. 
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B. Pembentukan Karakter 

1. Pengertian Pembentukan Karakter 

Pembentukan merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam 

perkembangan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pembentukan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membentuk.19 

Secara istilah, pembentukan mengacu pada upaya eksternal dengan tujuan 

tertentu, yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal agar tercapai 

aktualisasi potensi seseorang.20 

Dalam bidang pendidikan, pembentukan mencakup seluruh pengaruh 

dari berbagai komponen pendidikan untuk membentuk perilaku dan 

kepribadian peserta didik. Pendidik, metode pengajaran, kurikulum, sarana 

prasarana, dan lingkungan sekolah merupakan komponen yang secara kolektif 

membentuk pribadi peserta didik. 

Pembentukan dalam psikologi dan pendidikan banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran Jean Piaget melalui teori constructivism. Piaget menjelaskan bahwa 

pengetahuan anak dibentuk melalui adaptasi skema mentalnya terhadap 

lingkungan. Adaptasi ini melibatkan proses asimilasi dan akomodasi.21 Dalam 

asimilasi, anak mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema atau 

struktur pengetahuan yang sudah ada di benaknya. Kemudian dalam 

akomodasi, anak memodiϐikasi atau menyesuaikan skema yang sudah ada 

sebelumnya untuk mengakomodasi informasi baru dari lingkungan. Melalui 

proses adaptasi berulang, pengetahuan anak akan berkembang secara 

bertahap. 

 
19Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 136. 
20Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016), h. 67. 
21Jean Piaget, The Origins of Intelligence in Children (New York: International 

Universities Pres, INC., 1952), h. 57-59. 
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Selain itu, Lev Vygotsky juga memberikan sumbangan pemikiran 

penting terkait pembentukan. Vygotsky menekankan peran interaksi sosial 

dalam membentuk fungsi mental yang lebih tinggi pada anak. Interaksi dengan 

orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu akan membantu 

perkembangan kognitif anak.22 Dengan demikian, pembentukan pengetahuan 

dan kemampuan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi aktif dengan 

lingkungan ϐisik dan sosial. Proses adaptasi skema mental serta interaksi sosial 

memainkan peran kunci dalam pembentukan perkembangan individu. 

Kata "karakter" berasal dari bahasa Yunani "charassein" yang berarti "to 

mark" atau membuat tanda/cetakan. Makna ini merujuk pada pengertian 

karakter sebagai cetak biru, format dasar, atau sidik yang membedakan 

seseorang dengan yang lain.23 Seperti sidik jari yang unik pada setiap orang, 

karakter dianggap sebagai identitas dasar atau format asli yang membentuk 

kepribadian seseorang. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dalam Kamus 

Psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Barnawi dan M. Ariϐin, karakter 

merupakan keperibadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral.24 

Karakter juga dideϐinisikan sebagai nilai-nilai yang tertanam dalam diri dan 

tercermin dalam kebiasaan berpikir, bersikap, dan bertindak. 

Deϐinisi karakter menurut Muchlas Samani dan Hariyanto adalah nilai 

dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh 

hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang 

 
22Lev Semyonovic Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological 

Processes, terj. Oktarizal Drianus, Kesadaran dalam Masyarakat: Perkembangan Proses 
Psikologis yang Lebih Tinggi (London: Harvard University Press, 1978), h. 84-91. 

23Ngainun Naim, Character Building (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 51. 
24Barnawi dan M. Ariϐin, Strategi & Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter (Cet. 

I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 20. 
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lain serta diwujudkan dalam sikap dan prilakunya dalam kehidupan sehari-

hari.25 

Karakter juga dimaknai sebagai cara berϐikir dan berperilaku yang khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan 

setiap akibat dari keputusanya. Karakter dapat dapat dianggap sebagai nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat, sehingga orang yang 

perilakunya sesuai dengan norma-norma disebut berkarakter mulia.26 

Menurut Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, karakter identik dengan 

akhlak sebagaiamana yang dituliskan dalam kitab Ihyā ‘Ulum al-Dīn, yaitu: 

ةٍ و᠏ᣄْᚱَُ مِنْ  
᠐
عَالُ ᚽِسُهُوْل

ْ
ف َ ْ
ᢻصْدُرُ ا

َ
س᠒ رَاسِخَةٍ عَنْهَا ت

ْ
ف ِ النَّ

ᡧᣚ ٍعَنْ هَيْئَة 
ٌ
قْ عᘘَِارَة

᠑
خُل

᠔
ال

ةٍ  َّᗫ ᠒وَرَو ᠏ر
᠔
᠒ حَاجَةٍ اᣠِ فِك

ْ ᢕᣂ
َ
  27.غ

Artinya: 

Akhlak adalah suatu kemantapan (jiwa) yang menghasilkan perbuatan 
atau pengamalan dengan mudah tanpa perlu pemikiran dan 
pertimbangan. 

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa akhlak sudah menjadi 

kebiasaan dan kemantapan dalam diri seseorang, sehingga ia dengan mudah 

dan spontan merealisasikannya dalam tindakan dan perilaku tanpa perlu 

dipikirkan lagi. Karakter menurut Al-Ghazali juga dipengaruhi oleh kebiasaan 

sehari-hari. 

 
25Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 43. 
26Heri Gunawan, Pendidikan Karakter - Konsep Dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 

2012)h. 3-4. 
27Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, ‘Ihya ‘Ulum Al-Din’, jilid III 

(Beirut: Dar al-Fikr, 2009). h. 56. 
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Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (moral 

knolwing), sikap moral (moral felling), dan perilaku moral (moral behavior). 

Karakter yang baik meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan 

komitmen terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. 

Lebih lanjut, karakter tidak hanya berkaitan dengan aspek moral saja, tetapi 

mencakup berbagai aspek kepribadian, seperti; pengetahuan, sikap, motivasi, 

dan keterampilan yang tercermin dalam perilaku seseorang.28 Pengertian 

karakter dari Lickona ini lebih komprehensif karena mencakup berbagai 

domain perkembangan manusia. 

Berdasarkan beberapa pengertian karakter yang telah diuraiakan, 

maka dapat dipahami, bahwa karakter adalah identitas diri yang khas pada 

seseorang berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Landasan Pembentukan Karakter 

a. Landasan Teologis 

Dasar pembentukan karakter dalam Islam adalah al-Qur'an dan hadis, 

karena al-Qur'an dan hadis mencakup segala masalah, baik yang mengenai 

peribadatan kemasyarakatan maupun pendidikan.29 Islam menegaskan bahwa 

bukti keimanan ialah jiwa yang baik, dan bukti keislaman adalah akhlak yang 

baik. Allah menjadikan akhlak yang baik sebagai sarana untuk 

mendapatkan surga tertinggi, sebagaimana dalam QS AǊ li-Imrān/3 :133-134. 

   َۙ ᡧ ْᢕᣌِق مُتَّ
᠔
لِل تْ  عِدَّ

᠑
ا رْضُۙ  َ ْᢻوَا مٰوٰتُ  السَّ عَرْضُهَا  ةٍ  وَجَنَّ مْ 

᠑
ᝣ ِّᗖ رَّ نْ  مِّ مَغْفِرَةٍ   

ᠢ
ᣠِا ا 

ٓ
عُوْ ᠒وَسَار

ُ ᘌُحِ  ᡓᕝوَا 
ۗ
᠒اس ᡧَ عَن᠒ النَّ ْᢕᣌِعَاف

᠔
غᘭَْظ᠐ وَال

᠔
ᡧَ ال ْᢕᣌِظِم

ᠢ


᠔
اءِ وَال َّۤ َّᡧᣆاءِ وَال َّۤ َّᣄال ِ

ᡧᣚ َذِيْنَ يُنْفِقُوْن
ᡐ
بُّ  ال

مُ 
᠔
  ال

ۚ َ ᡧ ْᢕᣌِحْسِن 
 

28Thomas Lickona, Educational for Character: How Our Schools Can Teach Respect dan 
Responsibility, terj. Uyu Wahyuddin dan Juma Abdu Wamaungo, Mendidik Untuk Membentuk 
Karakter: Bagaimana sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2015), h. 51. 

29Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 177-178. 
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Terjemahnya: 

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan 
mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 
bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di 
waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai 
orang yang berbuat kebaikan.30 

Konsep pendidikan karakter yang dituangkan dalam QS AǊ li-Imrān/3 

:133-134 menekankan pentingnya bersegera menuju kebaikan. Hal ini 

mencakup segera melakukan tindakan amal, mengendalikan amarah, 

mempraktikkan pengampunan atau saling memaaϐkan, bertobat tanpa 

penundaan, dan menunjukkan tindakan kebaikan. Memiliki karakter tersebut 

menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang, sehingga menghasilkan ampunan 

Allah swt dan pahala surga yang dijanjikan. 

Ayat ini menjadi pedoman dalam mendidik individu bagaimana 

mewujudkan karakter atau akhlak mulia yang dicontohkan Nabi saw. Allah swt 

mengetahui bahwa untuk membiasakan perilaku tersebut, seperti bermurah 

hati, memaaϐkan kesalahan orang lain, dan menahan amarah bukanlah tugas 

yang mudah. Pada akhirnya, dalam QS AǊ li-Imrān/3 :133-134., Allah swt. 

menjanjikan keberkahan yang melimpah kepada orang-orang yang 

membiasakan dan menjunjung tinggi karakter tersebut, termasuk ampunan 

dan surga yang telah disediakan. 

Kemudian panutan umat manusia untuk menjadi karakter yang baik 

adalah Rasulullah saw. sebagaimana dalam al-Qur’an ditegaskan QS Al-

Ahzab/33: 21. 

 َ ᡓᕝرَ ا
᠐
ᜧ

َ
ٰخِرَ وَذ ْ

ᢻيَوْمَ ا
᠔
َ وَال ᡓᕝانَ يَرْجُوا ا

᠐
 ْمَن

ᡒ
 ل

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

᠑
ِ ا

ᡓᕝرَسُوْلِ ا ْ ᢝ ِ
ᡧᣚ ْم

᠑
ᝣ

᠐
انَ ل

᠐
 ْقَد

᠐
  ل

 
ۗ

ا ᠍ ْ ᢕᣂِث
᠐
 ك

 
30Kementerian Agama, Al-Qur’an Al-Karim (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 50. 
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Terjemahnya: 
Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.31 

M. Quraish Shihab mengutip pendapat al-Zamakhsyari dalam 

menafsirkan ayat di atas mengemukakan bahwa ada dua kemungkinan terkait 

maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasul saw. Pertama, dalam arti 

keperibadian Rasul secara totalitasnya merupakan teladan. Kedua, dalam arti 

terdapat dalam kepribadian Rasul saw. hal-hal yang patut diteladani.32 Dengan 

melihat dua pendapat di atas mayoritas ulama memilih pendapat pertama 

dengan dalih seluruh totalitas Rasul sebagai role mode dalam segala aspek 

kehidupan. 

Ayat yang lain Allah swt. juga mengaskan dalam QS al-Qalam/68: 4. 

قٍ عَظᘭِْمٍ 
᠑
 خُل

ᠢ
ᣢَع

᠐
كَ ل

َّ
 وَاِن

Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti 
yang luhur”.33 

Ayat ini menegaskan dengan tegas bahwa Nabi saw. mempunyai budi 

pekerti yang agung. Menurut Wahbah al-Zuḥailı̄, budi pekerti merupakan 

kondisi kejiwaan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan 

yang baik dengan mudah, sehingga ketika Nabi saw. disifati dengan keagungan 

maka tidak ada pekerti yang lebih baik dari Nabi saw.34 

Rasulullah saw. juga menegaskan dalam sabdanya, sebagaimana 

berikut: 

 
31Kementerian Agama, Al-Qur’an Al-Karim (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 420. 
32M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an (Vol 10; 

Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2021), h. 439. 
33Kementerian Agama, 960. 
34Wahbah Al-Zuḥailı̄, Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī‘ah Wa Al-Manḥaj, terj. 

Abdul Haydeal Kattani, dkk.,Terjemah Tafsir al-Munir (Depok: Gema Insani, 2015), h. 71. 
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 دَّ حَ 
َ
   ر᠏ وْ صُ نْ مَ   نُ بْ   دٌ ᘭْ عِ سَ   انَ ث

َ
 دቝ حَ   الَ ق

َ
   دُ ᘘْ عَ   انَ ث

᠔
  ن᠒ بْ   دٍ مَّ حَ مُ   نْ عَ   دٍ مَّ حَ مُ   نُ بْ   ز᠒ᖂ ْᗫ ᠒ عَ ال

 جْ عَ 
َ

ᢾ ِعَ   ن ᠒قَ عْ القَ   ن ᠒بْ   اع ᠒كِ حَ   ن ْᘭ ٍصَ  نْ عَ  م ᢝ ᢔᣍالِ أ ᠏ح    ِ
ᡐᕝالَ رسولُ ا

َ
ق الَ: 

َ
ق هᗫᖁَُرة   ᢝ ِᢔᣍ

᠐
أ عَنْ 

قِ 
َ

ᢾْخ
َ ْ
مَ صَالِحَ الأ مِّ

َ
ت
ُ
مَا ᗷُعِثتُ لأِ

َّ
مَ: "إِن

ᡐ
ᘭْهِ وَسَل

᠐
ُ عَل ᡐᕝا 

ᡐ
ᣢَ35(رواه أحمد)ص  

Artinya: 

Saı̄d bin Manṣūr memberitakan kepada kami, Abdul Azı̄z bin Muhammad 
memberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlāni dari al-Qa’qāi bin 
Hakim dari Ṣalih dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: 
Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak manusia. 
(H.R. Ahmad) 

Nabi Muhammad saw. sebagai rasul diutus untuk menyempurnakan 

akhlak yang telah dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, dan kedatangan Nabi 

Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. itu memperbaiki akhlak manusia 

yang telah rusak, seperti melanggar larangan agama terutama menuruti 

keinginan hawa nafsunya. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai rasul utusan 

Allah swt. dalam waktu 23 tahun dapat merubahnya dari akhlak yang tidak 

baik, tidak mulia menjadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia. 

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan tujuan Pendidikan Agama 

Islam dalam membentuk karkater insan kamil dengan tugas dan fungsi Nabi 

Muhammad saw. diutus kepermukaan bumi dapat diskemakan sebagai 

berikut: 

 
35Ahmad ibnu Hambal, Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal (Beirut: Mu'assasah al-

Risalah, 1420 H./1999 M.), h. 512 . 
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b. Landasan Yuridis 

Pembentukan karakter bangsa merupakan salah satu tujuan utama 

pendidikan nasional. Karakter yang kuat dan berakhlak mulia penting dimiliki 

oleh generasi penerus bangsa agar mampu menghadapi tantangan zaman. 

Untuk itu, pembentukan karakter yang berlandaskan pada kebijakan negara 

diantaranya: 

1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

 رحمة 
 اᘌمان 

ᗷالقلب تصديق  عمل ᗷالأران  اقرار ᗷالسان   

 احسن عملا  احسن تقᗫᖔم  احسن قولا 

Kognitif Afektif Psikomotor 

Insan Kamil 
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mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis. 

2) Kemudian pembentukan karakter juga sebagai salah satu program 

utama pembangunan nasional yang mana pendidikan karakter 

masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) tahun 2010-2025, yaitu: “Mewujudkan masyarakat 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 

berdasarkan Pancasila”.36 Olehnya itu, pembentukan karakter 

menjadi  

3. Tujuan dan Fungsi Pembentukan Karakter dalam Pendidikan 

Pembentukan karakter (character building) merupakan proses 

menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian positif kepada peserta 

didik melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, teladan, dan budaya 

sekolah. Pendidikan karakter bertujuan membentuk generasi bangsa yang 

berkepribadian baik, berperilaku sesuai nilai-nilai luhur, serta memiliki akhlak 

dan budi pekerti mulia.37 Melalui Pendidikan karakter, diharapkan terjadi 

transformasi yang dapat dapat menumbuhkan dan mengembangkan karakter 

positif, serta mengubah watak yang tidak baik menjadi baik.38 

Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan (knowing 

the good), keinginan terhadap kebaikan (desiring the good), dan berbuat 

kebaikan (doing the good). Menurut Lickona, pendidikan karakter secara 

psikologis mencakup tiga unsur penting, yaitu; moral knowing (pengetahuan 

moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral behavior (perilaku moral).39 

 
36Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2010-2025. 
37Kemendiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa (Jakarta: 

Puskurbuk Kemendiknas, 2010), h. 6. 
38Bambang Samsul Ariϐin dan A. Rusdiana, Manajemen Pendidikan Karakter (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2019), h. 1. 
39Thomas Lickona, Educational for Character: How Our Schools Can Teach Respect dan 

Responsibility, terj. Uyu Wahyuddin dan Juma Abdu Wamaungo, Mendidik Untuk Membentuk 
Karakter: Bagaimana sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab (Jakarta: 
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Moral knowing berkaitan dengan penanaman nilai-nilai, moral feeling 

berkaitan dengan pengembangan sikap, sedangkan moral behavior berkaitan 

dengan penerapan nilai dalam tindakan nyata. 

Nilai-nilai karakter dalam pendidikan karakter yang dikembangkan 

dalam pendidikan karakter di Indonesia antara lain: religius, jujur, toleran, 

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

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, 

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

C. Karakter Insan Kamil dalam Pendidikan Islam 

Konsep manusia dalam Islam mengakar kepada ϐilsafat penciptaan 

bahwa manusia adalah makhluk theosentris. Perspektif ini membawa implikasi 

normatif bagi pendidikan, bahwa manusia sebagai subjek pendidikan harus 

dipahami secara benar dan tepat sejak dari proses penciptaannya, ϐitrah dan 

fungsinya dalam membentuk pengembangan karakter manusia, yang 

merupakan aspek integral dari perjuangan menuju cita-cita mencapai tujuan 

insan kamil (manusia sempurna).40 

Pendidikan Islam dipandang sebagai proses holistik dan saling 

berhubungan yang dirancang untuk memelihara dan mengembangkan 

kemampuan bawaan individu sesuai dengan potensi ϐitrahnya.41 Ini adalah 

sistem komprehensif yang beroperasi secara tersinkronisasi dan saling terkait, 

dengan mempertimbangkan keseluruhan sifat manusia. Perspektif ini 

menekankan pentingnya mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan 

individu secara holistik dalam pendidikan Islam. 

 
Bumi Aksara, 2015), h. 51. 

40M. Dalimunthe, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 65. 
41Tobroni dan M. Ariϐin, Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosoϔis Dan Spritualis 

(Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 161. 
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Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, pendidikan Islam dapat 

digambarkan sebagai proses transformasi dan internalisasi pengetahuan dan 

nilai pada anak. Proses ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan 

potensi alam yang dimiliki agar tercapai keselarasan dan kesempurnaan dalam 

segala aspek kehidupan.42 Keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala 

aspeknya sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan Islam adalah 

terbentuknya insan kamil (conscience). Yakni manusia yang dapat 

menyelaraskan aspek kehidupan jasmani dan rohani, menjaga keseimbangan 

pemahaman dunia dan akhirat, serta memenuhi perannya sebagai hamba 

Allah dengan tetap menjaga keseimbangan hubungan dengan orang lain. 

Dengan menjalani proses pendidikan ini, peserta didik dapat hidup penuh 

bahagia, sejahtera, dan penuh kesempurnaan.43 

Para ahli pendidikan sangat yakin bahwa tujuan akhir pendidikan Islam 

adalah pencapaian kepribadian utuh atau insan kamil. Sosok insan kamil ideal 

inilah yang dijunjung tinggi oleh setiap umat Islam, seperti yang ditekankan 

oleh Iqbal. Arti penting keyakinan ini mempunyai implikasi yang sangat besar 

terhadap peran pendidikan Islam dalam membentuk dan mengaktualisasikan 

umat Islam yang sejati. 

Sebelum Iqbal, al-Ghazālı̄, seorang ulama terkemuka yang berdedikasi 

pada pendidikan Islam, telah terlebih dahulu merumuskan konsep insan kamil 

yang mengacu pada pencapaian kesempurnaan manusia. Al-Ghazālı̄ 

mengidentiϐikasi dua aspek utama yang mencerminkan tujuan utama 

pendidikan Islam, yaitu: (1) Insan Purna, yang berupaya menjalin hubungan 

lebih dekat dengan Allah swt., dan (2) pengembangan individu seutuhnya yang 

 
42Muhaimin dan A. Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 

1993), h. 136. 
43Muhaimin dan Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, h. 137-138. 
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berjuang untuk kebahagiaan baik di masa sekarang maupun di masa depan. 

kehidupan dan akhirat.44 

Abdur Rasyid Ibnu Abdil Aziz, dalam bukunya al-Tarbiyah al-Islâmiyah 

wa Ṭuruq Tadrīsiha, banyak mengutip para ahli ternama, seperti; al-Farābı,̄ 

Ibnu Sı̄nā, al-Ghazālı̄, dan Ikhwanus Shafa' untuk menetapkan rumusan tujuan 

pendidikan Islam.  Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

Islam, meliputi: menumbuhkan ketaatan kepada Allah melalui pendidikan 

akhlak, membina individu dengan pendekatan holistik terhadap ilmu 

pengetahuan dan karakter menyeluruh yang memadukan agama, ilmu 

pengetahuan, dan amal shaleh, sehingga memungkinkan mereka unggul dalam 

berbagai aspek kehidupan.45 

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut di atas, terlihat jelas bahwa 

tujuan utama pendidikan Islam adalah menumbuhkan insan kamil, yaitu 

pengembangan manusia yang berwawasan seutuhnya. Akibatnya, orang 

mungkin bertanya-tanya bagaimana pendidikan Islam mendeϐinisikan konsep 

manusia sejati? 

Bila konsep manusia paripurna (insan kamil) tersebut diderivasi 

kepada tujuan pendidikan Islam, Ahmad Tafsir mengemukakan tiga sifat 

esensial yang merupakan proϐil ideal manusia sempurna (insan kamil) 

berdasarkan tujuan pendidikan Islam. Sifat-sifat tersebut, antara lain: (1) 

mempunyai kesehatan dan kekuatan jasmani, serta berbagai keterampilan; (2) 

cerdas dan cerdik; dan (3) mempunyai hati yang dipenuhi keimanan yang tak 

tergoyahkan kepada Allah swt.46 

 
44F. Sulaiman, Filsafat Pendidikan Islam: Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan 

Menurut Al-Ghazālī (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 24. 
45Muhaimin dan Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, h. 161. 
46Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 46. 
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Terbentuknya insan kamil akan mengantarkan manusia pada derajat 

makhluk yang tertinggi, dan secara optimal akan memungkinkan manusia 

memerankan fungsi khalifah di bumi. Kualitas insan kamil, meskipun akan 

selalu merupakan idola (taraf sepenuhnya, hanyalah Rasulullah saw. yang telah 

mampu mencapainya), jelas bukan berkembang dari pribadi manusia yang 

terpecah (split of personality), pribadi yang timpang (materialistik ataupun 

spiritualistik), amoral, egosentrik ataupun antroposentrik, sebagaimana yang 

secara ironis masih banyak dihasilkan oleh sistem pendidikan saat ini. 

Sebaliknya, proϐil insan kamil yang diharapkan dari tujuan pendidikan Islam 

yang sebenarnya adalah perpaduan wajah-wajah Qur’an, sebagaimana 

dikemukakan Saefuddin, sebagai berikut: 
1. Wajah kekeluargaan dan persaudaraan yang menumbuhkan sikap 

egaliter (QS 49: 10, 11, 13). 
2. Wajah yang penuh kemuliaan sebagai makhluk yang berakal dan 

dimuliakan (QS 8: 4, 16: 70, 17: 23, 25: 72, 33: 44, 49: 13, 56: 77, 69: 40, 
89: 17, 96: 3). 

3. Wajah bercahaya yang menumbuhkan jalan terang bagi lingkungannya 
(QS 5: 15, 6: 122, 4: 174, 14: 1, 24: 35, 33: 46, 39: 22, 66: 8). 

4. Wajah kreatif yang menumbuhkan gagasan baru dan bermanfaat bagi 
kemanusiaan (QS 23: 14).  

5. Wajah penuh keterbukaan yang menumbuhkan prestasi kerja dan 
pengabdian mendahului prestise (QS 6: 132).  

6. Wajah monokotomis yang menumbuhkan integralisme sistem ilahiyah 
ke dalam sistem insaniyah dan sistem kauniyah (QS 2: 25, 38, 3: 9, 4: 
135).  

7. Wajah keseimbangan yang menumbuhkan kebijakan dan kearifan 
dalam pengambilan keputusan (QS 55: 78).  

8. Wajah kasih sayang yang menumbuhkan karakter dan aksi solidaritas 
dan sinergi (QS 7: 151, 156, dan seterusnya). 

9. Wajah altruistik yang menumbuhkan rasa kebersamaan dalam 
mementingkan orang lain (QS 59: 9). 

10. Wajah demokratis yang menumbuhkan rasa penghargaan dan 
penghormatan terhadap persepsi dan aspirasi yang berbeda (QS 9: 60, 
59: 7).  
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11. Wajah keadilan yang menumbuhkan persamaan hak serta perolehan 
(QS 5: 8 dan seterusnya). 

12. Wajah disiplin yang menumbuhkan keteraturan dan ketertiban dalam 
kehidupan (QS 2: 187 dan seterusnya). 

13. Wajah manusiawi yang menumbuhkan usaha menghindarkan diri dari 
dominasi dan eksploitasi (QS 2: 256, 40: 8, 9). 

14. Wajah penuh kesederhanaan yang menimbulkan rasa dan karsa 
menjauhkan diri dari pemborosan dan kemubaziran (QS 2: 165, 3: 15, 
17, 185, dan seterusnya). 

15. Wajah intelektual atau terpelajar yang menumbuhkan daya imajinasi 
dan daya cipta (QS 58: 11). 

16. Wajah yang bernilai tambah (value added) (QS 22: 78, 53: 39, 59: 18, 
dan seterusnya). 47 

Kemudian Ary Ginanjar Agustian, salah satu pakar pendidikan karakter 

Islam menyederhanakan, bahwa karakteristik insan kamil terwujud dalam 7 

spritual core values (nilai dasar ESQ) yang diambil dari sifat-sifat Allah swt, 

yaitu berperilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, visioner dan 

peduli. 

1. Jujur 

Menurut Ariϐin dan A. Rusdiana, jujur adalah perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan diri sebagai manusia yang dapat dipercaya dalam 

bentuk ucapan, tindakan, maupun pekerjaan baik terhadap diri sendiri 

maupun orang lain.48 Sementara itu, dalam pandangan Ary Ginanjar Agustian, 

jujur merupakan wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah, yakni al-

Mu’mīn.49  

Secara konseptual, kejujuran merupakan salah satu nilai moral dan 

akhlak yang sangat esensial dalam ajaran Islam. Hal ini dapat ditelusuri dari 

 
47A. M. Saefuddin, Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi (Bandung: Mizan, 

1990), h. 111-112. 
48Ariϐin and A. Rusdiana, Manajemen Pendidikan Karakter, h. 43. 
49Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spritual 

ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam (Jakarta: Args, 2000), h. 90. 
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dalil normatif dalam al-Qur'an yang menegaskan terkait pentingnya  perilaku 

jujur, diantaranya QS al-Ahzab/33:70. 

 
ۙ

 سَدᘌِْد᠍ا
ً

ᢺْو
َ
وْا ق

᠑
وْل

ُ
َ وَق ᡓᕝقُوا ا

َّ
مَنُوا ات

ᠢ
ذِيْنَ ا

ᡐ
هَا ال يُّ

᠐
ا
ٓ
ᘌٰ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ucapkanlah perkataan yang benar. 

Menurut Ibn Faris sebagaimana dikutip dalam kitab tafsir al-Misbah 

bahwa kata  
ۙ

 ,dapat digunakan untuk menunjuk kepada sasaran سَدᘌِْد᠍ا

maksudnya ialah seseorang menyampaikan atau mengucapkan sesuatu 

dengan ucapan yang benar dan tepat pada sasaran. Sehingga dalam ayat ini 

menekankan dan memerintahkan untuk mengucapkan sesuatu yang benar lagi 

tepat yang dimana mencerminkan esensi dari kejujuran itu sendiri. 

Dalam konteks kejujuran, penjelasan ini mengisyaratkan bahwa 

seseorang yang jujur haruslah menyampaikan atau mengucapkan sesuatu 

sesuai dengan realitas dan kebenaran, tidak menyimpang dari fakta yang 

sebenarnya. Perkataan yang diucapkan harus tepat mengenai "sasaran" yang 

dimaksud, tanpa ada kebohongan atau upaya untuk menyembunyikan 

kebenaran. 

Kejujuran dalam berbicara dan berperilaku merupakan salah satu 

aspek penting dalam ajaran Islam. Seseorang yang jujur akan selalu berusaha 

untuk mengarahkan ucapan dan tindakannya agar sejalan dengan kebenaran 

dan tidak menyimpang darinya. Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran yang 

diajarkan dalam Islam, yaitu berkata dan berperilaku dengan benar, sesuai 

dengan fakta dan realitas yang ada. Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda 

terkait perintah unuk berlaku jujur. 

 ْ ᢝ ِᢔᣍ
᠐
، عَنْ أ ᠏رٌ، عَنْ مَنْصُوْرᗫْ ᠒ᖁَنَا ج

َ
ث : حَدَّ

َ
ْ شᘘَᚏَْة

ᢝ ٍᢔᣍ
᠐
مَانُ بْنُ أ

ْ
نَا عُث

َ
ث ِ    وَائِلٍ،حَدَّ

ᡐᕝدِ اᘘَْعَنْ ع
، وលَِنَّ   ِّ ِᢔᣂ

᠔
 ال

᠐
ᣠِدْقَ يَهْدِي إ الَ: إِنَّ الصِّ

َ
مَ ق

ᡐ
ᘭْهِ وَسَل

᠐
 اللهُ عَل

ᡐ
ᣢَص ᢝ ِᢔᣎ َ اللهُ عَنْهُ عَن᠒ النَّ ᢝ ِᡧᣔَر
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ذِبَ يَهْدِي 
᠐


᠔
، وលَِنَّ ال

᠍
ᘌقا وْنَ صِدِّ

᠑
ᘌَ َّᡨᣎَصْدُقُ حᘭَ

᠐
جُلَ ل ةِ، وលَِنَّ الرَّ  الجَنَّ

᠐
ᣠِيَهْدِي إ َّ ِᢔᣂال

تَبَ عِنْدَ الله  
᠔
ᘌُ َّᡨᣎَذِبُ ح

᠔
ᘭَ

᠐
جُلَ ل ، وលَِنَّ الرَّ ᠒ار  النَّ

᠐
ᣠِجُورَ يَهْدِي إ

ُ
ف

᠔
، وលَِنَّ ال ᠒جُوْر

ُ
ف

᠔
 ال

᠐
ᣠِإ

 
᠍
اᗷا

َّ
ذ

᠐
   50رواه الᘘخاري) (ك

Artinya: 

Uṡmān bin Abı̄ Syaibah menyampaikan kepada kami: Jarı̄r 
menyampaikan kepada kami, dari Manṣur, dari Abu Wāil, dari Abdullah 
r.a. dari Nabi saw bersabda: Sesungguhnya kejujuran akan membimbing 
pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, 
sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia 
akan dicatat sebagai orang yang jujur. dan sesungguhnya kedustaan itu 
akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu 
akan menggiring ke neraka. dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu 
berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. (H.R. 
al-Bukhārı̄) 

Menurut Imam Nawawı̄ sebagaimana yang dituliskan Ibnu Hajar al-

Asqalānı̄ dalam kitab Fath al-Bārı̄ bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran 

untuk berusaha dan menjaga kejujuran serta peringatan untuk tidak 

berdusta.51 Dari perspektif psikologis dan pedagogis, kejujuran dipandang 

sebagai karakter mulia yang harus diinternalisasikan kepada peserta didik 

sejak dini melalui proses pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. 

Sebab kejujuran merupakan manifestasi dari keimanan dan ketakwaan 

seseorang kepada Allah swt. Oleh karena itu, penanaman nilai kejujuran 

kepada peserta didik menjadi salah satu tujuan utama pendidikan agama 

Islam. 

Internalisasi nilai kejujuran dalam pendidikan agama Islam dapat 

dilakukan melalui beberapa metode, antara lain: (1) keteladanan dari 

pendidik, (2) pembelajaran dengan menggunakan kisah-kisah teladan, (3) 

pembiasaan untuk selalu berkata dan berbuat jujur, (4) penanaman nilai-nilai 

akhlak mulia sejak dini.52 
 

50Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Al-Bukhāri, Ṣaḥiḥ Al-Bukhāri (Riyadh: Dar al-
Salam, 1998), h. 1294. 

51Ahmad ibnu Alı̄ ibnu Hajar al-Asqalānı̄, Fath Al-Bārī Syarh Ṣaḥiḥ Al-Bukhāri (Juz: 10, 
Mesir: Dār al-Rayyān li al-Turaṡ, 1987), h. 532. 

52Majid and Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 16-27. 
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Realisasi dalam mengimplementasikan kejujuran dalam kehidupan 

sehari-hari, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai indikator-

indikator yang menunjukkan karakter jujur tersebut. Beberapa ahli dan 

sumber telah mencoba merumuskan indikator-indikator tersebut secara rinci. 

Thomas Lickona misalnya, menyebutkan bahwa indikator kejujuran 

mencakup: 

a. Tidak berbohong, menipu, atau mencuri. 

b. Mengakui kesalahan dan kekurangan. 

c. Menjaga janji atau komitmen. 

d. Tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya.53 

Dalam buku"Pendidikan Karakter" oleh Jamal Ma'mur Asmani, 

indikator kejujuran meliputi: 

a. Tidak Menyontek saat ujian atau ulangan. 

b. Tidak mencontek tugas orang lain. 

c. Mengungkapkan sesuatu apa adanya. 

d. Tidak ingkar janji.54 

Melihat indikator-indikator di atas dapat disimpulkan indikator 

kejujuran tidak hanya terbatas pada berkata sesuai fakta, tetapi juga mencakup 

aspek perilaku seperti tidak berbuat curang, mengakui kesalahan, menepati 

komitmen, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Gambaran 

indikator lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 
53Lickona, Educational for Character: How Our Schools Can Teach Respect dan 

Responsibility, h. 61. 
54Jamal Ma’ruf Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah 

(Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 54. 
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Tabel 2.1. 
No. Indikator Kejujuran 
1 Mengembalikan barang yang bukan miliknya kepada pemilik. 
2 Tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. 
3 Berkata dengan apa adanya, tidak berbohong atau menipu. 
4 Menyampaikan informasi sesuai fakta dan data yang valid. 
5 Tidak mencontek saat ujian/ulangan. 
6 Tidak menyalin/menjiplak tugas atau pekerjaan orang lain. 
7 Menepati janji dan komitmen yang telah diucapkan. 

2. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan yang Maha Esa.55 

Tanggung jawab juga merupakan wujud pengabdian manusia kepada sifat 

Allah, yakni al-Wakīl.56 Dengan demikian, tanggung jawab dapat dipandang 

sebagai kewajiban moral yang bersumber dari nilai-nilai spiritual dan 

keagamaan, serta untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam 

kehidupan individu, masyarakat, dan alam semesta. 

Tanggung jawab merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan 

dalam Islam yang diistilahkan dengan kata al-Amanah yang berarti dapat 

dipercaya.57 Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Agama Islam yang 

berupaya membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. 

Tanggung jawab juga merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah 

saw yang menjadi teladan bagi umat Islam. Rasulullah dikenal sebagai sosok 

yang amanah (bertanggung jawab) dalam menjalankan tugas-tugas yang 

diembannya. Sejalan dengan itu, Rasulullah saw bersabda: 

 
55Asmaun Sahlan and Angga Teguh Prastyo, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

Karakter Berdasarkan Rujukan Resmi Dari Kementerian Pendidikan & Kebudayaan & 
Kementerian Agama RI (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 60. 

56Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spritual ESQ 
Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam, h. 90. 

57Majid and Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 97. 
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نَا  
َ
ث مَالِكٌ،  حَدَّ  ᢝ ِᡧᣎ

َ
ث ابْن᠒ إِسْمَاعᘭِْلُ: حَدَّ ،  عَنْ عᘘَْدِ اللهِ  ᠏عُمَرَ   دِيْنَار ᠒ابْن عᘘَْدِ اللهِ    عَنْ 

 : عَنْهُمَا   ُ ᠓ᕝا  َ ᢝ ٍᡧᣔَنَّ    ر
᠐
مَ أ

ᡐ
وَسَل ᘭْهِ 

᠐
عَل  ُ ᡐᕝا 

ᡐ
ᣢَاللهِ ص الَ   رَسُولَ 

َ
 : ق

َ
ᢺ

᠐
مْ    أ

᠑
ᝣ

ᡑ
ل
᠑
ᝏَو  ᠏رَاع مْ 

᠑
ᝣ

ᡑ
ل
᠑


هْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ 
᠐
ᢝ أ ِ

ᡧᣚ ᠏جُلُ رَاع تِهِ وَالرَّ تِهِ الإِمَامُ رَاع᠏ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ
خَادِمُ رَ 

᠔
تِهَا وَال  عَنْ رَعِيَّ

ٌ
ة

᠐
ᢝ بᛳَْتِ زَوْجَهَا وَمَسْئُول

ᡧᣚ 
ٌ
 رَاعᘭَِة

ُ
ة
᠐
مَرْأ

᠔
تِهِ وَال ᢝ مَالِ  عَنْ رَعِيَّ ِ

ᡧᣚ ᠏اع
تِهِ  رَعِيَّ عَنْ  وَمَسْئُولٌ  دِهِ  ِّᘭَهِ   سᘭِْب

᠐
أ مَالِ   ᢝ ِ

ᡧᣚ  ᠏رَاع جُلُ  وَالرَّ الَ 
َ
ق دْ 

َ
ق ن 

᠐
أ وَحَسᛞِْتُ  الَ 

َ
ق

تِهِ (اخرجه الᘘخاري) مْ رَاع᠏ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ
᠑
ᝣ

ᡑ
ل
᠑
ᝏَتِهِ و   58وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ

Artinya: 

Ismaı̄l menyampaikan kepada kami: Mālik menyampaikan kepadaku, 
dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar r.a. : sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan 
setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, 
penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai 
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga 
adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai 
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap 
keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai 
pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga 
pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai 
pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah 
bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (H.R. al-Bukhārı̄) 

Badaruddin al-Ainı̄ dalam kitabnya Umdah al-Qarı̄ Syarah Ṣahih al-

Bukharı̄ menjelaskan bahwa hadis ini menekankan konsep universal 

kepemimpinan dan tanggung jawab dalam Islam. Setiap individu, terlepas dari 

status sosial atau peran dalam masyarakat, dipandang sebagai pemimpin 

dalam kapasitas tertentu. Kepemimpinan ini membawa konsekuensi 

pertanggungjawaban di hadapan Allah swt atas tugas dan amanah yang 

diemban.59 Oleh karena itu, hadis ini mengilustrasikan hierarki 

kepemimpinan, mulai dari penguasa negara hingga individu dalam keluarga, 

bahkan seorang budak pun memiliki tanggung jawab terhadap harta tuannya. 

Pesan utamanya adalah bahwa setiap peran, baik dalam ranah publik maupun 

privat, membawa tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan baik. 

Dengan demikian, tanggung jawab merupakan salah satu nilai penting 

 
58Al-Bukhāri, h. 1496-1497. 
59Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhāri Al-Ja’ϐi, Umdah al-Qarī Syarah 

Ṣaḥiḥ al-Bukharī (Juz: 24, Beirut: Dār Ihyā al-Turaṡ al-Arabi, 1997), h. 224. 
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dalam pendidikan Agama Islam yang harus diajarkan dan diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Tuhan, diri 

sendiri, maupun lingkungan sosial. 

Indikator tanggung jawab yang dirumuskan untuk jenjang 

SMA/sederajat mencakup berbagai dimensi yang sejalan dengan konsep insan 

kamil. Indikator-indikator ini tidak hanya mencakup aspek akademik dan 

sosial, tetapi juga moral dan spiritual, yang merupakan fondasi dalam 

pembentukan karakter holistik.60 Kemendikbud mengaris bawahi 3 indikator 

dari aspek tanggung jawab. 

a. Melaksanakan tugas individu dengan baik. 

b. Melaksanakan tugas piket secara teratur. 

c. Melaksanakan hal yang menjadi kewajibannya.61 

Indikator lainnya terkait tanggung jawab menurut Johnson dan Lickona 

adalah (1) aktif dalam kerja kelompok,62 (2) menepati janji dan melaksanakan 

apa yang telah dikatakan, (3) menerima risiko dan menanggung akibat dari 

tindakan yang dilakukan.63 Dengan demikian, indikator tanggung jawab dapat 

dirumuskan melalui tabel indikator berikut. 

Tabel 2.2 
No. Indikator Tanggung Jawab 
1. Melaksanakan tugas individu dan kewajiban dengan baik. 
2. Aktif dalam kerja kelompok dan kegiatan sosial di sekolah. 
3. Menepati janji dan melaksanakan apa yang telah dikatakan. 
4. Melaksanakan tugas piket secara teratur. 
5. Menjaga kebersihan lingkungan dan menunjukkan prakarsa dalam 

mengatasi masalah. 
 

60Nurcholish Madjid dan Muhammad Wahyuni Naϐis, Masyarakat Religius (Jakarta: 
Paramadina, 2010), h. 91. 

61Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Konsep Dan Pedoman Penguatan 
Pendidikan Karakter (Jakarta: Kemendikbud, 2017), h. 21. 

62D. W. Johnson and R. T. Johnson, Joining Together: Group Theory and Group Skills 
(Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2009), h. 337. 

63Lickona, Educational for Character: How Our Schools Can Teach Respect dan 
Responsibility, h. 63. 
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3. Disiplin 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin adalah 

ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ketaatan berarti kesediaan hati 

secara tulus untuk menepati setiap peraturan yang sudah dibuat dan 

disepakati bersama.64 Menurut Ariϐin dan A. Rusdiana karaktert disiplin 

merupakan bentuk tindakan yang menampilkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan.65 Disiplin juga merupakan wujud 

pengabdian manusia kepada sifat Allah, yakni al-Matīn.66 Karakter disiplin 

menekankan pada aspek perilaku yang teratur dan kepatuhan terhadap 

aturan. 

Menurut Hurlock, ada empat unsur utama dalam cara mendisiplinkan 

peserta didik, yaitu (1) peraturan yang menjadi pedoman berperilaku, (2) 

konsistensi peraturan tersebut dan cara yang digunakan untuk mengajarkan 

dan menegakkan peraturan, (3) hukuman bagi yang melanggar peraturan, dan 

(4) penghargaan bagi perilaku yang baik yang sejalan dengan aturan berlaku. 

Kehadiran keempat unsur utama tersebut akan sangat mempengaruhi 

perilaku peserta didik dalam menegakkan disiplin di sekolah. Jika peserta 

didik tidak menerapkan salah satu dari empat unsur pokok tersebut, maka 

peserta didik tidak akan mampu menerapkan sikap disiplin pada dirinya yang 

menggambarkan perilakunya sehari-hari.67 

Terwujudnya karakter disiplin pada peserta didik tidak terlepas oleh 

dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

 
64Depdiknas, h. 554. 
65Ariϐin dan A. Rusdiana, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 123. 
66Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spritual ESQ 

Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam, h. 90. 
67Elizabeth Bergner Hurlock, Adolescent Development (Edisi: IV, New York: McGraw-

Hill, 1981), h. 286. 
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internal merupakan faktor yang bersumber dari peserta didik itu sendiri yang 

terdiri dari kondisi ϐisik dan psikis peserta didik. Adapun faktor eksternal ialah 

faktor dari lingkungan peserta didik berupa kebiasaan keluarga, penerapan 

tata tertib sekolah dan kondisi masyarakat.68 Dalam upaya memahami dan 

mengimplementasikan disiplin peserta didik secara komprehensif, para ahli 

pendidikan telah mengidentiϐikasi beberapa indikator kunci. Salah satu 

kontribusi signiϐikan dalam hal ini adalah dari Suharsimi Arikunto, seorang 

pakar evaluasi pendidikan Indonesia yang telah mengklasiϐikasikan indikator 

kedisiplinan dalam tiga ketegori utama. 

1) Kedisiplinan di kelas yang meliputi; absensi (kehadiran), Atensi 

terhadap penjelasan guru (mencatat, menyimak, membaca buku 

pelajaran), penyelesaian tugas dan kesiapan peralatan belajar berupa 

buku tulis, alat tulis dan buku paket. 

2) Kedisiplinan di luar kelas atau di lingkungan sekolah yang meliputi; 

ketaatan terhadap tata tertib sekolah, berpakaian rapi, dan menjaga 

ketertiban sekolah. 

3) Kedisiplinan di rumah yang meliputi, manajemen waktu belajar. 

Penyelesaian tugas dari guru, persiapan peralatan sekolah, dan 

pengulangan materi pelajaran.69 

Indikator-indikator di atas berfungsi sebagai parameter evaluatif bagi 

pendidik untuk mengukur dan memantau perkembangan disiplin peserta 

didik. Selain itu, indikator tersebut juga berfungsi sebagai pedoman bagi 

peserta didik dalam mengembangkan kebiasaan dan sikap yang mendukung 

pembelajaran efektif. berikut indikator disiplin dalam bentuk tabel. 

 
68Samuel Mamonto dan Dkk, Disiplin Dalam Pendidikan (Malang: PT. Literasi 

Nusantara Abadi Grup, 2023), h. 112. 
69S. Arikunto and C. S. A. Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis 

Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan (Edisi: II, Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 145-147. 
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Tabel 2.3 
No. Kategori Disiplin Indikator 
1. Kedisiplinan di dalam kelas Kehadiran tepat waktu 
  Atensi terhadap penjelasan guru 
  Penyelesaian tugas 
  Kesiapan peralatan belajar 
2. Kedisiplinan di luar kelas, di 

lingkungan sekolah 
Ketaatan pada tata tertib sekolah. 

  Kontribusi pada kebersihan dan 
kerapian sekolah 

  Menjaga ketertiban sekolah 
3. Kedisiplinan di rumah Manajemen waktu belajar yang 

efektif 
  Penyelesaian pekerjaan rumah 

(PR) 
  Persiapan diri dan peralatan 

untuk sekolah 
  Peninjauan dan pengayaan materi 

Pelajaran 

4. Kerjasama  

Kerjasama secara bahasa disusun dari dua kata, yaitu kerja dan sama. 

Kata Kerja artinya suatu aktiϐitas yang dilaksanakan. Sedangkan sama berarti 

seupa, tidak beda, bersamaan dan bersandingan. Dua kata tersebut jika 

digabungkan maka kerjasama mempunyai makna sebuah aktiϐitas atau usaha 

yang dilaksanakan atas beberapa orang dalam menuju tujuan yang sama.70 

Berdasarkan deϐinisi tersebut, dapat digarisbawahi bahwa kerjasama 

merupakan kegiatan kolaborasi dan kebersamaan dalam mencapai suatu 

tujuan. 

Kerjasama merupakan wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah, 

yakni al-Jāmi’.71 Dalam konteks pendidikan, kerjasama di antara peserta didik 

dapat dilihat sebagai upaya untuk mereϐleksikan sifat al-Jāmi'. Yusuf al-

 
70Depdiknas, h. 554. 
71Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spritual ESQ 

Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam, h. 90. 
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Qardawi dalam al-Iman wa al-Hayah (Iman dan Kehidupan) menyatakan: 

Ketika siswa bekerjasama dalam mencari ilmu dan membantu satu sama 
lain, mereka tidak hanya belajar, tetapi juga mengabdi kepada Allah. 
Mereka menyatukan hati, pikiran, dan usaha mereka, mencerminkan al-
Jāmi' dalam tindakan mereka.72 

Kerjasama dalam konteks peserta didik dapat diartikan sebagai 

kemampuan dan kemauan peserta didik untuk bekerja bersama dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Karakter kerjasama sangat 

penting dalam pendidikan modern karena menekankan pembelajaran 

kolaboratif dan keterampilan interpersonal. 

Menurut Lickona dalam bukunya Educating for Character: How Our 

Schools Can Teach Respect and Responsibility, karakter kerjasama pada peserta 

didik dapat dilihat dari tabel indikator berikut: 

Tabel 2.4 
No. Indikator Kerjasama 
1. Saling menghargai: Peserta didik menghargai pendapat dan kontribusi 

sesama 
2. Pembagian tugas yang adil: Setiap anggota kelompok mendapat 

peran dan tanggung jawab. 
3. Komunikasi efektif: Peserta didik mendengarkan secara aktif dan 

mengekspresikan ide dengan jelas. 
4. Resolusi konϐlik: Peserta didik dapat menyelesaikan perbedaan 

pendapat secara konstruktif. 
5. Pencapaian tujuan bersama: Fokus pada keberhasilan kelompok, 

bukan individu 

5. Adil 

Sikap adil peserta didik merupakan komponen esensial dalam 

pengembangan karakter dan keterampilan sosial-emosional yang diperlukan 

untuk fungsi efektif dalam masyarakat plural. Menurut Lickona, sikap adil 

termasuk dalam elemen karakter "rasa hormat" dan "tanggung jawab", yang 

 
72Yusuf Al-Qardhawi, Al-Iman Wa Al-Hayah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), h. 145. 
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menjadi fondasi bagi pembentukan warga negara yang baik.73 Dalam agama 

Islam, Adil merupakan wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah, yakni al-

‘Adl.74 Allah swt juga  memerintahkan untuk bersikap adil sebagaimana dalam 

QS al-Naḥl/16:90. 

  ᠒ر
᠐
ْمُن

᠔
وَال ءِ 

ᠯ
حْشَا

َ
ف

᠔
ال  ᠒عَن ᣧْٰنᗫََو  ٰ ᢔᣍْقُر

᠔
ال ذِى   ᠒ئ

ᠯ
وَاِيْتَا حْسَانِ  ِ

ْ
ᢺوَا عَدْلِ 

᠔
ᗷِال مُرُ 

᠔
ᘌَأ  َ ᡓᕝاِنَّ ا

رُوْنَ 
ᡐ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

᠑
ᝣ

ᡐ
عَل

᠐
مْ ل

᠑
ᜓ

᠑
ᘌَ ᠒ᢝعِظ

ْ ᡧᣙᘘَ
᠔
 وَال

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.75 

Wahbah al-Zuhaili menuturkan dalam kitab Tafsīr al-Munīr bahwa ayat 

ini merupakan pilar kehidupan dan masyarakat Islam yang di dalamnya Allah 

swt memerintahkan untuk menerapkan keadilan secara mutlak dalam segala 

hal dan aspek, dalam interaksi dan transaksi, peradilan dan hukum, urusan-

urusan agama dan dunia perilaku seseorang dengan diri sendiri dan orang 

lain.76 Dengan demikian, adil sangat penting untuk dilaksanakan dalam segala 

aspek tatanan hidup termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam. 

Keadilan di lingkungan sekolah tidak hanya terwujud melalui kebijakan 

dan tindakan pendidik, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari antar peserta 

didik. Menurut para ahli, terdapat beberapa indikator kunci yang 

mencerminkan sikap adil peserta didik terhadap teman-temannya. Indikator-

indikator ini meliputi aspek komunikasi yang menghargai, seperti memberi 

kesempatan teman untuk berbicara tanpa memotong;77 inklusi sosial, dengan 

 
73Lickona,Educational for Character: How Our Schools Can Teach Respect dan 

Responsibility, h. 63. 
74Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spritual ESQ 

Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam, h. 90. 
75Kementerian Agama. 
76Al-Zuḥailı̄, Al-Tafsīr al-Munīr ϔī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manḥaj, h. 462. 
77Barbara Culatta, Marion Blank, and Sharon Black, ‘Talking Things through: Roles of 
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mengajak teman yang sering terisolasi dalam aktivitas; berbagi sumber daya, 

seperti meminjamkan alat tulis atau buku kepada yang membutuhkan;78 

menentang diskriminasi, dengan tidak mengucilkan teman berdasarkan 

perbedaan;79 dukungan akademik, melalui memberi tahu teman tentang 

sumber belajar tambahan; integritas sosial, dengan menghindari 

menyebarkan rumor atau gosip; dan reϐleksi diri, ditunjukkan dengan 

kesediaan untuk minta maaf dan memperbaiki tindakan tidak adil.80 

Penerapan indikator-indikator ini tidak hanya menciptakan iklim kelas yang 

positif, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial-

emosional yang penting untuk kesuksesan mereka di masa depan. 

Tabel 2.5 
No. Indikator Adil 
1. Memberi kesempatan teman untuk berbicara tanpa memotong. 
2. Mengajak teman yang sering terisolasi dalam aktivitas. 
3. Meminjamkan alat tulis atau buku kepada yang membutuhkan. 
4. Menentang pengucilan berbasis perbedaan (Bullying). 
5. Memberi tahu teman tentang sumber belajar tambahan. 
6. Menghindari menyebarkan rumor atau gossip. 
7. Bersedia minta maaf dan memperbaiki tindakan tidak adil. 

6. Visioner 

Visioner dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang 

yang mempunyai khayalan atau wawasan ke depan serta memiliki imajinasi 

dan daya kreatif.81 Secara ilmiah, karakter visioner dapat dideϐinisikan sebagai 

kemampuan peserta didik untuk memiliki pandangan ke depan, menetapkan 
 

Instructional Discourse in Children’s Processing of Expository Texts’, Topics in Language 
Disorders, 30.4 (2010), h. 308. 

78Elizabeth. G. Cohen, C. M. Brody, dan M. Sapon-Shevin, ‘Teaching Cooperative 
Learning: The Challenge for Teacher Education’, State University of New York Press, 2004, h. 
37. 

79Dan Olweus, Sue Limber, dan Sharon Muhalic, ‘Blueprints for Violence Prevention: 
Book Nine: Bullying Prevention Program’, Center for the Study and Prevention of Violence, 
Institute of Behavioural Science, University of Colorado, 1999, h. 109. 

80Carol S Dweck, Mindset: The New Psychology of Success., Mindset: The New Psychology 
of Success. (New York,  NY,  US: Random House, 2006), h. 137. 

81Depdiknas, KBBI, h. 288. 
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tujuan jangka panjang, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan 

tersebut dalam konteks pembelajaran. 

Dalam teori perkembangan kognitif Piaget, peserta didik pada tahap 

operasional formal (11-15 tahun) mulai mengembangkan kemampuan 

berpikir abstrak dan hipotetis.82 Ini memungkinkan mereka untuk 

memvisualisasikan kemungkinan masa depan dan konsekuensi dari tindakan 

mereka. 

Dalam konteks pendidikan Islam, karakter visioner peserta didik tidak 

hanya dipandang sebagai kemampuan kognitif atau keterampilan praktis, 

tetapi juga sebagai manifestasi spiritual. Dengan memahami bahwa sifat 

visioner adalah reϐleksi dari sifat Allah al-Ākhīr (Yang Maha Akhir).83 peserta 

didik diajak untuk memandang visi mereka sebagai bagian dari rencana besar 

Ilahi. Ini mendorong mereka untuk tidak hanya fokus pada kesuksesan 

duniawi, tetapi juga pada kontribusi jangka panjang yang bermanfaat bagi 

umat dan alam semesta, sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamīn. 

Untuk mengukur dan mengembangkan karakter visioner peserta didik, 

pendidik perlu memperhatikan beberapa indikator kunci. Indikator-indikator 

ini tidak hanya mencerminkan kemampuan kognitif, tetapi juga aspek spiritual 

dan sosial yang selaras dengan norma agama. Beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk menilai karakter visioner peserta didik antara lain. 

a. Peserta didik mampu menetapkan tujuan belajar jangka panjang yang 

realistis dan terukur. Mereka dapat menjelaskan bagaimana 

pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari akan bermanfaat 

untuk karir dan kehidupan masa depan mereka. 

b. Peserta didik berani mengambil inisiatif dalam pembelajaran, seperti 

 
82Piaget, The Origins of Intellegence in Children, h. 59. 
83Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spritual ESQ 

Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam, h. 90. 



52 
 

 
 

memilih proyek yang menantang atau mengajukan pertanyaan 

kompleks. Mereka menunjukkan ketekunan dalam menghadapi 

kesulitan akademik. 

c. Peserta didik mampu menguraikan visi belajar mereka ke dalam 

rencana tindakan yang konkret, dengan tahapan-tahapan yang jelas. 

Mereka konsisten dalam menjalankan rencana tersebut.84 

Berdasarkan indikator di atas, dapat disederhanakan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 2.6 
No. Indikator Visioner 
1. Berwawasan ke Masa Depan (Menetapkan tujuan belajar jangka 

panjang dan memiliki cita-cita). 
2. Berani Bertindak dan Resiliensi (Mengambil inisiatif dalam 

pembelajaran dan tekun menghadapi kesulitan akademik). 
3. Perencanaan dan Implementasi (Menguraikan visi menjadi rencana 

konkret dan konsisten menjalankan rencana). 

7. Peduli 

Peduli dalam konteks pendidikan karakter merujuk pada sikap dan 

tindakan yang menunjukkan perhatian, empati, dan keinginan untuk 

membantu orang lain atau merawat lingkungan.85 Ini merupakan salah satu 

nilai fundamental dalam pembentukan karakter peserta didik. Peduli 

merupakan wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah, yakni al-Sami’ dan 

al-Bashīr.86 Sikap peduli dimulai dengan "mendengar" - tidak hanya suara, 

tetapi juga perasaan dan kebutuhan orang lain. Peserta didik diajarkan untuk 

"mendengar" dengan hati, memahami apa yang tidak dikatakan. 

Sebagai titik tuju dari proses pendidikan Islam, maka pembentukan 

 
84Tauϐiqurokhman, Teori Perkembangan Kepemimpinan Visioner Dan Progresif, h. 116. 
85Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 39-40. 
86Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spritual ESQ 

Berdasarkan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam, h. 90. 
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pribadi yang ideal sebagai insan kamil harus mencerminkan fungsi manusia 

selaku ‘abdun dan khalı̂fah yang merupakan gabungan antara sifat-sifat yang 

saling melengkapi. Dalam konteks ini, proϐil manusia ideal (insan kamil) yang 

dikemukakan Ali Syar’iati adalah konϐigurasi dari sifat-sifat yang membentuk 

manusia kepada kepribadian yang utuh. Menurutnya, manusia ideal adalah 

manusia theomorϐis, memiliki otak brilian sekaligus memiliki kelembutan hati, 

dapat menaklukkan dunia dan bersifat mendunia, tetapi tidak 

mengesampingkan nilai-nilai spiritual dan keilahian, mampu berpikir 

mendalam tanpa terjerumus ke dalam perenungan diri yang melupakan 

keadaan sekelilingnya, mampu membentuk lingkungan dan bukan dibentuk 

oleh lingkungannya; dan menggunakan seni tidak untuk memuaskan 

kesenangan, lupa diri dan kemewahan yang menghabiskan banyak sumber 

daya energi.87 

Dengan demikian, konsep insan kamil atau manusia paripurna itu 

sebenarnya sejalan dengan pembinaan manusia seutuhnya dalam kualitas 

pribadi muslim sejati sebagaimana yang diinginkan dalam tujuan pendidikan 

Islam. Karena itu, konsepsi tentang insan kamil merupakan produk 

intelektualisme yang berharga dan bernilai tinggi bagi pengembangan 

pemikiran ϐilsafat pendidikan Islam, terutama guna melakukan reorientasi 

tujuan pendidikan Islam. 

D. Kerangka Konseptual 

Peneliti menyadari bahwa telah ada yang meneliti dan menulis 

pembentukan karakter di Pendidikan Islam, tetapi penelitian dan penelitian ini 

memiliki spesiϐikasi dari penelitian sebelumnya, oleh peneliti 

 
87M. D. Rahardjo, Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci 

(Jakarta: Paramadina, 1997), h. 175-177. 
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mengelompokkan dua spesiϐikasi, yaitu: 

1. Penelitian mengungkap lebih spesiϐik terkait metode pembiasaan dalam 

membentuk karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya 

As’adiyah Putra Sengkang. 

2. Peneliti mengungkap terkait metode pembiasaan dalam membetuk 

karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra 

Sengkang. 

Melihat judul yang dibahas dituangkan lebih lanjut terkait pokok-pokok 

pikiran 

a. Metode pembiasaan dalam membentuk karater insan kamil. 

b. Pembentukan karakter insan kamil dengan landasan teologis dan yuridis. 

c. Faktor pendukung dan penghambat serta solusi metode pembiasaan dalam 

membentuk karater insan kamil. 

d. Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan metode pembiasaan dalam 

membentuk karater insan kamil di Pendidikan Pendidikan Diniyah Formal 

Ulya As’adiyah Putra Sengkang. 

Secara hirarkis gambaran kerangka konseptual yang dimaksud.
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Landasan Metode Pembisaan dalam 

Pembentukan Karakter Insan Kamil 

Landasan Teologis: QS AǊ li-Imrān/3: 133-134, 

QS al-Ahzab/33: 21., QS al-Qalam/68: 4. 

Landasan Yuridis: Undang-Undang No. 

20 tahun 2003, RPJN 2010-2025. 

Hasil Metode Pembiasaan dalam 

Membentuk Karakter Insan Kamil di 

Pendidikan Formal Ulya As’adiyah Putra 

Sengkang 

Metode Pembisaan dalam 

Pembentukan Karakter Insan Kamil 

Faktor Pendukung Faktor Penghambat Solusi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika menurut W. Lawrence Neuman adalah norma atau nilai yang 

menjadi panduan dalam perilaku dan keputusan.1 Sedangkan etika penelitian 

menurut Johnson dan Cristensen sebagaimana yang dikutip oleh Seng Hansen 

adalah serangkaian prinsip yang dikembangkan untuk memandu dan 

membantu peneliti dalam melakukan penelitian berlandaskan etika.2 Oleh 

karena itu, etika penelitian merupakan norma dan asas menjadi pedoman 

dalam melakukan penelitian agar penelitian dilakukan dengan menjaga 

integritas penelitian, melindungi hak dan kesejahteraan partisipan penelitian, 

serta memastikan hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Prinsip-prinsip yang dijadikan pertimbangan dalam penelitian adalah 

sikap menghormati, sopan dan baik, keadilan, kejujuran, akurasi, dan 

kelengkapan informasi kepada responden yang termuat dalam lembar 

persetujuan responden (informed consent).3 

Persetujuan responden (informed consent) merupakan lembaran 

kesepakatan antara peneliti dan responden untuk berpartisipasi dalam 

pengumpulan data setelah memperoleh informasi tentang tujuan, prosedur, 

risiko, manfaat, prosedur alternatif, dan batas kerahasiaan sebuah penelitian 

yang sedang dilakukan.4 Persetujuan responden (informed consent) dalam 

 
1W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative 

Approaches, Teaching Sociology (edisi: 7, London: Pearson Education, 2014), h, 145. 
2Hansen, ‘Etika Penelitian: Teori Dan Praktik Manajemen Kontrak Konstruksi View 

Project’, Podomoro University Press, January, 2023, h. 5. 
3 Hansen, ‘Etika Penelitian: Teori Dan Praktik Manajemen Kontrak Konstruksi View 

Project’, Podomoro University Press, January, 2023, h. 6. 
4Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, h. 156. 
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penelitian ini akan dilampirkan pada halaman lampiran pada penelitian ini. 

Dalam pengumpulan data melalui wawancara, peneliti meminta izin 

kepada responden untuk merekam data baik secara pencatatan, audio, 

maupun perekaman gambar. Peneliti juga memberikan kepastian kepada 

responden bahwa jika tanpa sengaja nama responden disebutkan selama 

proses perekaman berlangsung, maka kerahasiaan responden atau anonimitas 

responden tetap terjaga pada saat transkripsi data dalam penelitian ini. 

Peneliti dalam menjaga kerahasian, privasi dan anonimitas responden 

akan berusaha untuk memastikan privasi responden dengan mengumpulkan 

data secara anonim maupun memastikan bahwa informasi identitas 

responden akan dijaga kerahasiaannya pada penelitian ini. Anonim yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan nama 

samaran (pseudonyms) yang menjadi pertimbangan utama untuk melindungi 

indentitas responden. 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dari responden juga 

bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dari peneliti kepada responden atau sampel 

yang diteliti. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian empirik, sebagaimana lazimnya 

penelitian empirik menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah data yang menghasilkan data deskriktif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.5 Penelitian kualitatif 

 
5Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, VI (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 6. 
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juga dapat dipahami bahwa suatu penelitian yang berusaha mengungkapkan 

fenomena atau gejala-gejala secara menyeluruh sesuai dengan konteksnya dan 

fakta yang ada.6 Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

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

dengan yang lainnya.7 

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif bersifat deksriktif 

dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Pendeketan induktif yang dimaksud adalah cara berϐikir berdasarkan fakta-

fakta khusus, kemudian diarahkan kepada penarikan kesimpulan yang umum.8 

Oleh karena itu, penelitian kualitatif disusun secara narasi yang bersifat kreatif 

dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai key 

instrument atau alat penelitian utama.9 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah 

Putra Sengkang yang berlokasi di Kampus III As’adiyah, Kelurahan Macanang, 

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Alamat 

website https://asadiyahpusat.org/pendidikan/pdf-putera/. Terkait dengan 

pemilihan lokasi penelitian di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra 

Sengkang tersebut karena Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra 

Sengkang sebagai lembaga pendidikan yang setingkat dengan sekolah 

menengah atas, yang ditindaklanjuti dengan keputusan Dirjen Bimbingan 

Islam yang memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) : 69937231 

tentang pokok-pokok pedoman penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal 
 

6Margono S., Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 36. 
7Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 72. 
8H. M. Ariϐin, Ilmu Perbandingan Pendidikan Islam (Cet. VI; Jakarta: Golden Terayon 

Press), h. 45. 
9Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan, ed. Anwar Mujahidin (Cet. I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 13. 
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Ulya yang bersifat formal pada tahun 2015. Dalam menetapkan lokasi 

penelitian peneliti memperhatikan tiga unsur penting, yakni: tempat, pelaku 

dan kegiatan.10 Selanjutnya, hal-hal tersebut diharapkan dapat memudahkan 

bagi peneliti untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian dapat 

berjalan lancar. 

C. Pendekatan Penelitian 

Peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan penelitian 

menggunakan beberapa pendekatan. 

1. Pendekatan Fenomenologis: yaitu pendekatan dengan mengamati 

fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan 

fenomenologis digunakan oleh peneliti untuk mempelajari, mengamati 

dan memahami Metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan 

kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang. 

2. Pendekatan Pedagogik: yakni pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengkaji pelaksanaan Metode pembiasaan dalam 

membentuk karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya 

As’adiyah Putra Sengkang.. 

3. Pendekatan Psikologis: yakni pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai karakter insan 

kamil seperti jujur, Tanggung jawab, Disiplin, Kerjasama, Adil, Visioner, 

dan Peduli melalui metode pembiasaan di Pendidikan Diniyah Formal 

Ulya As’adiyah Putra Sengkang. 

Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah para pendidik serta santri 

Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang. 

 
10S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), h. 72. 
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D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan tempat, 

pelaku atau kegiatan yangmemberikan data secara langsung tanpa perantara, 

sedangkan sumber data sekunder adalah perantara yang tidak terlibat 

langsung namun mengetahui seluk beluk masalah yang diteliti sehingga dapat 

menyediakan data yang diperlukan.11 Adapun penjabaran dari sumber data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data 

utama yang menjadi objek penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di 

lapangan, yang bersumber dari pendidik yang mengajar di Pendidikan Diniyah 

Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang dan peserta didik yang belajar di 

lingkungan Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang mendukung 

data primer yang dapat diperoleh di luar objek penelitian, yang meliputi: 

dokumen- dokumen peserta didik Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah 

Putra Sengkang serta referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah 

yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan pembentukan karakter 

insan kamil melalui metode pembiasaan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian lapangan membutuhkan metode ayau teknik-teknik dalam 

mengumpulkan data, teknik pengumpulan data sangat penting mengingat 

bahwa teknik yang baik akan mendapatkan data yang valid, sebaliknya jika 

 
11Saprin, dkk., Metodologi Penilitian Pendidikan Islam, h. 52. 
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peneliti salah dalam menentukan teknik akan menghasilkan data yang tidak 

valid. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan 

perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Observasi digunakan 

untuk mendapatkan data hasil pengamatan seperti: keadaan suatu benda, 

gejala-gejala alam, kondisi, situasi, kegiatan atau pelaksanaan, tingkah laku 

atau sifat seseorang.12 

Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan observasi, yakni 

melakukan pengamatan langsung di lapangan, mengecek, sekaligus mencatat 

gejala, peristiwa yang terjadi di ranah penelitian., untuk selanjutnya dihimpun 

dan dicarikan alternatif pemecahannya yang pada akhirnya menjadi sebuah 

hasil penelitian. Peneliti dalam melakukan observasi setidaknya menggunakan 

bentuk-bentuk observasi partisipasi, observasi terusterang dan tersamar, 

serta observasi tak terstruktur. Peneliti mengamati secara langsung gejala-

gejala yang terjadi di lapangan, dicatat, dikumpulkan untuk dianalisis 

alternatif pemecahannya, observasi yang dilakukan ada kalanya tidak 

diberitahukan dan ada kalanya diberitahukan. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan 

maksud untuk mengumpulkan data setelah dimintai kesediaan informan. 

Wawancara dengan cara melakukan sistem tanya jawab terhadap informan, 

Tanya jawab tersebut tentu dipilih orang-orang yang dipandang mengetahui 

 
12Sulaiman Saat and Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi 

Peneliti Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 95. 
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persoalan yang akan dibahas, dan telah dipersiapkan butir-butir pertanyaan 

yang telah disusun secara berstruktur. Wawancara (Interview) suatu cara yang 

ditempu oleh peneliti mengumpulkan informasi dari informan dengan terlebih 

dahulu meminta kesediaan informan. Informan yang akan diwawancara 

adalah informan yang dapat mengetahui masalah yang dibahas. 

3. Dokumentasi 

Tanzeh dalam bukunya Pengantar Metode Penelitian, menjelaskan 

bahwa, Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan 

melihat dokumen- dokumen resmi seperti monograϐi, catatan-catatan serta 

buku-buku peraturan yang ada.13 

Dokumentasi yang dimakasudkan peneliti adalah mencari data 

mengenai hal-hal yang berisi tentang karakter insan kamil, metode 

pembiasaan dan metode dokumtasi ini juga dipergunakan untuk memperoleh 

data tertulis seperti sejarah singkat berdiri, sasaran, visi dan misi, letak 

geograϐis madrasah, serta hal-hal lain yang dapat dipergunakan sebagai 

kelengkapan data dalam penelitian ini. Dengan demikian dokumen sebagai 

sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen tertulis yang berisi tentang pembentukan karakter insan kamil 

melalui metode pembiasaan di Pendidikan Diniyah Formal Uya As’adiyah 

Sengkang. Sejatinya metode dokumentasi ini dilakukan dengan melihat 

dokumen- dokumen resmi seperti monograϐi, catatan-catatan serta buku-buku 

peraturan yang ada.14 

 
13Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 181. 
14Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 181. 



63 
 

 
 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai key instrument atau alat 

penelitian utama.15 Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen 

kunci adalah peneliti sendiri. 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian, khususnya di lapangan 

menggunakan alat-alat atau perlengkapan yang digunakan di lokasi penelitian, 

maksud penggunaan alat-alat tersebut membantu dan memudahkan 

perolehan data. Alat alat yang digunakan berupa: 

1. Pencatatan data, alat-alat yang digunakan meliputi kertas atau buku 

catatan, pulpen, pensil dan ceklist 

2. Alat elektronik meliputi smart-phone dan laptop. Penggunaan 

smart-phone bertujuan untuk merekam suara informan dan 

mengambil gambar. Adapun lapatop digunakan untuk mengetik 

data.16 

Selain instrumen di atas juga dapat digunakan instrumen lain, 

instrumen yang digunakan oleh peneliti mendapatkan data dari informan 

setidaknya ada dua instrumen, yakni: 

a. Chek List Observasi instrumen jenis ini dibuat dalam bentuk tema-tema 

persoalan yang diteliti. 

b. Pedoman wawancara: instrumen jenis ini dibuat dalam bentuk pokok-

pokok pertanyaan yang ditanyakan kepada informan. Pembuatannya 

dalam bentuk berstruktur yang pemanfaatannya untuk keperluan 

informasi secara tertulis. Dalam penerapannya di lapangan penelitian 

peneliti bertanya sekaligus mewawancara pihak informan melalui 

pokok-pokok pertanyaan yang telah disusun. 

 
15Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan, ed. Anwar Mujahidin, (Cet. I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). h. 13. 
16Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 60. 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data bagi penelitian Pendidikan agama 

Islam kualitatif deskriptif jeni studi kasus mayoritas menggunakan model 

Miles dan Huberman.17 Adapun tahapan-tahapan dalam model ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisis dan melakukan 

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

dengan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, sehingga dapat 

memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan menemukan teori baru 

yang bersifat temuan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah menganalisis dan mengumpulkan data yang dibutuhkan 

peneliti, selanjutnya melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat 

naratif dan memberi makna terhadap data-data yang dianggap sudah jelas. 

3. Penarikan kesimpulan dan Veriϐikasi (Consclution drawing/ 

veriϔication) 

Setelah keseluruhan tahapan telah dilalui maka penarikan kesimpulan 

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

data, peneliti menyimpulkan inti dari hasil penelitian yang dilakukan di 

lapangan. 

 
17Saprin, Andi Achruh, dan Muhammad Ridwan Rumasukun, Metodologi Penelitian 

Pendidikan Islam (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 128. 

1. Reduksi Data (Data Reduction)

2. Penyajian Data (Data 
Display)

3. Penarikan 
kesimpulan dan 

Verifikasi (Consclution 
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H. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dengan melakukan 

teknik pemeriksaan data kualitatif Moleong atau seperti yang dikemukakan 

oleh Burhan Bungin dengan istilah “meta-metode” yaitu menggunakan 

beberapa metode sekaligus dalam suatu penelitian yang dilakukan secara 

linear, untuk menguji apakah data yang diperoleh dalam penelitian itu adalah 

sah dan benar.18 

Uji keabsahan data yang dilakukan diharapkan menjadi pedoman yang 

jelas dan terukur terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa 

teknik pemeriksaan data yang dilakukan untuk menjamin keabsahan data 

hasil penelitian yaitu: 

1. Referensi 

Referensi dilakukan dengan membuat catatan lapangan, membuat 

transkrip pengamatan dimana peneliti berperan serta dalam mengumpulkan 

dokumen untuk memperkuat hasil pengamatan. Selanjutnya referensi yang 

dimuat diharapkan menjadi landasan atau dasar yang jelas terhadap 

penelitian ini sehingga para pembaca dapat mengambil manfaat serta 

diharapkan dilakukan pengembangan pada penelitian selanjutnya. 

2. Triangulasi 

Menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada.19Triangulasi selain berfungsi sebagai teknik pengumpulan 

data juga berfungsi menguji kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data 

dari berbagai sumber data. 
 

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif 
(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 254-261. 

19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, h. 30. 
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Triangulasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni: 

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

dengan sumber yang sama.  

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

sama dengan teknik yang berbeda.  

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

berbeda-beda untuk mengetahui tidak adanya perubahan data dalam waktu 

yang berbeda.20

 
20Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi 

Peneliti Pemula, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 98-100. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Metode Pembiasaan dalam Membentuk Karakter Insan 

Kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang 

Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang mengusung 

upaya pembentukan karakter peserta didik  menuju karakter insan kamil. Hal 

ini sesuai dengan tujuan madrasah yang tertuang dalam visi-misi madrasah. 

Visi Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang adalah; 

“Mewujudkan santri yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan 

menjadi ilmu agama (mutafaqqih ϔiddin).” Sedangkan misi madrasah yang 

dimaksud adalah. 

1. Membentuk santri yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah 

menuju insan kamil. 

2. Mempersiapkan santri untuk memiliki pengetahuan agama melalui 

pengajian kitab kuning. 

3. Membentuk santri agar dapat memahami agama secara kaffah dan 

mengamalkannya.1 

Pembentukan karakter dapat terwujud ketika menggunakan metode 

yang tepat. Ketika peneliti melakukan pengamatan awal, peneliti menemukan 

satu metode yang sering digunakan dalam upaya pembentukan karakter insan 

kamil pada peserta didik yaitu metode pembiasaan. Untuk mengetahui secara 

pasti terkait metode yang digunakan untuk membetuk karakter insan kamil 

pada peserta didik,  peneliti melakukan wawancara dengan JL, bahwa: 

Sesuai dengan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah 

 
1Observasi Administrasi Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang, 

Macanang, 02 Mei 2024.  
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Putra Sengkang yang berupaya membentuk karakter peserta didik 
menuju insan kamil tentunya didukung oleh penggunaan metode yang 
tepat. Sehingga salah satu metode yang sering digunakan di madrasah ini 
untuk membentuk karakter tersebut adalah metode pembiasaan.2 

Metode pembiasaan yang diterapkan oleh pendidik dalam upaya 

membentuk karakter insan kamil merupakan usaha untuk membentuk habit 

atau pola pikir dan perilaku positif yang berakar pada nilai-nilai agama pada 

diri peserta didik, sehingga dapat mewujudkan karakter insan kamil 

sebagaimana tujuan pendidikan Islam. Metode pembiasaan yang dilakukan 

melalui 4 tahapan yang berkaitan satu sama lain dengan penjabaran sebagai 

berikut. 

1. Intuitif 

Intuisi biasa juga disebut perasaan yang dalam atau perasaan dibawa 

alam bawah sadar. Intuisi dapat digunakan oleh seseorang untuk mengambil 

keputusan yang cepat dan tepat. Intuisi dapat membantu sesorang untuk 

mengambil keputusan yang sulit. Intuisi digunakan oleh pendidik untuk 

mempertimbangkan tingkat kebenaran atas konsep yang belum dipahami 

secara mendalam, pendidik menggunakan intuisi untuk memutuskan yang 

paling benar berdasarkan dengan alam bawah sadarnya. Intuisi ini biasanya 

digunakan oleh para pendidik dalah hal ini pembina Pondok Pesantren atau 

Lembaga Pendidikan berbasis asrama (boarding school), pendidik yang dalam 

menerapkan metode intuisi untuk merespon secara cepat berkaitan gejala-

gejala jiwa yang terjadi dikalangan peserta didik. Pada biasanya, pendidik di 

Pondok Pesantren dalam menerapkan metode intuisi ini dipadukan dengan 

pertimbangan reϐlektif yang disengaja. Penggunaan langkah intuitif dilakukan 

melalui analisa situasi dan kondisi internal (emosi, motivasi, kepribadian) dan 

eksternal (lingkungan, intraksi sosial) peserta didik. Penerapan pendekatan 

 
2JL, Responden III, wawancara, Macanang, 2 Mei 2024. 
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intuitif di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang dapat 

digambarkan melalui hasil wawancara dengan JL sebagai berikut. 

Pembentukan karakter di madrasah ini, kami biasanya pertama 
melakukan pengamatan dengan melihat kondisi personal santri baik di 
lingkungan asrama maupun saat pembelajaran berlangsung. Dengan 
begitu kami memiliki catatan tersendiri bagi setiap personal santri untuk 
melakukan pendekatan. Karena setiap santri itu memiliki karakter 
bawaan sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda. 
Terkait pendekatan yang kami gunakan, biasanya kami melakukan 
pendekatan hati ke hati dikarenakan santri ini sudah memasuki fase 
kedewasaan sehingga santri dapat termotivasi secara sadar untuk 
bagaimana memperbaiki sifat-sifatnya dan menaati aturan yang 
berlaku.3 

Penjelasan lainnya yang dikemukakan oleh MK sebagai berikut. 

Di Madrasah kami, pendekatan intuitif dilakukan dengan cara mengamati 
perilaku dan sikap setiap santri secara seksama, baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas. Kami mencatat setiap perubahan sikap dan 
perilaku mereka, serta faktor-faktor mempengaruhinya. Misalnya, 
seorang santri yang biasanya aktif di kelas menjadi pendiam, kami akan 
mencari tahu penyebabnya. Apakah ada masalah keluarga, pertemanan, 
atau mungkin ada kesulitan dalam memahami pelajaran. Setelah 
mengidentiϐikasi faktor penyebabnya, kami akan menerapkan 
pendekatan yang sesuai untuk membimbing santri tersebut. Bisa dengan 
konseling individu, memberikan motivasi, atau bahkan melibatkan orang 
tua jika diperlukan. Pendekatan intuitif ini membatu kami memahami 
kebutuhan spesiϐik setiap santri dan memberikan bimbingan yang tepat 
agar mereka dapat mengembangkan karakter yang baik sesuai dengan 
nilai-nilai yang diajarkan di madrasah kami.4 

Pendekatan intuitif dan pengamatan mendalam merupakan langkah 

strategis yang sangat baik untuk membentuk karakter peserta didik, 

pendekatan ini memastikan bahwa setiap peserta didik mendapat bimbingan 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga peserta didik dapat 

berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkarakter baik. 

2. Pemberian Motivasi 

Pemberian motivasi bagi peserta didik sangat dibutuhkan dalam 

menumbuhkan karakter positif. Dengan adanya motivasi dari pendidik 

 
3JL, Responden III, wawancara, Macanang, 2 Mei 2024. 
4MK, Responden II, wawancara, Macanang, 2 Mei 2024. 
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memberikan dorongan ke peserta didik untuk meningkatkan semangat dan 

ketekunan dalam pembelajaran. Motivasi yang diberikan oleh pendidik biasa 

disebut dengan motivasi ekstrinsik yang merupakan motivasi karena adanya 

dorongan dari luar diri peserta didik. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ada enam 

bentuk pemberian motivasi yang dilakukan di pendidikan diniyah formal ulya 

as’adiyah putera sengkang untuk terus mengasa semangat dan ketekunan 

belajar peserta didik. Bentuk-bentuk pemberian motivasi dapat dijabarkan 

sebagaiamana berikut ini: 

a. Pujian 

Pemberian pujian secara langsung dan spontan kepada peserta didik 

yang telah menyelesaikan tugas pembelajaran dengan baik. Pemberian pujian 

yang dilakukan oleh guru pada umumnya berlangsung pada saat 

pembelajaran. Diantara kalimat-kalimat pujian yang diberikan sebagaimana 

hasil wawancara dengan BW menuturkan bahwa: 

Alhamdulillah, kita telah mendengarkan pemaparan materi yang sangat 
bagus. Semoga menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Lebih lanjut, 
Selamat kepada kepada ananda Hamzah mendapatkan nilai tertinggi 
pada ujian tengah semester.5 

kalimat pujian yang lainnya juga diberikan oleh MU dengan 

mengatakan. 

Kalimat pujian yang biasa sampaikan berupa karya tulis anda 
menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas. 
Gaya penyampaian dan alur argumen anda sangat terstruktur dengan 
baik dan mudah dipahami. Lebih lanjut, saya bangga dengan capaian 
tugas harian yang santri kerjakan.6 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, secara keseluruhan, pemberian 

pujian oleh guru seperti ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik, 

 
5BW, Responden X, wawancara, Macanang, 4 Mei 2024. 
6MU, Responden V, wawancara, Macanang, 4 Mei 2024. 



71 
 

 
 

menumbuhkan rasa percaya diri, dan mendorong terciptanya iklim kompetisi 

yang positif di dalam kelas. 

b. Penghargaan (Achievement) 

Penghargaan merupakan salah satu bentuk pemberian motivasi secara 

langsung bagi peserta didik dalam membentuk karakter positif. Pelaksanaan 

pemberian motivasi berupa penghargaan bagi peserta didik di Pendidikan 

Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putera Sengkang pada umumnya dilakukan 1x 

sebulan, 1x semester atau 1x dalam setahun. Pemberian penghargaan ini 

sesuai dengan hasil wawancara oleh MR menyatakan. 

Pemberian penghargaan yang dilaksanakan di PDF sebagai bentuk 
dorongan kepada santri-santri untuk lebih berkembang dan mengasah 
kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif. Pemberian penghargaan 
ini biasa dilakukan dalam hitungan bulan, semester maupun tahunan. 
Adapun untuk penghargaan bulanan berupa kelas terbersih dan santri 
disiplin. Untuk penghargaan semester biasa diadakan ketika santri 
memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik skala 
regional dan nasional. Untuk penghargaan tahunan diadakan ketika 
santri mengkhatamkan atau menamatkan kitab-kitab turats seperti 
Nadzam Alϐiyah Ibnu Malik, Tambihul Muta’allim, Amtsilah al-
Tashriϐiyyah, Nadzam Tuhfatul Athfal, Maulid al-Barazanji, Alala, Hadits 
Arbain, Mandzumah al-Baiquniyyah, Qawaidul I’lal dan Hifdz al-Qur’an 
mulai 1, 5 dan 10 juz.7 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti, pemberian penghargaan di kalangan peserta didik mampu 

menumbuhkan karakter-karakter positif berupa sikap peduli, disiplin, 

tanggung jawab, kerjasama dan visioner. Sikap peduli, tanggung jawab dan 

kerjasama tercermin dalam penghargaan kelas terbesih dimana peserta didik 

dibiasakan untuk bersikap peduli baik sesama peserta didik maupun peduli 

terhadap lingkungan. Karakter visioner juga terbentuk ketika peserta didik 

menargetkan untuk mengkhatamkan kitab-kitab turats dan menyelesaikan 

target hafalan. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada peserta didik 

 
7MR, Responden IV, wawancara, Macanang, 5 Mei 2024. 
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berupa piagam, sertiϐikat, piala maupun beapeserta didik dari pondok 

pesantren. 

 

 
Gambar 4.1 : Pemberian Penghargaan berupa piala bagi peserta didik 

berprestasi 

c. Hadiah (reward) 

Pemberian motivasi berupa hadiah merupakan salah satu bentuk usaha 

untuk membesarkan kemungkinan bertambah ketekunan untuk 

mempertinggi  dan memperbaiki prestasi dalam pembelajaran. Pelaksanaan 

pemberian hadiah di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putera 

Sengkang biasa dilakukan saat pembelajaran itu berlangsung maupun setelah 

pembelajaran selama satu semester. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan JL mengatakan. 

Pemberian hadiah sebagai bentuk pemberian motivasi agar santri 
menjadi lebih tekun dan teman-temannya juga semangat dan termotivasi 
untuk lebih meningkatkan diri. Pemberian hadiah ini sering saya berikan 
ketika ada santri yang menyelesaikan tugas hafalan hadis dari santri, 
hadiah itu berupa, permen, alat tulis atau buku bacaan.8 

Pemberian motivasi berupa hadiah juga dilakukan kepada peserta didik 

 
8JL, Responden III, wawancara, Macanang, 6 Mei 2024. 
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yang aktif dalam pembelajaran sebagaimana hasil wawancara dengan TH 

menyatakan. 

Saya juga terkadang memberikan hadiah berupa pulpen bagi santri yang 
gemar bertanya terkait pembelajaran, atau yang berpartisipasi aktif 
mendemonstrasikan materi kepada teman-temannya. Lebih lanjut, 
dampak dari pemberian hadiah ini adalah adanya perubahan yang 
signiϐikan dari semangat belajar para santri.9 

Berdasarkan penjelasan pendidik di atas dipahami bahwa pemberian 

motivasi berupa hadiah dapat memacu semangat belajar peserta didik. 

Pemberian hadiah yang dilaksanakan di PDF Ulya dalam pengamatan peneliti  

sejatinya tidak dilakukan secara menyeluruh oleh semua pendidik. 

d. Pemberian Angka 

Pemberian angka dalam pembelajaran menjadi suatu teknik pemberian 

motivasi bagi peserta didik. Berdasarkan temuan peneliti, pemberian angka di 

Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang dilaksanakan 

melalui 3 rentang waktu. Pertama, pemberian angka dalam rentang waktu 

harian berupa pemberian angka pada saat jam pembelajaran berlangsung 

yang meliputi aspek sikap, keterampilan dan keaktifan pembelajaran dalam 

kelas. 

Kedua, pemberian angka dalam rentang waktu tengah semester yang 

bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran selama kurung waktu 3 bulan. 

Berdasakan hasil pengamatan peneliti, penilaian tengah semester yang 

dilakukan di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Sengkang 

menggunakan bentuk tes dan proyek. 

Ketiga, pemberian angka dalam rentang waktu satu semester menjadi 

tolak ukur dalam mengevaluasi pembelajaran peserta didik selama satu 

semester, baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Dalam proses penilaian, para pendidik juga tidak hanya memberikan 

 
9TH, Responden VIII, wawancara, Macanang, 6 Mei 2024. 
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angka, tetapi juga memberikan umpan balik dan bimbingan yang konstruktif 

kepada peserta didik. Pendidik mengapresiasi usaha dan perkembangan 

peserta didik, serta memberikan arahan agar peserta didik dapat 

meningkatkan diri. Dalam wawancara terpisah dengan AD mengungkapkan 

bahwa. 

Kami mengajak peserta didik untuk melakukan penilaian diri dan teman 
sebaya. Dengan cara ini, mereka belajar untuk mengevaluasi diri sendiri 
dan orang lain dengan adil dan objektif.10 

Selain itu, pihak sekolah juga mengintegrasikan nilai-nilai spritual dan 

moral dalam proses pembelajaran. Pendidik berusaha menanamkan 

pemahaman bahwa mengejar angka bukanlah tujuan akhir, tetapi harus 

diimbangi akhlak yang baik. Sebagaimana wawancara dengan MK 

mengungkapkan. 

Kami selalu mengingatkan peserta didik bahwa ilmu yang mereka 
pelajari harus dibarengi dengan akhlak yang baik , karena itu, kami 
menekankan pentingnya keteladanan dari para guru dalam berprilaku 
dan bersikap.11 

Peneliti dalam melakukan pengamatan mendalam terhadap proses 

pembelajaran menemukan bahwa pendidik juga mengupayakan terciptanya 

lingkungan belajar yang menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Sehingga 

hal ini akan menciptakan susasan kondusif bagi peserta didik untuk belajar 

dan berkembang secara utuh, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

spiritual. 

3. Terprogram dan Konsisten 

Metode pembiasaan yang dilakukan dengan terprogram dan konsisten 

merupakan kunci adanya acuan dalam membentuk karakter yang dicita-

citakan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan 3 

 
10AD, Responden VII, wawancara, Macanang, 7 Mei 2024. 
11MK, Responden II, wawancara, Macanang, 7 Mei 2024. 
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jenis program yang berjalan di pendidikan diniyah formal ulya as’adiyah 

putera sengkang. Yakni program intrakurikuler, kokurikuler dan 

ekstrakurikuler. 

a. Program Intrakurikuler 

Kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan melalui sistem madrasy atau 

kelas klasikal yang merupakan program pembelajaran yang serupa dengan 

yang umumnya diterapkan dalam program pendidikan diniyah formal ulya di 

Indonesia di mana satu mata pelajaran diberikan dalam pertemuan di kelas 

melalui serangkaian mata pelajaran formal yang diberikan oleh guru. Seperti 

dalam sistem sekolah modern, ruang kelas untuk PDF Ulya As’adiyah 

dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran seperti kursi, meja, papan tulis, dan 

laptop sebagai media baru untuk membaca dan mendiskusikan teks Arab yang 

tersedia dalam format digital. 

Pembelajaran Madrasy atau Klasikal memiliki Struktur kurikulum 

terbagi menjadi empat komponen mata pelajaran. Mata pelajaran Umum 

Dasar, Mata pelajaran Dasar Lokal, Mata pelajaran Keahlian, Mata pelajaran 

Kejuruan. Berikut mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran yang harus 

diselesaikan di PDF Ulya As’adiyah Sengkang.12 

Tabel 1 
Mata Pelajaran dan Jumlah Jam Pelajaran 

No. Nama Mata Pelajaran Jumlah 
JPL 

1 K.M. Ahmad Masykur, S.Pd. Bahasa Arab 21 
2 K.M. Jamaluddin, S.Pd. Tarikh 18 

Fiqh XII 6 
3 K.M. Martang, S.Ag.  Al-Qur'an XII 6 

Tauhid 18 
4 K.M. Muhammad Ilham, S.Ag. Al-Qur’an XI 6 

 
12Observasi Administrasi Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang, 

Macanang, 05 Mei 2024. 
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Ushul Fiqh 18 
5 K.M. Syamsuriadi, S.Ag. Fiqh XI 6 
6 K.M. Sarni, S.Ag. Hadis 18 

Ilmu Hadis 18 
7 K.M. Marϐina, S.Ag. Ilmu Shorf 18 

Ilmu Nahwu 18 
8 Askarmis Rudini, S.Pd., M.Pd. IPA 18 
9 Drs. Muh. Saraka Maddennuang Ilmu 'arudh 12 

10 K.M. Ahdad, S.Ag. Tafsir 18 
Bahasa Arab XI 9 

11 Andi Amirul Waris, S.Pd.I. Bahasa Indonesia X 6 
12 K.M. Syamsuddin, S.Pd., M.Pd. Balaghah 18 
13 K.M. Nikarwati, S.H. Akhlak Tasawuf 18 
14 K.M. Tauϐikh Hidayat, S.Pd. Ilmu Rasm 18 
15 K.M. Agung, S.Ag.  Bahasa Inggris 21 
16 K.M. Suswandi, S.Ag. PKN XI, XII 12 
17 Mursalim, S.Pd. Bahasa Indonesia XI, XII 12 
18 K.M. Yuli, S.Ag. Keas'adiyahan 12 
19 K.M. Nila Kurnia, S.Ag. Ilmu Manthiq 18 
20 Basri. D, S.Pd.I. PKN X 6 
21 K.M. Wahyudi, S.Ag. Ilmu Tafsir 18 
22 K.M. Baso Wildani, S.Ag. Al-Qur’an X 12 

Fiqh X 6 
23 Hamzah, S.Pd. Matematika XI, X 12 
24 Hesti, S.Pd. Matematika XII 6 

Mata pelajaran dan jumlah JPL yang telah ditetapkan di PDF Ulya 

As’adiyah akan diselesaikan dalam waktu enam semester dengan sistem 

pembelajaran di kelas. Pembelajaran formal di ruang kelas di PDF Ulya 

berlangsung mulai Sabtu hingga Kamis, dari jam 07:35 pagi hingga jam 14:00 

siang, lalu pada waktu tertentu pembelajaran ditambah lagi pada pada pukul 

15.00-17:00 untuk mata pelajaran pengembangan.13 

 
13Observasi kegiatan harian Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra 

Sengkang, Macanang, 05 Mei 2024. 
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Gambar 4.2 : Suasana Pembelajaran dengan Sistem Madrasy 

b. Program Kokurikuler 

Kegiatan kokurikuler merupakan salah satu program pengembangan 

kapasitas pengetahuan, keterampilan dan sikap di luar jam pelajaran atau 

waktu libur yang berguna untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara 

menyeluruh bagi peserta didik. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat 4 

jenis kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di Pendidikan Diniyah Formal 

Ulya As’adiyah Putra Sengkang. 

1) MOTA (masa orientasi ta’dibul akhlaq) 

Pelaksanaan program MOTA merupakan program kokurikuler yang 

dilaksanakan pada awal semester pertama bagi peserta didik baru yang 

bertujuan untuk pengenalan budaya akademik dan non akademik madrasah. 

Penjelasan lebih diteail terkait program MOTA sebagaimana yang dipaparkan 

oleh IL menyatakan. 

Masa orientasi ta’dibul akhlaq atau yang kami istilahkan dengan MOTA 
adalah program tahunan kami untuk memperkenalkan budaya madrasah 
kepada santri baru. Perkenalan budaya ini berupa pengenalan sistem 
pembelajaran yang dilaksanakan di sini dan yang paling utama 
bagaimana kita memacu santri untuk terlebih dahulu dibekali karakter-
karakter yang baik berupa, karakter kejujuran, sopan santun baik itu 
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kepada guru maupun sesama santri, dan etika maupun norma di 
madrasah ini.14 

Penjelasan lainnya disampaikan oleh MK yang menyatakan. 

Sesuai dengan namanya yaitu MOTA maka tujuan utama dari program ini 
adalah menekankan pentingnya pembinaan akhlaq dan karakter sejak 
dini di madrasah ini. Hal ini bertujuan untuk menanamkan karakter baik 
yang menjadi cerminan atau bawaan bagi santri-santri kita.15 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kegiatan MOTA menjadi wadah 

bagi peserta didik baru untuk mengenal budaya akademik dan non akademik 

madrasah, budaya akdemik berupa sistem pembelajaran dan non akademik 

yang menitikberatkan kepada pembentukan karakter bagi peserta didik sejak 

dini. Hasil dari program ini juga berdampak langsung terhadap karakter 

peserta didik sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang keluarga 

peserta didik yang menyatakan. 

Saya terkejut sekaligus merasa bersyukur dengan perubahan attitude 
adek saya. Selama ini saya belum pernah melihat ia berlaku sopan ketika 
lewat depan orang tua apalagi di depan saya. Akan tetapi, setelah sebulan 
masuknya di madrasah ini, saya sudah melihat ia sudah mattabe-tabe 
ketika lewat depan orang tua ataupun saya. Hal ini membuat saya 
speechless.16 

Apabila dianalisa kegiatan MOTA ini dapat dikatakan sebagai bentuk 

usaha penekanan karakter kepada peserta didik baik dalam lingkup madrasah 

maupun dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Hal ini sangat mendukung 

tujuan pendidikan Islam dalam pembentukan karakter insan kamil. 

2) Tahϐidz al-Qur’an 

Tahϐidz al-Qur’an merupakan salah satu program kokurikuler yang 

memiliki tujuan bersifat umum yaitu meningkatkan pemahaman, penghayatan 

dan pengamalan peserta didik tentang ajaran agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman dan bertaqwa dan berkarakter yang baik. 

 
14IL, Responden IV wawancara, Macanang, 9 Mei 2024. 
15MK, Responden II, wawancara, Macanang, 10 Mei 2024. 
16AM, Responden XIII, wawancara via WhatsApp. 15 Mei 2024. 
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Tujuan khusus dari program ini yaitu sebagai wadah kepada peserta didik 

untuk dibekali hafalan al-Qur’an. Hal ini dinyatakan oleh WH bahwa. 

Di pendidikan kami, salain aktif melakukan kajian terhadap kitab gundul 
atau kitab turas. Kami juga mengupayakan internalisasi karakter melalui 
program hafalan al-Qur’an. Hal ini bertujuan sebagai bekal kepada santri 
di masa yang akan datang.17 

Gambar 4.3 : Kegiatan Penyetoran Hafalan Peserta Didik 

 

 
Gambar 4.4 : Kegiatan Menghafal Peserta didik 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan tahϐidz di 

 
17WH, Responden IX, wawancara, Macanang, 19 Mei 2024. 
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pendidikan diniyah formal dilakukan pada waktu luang seperti sebelum jam 

pelajaran dimulai, jam istirahat atau setelah jam pelajaran. Pada waktu-waktu 

itulah peserta didik biasa menghadapkan dan menyetor hafalan. Oleh karena 

itu, kegiatan tahϐidz ini mengasah kemampuan kognitif peserta didik sehingga 

nantinya dapat mewujudkan manusia yang berkarakter islami dan berakhlak 

mulia. 

3) Takhassus 

Program Takhassus merupakan program unggulan madrasah yang 

bertujuan mengasah dan mengembangkan kapasitas peserta didik dalam 

mempelajari kitab kuning atau kitab turas. Program takhassus ini memiliki 

pendalaman kitab yang sesuai dengan tingkatan kelasnya sebagaimana 

penjelasan dari JL bahwa. 

Di setiap tingkatan untuk program takhassus ini memili materi 
pendalaman kitab yang berbeda, untuk kelas 10 pendalaman kitabnya 
adalah Matan Jurumiyah, untuk kelas 11 pendalaman kitabnya Fathul 
Qarib, dan untuk kelas 12 pendalaman kitabnya Hadits Arba’in. Khusus 
kelas 10 dan 12 itu dihafal dan dikhatamkan kitabnya, sementara kelas 
11 cukup mendalami semua tema-tema yang ada dalam kitabnya.18 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan takhassus ini berjadwal 

dengan rentang waktu 2 hari sekali pertemuan. Melalui program ini, madrasah 

berkomitmen untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki 

pengetahuan luas dalam bidang agama, tetapi juga mampu mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

menjadi insan kamil yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. 

 
18JL, Responden III, wawancara, Macanang, 17 Mei 2024. 
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Gambar 4.5 : Kegiatan Program Thakassus Kelas 10 

4) Halaqah (Mappasantren atau Mengaji Tudang) 

Kata Halaqah merupakan istilah bahasa arab, dari kata Halaqah atau 

Halaqah yang berarti lingkaran. Kalimat Halqah min al-Nas artinya kumpulan 

orang yang duduk.19 Deϐinisi Halaqah dalam Ensiklopedia Islam Ringkas 

adalah sebuah majelis dengan bentuk melingkar dimana para peserta didik 

mengelilingi gurunya. Istilah ini pada umumnya dinisbatkan kepada para 

sahabat yang hadir di majelis mengelilingi Rasulullah saat membawakan 

pengajaran.20 

Metode Halaqah merupakan bagian pembelajaran kitab metode 

bandongan. Halaqah dimaknai sebagai sekelompok peserta didik yang duduk 

melingkar mengambil ilmu dari seorang guru, adakalanya dilakukan dengan 

 
19Dokumen Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Sengkang 2023. 
20Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir  : Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), h. 290. 



82 
 

 
 

cara berdiskusi membahas suatu kitab untuk digali maknanya.21 

Adapun Istilah Halaqah yang dilaksanakan di PDF Ulya As’Adiyah 

Sengkang adalah kegiatan pengajian kitab kuning yang disampaikan oleh 

Anregurutta dan guru-gurutta dengan cara duduk di mimbar pengajian, 

sementara peserta didik duduk bersila berkumpul di hadapan Anregurutta 

menyimak uraian dari kitab. Kegiatan ini lebih dikenal dengan istilah 

“mappasantereng atau mangajittudang”.22 Secara historis, pada masa awal 

berdirinya As’adiyah, Anregurutta Puang Aji Sade menyebarkan ajaran Islam 

dengan metode Halaqah di kediaman beliau. Hingga saat sekarang ini metode 

tersebut sudah menjadi tradisi dan ciri khas Pondok Pesantren As’adiyah yang 

dijadikan tempat menimba ilmu tidak hanya para peserta didik tapi juga 

masyarakat sekitar. 

Penyampaian materi pelajaran model Halaqah (mangngaji tudang) di 

PDF Ulya As’adiyah yaitu semua peserta didik dari berbagai tingkatan duduk 

dihadapkan gurutta dengan membawa kitab yang sama dengan kitab yang 

akan disampaikan Anregurutta. Bentuk pelaksanaan Halaqah di PDF Ulya yaitu 

Anregurutta atau gurutta mengajarkan ilmu dari kitab dan tiap peserta didik 

harus mempunyai satu naskah kitab itu model halaqa tradisional untuk 

transmisi pengetahuan Islam banyak ditemukan di dunia Muslim. Pelaksanaan 

pengajian Halaqah atau mappesantreng dilaksanakan dengan tahap-tahap 

berikut. 

Pertama, Tuntunan, mula-mula Anregurutta atau gurutta 

memerintahkan salah satu peserta didik membaca beberapa baris dari 

lanjutan bahasan sebelumnya dari kitab yang akan dibahas. Pada saat peserta 

 
21Mastuhu, Dinamika Pondok Pesantren (Jakarta: Inis, 1985), h. 88. 
22Besse Wahida, ‘Dakwah Halaqah Pondok Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang’, Al-

Hikmah: Jurnal Dakwah, 12.1 (2018), h. 137. 
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didik membaca kitab disimak oleh peserta didik yang lain. Gurutta menuntun 

peserta didik dan membetulkan dan mengoreksi tanda baca atau harakat pada 

kitab yang diajarkan tersebut jika terjadi kesalahan dengan membacakan kata 

per kata, kalimat demi kalimat dari isi kitab. 

Kedua, Qira’ah Tarjamah. Setelah itu Anregurutta atau gurutta mulai 

membaca kitab yang diawali dengan salam lalu pujian kepada Allah dan 

selawat kepada nabi, dilanjutkan dengan membaca kitab yang akan menjadi 

bahasan pada saat itu dan peserta didik mendengar dengan penuh perhatian, 

serta melihat ke naskah kitab yang di tangan mereka masing-masing. Setalah 

dibaca secara keseluruhan Anregurutta atau gurutta menerjemahkan kata 

perkata atau perkalimat teks kitab ke dalam bahasa Bugis, sambil menjelaskan 

kaidah nahwu dan saraf teks yang dibacakan, peserta didik yang belum 

mengetahui terjemahan teks tersebut akan menuliskannya di bagian atas teks 

atau spasi antar baris, sebagian pula memberi syakl (baris) jika diperlukan. 

Sewaktu-waktu guru berhenti membaca untuk menerangkan kata-kata yang 

sulit atau kalimat yang sukar. 

Ketiga, Penjelasan makna. Setelah menerjemahkan satu bahasan, 

paragraf, hadis, atau ayat, gurutta membahas maksud dari teks yang telah 

diterjemahkan dengan menggunakan Bahasa Bugis secara dominan meskipun 

terkadang menggunakan Bahasa Indonesia.23 Penjelasan materi kitab pada 

saat Halaqah adalah metode ceramah. Metode ini sangat dominan digunakan 

di Halaqah PDF Ulya As’adiyah. Anregurutta/gurutta menjelaskan isi 

kandungan kitab yang diajarkan dengan menggunakan bahasa bugis secara 

dominan, namun terkadang menggunakan bahasa Indonesia. Metode 

pengajaran Halaqah bersifat satu arah, dimana Anregurutta menjelaskan 

 
23Observasi pada Pengajian Halaqah di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah 

Sengkang, Macanang, 14 Mei 2024. 
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sedangkan para peserta didik menyimak. Saat Anregurutta menjelaskan para 

peserta didik menyimak ulasan dan menuliskan hal-hal yang dianggap penting 

dibagian pinggir kitab atau kertas catatan.24 

Pengajian Halaqah di PDF Ulya As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo 

dilaksanakan setiap seusai salat magrib dan salat subuh kecuali pada malam 

jumat dan subuh jumat. Durasi pengajian adalah dari sesudah salat magrib 

hingga masuk waktu salat Isya, dan dari setelah subuh hingga suruq (matahari 

terbit). Pengajian Halaqah atau mappesantreng dilaksanakan di satu tempat 

yaitu di Masjid. Berikut jadwal pengajian Halaqah atau mappesantreng PDF 

Ulya As’adiyah.25 

Tabel 2 
Jadwal Pengajian Halaqah di Masjid Anregurutta As’ad 

Kampus IV As’adiyah Sengkang 
Jumat Malam Tafsir al-Jalalain KM. Munasyiruddin, S.Sy./KM. 

Nikar Wati, S.H. 
Sabtu Subuh Tafsir al-Jalalain KM. Munasyiruddin, S.Sy./KM. 

Nikar Wati, S.H. 
Sabtu Malam Fath al-Mu’in  KM. Nurdin Maratang, 

S.Ag./KM. Muammar, S.Pd. 
Ahad Subuh Fath al-Mu’in KM. Nurdin Maratang, S.Ag./KM. 

Muammar, S.Pd. 
Ahad Malam Tanwir al-Qulub KM. Ahmad Agus, S.Pd./KM. Ayyub 

Khan, S.Pd. 
Senin Subuh Tanwir al-Qulub KM. Ahmad Agus, S.Pd./KM. Ayyub 

Khan, S.Pd. 
Senin Malam Irsyad al-Ibad KM. Yunus Makka, S.Pd./KM. 

Tauϐikh Hidayat, S.Pd. 
Selasa Subuh Irsyad al-Ibad KM. Yunus Makka, S.Pd./KM. 

Tauϐikh Hidayat, S.Pd. 
Selasa 
Malam 

Riyad al-Salihin KM Abdul Masir, S.Pd./Ahmad 
Muhaimin, S.Pd. 

Rabu Subuh Riyad al-Salihin KM Abdul Masir, S.Pd./Ahmad 
Muhaimin, S.Pd. 

Rabu Malam Mau’zatul al-Mu’minin KM. Suswandi, S.Ag. 

 
24Observasi pada Pengajian Halaqah di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah 

Putra Sengkang, Macanang, 14 Mei 2024. 
25Dokumentasi Administrasi Pendidikan Dininyah Ulya As’adiyah Putra Sengkang 
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Kamis Subuh Mau’zatul al-Mu’minin KM. Suswandi, S.Ag. 

PDF Ulya As’adiyah Sengkang berupaya memberikan pemahaman 

keislaman yang konfrehensif dan mendalam melalui kitab kuning yang 

disampaikan oleh Anregurutta dalam pengajian Halaqah. Apabila dilihat dari 

jenis kitab yang diajarkan di pengajian Halaqah, maka dapat dikategorikan. 

pertama, kitab tafsir Al-Qur’an yaitu; (1)Tafsir al-Jalalain oleh 

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi. Melalui kitab tersebut 

diharapkan peserta didik dapat memahami ayat-ayat al-Qur’an secara 

komprehensif dan mendalam, sehingga akan membentuk pribadi yang 

mencerminkan karakter qur’ani. 

Kedua, Kitab Fikih yaitu; (1)Fathul Muin (2) Irsyadul Ibad. Kitab-kitab 

ϐikih ini dikarang oleh ulama terkemuka di bidang ϐikih dan menjadi rujukan 

masyarakat di Indonesia yang mayoritas berhaluan ϐikih Imam Syaϐi’i. 

Madzhab Syaϐi’i ini pula merupakan madzhab ahli sunnah wal jama’ah 

merupakan Kitab-kitab ϐikih tersebut memiliki tema yang bergradasi, mulai 

dari bahasan ϐikih yang ringan hinga yang berat. Misalnya dari taharah, salat, 

puasa, zakat, munakahat, dan siyasah. 

Ketiga, kitab hadits yaitu: Riyadhu Sholihin. Seluruh bahasan kitab 

tersebut memiliki bab-bab pembahasan yang terjenjang. Penjenjangan ini 

sangat penting, mengingat bahwa dalam mencari ilmu seorang dituntut untuk 

bertahap dan tidak tergesa-gesa. Kebertahapan dalam menuntut ilmu ini 

merupakan bagian dari sikap moderat. Melalui kitab-kitab ini pula diharapan 

dapat menambah pengetahuan peserta didik terkait hadis Nabi secara lebih 

mendalam. 

Keempat, kitab dengan bahasan tasawuf yaitu : (1) Mau’idzatul 

Mu’minin (2) Tanwirul Qulub Melalui kajian dapat memahami ilmu tasawuf 

agar dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat agar tidak 
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terjerumus pada ajaran tasawuf yang menyimpang. Selain itupula, materi 

tasawuf yang diajarkan di PDF melalui kitab-kibat kuning tersebut akan 

membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia, menghargai 

sesama dan menebar kasih sayang tidak hanya kepada manusia tapi juga alam 

sekitarnya. 

Kitab yang di ajarkan di pengajian Halaqah, misalnya kitab tasawuf, 

Tanwirul Qulub karya Muhammad Amin al-Kurdi. Salah satu kitab Tasawuf 

yang sangat masyhur di dunia pesantren yang berhaluan Ahli al-Sunnah wa al-

Jamaah Selian kitab itu, kitab Mauidzatul Mu’minin karya Jamaluddin al-Qasimi 

juga menjadi rujukan penting dalam tasawuf. 

Gambar 4.6 : Dokumentasi Pelaksanaan Halaqah (mappasantereng 
atau mangajittudang) 

c. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan atau program yang tidak 

tercantum dalam kurikulum yang dijalankan dan diikuti oleh peserta didik. 

Kegiatan esktrakurikuler menjadi wadah dan pendidikan yang bersifat 

tambahan di luar jam pelajaran dalam rangka memperkaya dan memperluas 
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wawasan dan pengetahuan peserta didik di sekolah. 

 Kegiatan ekstrakurikuler dalam pengamatan penelti di Pendidikan 

Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang dapat dikatakan sangat aktif. 

Berbagai kegiatan ekstrakurikuler telah dijalankan dan bersifat konsisten. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakasanakan di PDF sebagaimana dijelaskan 

oleh wakil JL sebagai berikut. 

Kegiatan ekstrakurikuler di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah 
Putra Sengkang sangat  beragam setidaknya ada 3 kegiatan yang 
dikategorikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya Organisasi 
Santri Intra Pendidikan (OSIP), Pramuka, PMR/UKS, PASKIB, dan 
Marawis.26 

Gambar 4.7 : Dokumentasi Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler 
PMR 

Hasil dari kegiatan ekstrakurikuler sangat berdampak bagi peserta 

didik sebagaimana hasil wawancara dari salah seorang peserta didik di PDF 

yang menyatakan. 

Keikutsertaan saya dengan OSIP sangat menjadi hal yang bermanfaat 
bagi saya karena dapat memupuk jiwa kepemimpinan dan kerjasama 
antar santri untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu bergerak dan 

 
26JL, Responden III, wawancara, Macanang, 16 Mei 2024. 
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bersinergi dengan madrasah.27 

Ungkapan dari peserta didik yang lain menyatakan. 

Kegiatan Pramuka menjadi wadah bagi saya untuk berkreasi dan 
mengasah diri menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mandiri, disiplin, 
dan belajar mencintai alam. Melalui kegiatan pramuka ini saya juga bisa 
go nasional bahkan internasional.28 

Menganalisis penjelasan peserta didik di atas, Kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut sangat erat kaitannya dengan pengembangan dan pembentukan 

karakter (character building), kegiatan ini mendorong peserta didik 

mereϐleksikan nilai-nilai insan kamil dalam kehidupan sehari-hari baik di 

lingkungan sekolah dan masyarakat secara umum. 

4. Uswah hasanah (Keteladanan) 

Dalam upaya mencetak generasi insan kamil, Pendidikan Diniyah 

Formal Ulya As'adiyah tidak hanya mengandalkan pendidikan di kelas semata. 

Pembinaan secara langsung terbangun melalui komunikasi antar gurutta 

peserta didik berupa konsep uswatun hasanah (keteladanan). Peserta didik 

secara langsung dapat melihat Anregurutta29 bersikap, berbicara. Sikap luhur 

dan dan ucapan yang baik merupakan keteladanan dari para Anregurutta, 

musyrif (pembina), dan guru menjadi faktor kunci yang sangat penting. 

Mereka adalah sosok yang senantiasa dijadikan panutan oleh peserta didik. 

Dalam hasil wawancara dengan JL menyatakan. 

Anregurutta memiliki posisi yang sangat dihormati di lingkungan kami. 
Beliau diyakini memiliki karomah dan barakka (keberkahan) sehingga 
setiap tindakan dan ucapan beliau menjadi rujukan utama bagi kami 
semua.30 

 
27AL, Responden XI, wawancara, Macanang 17 Mei 2024. 
28Responden XII, wawancara, Macanang 17 Mei 2024. 
29Anregurutta merupakan istilah penghormatan terhadap maha guru di tanah Bugis. 

Ditanah Jawa disebut Kiyai, di Lombok disebut Tuan Guru, di sumatera disebut Buya, di Aceh 
disebut Teungku, dan di Sulawesi Tengah disebut Tuan Guru. Anregurutta merupakan 
panggilan teratas yang disemakka pada sang ulama yang kharismatik, biasanya disingkat AG 
dalam penulisan. Selain Anregurutta, terdapat panggilan pada ulama Bugis yang disebut 
Gurutta, satu tingkat di bawah Anregurutta. Lihat: Darlis Darlis, Pesantren As’adiyah Sengkang 
dalam membangun Moderasi Islam di Tanah Bugis. Jurnal al-Misbah, Vol. 12, No. 1 (Januari-
Juni 2016), h. 114. 

30JL, Responden III, wawancara, Macanang, 22 Mei 2024. 



89 
 

 
 

Selain Anregurutta, para musyrif dan guru juga berperan vital dalam 

membentuk karakter peserta didik melalui keteladanan sikap dan perilaku 

mereka sehari-hari. Mulai dari kedisiplinan, cara bertutur kata, hingga akhlak 

dan kepribadian mereka akan selalu diawasi dan dicontohi oleh peserta didik. 

Lebih lanjut, wawancara dengan JL menyatakan. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami adalah teladan bagi santri-
santri. Karena itu, kami senantiasa berupaya untuk memberikan contoh 
terbaik dalam segala hal, baik itu dalam ibadah, akhlak, maupun 
pergaulan sehari-hari.31 

Santri tidak hanya dibina saat di kelas saja, tetapi juga saat di asrama, 
aktivitas ekstrakurikuler, bahkan saat waktu luang mereka. Ini yang 
membuat proses pembentukan karakter bisa maksimal.32 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keteladan dan pembinaan eϐisien yang dapat memungkinkan untuk memantau 

perkembangan santri secara komprehensif. Mulai dari ibadah, akhlak, 

kedisiplinan, hingga interaksi sosial mereka, semuanya menjadi perhatian dan 

dapat dievaluasi dari waktu ke waktu oleh para pembina. 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat serta Solusi Metode Pembiasaan 

dalam Membentuk Karakter Insan Kamil 

1. Faktor Pendukung 

Pelaksanaan metode pembiasaan dalam upaya membentuk karakter 

insan kamil pada peserta didik sangat penting untuk dilakukan oleh lembaga 

pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Pembentukan karakter 

yang diharapkan. Upaya pembentukan karakter insan kamil melalui metode 

pembiasaan di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putera Sengkang 

tentunya tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya faktor pendukung 

 
31JL, Responden III, wawancara, Macanang, 22 Mei 2024. 
32MK, Responden II, wawancara, Macanang, 22 Mei 2024. 
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dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung tersebut tidak hanya pada pendidik 

atau sdm yang profesional, tidak hanya sarana dan prasarana yang memadai, 

tetapi juga faktor kebijakan yang berlaku di pendidikan tersebut. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan metode pembiasaan dalam membetuk karakter insan kamil di 

Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putera Sengkang. Diantaranya: 

1) Keteladanan Anregurutta, Musyrif dan Pendidik 

Keteladanan (uswah hasanah) dari para Anregurutta, musyrif, dan 

pendidik menjadi teladan utama bagi peserta didik dalam hal kedisiplinan, 

cara bertutur kata, akhlak, dan kepribadian. Keteladanan ini sangat 

berpengaruh dalam pembentukan karakter peserta didik. Anregurutta, 

sebagai pemimpin spiritual dan moral, menunjukkan sikap dan perilaku yang 

mencerminkan nilai-nilai luhur, memberikan contoh nyata bagaimana 

menjalani kehidupan dengan integritas dan ketaatan pada prinsip-prinsip 

agama. Musyrif dan pendidik, yang berinteraksi langsung dengan peserta didik 

setiap hari, juga memainkan peran penting dengan menunjukkan konsistensi 

dalam kedisiplinan, berbicara dengan sopan, dan memperlihatkan akhlak yang 

baik. Keteladanan ini menciptakan lingkungan belajar yang positif dan 

mendukung, dimana peserta didik dapat belajar dari contoh nyata dan 

menginternalisasi nilai-nilai yang mereka saksikan sehari-hari. Melalui 

pengamatan dan interaksi dengan teladan-teladan ini, peserta didik secara 

alami akan mengembangkan karakter yang baik, memperkuat kedisiplinan, 

memperhalus cara bertutur kata, serta memperbaiki akhlak dan kepribadian 

mereka. 
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2) Integrasi Metode dalam Kegiatan Intra-Kokurikuler-Ekstrakurikuler 

Integrasi metode pembiasaan dalam kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler, dan ekstrakurikuler adalah strategi yang efektif untuk 

membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh. Metode pembiasaan 

ini tidak hanya diterapkan di kelas, tetapi juga diintegrasikan dalam berbagai 

kegiatan seperti MOTA, tahϐidz, takhassus, jam'iyyah, OSIP, pramuka, dan PMR. 

Dalam kegiatan intrakurikuler, metode pembiasaan dilakukan melalui 

pengajaran dan pembiasaan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan 

etika selama pelajaran berlangsung. Pada kegiatan kokurikuler seperti MOTA 

(Masa Orientasi Ta’dibul Akhlak), tahϐidz (penghafalan Al-Qur'an), dan 

takhassus (pembelajaran mendalam), peserta didik dibiasakan dengan 

rutinitas keagamaan dan akademik yang mendukung pembentukan karakter 

spiritual dan intelektual peserta didik. 

Selain itu, dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti jam'iyyah (organisasi 

keagamaan), OSIP (Organisasi Santri Intra Pendidikan), pramuka, dan PMR 

(Palang Merah Remaja), metode pembiasaan diterapkan melalui aktivitas yang 

mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerja tim. Misalnya, 

pramuka dan PMR membiasakan peserta didik untuk bekerja sama, 

berkomunikasi dengan baik, dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. 

Keterlibatan dalam OSIP dan jam'iyyah membantu mereka mengasah 

kemampuan organisasi dan tanggung jawab sosial. 

Melalui integrasi metode pembiasaan dalam berbagai kegiatan ini, 

proses pembentukan karakter peserta didik menjadi lebih komprehensif dan 

berkesinambungan. Mereka tidak hanya belajar dan menerapkan nilai-nilai 

positif dalam satu konteks, tetapi juga membawa nilai-nilai tersebut ke 

berbagai aspek kehidupan mereka. Hal ini memperkuat proses pembiasaan 

karakter secara menyeluruh, memastikan bahwa nilai-nilai yang diharapkan 
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benar-benar terinternalisasi dan menjadi bagian dari kepribadian mereka 

sehari-hari. 

3) Pendekatan Intuitif dalam Memahami Kondisi Peserta Didik 

Pendekatan intuitif dalam memahami kondisi peserta didik merupakan 

metode yang sangat efektif bagi para pendidik untuk mengenali kebutuhan 

spesiϐik setiap individu. Dengan mengamati secara mendalam kondisi internal 

dan eksternal peserta didik, pendidik dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih holistik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan 

peserta didik. 

Kondisi internal mencakup aspek-aspek seperti emosi, motivasi, dan 

kesehatan mental peserta didik, sementara kondisi eksternal meliputi 

lingkungan keluarga, pergaulan, dan situasi sosial yang mereka hadapi. Dalam 

wawancara terpisah dengan JL menyatakan. 

Seringkali, faktor-faktor di luar sekolah seperti masalah keluarga atau 
konϐlik dengan teman sebaya dapak berdampak signiϐikan pada kondisi 
mental santri, dengan mendengarkan secara aktif dan memperhatikan 
perubahan perilaku atau pola pikir mereka, kita dapat memberikan 
dukungan yang sesuai.33 

 Melalui pendekatan intuitif ini, pendidik dapat mengenali tanda-tanda 

yang mungkin tidak terlihat secara langsung, seperti perubahan perilaku, 

penurunan motivasi, atau kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. 

Dengan demikian, pendidik dapat memberikan bimbingan yang tepat dan 

personal, baik dalam bentuk dukungan emosional, strategi belajar yang 

disesuaikan, atau intervensi khusus yang diperlukan. Pendekatan ini tidak 

hanya membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul, tetapi 

juga dalam mengembangkan potensi setiap peserta didik secara optimal, 

sehingga mereka dapat mencapai prestasi akademis dan perkembangan 

karakter yang maksimal. 

 
33JL, Responden III, wawancara, Macanang, 22 Mei 2024. 
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4) Dukungan Kebijakan Madrasah 

Dukungan kebijakan madrasah sangat penting dalam memastikan 

keberhasilan pelaksanaan metode pembiasaan untuk pembentukan karakter 

peserta didik. Visi dan misi madrasah yang menekankan pembentukan 

karakter insan kamil, yaitu manusia sempurna dalam hal moral dan spiritual, 

menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan ini 

memastikan bahwa semua aspek pendidikan, baik itu kurikulum, kegiatan 

kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, dirancang untuk mendukung 

pengembangan karakter secara menyeluruh. Dalam wawancara dengan KP 

yang menegaskan. 

Visi kami adalah mewujudkan karakter insan kamil yang tidak hanya 
cerdas secara akademis tetapi juga berakhlak mulia. Oleh karena itu, 
setiap kebijakan yang kami buat selalu berorientasi pada pembentukan 
karakter.34 

Kebijakan madrasah dalam pelaksanaan metode pembiasaan untuk 

pembentukan karakter peserta didik juga terlihat pada silabus dan rencana 

perangkat pembelajaran yang mendukung penerapan pembentukan karakter 

di dalam kelas. Upaya tersebut berupa kompetensi inti dari semua mata 

pelajaran mengharuskan adanya penghayatan dan pengalaman yang 

mencerminkan karakter yang positif. 

Kebijakan madrasah yang mendukung pengembangan profesional ini 

memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang memadai untuk membimbing peserta didik dalam 

pembentukan karakter. Sistem pemantauan dan evaluasi yang 

berkesinambungan juga merupakan bagian dari kebijakan ini, sehingga 

madrasah dapat mengukur efektivitas metode yang diterapkan dan melakukan 

penyesuaian yang diperlukan. Menurut MK menjelaskan bahwa. 

 
34KP, Responden I, wawancara, Macanang, 25 Mei 2024. 
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Pelatihan dan workshop berupa pengembangan kapasitas guru, program 
ramah anak, literasi lintas agama yang menjadi penambah wawasan dan 
pengalaman bagi guru serta evaluasi berkala sangat penting untuk 
memastikan bahwa metode pembiasaan berjalan baik dan efektif.35 

Selain itu, Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses 

pendidikan juga menjadi bagian dari kebijakan madrasah. Melalui komunikasi 

yang baik dan kerjasama yang erat, dukungan dari keluarga dan lingkungan 

sekitar dapat memperkuat pembiasaan nilai-nilai yang diajarkan di madrasah. 

Dengan demikian, kebijakan yang berlandaskan visi dan misi 

pembentukan karakter insan kamil tidak hanya membantu peserta didik 

menginternalisasi nilai-nilai positif tetapi juga menciptakan lingkungan yang 

mendukung pengembangan karakter secara berkelanjutan. 

5) Lingkungan dan Budaya Madrasah yang Kondusif 

Lingkungan dan budaya madrasah yang kondusif sangat penting untuk 

mendukung proses pembiasaan karakter yang baik pada peserta didik. 

Lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya positif 

menciptakan suasana yang mendukung perkembangan moral dan etika 

peserta didik. 

Nilai-nilai agama yang kuat, seperti menjalankan kegiatan keagamaan 

secara rutin dan menyediakan pembelajaran agama yang mendalam, 

membantu peserta didik menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari. Budaya positif ditanamkan melalui sikap sopan santun, saling 

menghormati, dan tolong-menolong di antara peserta didik, guru, dan staf, 

dengan guru dan staf sebagai teladan dalam berperilaku baik. Fasilitas yang 

mendukung, seperti ruang belajar yang nyaman dan tempat ibadah yang layak, 

serta kegiatan penunjang seperti ekstrakurikuler berbasis karakter dan 

 
35MK, Responden II, wawancara, Macanang, 22 Mei 2024. 
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layanan sosial, juga berperan penting dalam pembentukan karakter. 

Interaksi sosial yang sehat didorong melalui komunikasi terbuka dan 

penyelesaian konϐlik yang adil, sementara penghargaan atas prestasi dan 

dukungan motivasional meningkatkan semangat belajar peserta didik. 

Lingkungan ϐisik yang bersih, rapi, dan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, 

juga membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung 

kesejahteraan mental peserta didik. Dengan menciptakan lingkungan dan 

budaya madrasah yang kondusif, proses pembiasaan karakter dapat berjalan 

lebih efektif, menghasilkan individu yang berakhlak mulia dan siap 

menghadapi tantangan masa depan. 

2. Faktor Penghambat 

Pembentukan karakter insan kamil melalui metode pembiasaan pada 

peserta didik dapat berlangsung secara optimal bila faktor penunjang sangat 

mendukung pelaksanaannya. Sebaliknya pembentukan karakter insan kamil 

melalui metode pembiasaan pada peserta didik tidak dapat berlangsung 

secara optimal jika faktor pendukung tidak mendukung. Faktor pendukung 

tersebut tidak memberikan dukungan maka akan menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan pembentukan karakter insan kamil melalui metode pembiasaan 

pada peserta didik. 

Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang merupakan 

pendidikan formal berbasis kepesantrenan sebagai tempat pembentukan 

karakter insan kamil melalui metode pembiasaan. Di jenjang pendidikan ini 

memungkinkan pelaksanaan metode pembiasaan dalam membentuk karakter 

insan kamil pada peserta didik menjadi terhambat, penyebab terhambatnya 

dapat bersumber dari pendidik, dapat bersumber dari peserta didik, maupun 
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dapat bersumber dari infrastruktur yang digunakan dalam melancarkan 

pelaksanaan metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan kamil. 

Mengetahui kepastian ada dan tidak adanya hambatan yang dialami 

pihak sekolah dalam pelaksanaan metode pembiasaan dalam membentuk 

karakter insan kamil kepada peserta didik dapat diketahui melalui keterangan 

berbagai pihak, terutama yang berkompoten dalam bidangnya. 

Dalam pelaksanaan metode pembiasaan dalam membentuk karakter 
insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah mempunyai 
beberapa hambatan diantaranya adalah sarana dan prasarana yang 
belum rampung saat ini sehingga masih ada beberapa kelas yang belajar 
out door karena kelas belum cukup untuk rombel yang ada pada 
pendidikan ini. Namun, tetap kami upayakan untuk menyiapkan sarana 
dan prasarana untuk para peserta didik. Selain itu kendala lainnya dapat 
bersumber dari santri baik keberagaman sosial dan budaya menjadi 
tantangan bagi kami dalam pembentukan karakter ini.36 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa ada 2 

faktor penghambat metode pembiasaan dalam pembentukan karakter insan 

kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang. Kedua 

faktor penghambat ini akan diuraikan sebagaimana  berikut ini. 

1) Infrastruktur 

Faktor Infrastruktur Pendidikan: Hambatan pertama yang 

diidentiϐikasi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Secara 

spesiϐik, disebutkan bahwa fasilitas kelas belum memadai untuk 

mengakomodasi jumlah rombongan belajar yang ada. Akibatnya, beberapa 

kegiatan pembelajaran terpaksa dilaksanakan di luar ruangan (outdoor). 

Dalam perspektif manajemen pendidikan, kondisi ini dapat dikategorikan 

sebagai deϐisiensi infrastruktur (infrastructure deϔiciency) yang dapat 

berdampak negatif pada efektivitas pembelajaran dan pembentukan karakter 

 
36JL, Responden III, wawancara, Macanang, 25 Mei 2024. 
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berupa kedisiplinan hadir tepat waktu pada jam pelajaran dimulai. 

Gambar 4.8 : Dokumentasi salah satu pembelajaran di luar kelas 

Meskipun terdapat hambatan infrastruktur, pihak sekolah menyatakan 

komitmen untuk terus mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang 

memadai bagi peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap 

pentingnya kesiapan fasilitas dalam mendukung proses pendidikan. 

2) Heterogenitas Sosiokultural 

Hambatan kedua bersumber dari keberagaman sosial dan budaya 

peserta didik. Hal ini diakui sebagai tantangan dalam proses pembentukan 

karakter. Dalam terminologi sosiologi pendidikan, kondisi ini disebut sebagai 

heterogenitas sosiokultural (sociocultural heterogeneity). Perbedaan latar 

belakang sosial, ekonomi, dan budaya dapat mempengaruhi nilai-nilai, norma, 

dan perilaku peserta didik, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih 

komprehensif dan adaptif dalam pembentukan karakter. 
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Gambar 4.9 : Dokumentasi Bersama narasumber 

3. Solusi 

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan metode 

pembiasaan untuk membentuk karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah 

Formal Ulya As'adiyah Putra Sengkang, beberapa solusi yang dapat 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut. 

Pertama, terkait keterbatasan infrastruktur, pihak sekolah perlu 

memprioritaskan pengembangan dan perbaikan fasilitas pembelajaran secara 

bertahap. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang 

memadai, menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti 

pemerintah atau donatur, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

proses pembangunan. Dengan tersedianya infrastruktur yang lebih baik, 

proses pembelajaran dan pembiasaan karakter dapat berlangsung lebih 

optimal. 

Kedua, untuk mengatasi tantangan heterogenitas sosiokultural peserta 

didik, sekolah dapat mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan 

adaptif. Pendidik perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan untuk 



99 
 

 
 

mengelola keberagaman di dalam kelas, menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang menghargai perbedaan, dan merancang aktivitas yang 

mendorong interaksi positif antar peserta didik. Selain itu, pelibatan orang tua 

dan komunitas dalam proses pendidikan juga penting untuk membangun 

sinergi dan memastikan kontinuitas nilai-nilai yang diajarkan di sekolah 

dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Melalui pendekatan yang komrehensif dan kolaboratif ini, diharapkan 

faktor penghambat terkait infrastruktur dan keberagaman sosiokultural dapat 

diminimalkan, sehingga metode pembiasaan dapat diterapkan secara lebih 

efektif dalam membentuk karakter insan kamil peserta didik. 

C. Hasil Metode Pembiasaan dalam Membentuk Karakter Insan Kamil di 

Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Sengkang 

Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah Sengkang merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang memiliki komitmen kuat dalam membentuk 

generasi muda yang berkarakter Insan Kamil. Insan Kamil, dalam konsep 

Islam, adalah manusia yang sempurna secara spiritual, intelektual, dan moral. 

Untuk mewujudkan visi mulia ini, Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah 

Sengkang menerapkan metode pembiasaan sebagai salah satu strategi utama 

dalam proses pendidikan dan pembinaan karakter peserta didik. 

Metode pembiasaan ini diintegrasikan secara menyeluruh dalam 

berbagai aspek kegiatan pendidikan, baik dalam pembelajaran di kelas 

(intrakurikuler), kegiatan penunjang pembelajaran (kokurikuler), maupun 

kegiatan di luar jam pelajaran (ekstrakurikuler). Melalui pembiasaan yang 

konsisten dan berkesinambungan, diharapkan nilai-nilai positif dapat 

terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga menjadi karakter yang 

melekat dalam kepribadian mereka. 
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Keberhasilan penerapan metode pembiasaan dalam membentuk 

karakter Insan Kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah Sengkang 

tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor, seperti sistem pembinaan 24 

jam, keteladanan dari para Anregurutta (maha guru) dan pendidik, serta 

lingkungan madrasah yang kondusif. Hasil dari penerapan metode ini dapat 

dilihat dari perkembangan karakter peserta didik yang semakin baik dari 

waktu ke waktu, mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, 

kerjasama (kolaboratif), adil, visioner, dan kepedulian. 

Berikut ini akan peneliti akan menjabarkan secara lebih detail 

mengenai hasil-hasil yang dicapai dari penerapan metode pembiasaan dalam 

membentuk karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah 

Sengkang. 

1. Jujur 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru, diperoleh informasi 

bahwa sebagian besar peserta didik telah menunjukkan perilaku jujur dalam 

interaksi sehari-hari. Salah seorang pendidik menuturkan bahwa. 

Alhamdulillah, setelah diterapkannya metode pembiasaan, kami melihat 
perubahan positif pada karakter santri, khususnya dalam hal kejujuran. 
Mereka lebih berani mengakui kesalahan, menyampaikan sesuatu sesuai 
dengan realita ataupun santri tidak menyebarkan berita hoaks.37 

Observasi langsung di lingkungan sekolah juga mengungkap perilaku 

jujur peserta didik. Peneliti mengamati beberapa situasi di mana peserta didik 

mengembalikan barang yang mereka temukan, seperti alat tulis, buku, hingga 

uang, kepada pemiliknya atau melaporkannya kepada guru. Hal ini 

mencerminkan pemahaman mereka akan pentingnya kejujuran. 

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan guru yang lain juga 

memaparkan realita bahwa ada sebagian peserta didik yang masih terbujuk 

 
37MK, Responden II, wawancara, Macanang, 3 Juni 2024 
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untuk berlaku tidak jujur pada saat ujian berlangsung. Temuan ini selaras 

dengan hasil penilaian diri peserta didik. Sebagian besar menjawab "Selalu" 

dan "Sering" untuk pernyataan yang mencerminkan kejujuran dalam hal 

mengembalikan barang dan menyampaikan informasi sesuai fakta. Ini 

menunjukkan bahwa nilai kejujuran telah terinternalisasi dalam diri mereka. 

Akan tetapi, beberapa peserta didik menjawab "Jarang" atau "Kadang-

kadang" untuk pernyataan mengenai mencontek saat ujian. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dalam situasi yang menekan seperti ujian, sebagian 

peserta didik masih tergoda untuk melanggar prinsip kejujuran demi 

mencapai hasil yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan obesrvasi di atas menunjukkan 

bahwa peserta didik umumnya memiliki karakter jujur yang cukup baik, 

namun konsistensi dalam penerapannya masih perlu ditingkatkan, terutama 

dalam situasi yang menguji integritas seperti ujian. Temuan ini dapat menjadi 

dasar bagi sekolah untuk merancang program penguatan karakter yang lebih 

fokus pada pemahaman pentingnya kejujuran dalam segala situasi dan 

pengembangan strategi untuk menghadapi tekanan akademik dengan 

integritas. 

2. Tanggung jawab 

Hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan penilaian diri 

peserta didik menunjukkan bahwa karakter tanggung jawab telah berkembang 

dengan baik pada mayoritas peserta didik di sekolah ini. Temuan ini 

memberikan gambaran yang positif tentang upaya sekolah dalam 

menanamkan nilai-nilai tanggung jawab kepada para peserta didik. 

Wawancara dengan para guru mengungkapkan bahwa sebagian besar 

peserta didik menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas dan peran 

mereka, baik dalam konteks pembelajaran di kelas maupun kegiatan 
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ekstrakurikuler. Observasi langsung di lingkungan sekolah juga memperkuat 

temuan ini, dengan para peserta didik yang terlihat aktif berkontribusi dalam 

kerja kelompok dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah. 

Hasil penilaian diri peserta didik pun sejalan dengan temuan 

wawancara dan observasi. Mayoritas peserta didik memilih "Selalu" dan 

"Sering" untuk pernyataan-pernyataan yang mencerminkan perilaku 

bertanggung jawab, seperti menyelesaikan tugas individu dengan baik, aktif 

terlibat dalam kegiatan kelompok dan sosial, serta menjaga kebersihan 

lingkungan. 

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengungkap adanya 

tantangan dalam konsistensi menjalankan tanggung jawab pada sebagian kecil 

peserta didik. Beberapa peserta didik mengakui bahwa mereka terkadang 

mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan menetapkan prioritas, yang 

berdampak pada ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas atau komitmen 

lainnya. 

Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi sekolah untuk terus 

memperkuat program pendidikan karakter, khususnya dalam aspek tanggung 

jawab. Sekolah dapat merancang intervensi yang tidak hanya menekankan 

pentingnya tanggung jawab, tetapi juga memberikan strategi praktis bagi 

peserta didik dalam mengembangkan keterampilan manajemen diri yang 

efektif. 

3. Disiplin 

Hasil wawancara dengan para guru menunjukkan bahwa tingkat 

kedisiplinan peserta didik cukup bervariasi. Beberapa guru melaporkan 

bahwa sebagian besar peserta didik menunjukkan disiplin yang baik, seperti 

hadir tepat waktu di kelas, mematuhi tata tertib sekolah, dan menyelesaikan 
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tugas sesuai rentang waktu yang telah ditentukan. Namun, beberapa guru juga 

mengungkapkan bahwa masih ada peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam menjaga konsistensi kedisiplinan mereka. 

Observasi yang dilakukan di lingkungan sekolah juga memberikan 

gambaran yang beragam tentang karakter disiplin peserta didik. Peneliti 

mengamati bahwa sebagian besar peserta didik tiba di sekolah tepat waktu 

dan mengikuti pembelajaran dengan tertib. Namun, ada juga beberapa peserta 

didik yang terlambat masuk kelas atau kurang memperhatikan penjelasan 

guru selama pembelajaran berlangsung. 

Hasil penilaian diri peserta didik terkait karakter disiplin sejalan 

dengan temuan wawancara dan observasi. Beberapa peserta didik secara 

konsisten memilih "Selalu" dan "Sering" untuk pernyataan-pernyataan yang 

mencerminkan perilaku disiplin, seperti hadir tepat waktu, menyelesaikan 

tugas, dan mematuhi tata tertib sekolah. Namun, ada juga peserta didik yang 

memilih "Kadang-kadang" atau "Jarang" untuk beberapa indikator disiplin 

seperti membawa peralatan belajar dan menyelesaikan tugas dengan tepat 

waktu. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik masih menghadapi 

tantangan dalam menjaga konsistensi kedisiplinan. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar peserta 

didik telah menunjukkan karakter disiplin yang cukup baik, masih ada ruang 

untuk peningkatan dan penguatan lebih lanjut. 

4. Kerjasama 

Kerja sama merupakan salah satu karakter penting yang dikembangkan 

di sekolah ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

perkembangan karakter kerja sama pada peserta didik, tim peneliti melakukan 

wawancara dengan guru, observasi kegiatan pembelajaran dan interaksi 
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peserta didik, serta menganalisis hasil penilaian diri peserta didik. 

Hasil wawancara dengan para guru mengungkapkan bahwa sebagian 

besar peserta didik telah menunjukkan kemampuan kerja sama yang baik. 

Guru-guru memberikan contoh-contoh konkret, seperti peserta didik yang 

aktif berkontribusi dalam diskusi kelompok, berbagi tanggung jawab dalam 

menyelesaikan proyek bersama, dan menunjukkan sikap menghargai 

pendapat dan ide-ide yang berbeda dari teman-teman mereka. Beberapa guru 

juga menyoroti peserta didik yang bersedia membantu teman yang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi pelajaran 

Observasi yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran dan interaksi 

peserta didik juga memberikan bukti yang mendukung perkembangan 

karakter kerja sama. Dalam kegiatan pembelajaran peneliti menemukan 

adanya implementasi metode pembelajaran cooperative learning di beberapa 

mata pelajaran seperti bahasa Arab, matematika dan bahasa Inggris, metode 

ini dapat menguatkan kerjasama antar peserta didik dalam pembelajaran. 

Peneliti juga mengamati bahwa dalam kerja kelompok, sebagian besar peserta 

didik berbagi peran dan tanggung jawab secara adil dan saling mendukung 

satu sama lain. Mereka juga menunjukkan keterampilan komunikasi yang baik, 

seperti mendengarkan secara aktif dan menyampaikan ide-ide mereka dengan 

jelas dan hormat. Ketika terjadi perbedaan pendapat, banyak peserta didik 

yang berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan dan menyelesaikan 

konϐlik secara konstruktif. 

Analisis terhadap hasil penilaian diri peserta didik terkait karakter 

kerja sama menunjukkan temuan yang sejalan dengan wawancara dan 

observasi. Sebagian besar peserta didik memilih "Selalu" dan "Sering" untuk 

pernyataan-pernyataan yang mencerminkan perilaku kerja sama, seperti 

menghargai pendapat dan kontribusi teman dalam kerja kelompok, 
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melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dalam tugas kelompok. 

Namun, ada juga sebagian kecil peserta didik yang memilih "Kadang-kadang" 

atau "Jarang" untuk beberapa indikator kerja sama. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dan dukungan lebih lanjut bagi 

beberapa peserta didik dalam mengembangkan keterampilan kerja sama 

mereka. 

Berdasarkan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan penilaian 

diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik telah 

menunjukkan perkembangan yang positif dalam karakter kerja sama. Mereka 

menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif, menghargai 

keberagaman, dan berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan bersama. 

Meskipun demikian, sekolah perlu terus memperkuat upaya dalam 

memfasilitasi pengembangan karakter kerja sama, terutama bagi peserta didik 

yang masih membutuhkan dukungan lebih lanjut. 

5. Adil 

Pengembangan karakter adil mendapat perhatian khusus dari para 

guru dan pihak sekolah. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan 

karakter adil pada peserta didik, dilakukan wawancara dengan guru, observasi 

kegiatan pembelajaran dan interaksi peserta didik, serta analisis hasil 

penilaian diri peserta didik. 

MK menuturkan pengalamannya dalam wawancara. 

Saya melihat bahwa sebagian besar peserta didik kami telah 
menunjukkan perilaku yang mencerminkan karakter adil. Misalnya, 
dalam diskusi kelas, mereka memberikan kesempatan yang sama kepada 
teman-temannya untuk berbicara dan menghargai pendapat yang 
berbeda. Namun, saya juga perlu mengakui bahwa masih ada beberapa 
peserta didik yang terkadang bersikap tidak adil.38 

 
38MK, Responden II, wawancara, Macanang, 3 Juni 2024. 
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Observasi yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran dan interaksi 

peserta didik juga memberikan gambaran yang positif tentang perkembangan 

karakter adil. Salah satu perilaku adil yang teramati di lapangan adalah 

memperlakukan teman-teman dengan hormat, tanpa memandang latar 

belakang antar peserta didik atau mengapresisasi kinerja dan kotribusi dalam 

kerja kelompok. Meskipun demikian, ada juga beberapa situasi di mana 

peserta didik menunjukkan sikap pilih kasih atau kurang memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua teman sekelas. 

Hasil penilaian diri peserta didik terkait karakter adil juga memberikan 

wawasan yang menarik. Sebagian besar peserta didik memilih "Selalu" atau 

"Sering" untuk pernyataan yang mencerminkan perilaku adil, seperti memberi 

kesempatan bicara tanpa memotong, meminjamkan alat tulis kepada teman 

yang membutuhkan, dan menentang tindakan bullying. Namun, beberapa 

peserta didik juga mengakui bahwa mereka "Kadang-kadang" atau "Jarang" 

menerapkan prinsip keadilan dalam interaksi peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara, obeservasi di lapangan dan penilaian 

diri peserta didik menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peserta didik 

telah mengembangkan pemahaman dan praktik karakter adil yang baik, masih 

diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat karakter ini pada semua 

peserta didik. 

6. Visioner 

Karakter visioner merupakan salah satu aspek penting dalam 

pengembangan pribadi peserta didik di sekolah ini. Dalam upaya memahami 

sejauh mana perkembangan karakter visioner pada peserta didik, peneliti 

melakukan wawancara dengan guru, observasi kegiatan pembelajaran, dan 

analisis hasil penilaian diri peserta didik. 
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Dalam wawancara dengan MR mengungkapkan bahwa. 

Kami senang melihat bahwa banyak peserta didik kami telah 
menunjukkan karakter visioner dalam pembelajaran mereka. Mereka 
tidak hanya berfokus pada nilai atau prestasi jangka pendek, tetapi juga 
menetapkan tujuan belajar jangka panjang yang ambisius namun 
realistis. Beberapa peserta didik bahkan proaktif dalam mencari peluang 
untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di luar kelas, 
seperti mengikuti kompetisi atau pelatihan, dan menetapkan target 
keluar melakukan pengabdian masyarakat pada bulan suci Ramadhan. 
Namun, Kami juga melihat bahwa beberapa peserta didik masih 
kesulitan dalam merumuskan visi pribadi mereka dan mungkin 
memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam hal ini.39 

Observasi selama kegiatan pembelajaran juga memberikan contoh-

contoh perilaku yang mencerminkan karakter visioner. Banyak peserta didik 

yang menunjukkan antusiasme dan rasa ingin tahu yang tinggi dalam 

mempelajari materi baru, mengajukan pertanyaan yang mendalam, dan 

mengaitkan pembelajaran dengan aspirasi masa depan mereka. Beberapa 

peserta didik juga terlihat memanfaatkan waktu luang mereka untuk mengejar 

minat dan bakat mereka, seperti berlatih keterampilan baru atau mengerjakan 

proyek pribadi yang terkait dengan tujuan jangka panjang mereka. 

Hasil penilaian diri peserta didik terkait karakter visioner 

menunjukkan tren yang positif. Sebagian besar peserta didik memilih "Selalu" 

atau "Sering" untuk pernyataan yang berkaitan dengan penetapan tujuan 

belajar yang realistis dan terukur, pengambilan inisiatif dalam pembelajaran, 

dan keyakinan bahwa pengetahuan yang mereka peroleh akan bermanfaat 

bagi masa depan mereka. Namun, beberapa peserta didik juga mengakui 

bahwa mereka "Kadang-kadang" atau "Jarang" menguraikan visi mereka 

menjadi rencana tindakan konkret atau konsisten dalam menjalankan rencana 

tersebut. 

Berdasarkan temuan peneliti di atas mengindikasikan bahwa sebagian 

 
39MR, Responden IV wawancara, Macanang, 4 Juni 2024. 
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besar peserta didik telah mengembangkan karakter visioner dalam tingkat 

yang baik, dengan kemampuan untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan 

mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapainya. Namun, masih ada 

ruang untuk pertumbuhan, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan 

yang konsisten. 

7. Peduli 

Karakter peduli merupakan salah satu nilai fundamental yang sangat 

penting untuk dikembangkan pada diri peserta didik. Kepedulian mencakup 

kemampuan untuk merasakan dan memahami kebutuhan orang lain, serta 

kemauan untuk bertindak dan memberikan bantuan yang bermakna. 

Pengembangan karakter peduli menjadi salah satu fokus utama dalam 

pendidikan karakter. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran, interaksi sosial, 

dan pengalaman nyata, peserta didik didorong untuk mengasah empati, 

memperkuat ikatan sosial, dan menjadi individu yang peka terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan karakter peduli pada 

peserta didik di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Sengkang, peneliti 

melakukan wawancara dengan guru, observasi kegiatan pembelajaran dan 

interaksi peserta didik, serta analisis hasil penilaian diri peserta didik. 

Berdasarkan wawancara dengan JL menyatakan bahwa. 

Saya melihat banyak contoh perilaku peduli yang ditunjukkan oleh 
peserta didik kami. Misalnya. Ketika ada teman yang sedang mengalami 
kesulitan dalam pembelajaran, mereka seringkali dengan tulus 
menawarkan bantuan dan dukungan. Baik itu melakukan penmbelajaran 
dengan metode tutor sebaya, atau aktif berpartisipasi dalam kegiatan 
sosial dan kemanusiaan baik dari organisasi PMR dan lainnya.40 

Peneliti dalam melakukan pengamatan selama di lapangan juga 

 
40JL, Responden III, wawancara, Macanang, 4 Juni 2024. 



109 
 

 
 

menemukan kegiatan pembelajaran dan interaksi peserta didik menunjukkan 

berbagai contoh perilaku peduli, seperti peserta didik melakukan 

pembelajaran dengan tutor sebaya setelah jam pelajaran dan sebar membantu 

temannya yang kesulitan memahami materi pelajaran, Peserta didik 

menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan aktif terlibat kegiatan 

bersih-bersih lingkungan. 

Analisis hasil penilaian diri peserta didik terkait karakter peduli 

menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memilih "Selalu" atau 

"Sering" untuk pernyataan yang berkaitan dengan kepekaan terhadap 

perasaan orang lain, kemauan untuk membantu teman yang mengalami 

kesulitan, dan inisiatif untuk berkontribusi pada kegiatan sosial dan 

lingkungan. Namun beberapa peserta didik mengakui bahwa mereka "Kadang-

kadang" atau "Jarang" menunjukkan kepedulian dalam situasi tertentu, seperti 

ketika mereka sendiri sedang menghadapi masalah atau ketika mereka merasa 

tidak memiliki kemampuan untuk membantu. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta didik telah 

mengembangkan karakter peduli dalam tingkat yang baik, dengan 

kemampuan untuk berempati, menawarkan bantuan, dan berkontribusi pada 

kegiatan sosial. Namun, masih ada ruang untuk pertumbuhan dalam hal 

konsistensi dan kedalaman kepedulian santri. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan penilaian diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode pembiasaan di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah 

Sengkang telah menunjukkan hasil yang positif dalam membentuk karakter 

Insan Kamil pada peserta didik. Karakter-karakter yang mengalami 

perkembangan baik meliputi kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, adil, 

visioner, dan kepedulian.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat 

mengemukakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, adapun 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan 

kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah Putra Sengkang 

dilakukan melalui 4 tahapan yaitu intuitif, pemberian motivasi, 

terprogram dan konsisten, serta uswah hasanah (keteladanan). Metode 

pembiasaan ini diintegrasikan secara menyeluruh dalam berbagai aspek 

kegiatan pendidikan, baik dalam pembelajaran di kelas (intrakurikuler), 

kegiatan penunjang pembelajaran (kokurikuler), maupun kegiatan di 

luar jam pelajaran (ekstrakurikuler). 

2. Faktor pendukung pelaksanaan metode pembiasaan dalam membentuk 

karakter insan kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah Putra 

Sengkang meliputi keteladanan dari anregurutta, musyrif dan pendidik, 

integrasi metode dalam kegiatan intra-kokurikuler-ekstrakurikuler, 

pendekatan intuitif dalam memahami kondisi peserta didik, dukungan 

kebijakan madrasah, serta lingkungan dan budaya madrasah yang 

kondusif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan 

infrastruktur serta heterogenitas sosiokultural peserta didik. Adapun 

solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memprioritaskan 

pengembangan dan perbaikan fasilitas pembelajaran secara bertahap, 

serta mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam 
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mengelola keberagaman peserta didik. 

3. Hasil penerapan metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan 

kamil di Pendidikan Diniyah Formal Ulya As'adiyah Putra Sengkang 

menunjukkan perkembangan karakter yang positif pada peserta didik, 

meliputi karakter kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, 

visioner, dan kepedulian. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal 

konsistensi penerapan pada sebagian kecil peserta didik. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

mengenai metode pembiasaan dalam membentuk karakter insan kamil di 

Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang. Oleh karena itu 

terdapat saran dan harapan untuk dilakukan sebagai implikasi dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Pendidikan Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra Sengkang untuk 

meningkatkatkan kualitas infrastruktur pendidikan untuk mendukung 

pelaksanaan metode pembiasaan yang lebih optimal dan 

mengembangkan program pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam menerapkan metode pembiasaan serta 

memperkuat sistem evaluasi dan monitoring pelaksanaan metode 

pembiasaan  untuk memastikan konsistensi dan efektiϐitasnya. 

2. Bagi pendidik dapat meningkatkan pemahaman tentang karakteristik 

dan latar belakang sosiokultural peserta didik untuk menerapkan 

pendekatan yang lebih personal dalam metode pembiasaan serta 

mengembangkan kreativitas dalam menerapkan metode pembiasaan 

agar lebih menarik dan efektif bagi peserta didik. 
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3. Bagi lembaga pendidikan Islam lainnya, penelitian ini dapat menjadi 

inspirasi dan contoh baik (best practice) dalam mengimplementasikan 

metode pembiasaan untuk pengembangan karakter peserta didik yang 

holistik dan terintegrasi dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. 

4. Kepada peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti dalam 

wilayah kajian yang sama, dengan adanya penelitian ini maka 

selanjutnya dapat mengembangkan aspek-aspek spesiϐik dari metode 

pembiasaan atau karakter insan kamil yang belum terjangkau dalam 

penelitian ini. 

Terakhir, bahwa hasil dari penelitian ini sesungguhnya sangat jauh dari 

kata sempurna, peneliti menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dalam 

penelitian penelitian ini. Kritik, saran dan masukan sangat diharapkan untuk 

perbaikan. Namun, peneliti berharap, semoga hasil penelitian ini bisa menjadi 

bahan rujukan perbandingan pada objek, sudut pandang, pemikiran, guna 

menuju kesempurnaan pada penelitian lain yang berbeda. Kepada Allah swt 

disandarkan segala pertolongan dalam setiap langkah dan perbuatan kita. 

Āmīn Yā Robbal’ālamīn.
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Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian 

Gambar 1: Permohonan Izin Penelitian 

 

Gambar 2: wawancara dengan responden 
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Gambar 3: Pengambilan sampel responden 

 

Gambar 4: Suasana kegiatan kokurikuler tata cara pemotongan hewan 
qurban 
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Lampiran 2: Surat Izin Penelitian
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Lampiran 3: Lembar Validasi Instrumen Penelitian 
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Lampiran 4: Lembar Pertanyaan Reϐlektif Peserta Didik 
  

KARAKTER INSAN KAMIL: 7 Spritual Core Values 
Disclaimer! Lembar penilaian diri berikut tidak mempengaruhi nilai dan 
prestasi akademik peserta didik. Akan Tetapi, hanya bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana peserta didik telah mengamalkan karakter insan 
kamil dalam kehidupan sehari-hari. 
Petunjuk Pengisian: 
1. Membaca dengan teliti setiap pernyataan yang disajikan dalam tabel. 
2. Merenungkan sejauh mana pernyataan tersebut sesuai dengan sikap, 
perilaku, dan pengalaman mereka sehari-hari di sekolah maupun di luar 
sekolah. 
3. Memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan skala Likert yang 
disediakan: 
Tidak Pernah (1): Jika pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri 
mereka dan hampir tidak pernah mereka terapkan dalam keseharian. 
Jarang (2): Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri mereka dan 
jarang mereka terapkan dalam keseharian. 
Kadang-kadang (3): Jika mereka ragu-ragu atau tidak dapat menentukan 
apakah pernyataan tersebut sesuai dengan diri mereka. 
Sering (4): Jika pernyataan tersebut sesuai dengan diri mereka dan sering 
mereka terapkan dalam keseharian. 
Selalu (5): Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri mereka dan 
selalu mereka terapkan dalam keseharian. 
4. Memberikan tanda centang (✓) atau silang (X) pada kolom yang sesuai 
dengan jawaban mereka untuk setiap pernyataan. 
5. Menjawab semua pernyataan dengan jujur dan objektif, tanpa terpengaruh 
oleh jawaban teman atau keinginan untuk terlihat baik di hadapan guru. 

 

NAMA : KELAS : UMUR : 
No. Pertanyaan ReflekƟf Selalu Sering Kadang-

Kadang 
Jarang Tidak 

Pernah 
1. Saya mengembalikan barang 

yang bukan milik saya kepada 
pemiliknya. 

     

2. Saya menyebarkan berita 
bohong atau hoaks. 

     

3. Saya berkata apa adanya, tidak 
berbohong atau menipu 

     

4. Saya menyampaikan informasi 
sesuai fakta dan data yang valid 

     

5. Saya mencontek saat 
ujian/ulangan 

     

1. Saya melaksanakan tugas 
individu dan kewajiban dengan 
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baik 
  2. Saya aktif dalam kerja 

kelompok dan kegiatan sosial 
di sekolah 

     

3. Saya menepati janji dan 
melaksanakan apa yang telah 
saya katakana 

     

4. Saya melaksanakan tugas piket 
secara teratur 

     

5. Saya menjaga kebersihan 
lingkungan dengan tidak 
membuang sampah 
sembarangan 

     

1. Saya hadir tepat waktu di kelas      
2. Saya memberi atensi penuh 

terhadap penjelasan guru. 
     

3. Saya menyelesaikan tugas tepat 
waktu 

     

4. Saya membawa peralatan 
belajar lengkap setiap hari 

     

5. Saya mematuhi tata tertib 
sekolah dengan baik 

     

1. Saya menghargai pendapat dan 
kontribusi teman dalam kerja 
kelompok 

     

2. Saya melaksanakan peran dan 
tanggung jawab saya dalam 
tugas kelompok. 

     

3. Saya mendengarkan dengan 
seksama dan menyampaikan 
ide dengan jelas saat diskusi 

     

4. Saya berusaha menyelesaikan 
perbedaan pendapat dalam 
kelompok secara konstruktif. 

     

5. Saya mengutamakan 
pencapaian tujuan bersama 
daripada kepentingan pribadi 

     

1. Saya memberi kesempatan 
teman untuk berbicara tanpa 
memotong 

     

2. Saya mengajak teman yang 
sering terisolasi dalam 
aktivitas Bersama 

     

3. Saya bersedia meminjamkan 
alat tulis/buku kepada teman 
yang membutuhkan. 

     

4. Saya berani menentang 
tindakan bullying atau 
pengucilan terhadap teman 

     

5. Saya mencontek saat 
ujian/ulangan 
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1. Saya menetapkan tujuan 
belajar jangka panjang yang 
realistis dan terukur 

     

2. Saya berani mengambil inisiatif 
dalam pembelajaran meski 
menghadapi kesulitan. 

     

3. Saya menguraikan visi belajar 
saya menjadi rencana tindakan 
konkret. 

     

4. Saya konsisten menjalankan 
rencana untuk mencapai tujuan 
belajar saya 

     

5. Saya yakin pengetahuan yang 
saya pelajari akan bermanfaat 
untuk masa depan. 

     

1. Saya peka terhadap perasaan 
teman dan bersedia 
mendengarkan keluh kesah 
mereka. 

     

2. Saya tergerak membantu 
teman yang mengalami 
kesulitan dalam pelajaran 

     

3. Saya mengajak teman-teman 
untuk menjaga kebersihan 
kelas dan lingkungan sekolah. 

     

4. Saya berinisiatif 
mengumpulkan sumbangan 
untuk teman yang tertimpa 
musibah 

     

5. Saya mengingatkan teman 
dengan lembut ketika 
melakukan kesalahan 
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Lampiran 4: SURAT PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT) 
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