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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 

 
b 
 

Be 
 ت 

 
Ta 

 
t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 

 
s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 

 
h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 

 
r 
 

Er 
 ز 

 
Zai 

 
Z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 

 
S 
 

Es 
 ش 

 
Syin 

 
Sy 

 
es dan ye 

 ص 
 

s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 

 
t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 

 
z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 

 
G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 

 
Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 

 
K 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 

 
L 
 

El 
 م 

 
Mim 

 
M 
 

Em 
 ن 

 
Nun 

 
N 
 

En 
 و 

 
Wau 

 
W 
 

We 
 ھـ 

 
Ha 

 
H 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 

 
’ 
 

apostrof 
 ى 

 
Ya 

 
y 
 
 

Ye 
 



 

xv 
 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, 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: 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : كَـیْـفَ  

 haula : ھَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 
d}ammah u u  ُا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i  ْى  ـَ
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

وْ   ـَ
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى 

 qi>la : قـِیْـلَ  

 yamu>tu : یـَمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh 

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

maka ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l: رَوْضَـة ُ الأطَْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْـمَـدِیْـنـَة ُ الَْـفـاَضِــلَةُ 

 al-h}ikmah : الَـْحِـكْـمَــةُ 

 

Nama 

 

Harakat 
dan Huruf 

Huruf 
dan  

 

Nama 

 
fath}ahdan alif atau 
ya>’ 

 ... َ ا | ... َ ى

d}ammahdan wau 

 

ــو  ـُ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

ــــى  ـِ



 

xvii 
 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d(ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :  رَبـّـَناَ 

 <najjaina :  نـَجّـیَْــناَ 

 al-h}aqq :  الَـْـحَـقّ 

 nu’ima :  نُعـّـِمَ 

 aduwwun‘ :  عَـدوٌُّ 

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلِـىٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىُّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 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 (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

لــْزَلــَةُ   al-zalzalah(az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَـْـفـَلْسَـفَةُ 

 al-bila>du : الَـْـبـــِلادَُ

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَمُْـرُوْنَ 

وْعُ  ‘al-nau : الَــنَّـ

 syai’un : شَـيْءٌ 

 umirtu : أمُِـرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
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rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهِ دِیـْنُ   di>nulla>h ِبِاللھ billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} 

al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hھـُمْ فيِْ رَحـــْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

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

kalimat. Bila nama diri didahului 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 
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ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

 

 

 

 
B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijriah 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 



 

xxi 
 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 61 = QS An-Nur/24: 61 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

UU = Undang-Undang 

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

SLB = Sekolah Luar Biasa 

 



 

xxii 
 

ABSTRAK 

Nama  : Andi Nur Khofifah Maghfirah M 
NIM  : 80100221097 
Judul  : Gerakan Literasi Sebagai Strategi Pembinaan Karakter  

  Religius Pemustaka  di SDIT Al-Fatih Makassar. 
 
 

Penelitian ini berjudul "Gerakan Literasi sebagai Strategi Pembinaan 
Karakter Religius Pemustaka di SDIT Al-Fatih Makassar". Studi ini bertujuan 
untuk mengeksplorasi bagaimana gerakan literasi Islam dapat digunakan sebagai 
strategi dalam membentuk karakter religius pemustaka di lingkungan sekolah dasar 
berbasis Islam. Fokus utama penelitian ini adalah peran pustakawan dan pendidik 
dalam menyediakan bahan literasi berbasis Al-Qur'an serta implementasi budaya 
literasi di sekolah dalam mendukung penguatan karakter religius siswa. 
 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-
pihak terkait di SDIT Al-Fatih Makassar, termasuk kepala sekolah, guru, 
pustakawan, serta pemustaka (siswa). Analisis data dilakukan melalui teknik 
reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi 
pola dan dinamika dalam penguatan karakter religius melalui gerakan literasi Islam. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan literasi di SDIT Al-Fatih 
Makassar tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga 
mencakup literasi Al-Qur'an yang berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan 
karakter religius siswa. Upaya pustakawan dalam menyediakan bahan bacaan yang 
mendukung pembelajaran agama, penerapan budaya literasi melalui berbagai 
kegiatan berbasis nilai-nilai Islam, serta peran guru dalam mengintegrasikan literasi 
ke dalam pembelajaran, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. 
Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa literasi Islam dapat menjadi strategi 
efektif dalam membentuk karakter siswa yang lebih religius, mandiri, dan memiliki 
etos belajar yang kuat. 
 
 
Kata Kunci: Gerakan Literasi, Literasi Islam, Pembinaan Karakter Religius, 
Pemustaka, SDIT Al-Fatih Makassar. 
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ABSTRACT  

Name  : Andi Nur Khofifah Maghfirah M 
ID Number : 80100221097 
Title  : The Literacy Movement as a Strategy for Developing Religious  

  Character among Library Users at SDIT Al-Fatih Makassar. 
 
This study, titled "The Literacy Movement as a Strategy for Developing Religious 
Character among Library Users at SDIT Al-Fatih Makassar", aims to explore how the 
Islamic literacy movement can be utilized as a strategy for shaping the religious 
character of library users in an Islamic-based elementary school environment. The 
primary focus of this research is the role of librarians and educators in providing 
Quran-based literacy materials and the implementation of a literacy culture within 
the school to support the strengthening of students' religious character. 
 
This research employs a qualitative descriptive method. Data were collected 
through interviews, observations, and documentation involving key stakeholders 
at SDIT Al-Fatih Makassar, including the school principal, teachers, librarians, and 
library users (students). Data analysis was conducted through data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing to identify patterns and dynamics in 
strengthening religious character through the Islamic literacy movement. 
 
The findings indicate that the literacy movement at SDIT Al-Fatih Makassar is not 
limited to reading and writing skills but also encompasses Quranic literacy as a 
foundation for shaping students' religious character. Librarians play a crucial role 
in providing reading materials that support religious learning, while the 
implementation of literacy culture through various Islamic-based activities and the 
integration of literacy into teaching by teachers significantly contribute to the 
program’s success. Furthermore, the study reveals that Islamic literacy can be an 
effective strategy for fostering students' religious character, independence, and 
strong learning ethos. 
 
 
Keywords: Literacy Movement, Islamic Literacy, Religious Character Development, 
Library Users, SDIT Al-Fatih Makassar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Internalisasi karakter religius ditanamkan sejak dini. Hal ini penting karena 

masih banyak persoalan karusut khususnya di bidang pendidikan. Melemahnya 

perilaku jujur dan disiplin setidaknya tercermin. Pada tingkat dasar dan menengah, 

ketidakjujuran diwujudkan dalam perilaku atau kebiasaan dan membolos1. Di 

tingkat universitas, perilaku ini telah berkembang dari kebiasaan menyonkos 

plagiarisme, dan tidak sedikit mahasiswa dan akademisi yang terlibat dalam kasus 

plagiarisme. Permasalahan ini kemudian mendorong hampir semua perguruan 

tingkat plagiarisme atau indeks kesamaan memberikan sosialisasi untuk batas 

toleransi tingkat plagiarisme2. Setidaknya bisa dijadikan gambaran betapa 

mengerikannya masalah kejujuran bila tidak diasantipasi sejak awal. Dengan 

demikian, upaya melanjutkan Pendidikan Karakter (PPK) dalam artian merupakan 

tugas dan tanggung jawab bersama ketiga pusat tersebut.  

Dalam pengertian ini, kehadiran gerakan PPK bertujuan untuk memperkuat 

karakter peserta didik secara holistik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah  

pikir (literasi) dan olah raga yang keduanya dilaksanakan dalam pembelajaran. Dan 

melalui pengembangan budaya sekolah. Secara konseptual, gerakan PPK memiliki 

 
1Marzuki, M., & Haq, P. I. (2018). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Religius Dan Karakter 

Kebangsaan di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Jatinangor Sumedang. Jurnal Pendidikan Karakter, 
8(1). 

2Rosalia, R., & Fuad, A. J. (2019). Peran Dosen dalam Meminimalisasi Perilaku Plagiasi 
Mahasiswa. Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES), 2(1), 61–77. 
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lima nilai karakter utama yang saling berkaitan, yaitu religius, nasionalis, mandiri, 

gotong royong, dan integritas3.  

Penanaman nilai-nilai agama merupakan cerminan dari ketuhanan Yang 

Maha Esa, yang diwujudkan dalam perilaku dalam menjalankan ajaran agama dan 

keyakinan. Nilai karakter ini juga mencakup tiga dimensi hubungan, antara lain 

hubungan individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama, dan dengan 

alam semesta. Permendikbud 2018 edisi 2 menjelaskan bahwa pelaksanaan PPK 

pada satuan pendidikan formal (sekolah) terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), 

pendidikan dasar dan menengah secara teratur dan bertahap. Di tingkat TK, PPK 

dilaksanakan untuk mengajarkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

intrakurikuler. Secara umum, gerakan PPK memiliki tiga pilar, yaitu kelas, kultur 

sekolah, dan komunitas.  

Program Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang fokus pada tiga satuan 

kerja—Gerakan Literasi Keluarga (GLK), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan 

Gerakan Literasi Masyarakat (GLM)—diperkenalkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun yang sama dengan Gerakan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK). Literasi, numerasi, sains, digital, keuangan, dan 

kewarganegaraan merupakan beberapa keterampilan literasi mendasar yang 

merupakan bagian dari gerakan literasi sekolah.. Literasi dasar ini menjadi dasar 

literasi dalam berbagai bentuk. Program ini bertujuan untuk memperkuat gerakan 

pengembangan karakter serta kurikulum 2013 di semua jurusan melalui penerapan 

 
3Tim Penyusun. (2017). Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter. 

Kemendikbud. 
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strategi literasi4. Dalam perkembangannya, literasi juga berkembang hingga 

mencakup aspek keagamaan. Prothero-lah yang memelopori istilah tersebut. 

Baginya, Pendidikan agama dimaknai sebagai kemampuan untuk memahami dan 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari komponen dasar tradisi keagamaan, yang 

meliputi konsep-konsep kunci seperti simbol, doktrin, praktik, pernyataan, 

karakter, metafora dan narasi5.  

Prothero untuk menggambarkan arah baru reformasi negara sekuler yang 

berjuang untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam system Pendidikan 

Nasionalnya. Apalagi, gagasan ini kemudian oleh Gallagher, yang menjelaskan 

bahwa Pendidikan agama tidak hanya mencakup penguasaan ilmu dasar agama, 

tetapi juga manusia. Dengan pengetahuan dalam orientasi mereka sendiri di dunia 

untuk memberikan arah dan makna hidup mereka6.  

Kapasitas untuk memahami dan mencerna informasi baik dalam bentuk 

tertulis maupun lisan merupakan definisi umum dari literasi. Kapasitas untuk 

menulis, membaca, berhitung, berbicara, dan memecahkan masalah pada tingkat 

yang diperlukan untuk keluarga, masyarakat, dan tempat kerja adalah apa yang 

digambarkan oleh National Institute of Literacy sebagai literasi. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa literasi melibatkan lebih dari sekedar kemampuan menulis 

dan membaca; itu juga berarti mampu menggunakan apa yang telah dipelajarinya 

 
4Tim Penyusun. (2017). Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter. 

Kemendikbud. 
5Prothero, S. (2009). Religious Literacy: What Every American Needs to Know—And 

Doesn’t. HarperOne. 
6Gallagher, E. V. (2009). Teaching for Religious Literacy. Teaching Theology & Religion, 

12(3), 208–221. 
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agar ilmu yang dimilikinya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat di mana 

ia tinggal.7.  

Peradaban di dunia tidak terlepas dari kemampuan seseorang untuk menulis 

dan membaca. Peradaban manusia dimulai dengan berkembangnya kemampuan 

literasi manusia. Karena salah satu kunci pengembangan peradaban Islam adalah 

literasi. Namun semangat literasi tersebut belum menjadi nurani umat Islam saat 

ini, selama ini perkembangan ilmu pengetahuan Islam cenderung pasif dan defensif. 

Pencapaian ulama terdahulu pada masa kejayaan Islam dianggap definitif dan tidak 

perlu direkonstruksi. Persepsi seperti ini dibuat oleh para junud muslim, sama sekali 

jahil dan tanpa kerja intelektual. Artinya, umat Islam lebih cenderung buta huruf, 

meskipun kitab sucinya mengusung semangat literasi. Akibat lebih serius dari sikap 

yang mengabaikan literasi adalah ketidakmampuan mengembangkan sikap kritis 

dan kreatif dalam merespon berbagai fenomena kehidupan, termasuk kehidupan 

beragama8. 

Padahal Islam kenyata pencinta ilmu pada masa kejayaan Islam yang 

membuatnya terkenal di berbagai belahan dunia mulai dari Eropa, Timur dan Barat. 

Berawal di tradisi sastra para cendekiawan dan ilmuwan muslim telah banyak 

melakukan karya intelektual untuk membangun peradaban yang sangat besar. Islam 

pengetahuan di dunia menjadi pusat. Pada tahun 859 M Universitas Al-Qawarriyin, 

universitas pertama yang dunia yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri di Maroko. 

 
7Himayah. “Penguatan Literasi Islam dalam Pendidikan Dasar” Al Urwatul Wutsqa: 

Kajian Pendidikan Islam 1 no.1 (2021):h.1. 
8Setyawan Pujiono. "Berpikir Kritis dalam Literasi Membaca dan Menulis Untuk 

MemperkuatJati Diri Bangsa." Prosiding Bahasa dan Sastra Indonesia ke-34. (Jakarta, 2012.) 
h.778. 
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Pada tahun 975 Masehi, Universitas Al-Azhar di Mesir yang tetap kokoh hingga 

saat ini, dan kemajuan-kemajuan lainnya.Oleh karena itu, tidak berlebihan bahwa 

literasi dalam Islam merupakan cikal bakal lahirnya ilmu dan pengetahuan Islam9. 

Literasi dikenal sebagai pendidikan dasar yang harus diajarkan dan 

diupayakan oleh semua umat Islam. Islam menekankan literasi sebagai prinsip 

dalam kewajiban mencari ilmu. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji literasi dari 

sudut pandang Al-Qur’an dari beberapa aspek, yaitu: teologis, historis, dan 

sosiologis. Oleh karena itu diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi yang 

integratif bagi pengembangan pemahaman dan kesadaran literasi umat Islam10. 

Islam telah mengenal literasi sejak manusia pertama diutus ke bumi. Dalam 

catatan sejarah masa kejayaan Islam tidak lepas dari kebiasaan ilmiah seperti 

menulis, membaca, meneliti dan juga berdiskusi. Pada masa kejayaan Bagdad pada 

masa kekhalifahan Harun Al-Rasyid (789-809), literasi Islam berkembang pesat. 

Saat itu, gerakan intelektual sangat marak, dimana banyak buku yang ditulis dan 

dicetak sebagai sumber ilmu pengetahuan, memberikan kesempatan kepada orang 

untuk menimba ilmu secara luas. Gerakan intelektual ini ditandai dengan adanya 

proyek penerjemahan karya-karya Persia, Sansekerta, Syria, dan Yunani ke dalam 

Bahasa Arab.Dimulai dengan karya Anda sendiri tentang sains, filsafat, atau 

sastra.11 

 
9Ali Romdhon. "Al-Quran Memerangi Illiteracy, Mencipta Peradaban Ilmu  

Pengetahuan."Journal of Qur’an and Hadith Studie (2012): h.4. 
10Thoriq Aziz Jayana. "Pendidikan Literasi Berbasis Alquran dalam Tinjauan Teologis, 

Historis,dan Sosiologis." Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman (2021):h.206. 
11Himayah. "Penguatan Literasi Islam Dalam Pendidikan Dasar." Al- 

UrwatulWutsqa: Kajian Pendidikan Islam 1 no.1. (2021): h.30-31. 
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Mempelajari ilmu yang diturukan dari Allah Swt. kepada para Nabi dan Rasul 

kepada sahabat, mukmin agar sampai kepada kita umat Islam. Kajian literasi Islam 

tidak buku-buku sejarah; sikap hidup dan jati diri umat Islam bagian dari cara 

berpikir. 

Gerakan literasi Islam dapat dianggap sebagai upaya untuk memperkuat 

kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Arab, yang merupakan bahasa 

asli Al-Qur’an dan sumber ajaran Islam. Namun, gerakan ini juga bertujuan untuk 

memperluas literasi dalam bahasa-bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat 

Muslim di seluruh dunia, sehingga mereka dapat mengakses berbagai sumber 

pengetahuan dan informasi secara lebih luas. 

Salah satu manfaat dari gerakan literasi Islam adalah bahwa ia dapat 

membantu memerangi intoleransi dan ekstremisme dalam masyarakat Muslim. 

Dengan meningkatkan pengetahuan tentang agama dan memperluas wawasan, 

orang-orang dapat memahami agama secara lebih utuh dan lebih luas, dan dengan 

demikian menghindari pemahaman sempit dan keliru tentang agama yang dapat 

memicu radikalisme dan ekstremisme. 

Gerakan literasi Islam juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan 

sosial dan ekonomi umat Islam. Dengan memperluas pengetahuan dan wawasan 

mereka, orang-orang dapat mengembangkan keahlian dan keterampilan baru, yang 

dapat membantu mereka mencari pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, meningkatkan literasi juga dapat 

membantu orang-orang dalam memperoleh akses yang lebih baik ke layanan 
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kesehatan, pendidikan, dan keamanan, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial 

mereka. 

Namun, gerakan literasi Islam masih memiliki banyak tantangan. Salah 

satunya adalah kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat 

luas. Selain itu, terdapat juga kurangnya sumber daya dan fasilitas untuk membantu 

meningkatkan literasi, seperti perpustakaan dan pelatihan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat 

untuk mendukung gerakan literasi Islam. Pemerintah dapat memberikan dukungan 

finansial dan teknis untuk meningkatkan literasi, sementara masyarakat dapat 

membantu dengan mengorganisir berbagai kegiatan literasi, seperti membuka 

perpustakaan umum dan mengadakan pelatihan membaca dan menulis. Dengan 

upaya bersama ini, gerakan literasi Islam dapat memperkuat kemampuan 

intelektual dan sosial umat muslim dan memperkuat kegiatan keagamaan dan sosial 

mereka. 

Literasi Islam mencakup pemahaman tentang dasar-dasar sejarah Islam, 

prinsip inti Islam, dan pahlawan, simbol, dan dongeng Alquran. Pernyataan tersebut 

memperjelas bahwa literasi Islam merupakan salah satu komponen gagasan literasi 

agama dalam konteks wacana literasi agama di Indonesia dan kajian literasi agama 

merupakan perkembangan dan area terkini dalam wacana seputar penelitian literasi. 

Melalui contoh SDIT Al-Fatih Makassar, penelitian ini berupaya menangkap 

evolusi pendidikan karakter melalui perspektif segar literasi Islam. Mungkin cara 

terbaik untuk menggambarkan lonjakan inisiatif literasi agama yang terjadi saat ini 

adalah dengan menggunakan kata ini. Penelitian di SDIT Al-Fatih Makassar juga 
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bermanfaat karena sebagian besar orang tua siswa mengatakan bahwa pemahaman 

sekolah terhadap keagamaan khususnya hafalan dan hafalan Alquran menjadi 

alasan utama mereka membawa anaknya ke SDIT Al-Fatih Makassar. Bagaimana 

dinamika pengembangan karakter dan literasi Islam di SDIT Al-Fatih Makassar 

bisa kita amati jika kita mencermati proses pengembangan karakter religius di 

sekolah. 

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana literasi Islam membentuk karakter 

religius siswa, penulis mengembangkan judul berdasarkan permasalahan dengan 

judul“ Gerakan Literasi Sebagai Strategi Pembinaan Karakter Religius 

Pemustaka di SDIT Al-Fatih Makassar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang disebutkan di atas, maka 

penelitian ini berfokus pada: Gerakan Literasi Sebagai Strategi Pembinaan 

Karakter Religius Pemustaka di SDIT Al-Fatih Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Dalam metode kajian ini, pembahasan yang berkaitan dengan kajian 

gerakan literasi sebagai strategi pengembangan karakter religius diutamakan. 

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperjelas agar pembaca tidak 

salah mengartikan judul penelitian dan memastikan tidak terjadi perbedaan 

pendapat.: 
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Tabel 1.1 Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Uraian Fokus 

Gerakan Literasi  - Kemampuan memahami 

literasi 

- Literasi Qur’an 

- Manfaat Literasi Qur’an 

Pembinaan Karakter 

Religius 

- Upaya Pustakawan dalam 

menyediakan bahan 

bacaan. 

- Proses penanaman nilai 

karakter religius 

- Penerapan budaya 

sekolah 

 

a. Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

kemampuan menulis dan membaca, serta kemampuan individu dalam 

mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Secara 

umum, literasi dijelaskan sebagai kemampuan seseorang dalam mengolah 

dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. 

National Institute for Literacy, mendefinisikan Literasi sebagai 

“kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan 

memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam 

pekerjaan, keluarga dan masyarakat.” Dengan demikian, literasi tidak hanya 
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berarti mampu membaca dan menulis saja, tetapi juga harus memiliki 

keterampilan dan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari sehingga 

ilmunya bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. 

b.  Literasi Qur’an adalah mempelajari ilmu pengetahuan yang sudah 

diturunkan oleh Allah Swt kepada para Nabi dan Rasul lalu kepada para 

sahabat,  orang-orang beriman, sehingga sampai kepada kita umat Islam. 

Mempelajari literasi Islam bukan hanya membuka buku sejarah tapi literasi 

Islam adalah bagian dari pola pikir, pandangan hidup dan identitas kaum 

muslimin. Literasi Islam itu berarti mempelajari ilmu pengetahuan yang 

sudah diturunkan oleh Allah Swt kepada para Nabi dan Rasul lalu kepada 

para sahabat, orang-orang beriman, sehingga sampai kepada kita umat 

Islam. Mempelajari literasi Islam bukan hanya membuka buku sejarah tapi 

literasi Islam adalah bagian dari pola pikir, pandangan hidup dan identitas 

kaum muslimin. 

c. Pendidikan karakter religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang di anutnya, toleran dalam 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. Agama merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. 

Manusia dari sudut pandangan ini adalah homo religionusus, makhluk 

fitrah, atau insan agamis. Untuk membudayakan nilai-nilai keberagamaan 

(religius) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui : 

merumuskan visi dan misi yang religius, pelaksanaan pembelajaran yang 

integratif, penciptaan suasana religius serta tradisi dan perilaku secara 



11 
 

 
 

kontinu dan konsisten, sehingga tercipta religios culture tersebut dalam 

lingkungan lembaga pendidikan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan diatas maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Gerakan Literasi pada Pemustaka di SDIT Al-Fatih Makassar? 

2. Apa saja upaya yang dilakukan Pustakawan SDIT Al-Fatih dalam 

menyediakan bahan Pustaka pada proses pembentukan karekter religius 

pemustaka? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran dan melihat berbagai sumber referensi yang 

berkaitan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Literasi Agama Islam Sebagai Strategi Pengembangan Karakter Religius 

Siswa Ra Km Al Hikmah Kediri merupakan makalah yang ditulis oleh 

Maimunatun Habibah dan Siti Wahyuni. Berdasarkan temuan penelitian, 

kegiatan literasi agama Islam yang dimasukkan ke dalam pengajaran di 

kelas dan pembelajaran berbasis budaya sekolah digunakan untuk 

meningkatkan karakter religius. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya berpusat 

pada perolehan informasi siswa tetapi juga berkembang menjadi kebiasaan 

perayaan keagamaan melalui kegiatan pembelajaran yang menuntut muatan 

keagamaan dan disajikan dalam berbagai cara. Faktor lain yang mendorong 

maksimalnya pengembangan karakter keagamaan siswa adalah 

pembentukan budaya sekolah, yang membentuk budaya keagamaan melalui 
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penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang erat kaitannya dengan 

pembelajaran di kelas. 

2. Fatkhul Wahab dalam tulisannya yang berjudul Pembinaan Karakter 

Religius Siswa Melalui Program Boarding School di SMP IT Abu Bakar 

Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan : (1) Pembinaan Karakter Religius 

Siswa Melalui Program Boarding School di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta 

meliputi : (a) Perencanaan dengan penentuan tujuan, penentuan sumber 

daya manusia (SDM), perencanaan program, cara mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. (b) Pelaksanaan Pembinaan Karakter Religius Siswa 

dengan mengadakan program peningkatan pembiasaan ibadah, mengadakan 

program Tahajjud/Qiyamullail, mengadakan program shalat dhuha, 

mengadakan program tahfidz, mengadakan lomba karakter shaleh. Metode 

yang digunakan dalam pembinaan adalah dengan pendekatan dan 

pembiasaan, contoh dan teladan, pemantauan dan pendampingan, 

pemberian hukuman, pemberian hadiah, dan kedisiplinan. (c) Evaluasi 

pembinaan karakter religius siswa dengan dua cara yaitu evaluasi terhadap 

peserta didik melalui tehnik tes dan non tes dan kedua evaluasi terhadap 

kinerja pengurus. (2) Implikasi Pembinaan Karakter Religius Siswa Melalui 

Program Boarding School di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. (a) Dampak 

positifnya adalah meningkatnya kualitas ibadah, munculnya sifat toleransi, 

peningkatan akhlak siswa, munculnya sikap taqwa, ikhlas dan tawakkal, 

munculnya sikap sabar dan syukur, munculnya akhlak silaturahim, 

ukhuwah, musawah, husnudzon sesama siswa, munculnya sikap insyiroh. 
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(b) Dampak negatifnya antara lain siswa menjadi sering kelelahan secara fisik, 

kegiatan di asrama menyita waktu untuk mengerjakan tugas sekolah, siswa 

tidak memperhatikan pelajaran di kelas, dan guru menjadi sibuk dengan siswa 

yang sakit. 

3. Himayah dalam tulisannya yang berjudul Penguatan. Literasi Islam di 

sekolah dasar. Literasi Islam, yang harus dimulai pada tingkat sekolah dasar, 

merupakan sarana yang digunakan penelitian ini untuk meningkatkan 

pengajaran dasar agama Islam. Penelitian ini merupakan survei literatur 

yang mengkaji ide-ide literasi Islam dalam rangka meningkatkan 

kemampuan pendidikan dasar siswa dalam ilmu agama Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setelah menelaah permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan 

masalah di atas, maka penulis akan mengembangkan tujuan dan manfaat ilmiah 

penelitian ini guna mempersempitnya. 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Gerakan Literasi pada 

Pemustaka di SDIT Al-Fatih Makassar 

b. Apa saja upaya yang dilakukan Pustakawan SDIT Al-Fatih dalam 

menyediakan bahan Pustaka pada proses pembentukan karekter 

religius pemustaka? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 
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Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi 

informasi, gagasan, dan penelitian terkini, dan juga dimaksudkan 

sebagai sumber bacaan berharga bagi mahasiswa atau peneliti masa 

depan yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang peningkatan 

pendidikan karakter religius pengunjung perpustakaan. 

b. Kegunaan Praktis 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, 

referensi, atau rekomendasi untuk memberikan pandangan baru dalam 

bidang perpustakaan, khususnya di bidang literasi Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Literasi 

Menurut KBBI, literasi kemampuan dan menulis. Sehingga bahwa tidak 

dapat dipisahkan dari kemampuan berbahasa. Menurut Feri, pengertian literati pada 

dasarnya berarti "melek huruf." Seering waktu, keaksaraan didefinisikan ulang 

ketika dunia dan masyarakat sudah berevolusi dan ekspektasi mereka terhadap 

lingkungan kerja, komunitas, dan hal-hal lain yang terkait dengannya1. Tentang 

literacy Zainuri menjelaskan bahwa literasi, literacy juga bisa disebut dengan 

literacy, literasi teknologi, literacy informasi, kesadaran lingkungan, bahkan 

kesadaran politk.2. 

Menurut keterampilan nyata, baik dalam membaca dan menulis, 

menentukan, mencipta, menilai, mencipta, mencipta, efektif dan terorganisir dan 

menggunakan informasi untuk hidup. UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) menusikan bahwa literati3. 

Kata literatus dalam bahasa Latin, yang berarti “orang terpelajar” atau 

“orang yang belajar”, merupakan asal mula kata literasi. Seseorang yang bisa 

membaca, menulis, dan berbicara bahasa Latin dianggap sebagai sastrawan 

sepanjang Abad Pertengahan.Dalam perkembangan selanjutnya, istilah literasi 

dalam batas tertentu mengacu pada kemampuan membaca yang minimal. Namun 

 
1Dr. Feri Sulianta. (2020). Literasi Digital, Riset, Perkembangannya & Perspektif Social 

Studies. Bandung. 
2Zainuri. "Literasi, Diskusi & Intelektualitas." Zainuri. Literasi, Diskusi & 

Intelektualitas. Malang: FKD MANTEK UIN Maliki, 2017. 3. 
3(GLN), Gerakan Literasi Nasional. "Materi Pendukung Literasi Baca Tulis." (GLN), 

Gerakan Literasi Nasional. Materi Pendukung Literasi Baca Tulis. 
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dalam perkembangan selanjutnya, literasi membaca tidak terbatas pada 

kemampuan membaca saja, tetapi juga kemampuan menulis4. 

Selain kemampuan membaca dan menulis, literasi juga dapat merujuk pada 

pengetahuan politik, teknologi, pemikiran kritis, dan kesadaran lingkungan. Dalam 

bukunya Literacy: Profile of America's Young Adult, Kirsch dan Jungebult 

mendefinisikan literasi sebagai kapasitas memanfaatkan informasi untuk 

menciptakan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara lebih umum, 

komponen literasi;5  

1. Literasi dasar, yang meliputi latihan keterampilan menulis, membaca, dan 

matematika.  

2. Literasi perpustakaan, yaitu melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan 

untuk mendorong kegiatan literasi.  

3. literasi teknologi, yaitu praktik memfasilitasi kegiatan literasi dengan 

menggunakan kemajuan teknologi.  

4. Literasi media yaitu melalui pemanfaatan media sebagai alat promosi 

literasi.  

5. Literasi visual, atau kemampuan mengapresiasi teks visual dan desain 

grafis. 

Menghasilkan teks melalui tulisan, dan memperoleh alat dan kecerdasan 

untuk berpartisipasi dalam budaya dan lingkungan. Keller dan Share bahwa literasi. 

 
4Singgih D Gunarsa. Bunga Rampai Psikologi Perkembangan dari Anak sampai Usia 

Lanjut. Jakarta: Gunung Mulia, 2006. 44. 
5Irianto, P.O dan Febrianti, L.Y 2017. “Pentingnya Penguasaan Literasi Bagi Generasi 

Muda dalam Menghadapi MEA” dalam seminar Internasional The 1st Education and Language 
International Conference Proceedings Center for International Language Development of Unissula. 
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Kellner dan Share juga berpendapat bahwa literasi pada dasarnya dasarnya yang 

dimilikinya karakteristik tertentu yang dimilikinya. Oleh karena itu, wajar 

bergantung pada kontext, kerangka peraturan, dan hasil konvensi tentang 

lingkungan sosial6. 

Kemampuan membaca dan menulis inilah yang dimaksud dengan literasi. 

Selain itu, budaya literasi bertujuan untuk membentuk pola pikir yang diikuti 

dengan membaca dan menulis, yang pada akhirnya menghasilkan karya..7 

Literasi secara historis didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan 

menulis. Menurut perspektif ini, mereka yang bisa membaca dan menulis atau yang 

tidak buta huruf dapat dianggap melek huruf. Pemahaman literasi kemudian 

mengarah pada kemampuan membaca, menulis, atau bebas buta huruf. Pemahaman 

literasi kemudian mengarah pada pengembangan keterampilan membaca, menulis, 

berbicara, dan mendengarkan..8 

Literasi informasi didefinisikan sebagai literasi informasi. Kedua kata yang 

merupakan terjemahan dari kata asing literasi informasi juga diterjemahkan sebagai 

literasi informasi. Istilah literasi informasi atau literasi informasi sebenarnya sudah 

lama digunakan, hanya lebih dekat dan lebih umum, terutama pada kelompok 

informasi dan perpustakaan9. 

 
6Kellner, Douglas, and Jeff Share. Critical Media Literacy, Democracy, and the 

Reconstruction of Education. New York: Peter Lang Publishing, 2007. 
7Mursalim, Penumbuhan Budaya literasi dengan penerapan ilmu keterampilan berbahasa 

(membaca dan menulis), jurnal fenomena, Vol. 3 No. 1 Juni 2017, 33 
8Yunus Abidin, Tita Mulyati, Dkk, Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan 

Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 1. 
9Herri Mulyono Salim dan Nurhasanah. "Literasi Informasi dan Kritis: Urgensi, 

Perspektif Islam, dan Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan." Jurnal Tarbiyah Vol. 22, No. 2 
(2015). 
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Literasi juga sangat penting untuk pengembangan pribadi dan sosial. 

Dengan kemampuan membaca dan menulis yang baik, seseorang dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta mampu 

mengkomunikasikan gagasan dan pendapat secara efektif. Hal ini dapat membantu 

dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. 

Selain itu, kemampuan literasi juga berperan penting dalam pengembangan 

ekonomi dan sosial suatu negara. Negara-negara yang memiliki tingkat literasi yang 

tinggi umumnya lebih maju dalam hal ekonomi dan memiliki tingkat kemiskinan 

yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat yang memiliki 

kemampuan literasi yang baik cenderung lebih mudah memperoleh pekerjaan yang 

baik dan memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. 

Namun, meskipun literasi sangat penting, masih banyak orang yang 

mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan literasi termasuk faktor sosial, ekonomi, dan 

pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi di 

seluruh dunia, seperti program-program pendidikan dan pelatihan, pembukaan 

perpustakaan, dan kampanye kesadaran literasi. 

Menurut Morocco et al., tujuan literasi dalam konteks multiliterasi adalah 

untuk mengembangkan anak-anak yang dapat menguasai berbagai keterampilan, 

seperti pemahaman membaca profesional, menulis efektif untuk pengembangan 

dan ekspresi bermakna, berbicara bertanggung jawab, dan kemahiran dengan 

berbagai keterampilan. media digital. Pengembangan kemampuan berbahasa, baik 



19 
 

 
 

tertulis maupun lisan, melalui berbagai media, termasuk media digital berbasis 

informasi dan teknologi, merupakan tujuan dari literasi, menurut pandangan ini.10 

Secara keseluruhan, literasi merupakan kemampuan yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi di seluruh dunia dan 

memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama ke pengetahuan dan 

informasi. 

1. Literasi Islam 

Seiring dengan zaman ilmu pengetahuan yang meningkat sangat pesat, 

perkembangan tersebut dalam bidang pendidikan. Salah satunya di bidang 

literasi atau yang dikenal dengan banyak ilmu-ilmu baru yang bermunculan di 

bidang pendidikan. Menulis, namun pada era sekarang literasi membaca dan 

lain, namun pada era sekarang lain. Septi halnya Pendidikan agama, banyak 

yang berpendapat bahwa Pendidikan agama merupakan suatu kemajuan baru 

dalam pencarian atau pendalaman ilmu di bidang keagamaan. Menurut Diane L 

More, Pendidikan agama adalah kemampuan untuk mengetahui dan 

menemukan persinggunning antara agama and kehidupan lain, sosial dan 

budaya, dari berbagai sudut, septi kehidupan politik. Dengan pendidikan agama 

masyarakat hidup bersama11. 

 
10Yunus Abidin, Tita Mulyati, Dkk, Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan 

Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 
25-28 

11Diane L Moore, Overcoming Religious Illiteracy: A Cultural Studies Approach to the 
Study of Religion in Secondary Education. Palgrave Macmillan. (2007). 
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Menurut Prothero yang dikutip Maimunatul Habibah, beliau menjelaskan 

bahwa pendidikan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 

tradisi keagamaan yang meliputi simbol, ucapan, karakter, ajaran, tradisi 

keagamaan yang meliputi. Pendidikan agama harus menciakup tidak hanya 

penguasaan informasi dan pengetahuan dasar, tetapi juga bagaimana using 

pengetahuan dasar ini untuk mendapatkan pemahaman dan memberi makna 

pada hidup. Agus Iswanto berpendapat bahwa seseorang untuk memahami 

ajaran agama yang berbeda, septi apa yang dilakukan seseorang terkait dengan 

agma sehari-hari12. 

Pendapat berbeda juga dikemukan oleh Farid Ahmadi bahwa Pendidikan 

agama Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan literasi dan segala 

upaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan agama baik dari media cetak, 

visual, digital maupun auditori. Literati Islam juga khusus memunyai. Menurut 

Titi Kadi, ciri dari literasi islam beri dari, yaitu: 

a. Berpusat pada teks (pengertian teks sangat luas), baik teks yang 

disucikan septi Al-Qur’an, maupun teks tentang keagamaan dari hasil 

pemikiran serta perenungan.  

b. Tekks dari antargenerasi digunakan yang digunakan  

c. Yang disucikan (kitab suci), menjadi bagian dari upacara keagamaan. 

d. Teks keagamaan baik yang frefan atau sakral menjadi bagian dari 

identitas kolektif dan individu. 

 
12Agus Iswanto. "Praktik Literasi Agama Pada Masyarakat Indonesia Tempo 

Dulu." Jurnal Manassa (2018). h.53. 
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Mempelajari ilmu yang diturunkan dari Allah Swt kepada para Nabi dan 

Rasul kemudian kepada sahabat, mukmin agar sampai kepada kita umat Islam. 

Kajian literasi Islam merupakan bagian dari cara berpikir, sikap hidup dan jati 

diri umat Islam tidak hanya membuka buku-buku sejarah.13. 

Melalui berbagai acara sosial, baik resmi maupun informal, kegiatan 

literasi dapat diperoleh dengan cara yang bermanfaat. Dalam pendidikan 

formal, siswa belajar bagaimana mengembangkan keterampilan literasi secara 

metodis di bawah bimbingan dan instruksi guru, berkembang dari literasi ke 

literasi wacana. Di sisi lain, beberapa orang memperoleh kemampuan melek 

huruf sendiri atau dengan bantuan anggota masyarakat tidak resmi. Kelompok 

belajar menjadi agen yang mempunyai kemampuan untuk mendampingi 

masyarakat dalam membekali anak dengan keterampilan literasi. Upaya 

individu dan kelompok masyarakat telah membuahkan hasil dalam mengurangi 

buta huruf dan meningkatkan kemampuan literasi anggota masyarakat..14 

2. Pengembangan Budaya Literasi  

Kata buddhayah (Sansekerta) berasal dari bentuk kata buddhi berarti 

akal. Dalam bahsa barat disebut culture dari kata colore (Latin) berarti 

mengerajakan. Dalam kedua istilah, baik bahasa Sansekerta maupun Latin 

terkandung pengertian tenaga dan kekuatan untuk beraktifitas, sehingga secara 

luas kebudayaan diartikan segala bentuk kegiatan manusia yang dihasilkan 

 
13Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, “Literasi Islam dan Kemajuan Ilmu 

Pengetahuan”, Official Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, 
http://dpk.bantenprov.go.id/layanan/topik/206 (8 Agustus 2022) 

14Dadang & Vismani S.D, Literasi dan Pendidikan Literasi, 2021. h. 28 

http://dpk.bantenprov.go.id/layanan/topik/206%20(8
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melalui daya ciptanya. Menurut Kroeber, tidak ada kebudayaan tanpa 

masyarakat, demikian juga sebaiknya tidak ada masyarakat tanpa 

kebudayaan15. 

Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhui, 

baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses untuk 

menumbuhkan budaya literasi di sekolah dibagi dalam 3 tahapan berdasarkan 

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan. Adapun tahapan 

pelaksanaan budaya di sekolah dibagi ke tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:16 

a. Tahap Pembiasaan. Pada titik ini, sekolah menawarkan berbagai bahan 

bacaan yang dapat menarik perhatian pengunjung perpustakaan dan 

melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan minat membaca anak dan 

membantu mereka menjadi terbiasa. Misalnya, menyiapkan ruang baca 

yang dilengkapi ruang dan fasilitas, memperkenalkan kegiatan budaya 

literasi, dan membiasakan siswa membaca lima belas menit sebelum kelas 

dimulai. 

b. Tahap Pengembangan. Pengembangan. Setelah kebiasaan membaca, maka 

sekolah masuk ke tahap pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan kecakapan literasi. Menulis cerita, story telling, 

mendiskusikan suatu bacan. 

c. Tahap Pembelajaran. Pada tahapan ini, yang bertujuan untuk 

mempertahankan minat baca dan meningkatkan kecakapan literasi buku-

 
15Nyoman Kuntha Ratna, Peranan Karya Sastra, Seni, dan Budaya dalam Pendidikan 

Karakter, 188. 
16Ariani, D. N., & Hamdan, H, “Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah Di 

Sekolah Dasar Negeri Gugus Sungai MIAI Banjarmasin”, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol.4.  
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buku pengayaan dan buku teks pelajaran. Menulis cerita, dan 

mengintegrasikan kegiatan pembinaan membaca misalnya. 

Adapun tahapan dalam meningkatkan budaya literasi menurut Septiary dan 

Sidabutar dalam Fifi dan M. Syahidul yaitu17;  

a. Dengan membuat rencana untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran, 

perpustakaan sekolah mendukung inisiatif untuk meningkatkan budaya 

membaca dalam beberapa cara sepanjang tahap perencanaan.  

b. Siswa pada tahap pembiasaan diinstruksikan untuk melakukan kegiatan 

literasi budaya sehari-hari yang meliputi bercerita di depan kelas, membaca 

nyaring, menulis, menghafal dialog, membaca mandiri, membaca bersama 

orang lain, dan berpartisipasi dalam diskusi.  

c. Fase penilaian, yang dapat berupa evaluasi sumatif yang dilakukan pada 

akhir semester untuk menginformasikan keputusan pada fase berikutnya 

atau penilaian formal yang dilakukan oleh guru selama pengajaran. 

Menurut Yustinus dalam tahapan untuk meningkatkan budaya literasi 

siswa dibagai menjadi 3 tahap kegiatan yang akan dilakukan yakni tahap 

pelaksanaan, perencanaan dan evaluasi. Ketiga tahap tersebut dipaparkan 

sebagaimana berikut ini:18:  

a. Mempersiapkan tim pelaksana program, mengkoordinasikan perencanaan 

awal program, membuat rencana program dan anggaran, serta memberikan 

 
17Fifi Widya Chomaryani Dan Mohammad Syahidul Haq, Pengembangan Program 

Literasi Sekolah, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol.0, No.3. 
18 Yustinus Budi Setyana, literasi sekolah: tantangan dan strategi pelaksanaan, tahun 2020 
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sosialisasi merupakan tugas-tugas yang diselesaikan pada tahap 

perencanaan.  

b. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan antara lain pergi 

ke perpustakaan, membaca buku-buku non pembelajaran sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai, membuat madding dan pohon literasi di setiap kelas, 

membuat poster sekolah, membuat pojok baca, membuat dinding motivasi 

di setiap kelas, dan mengadakan lomba karya literasi antar kelas. 

c. Tahap evaluasi, dilakukan penilaian keterlaksaan program sejak awal 

sampai dengan akhir tahun pelajaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan 

dengan mengumpulkan seluruh anggota tim GLS. Pelaksanaan evaluasi 

tersebut, masing-masing koordinator bidang memberikan gambaran 

pelaksanaan program, baik kelebihan maupun kendala yang dihadapi saat 

program diimplentasikan. Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan pada 

periode berikutnya. 

Dalam proses tahapan yang dilakukan dalam literasi, tentunya ada 

hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi. Hambatan-hambatana tersebut 

diantaranya, sebagai berikut:19 

a. Kegiatan literasi dalam lingkungan keluarga belum menjadi prioritas utama, 

bahkan terkadang kegiatan membaca harus di mulai dengan paksaan. 

b. Minimnya fasilitas untuk membaca, atau kurangnya sumber bacaan. 

c. Lingkungan sekitar yang kurang mendukung pelaksanaan budaya literasi. 

 
19Aulinda, Menanamkan Budaya Literasi pada Anak Usia Dini di Era Digital, (2020) h. 

41 
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d. Kurangnya konsentrasi pada anak, sehingga berpengaruh pada tingkat 

pemahaman 

Mengingat besarnya dampak literasi terhadap kehidupan manusia, kita 

tidak bisa meremehkannya karena banyaknya manfaat yang dimilikinya. 

Penjelasan lebih mendalam mengenai nilai literasi bagi individu, khususnya di 

bidang pendidikan, dapat dilihat di bawah ini. 

a. Peran bahasa sebagai instrumental, regulasi, interaksional, personal, 

heuristik, imajinatif, dan informatif berhubungan langsung dengan literasi 

yang bersifat mobile.  Emosi dan imajinasi seseorang juga dikembangkan 

melalui karya sastra dan karya yang menggugah aspirasi dan ambisi masa 

depan, mengkonstruksi dunia fiksi hingga melahirkan narasi baru dalam 

hidupnya. 

b. Fondasi hidup manusia adalah literasi. Manusia dapat mengakses informasi 

dan menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh jawaban ketika 

mereka memiliki keterampilan dasar membaca. 

c. Landasan pendidikan adalah literasi. Aliran ilmu pengetahuan dalam bidang 

pendidikan ditentukan oleh literasi. Jika seorang pembelajar menguasai 

kemampuan literasi, mereka dapat mengakses informasi segar dalam 

berbagai bahasa dan wilayah. Bagi setiap pembelajar di berbagai profesi, 

literasi benar-benar menerangi esensi pengetahuan. 

d. Salah satu solusi terhadap permasalahan yang akan datang adalah literasi. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa ketidakpastian kehidupan di masa 

depan merupakan komponen penting dalam literasi. Pertanyaan ini harus 
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dijawab oleh individu yang berkualifikasi tinggi. 

e. Literasi menjadikan manusia memiliki multikompetensi. 

f. Melek huruf membuat seseorang menjadi warga global. Melalui literasi, 

masyarakat dapat memperoleh berbagai kemampuan yang dapat 

meningkatkan harga diri dan potensi pribadinya.20 

Sejalan dengan berkembangnya tujuan pembelajaran literasi pun 

mengalami perkembangan. Berikut dalam literasi fokus pembelajaran.: 

a. Penekanan tekstual. Menurut perspektif ini, standar pembelajaran 

keaksaraan dasar sangat menekankan pada komponen kebahasaan sebuah 

teks. Menurut perspektif ini, tujuan pendidikan keaksaraan adalah untuk 

membantu siswa memenuhi persyaratan keaksaraan dengan membantu 

mereka memahami banyak sistem bahasa yang digunakan untuk 

menyampaikan makna, perbedaan antara bahasa lisan dan tulisan, dan 

sistem variasi bahasa berbeda yang digunakan oleh kelompok berbeda. . 

b. Berkonsentrasilah pada pikiran Anda. Berdasarkan perspektif ini, 

pengajaran literasi bertujuan untuk memenuhi sejumlah tujuan, seperti 

menjadi penulis dan pembaca yang aktif, menarik, dan konstruktif; 

membangun makna dengan pengetahuan (skema) sebelumnya yang sesuai; 

dan mengatasi tantangan membaca dan menulis menggunakan strategi dan 

proses logam. 

c. Kelompok fokus. Banyak standar pembelajaran literasi yang ditetapkan 

 
20Dadang & Vismani S. D., Literasi dan Pendidikan Literasi, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2021) h. 20 
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melalui pendekatan ini. Memahami konvensi dan pedoman transaksi bahasa 

tulis baik di dalam maupun antar kelompok sosial, sponsor, dan lembaga 

tertentu merupakan salah satu kriteria pengajaran literasi yang berpusat pada 

pengelompokan sosial. Mengenali dan mempraktikkan beberapa cara 

pemanfaatan keterampilan literasi untuk menciptakan, mengonsumsi, 

melestarikan, dan mengelola pengetahuan baik di dalam maupun di antara 

berbagai lembaga, sponsor, dan kelompok sosial. 

d. Penekanan pada pertumbuhan. Berbeda dengan ketiga tema lainnya, tema 

ini menetapkan sejumlah syarat pembelajaran literasi. Berperan aktif dan 

konstruktif dalam pengembangan kemampuan literasi, memanfaatkan 

pengetahuan membaca untuk membantu perkembangan menulis, dan 

menggunakan pengetahuan menulis untuk mendukung pengembangan 

membaca merupakan tiga pilar pembelajaran literasi yang berorientasi pada 

pertumbuhan. 

B. Pembinaan Karakter Religius 

Dalam artian mengacu pada suatu tanda atau sifat unik yang ada pada diri 

setiap manusia, karakter merupakan gambaran tingkah laku, khususnya tingkah 

laku siswa yang menunjukkan nilai-nilai benar dan salah, baik dan buruk dalam 

suatu keadaan. Pada hakikatnya karakter diharapkan dapat terbentuk melalui 

pembinaannya. secara individu dengan tujuan untuk memperbaikinya.21 

 
21Mustoip, S. Muhammad Japar, dan Zulela MS (2018). Implementasi Pendidikan 

Karakter. Surabaya: Jakad Publishing. 
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Lebih jauh lagi, kata Yunani untuk karakter adalah charassian, yang 

menunjukkan bagaimana individu menerapkan prinsip-prinsip moral dalam 

tindakan mereka. Karakter dan kebiasaan sangat terkait; Karakter merupakan 

sesuatu yang harus senantiasa dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

meluasnya penerapan ajaran Islam sepanjang masa hidup Nabi Muhammad SAW, 

maka terjadilah pengembangan karakter dari sudut pandang Islam.22 

Dalam kaitannya dengan pendidikan, pendidikan karakter dapat dimaknai 

sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak, yang bertujuan mengambangkan kemampuan siswa untuk memberikan 

keputusan baik buruk, memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebar kebaikan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati, jadi dalam hal ini dapat diambil 

garis besar bahwa pendidikan yang berkaitan dengan proses pembentukan karakter 

sangat penting sekali bagi bangsa dan negara, khususnya bagi anak-anak bangsa, 

yang mana anak-anak bangsa inilah yang akan meneruskan dan melanjutkan 

perjuangan bagsa kedepannya.23 

Dalam bukunya Personality Development, Hurlock secara halus 

menegaskan bahwa kepribadian adalah sumber karakter. Karakter memerlukan 

penilaian nilai dan menyarankan norma moral. Karakter mengacu pada komponen 

mendasar dari karakter, yaitu pola kebiasaan membatasi yang mengatur perilaku 

individu dan memaksanya untuk mengikuti norma-norma kelompok yang dapat 

 
22Hendayani, M. (2019). Problematika Pengembangan Karakter Peserta Didik di Era 4.0. 

Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 7(2), 186–188. 
23Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama 

dan Budaya Bangsa, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2017), 41-42. 



29 
 

 
 

diterima secara sosial. Untuk saat ini, deskripsi karakter Hurlock sudah cukup untuk 

mulai menggali lebih jauh konsep tersebut dan menirunya.24 

Sedangkan tujuan pengembangan karakter diharapkan dapat membimbing 

anak menjadi manusia ulul albab di masa depan, dimana anak tidak hanya sadar 

untuk memperbaiki kehidupannya dan tumbuh sebagai pribadi, tetapi juga 

menanamkan hal-hal tersebut di atas. nilai-nilai dalam aktivitasnya sehari-hari..25 

Adapun bebarapa fungsi dalam penanaman karakter yakni:26  

1. Sebagai peningkatan kapasitas siswa dalam menghadapi dunia nyata;  

2. Sebagai harapan agar pengembangan karakter dapat membantu anak 

menjadi individu yang lebih baik dalam berbagai hal;  

3. Sebagai filter, siswa dapat memilih budaya mana yang cocok dan mana 

yang sebaiknya dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan 

mengembangkan karakternya. 

Menurut PERMENDIKBUD, asas-asas pengembangan karakter dalam 

pendidikan adalah sebagai berikut:27 Berkelanjutan, artinya penanaman karakter 

harus dimulai dari awal dan dilakukan terus menerus, tanpa terputus; Selalu 

menanamkan karakter dalam pembelajaran, yaitu melalui internalisasi prinsip-

prinsipnya. 

 
24Dharma kesuma, Johar Permana, Dkk, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 4-24. 
25Sahlan, A. (2012). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam (Kajian Penerapan 

Pendidikan Karakter di Lembaga Pendidikan Islam). Jurnal El-Hikmah, 9(2), 142. 
26Wahid, A. H. (2018). Pengembangan Karakter Guru dalam Menghadapi Demiralisasi 

Siswa Perspektif Teori Dramaturgi. Jurnal Mudarrisuna, 8(1), 105–106. 
27Setiawan, A. Lailatuz Zahro A. A, dan Muhammad Nizar. (2019). Buku Ajar Pendidikan 

Karakter Model Pengembangan di Pondok Pesantren Berbasis Multikultural. Pasuruan: FAI 
Universitas Yudharta Pasuruan. 
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Karakter, menurut Darmiyati Zuchdi, dicirikan oleh kualitas-kualitas yang 

secara universal dianggap sebagai bukti kebajikan, kearifan, dan perkembangan 

moral seseorang. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah 

untuk menanamkan prinsip-prinsip tradisional yang secara umum diakui sebagai 

landasan perilaku yang lurus secara moral dan bertanggung jawab. Rasa hormat, 

akuntabilitas, empati, pengendalian diri, disiplin, pengabdian, keberanian, toleransi, 

transparansi, etos kerja, dan kasih kepada Tuhan semuanya diperlukan untuk hal 

ini. Pendidikan karakter dan pendidikan nilai pada hakikatnya adalah sama, 

berdasarkan tujuan pendidikan karakter yaitu integrasi nilai. Pendidikan karakter 

pada hakikatnya adalah pendidikan nilai, yaitu pengembangan nilai-nilai agar 

menjadi ciri-ciri pribadi yang mempengaruhi kepribadian atau watak seseorang..28 

Upaya yang disengaja yang kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan 

sekolah untuk mendorong pengembangan karakter sebaik mungkin dikenal sebagai 

pendidikan karakter. Artinya setiap aspek sekolah, termasuk kurikulum, proses 

pembelajaran, kualitas hubungan, cara penanganan mata pelajaran (termasuk 

kedisiplinan), cara pelaksanaan kegiatan kokurikuler, dan budaya sekolah secara 

keseluruhan, harus terlibat dalam rangka mendukung pengembangan karakter 

siswa.29  

Dengan berbagai pedoman dan materi pelatihan pembinaan teknik 

pembelajaran berbasis budaya untuk membentuk karakter bangsa dan daya saing, 

Kementerian Pendidikan Nasional telah menindaklanjuti kebijakan terkait strategi 

 
28Sutarjo Adi Susilo J.R, Pembelajaran nilai karakter, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.77 
29Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan) (Jakarta : Kencana. 2013, Cet-3), h. 14 
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pembinaan karakter bangsa melalui pendidikan. Materi pelatihan lebih 

memperjelas bahwa informasi, sikap, dan perilaku terkait nilai moral (moral 

pulling, moral feeling, dan moral doing) akan tercakup dalam pendidikan karakter 

yang diciptakan melalui jalur pendidikan. Berikut 18 nilai yang harus dipupuk 

dalam diri siswa melalui pengajaran formal di sekolah30 

1. Iman  

2. Kejujuran  

3. Toleransi  

4. Pengendalian diri  

5. Kerja keras  

6. Kreatifitas  

7. Kemandirian  

8. Demokrat  

9. Rasa ingin tahu  

10. Patriotisme  

11. Cinta tanah air  

12. Pengakuan atas prestasi  

13. Bersikap baik;  

14. Cinta kedamaian;  

15. Selamat membaca;  

16. Jaga lingkungan hidup;  

 
30Abd. Muis Thabrani, Pengantar Dan Dimensi-Dimensi Pendidikan, (Jember: Stain 

Jember Press, 2013), 125 
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17. Memberikan kepedulian sosial;  

18. Bertanggung jawab 

Mengenai prinsip pendidikan karakter, ada beberapa pandangan yang 

dikemukakan. Aeni memaparkan 18 nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, 

toleran, disiplin, pekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat persahabatan, cinta tanah air, menghargai prestasi, ramah/komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli. terhadap lingkungan, kepedulian terhadap 

masyarakat, dan tanggung jawab yang dikembangkan oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional.31. Adapun prinsip-prinsip moral yang terkait dengan kearifan 

lokal, menurut Asriati, adalah sebagai berikut:32 

1. Cinta kepada Allah, alam semesta, dan seisinya 

2. Independensi, akuntabilitas, dan pengendalian diri  

3. Kejujuran  

4. Sopan santun dan hormat  

5. Kasih sayang  

6. Kreativitas dan ketekunan  

7. Kepemimpinan dan Keadilan  

8. Dermawan dan rendah hati  

9. Cinta damai dan toleransi 

 
31Aeni, Ani Nur. 2014. Pendidikan Karakter untuk Mahasiswa PGSD. Bandung: UPI 

PRESS. 
32Asriati, N. (2012). Mengembangkan Karakter Peserta Didik Berbasis Kearifan Lokal 

Melalui Pembelajaran Di Sekolah. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora (JPSH). 
Universitas Tanjung Pura Volume 3 (2012) 
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Dengan demikian, proses internalisasi berbagai moral, nilai, dan standar 

yang dianggap bermanfaat akan mengarah pada pengembangan karakter. agar dapat 

menjadi pedoman aturan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karakter 

mengacu pada sikap dan perilaku yang mendefinisikan seseorang dan 

membedakannya dari orang lain, baik dalam bentuk ide, emosi, atau perilaku. 

Karakter sulit dihilangkan; itu akan selalu menjadi bagian dari orang yang 

memilikinya. Cara lain untuk berpikir tentang karakter adalah sebagai kepribadian 

atau karakter. Proses internalisasi nilai-nilai yang diperoleh dari seluruh ikhtiar 

manusia menghasilkan karakter tersebut. Terlepas dari apakah itu universal dengan 

Tuhan, orang lain, atau lingkungan. Standar agama, hukum, tata krama, budaya, 

dan konvensi semuanya menjadi landasan cita-cita ini.33 

Karena kepribadian dan karakter bukanlah hal yang sama, pengembangan 

karakter melibatkan lebih dari sekedar pengajaran kepribadian. Tingkah laku atau 

perangai manusia yang dihasilkan dari pendidikan dan pelatihan disebut 

kepribadian. Oleh karena itu, kepribadian terbentuk dan banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan. Karakter, sebaliknya, adalah kualitas mendasar yang dimiliki 

seseorang sejak lahir. 34 

Tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan standar prosedur 

dan hasil pendidikan yang menghasilkan pengembangan karakter moral peserta 

didik secara utuh, seimbang dan terpadu. sesuai dengan tingkat kemahiran lulusan 

masing-masing satuan pendidikan. Peserta didik yang mendapat pendidikan 

 
33Retno listyarti, Pendidikan Karakter Dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif 

,(Jakarta:eElangga. 2012), h 8 
34Hamka Abdul Aziz, Karakter Guru Profesional, (Jakarta: PT AL-MAWARDI PRIMA, 

2016), h. 218 
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karakter dituntut untuk mampu leluasa meningkatkan dan menerapkan ilmunya, 

mengkaji, menyerap dan mempersonalisasikan prinsip-prinsip luhur dan nilai-nilai 

moral agar dapat diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Budaya 

sekolah/madrasah, atau cita-cita yang menjadi pedoman perilaku, adat istiadat, 

rutinitas sehari-hari, dan simbol-simbol yang dianut oleh seluruh peserta didik dan 

masyarakat luas, terbentuk dari hasil pembelajaran pada tingkat satuan 

pendidikan.35 

Tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia 

yang berakhlak mulia dan berkarakter adalah membantu peserta didik 

mengembangkan budi pekertinya. khususnya asas Pancasila yang terpuji. Kata 

“karakter” memiliki beberapa definisi dalam ilmu linguistik. Misalnya, kata Yunani 

“karakter” berarti “menandai” atau “menandai dengan fokus pada penerapan nilai-

nilai baik dalam bentuk tindakan atau perilaku”. Menurut Thomas Lickona, 

pendidikan karakter bertujuan untuk mentransformasi sekolah menjadi sekolah 

berkarakter, dengan setting ideal untuk pengembangan karakter adalah ruang kelas. 

Nilai-nilai operasional, atau nilai-nilai dalam tindakan, membentuk karakter.36 

Tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan taraf pengajaran 

dan yang berakibat pada pengembangan karakter moral dan nilai-nilai siswa secara 

menyeluruh, menyeluruh, dan seimbang. Pendidikan karakter dimaksudkan agar 

siswa dapat secara mandiri memperluas dan menerapkan informasi yang 

dimilikinya, mempelajari dan menyerap, serta menyesuaikan prinsip-prinsip moral 

 
35E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 9 
36Thomas Lickona, Mendidik Untuk Mebentuk Karakter Bagaimana Sekolah Dapat 

Memberikan Pendidikan Tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab (Jakarta:PT Bumi 
Aksara, 2016), 8182 
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dan nilai-nilai karakter agar terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan 

karakter berkontribusi terhadap pengembangan budaya sekolah yaitu nilai-nilai 

pada tingkat institusi. cita-cita yang menjadi pedoman tingkah laku, adat istiadat, 

rutinitas sehari-hari, dan simbol-simbol yang dijunjung tinggi oleh seluruh peserta 

didik dan masyarakat sekitar. Budaya sekolah mencakup sifat, kepribadian, dan 

persepsi sekolah di masyarakat luas.37 

Menanamkan pendidikan karakter pada generasi penerus bangsa 

merupakan tanggung jawab sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal. 

Kekuatan manajemen suatu satuan pendidikan yang meliputi pengetahuan bahwa 

kualitas karakter lulusan sangat berkorelasi dengan kualitas manajemen 

sekolahnya, akan lebih menentukan keberhasilannya dalam proses pengembangan 

karakter daripada kualitas proses pembelajaran. Hal ini disebabkan pengembangan 

karakter harus diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan pendidikan. 

Pendidikan agama adalah nilai religi seperti nilai kultus, nilai jihadi, nilai 

amanah, nilai ikhlas, akhlak dan disiplin serta keteladangan. Pelajaran agama 

biasanya mencakup pikiran, perkataan, dan tindakan yang dicari seseorang selalu 

pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama. Indikator keberhasilan pendidikan 

karakter; indicator nilai-nilai agama dalam prosesnya pembelajaran secara umum 

meliputi salam; berdoa terlebih dahulu, and setelah belajar; mengadakan kebaktian 

dan merayakan hari raya religius.38. 

 
37Masnur Muslich, Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 81 
38Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Yogyakarta: DIVA Press, 2013), hlm. 37 
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Khususnya berkaitan dengan pendidikan karakter yang dilandasi oleh nilai-

nilai agama tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama (Islam). Nilai 

karakter, itulah prinsip dasar pendidikan karakter yang banyak kita temukan dari 

berbagai sumber, termasuk nilai contoh Utusan Allah Swt diwujudkan dalam sikap 

dan perilaku kesehariannya, yaitu; Shiddiq (jujur), Amanah (amanah), Tabligh 

(diberikan), Fathanah (cerdas)39. 

Antara masa kanak-kanak dan kedewasaan, masa remaja merupakan tahap 

perkembangan yang melibatkan perubahan biologi, kognisi, dan masyarakat. Masa 

remaja biasanya berlangsung dari usia 10 hingga 13 tahun dan 18 hingga 22 tahun 

di sebagian besar budaya. Menurut para ahli perkembangan, masa remaja awal dan 

akhir berbeda dalam hal pertumbuhan. Remaja harus memiliki karakter religius 

agar mampu menghadapi perubahan zaman dan kemerosotan moral; mereka 

seharusnya tiba di sini dengan sifat baik dan negatif serta berperilaku sesuai dengan 

ajaran agama.40 

Agama sebagai pengendali moral; jalan-jalan yang dimaksudkan Allah Swt 

bagi hidup manusia. Melalui sains Islam; yang dibawa oleh para Rasul dan Nabi, 

bisa diketahui orang terdekat dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, alam dan 

hewan. Tanpa agama jiwa manusia tidak bisa merasakan dan ketenangan 

kebahagiaan hidup. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan kebutuhan dalam 

 
39Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, (Surakarta: 

Yuma Pustaka, 2010), hlm. 61-63. 
40John. W. Santrock, Adolescence Perkembangan Remaja.., h. 31 
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memenuhinya kekosongan jiwanya. Agama memberi kodrat manusia pada 

pemuasan kebutuhan, menuju kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran.41. 

Jadi pelajaran agama atau pembentukan salah satu bentuk pendidikan yang 

harus diberikan di kalangan remaja, baik melalui sekolah, masyarakat maupun 

keluarga. Sampai pada tahun akan Muncul Islami. Islam menuntutnya hati manusia 

selalu dengan Allah, tanpa menusia Dia. Orang-orang selalu mereka dan 

keinginannya agar manusia menemukan jalan keluar dunia sampai akhirat.42. 

Pembagian doa menjadi solusi utama di kompleks tersebut religiusitas 

kaum muda. Shalat adalah ibadah vertikal langsung Komunikasi antara makhluk 

dan Sang Pencipta43. Doa adalah kultus yang diperkenalkan sebagai kewajiban oleh 

Tuhan untuk pertama kalinya amalan berulang kali dimintai pertanggungjawaban 

(mohon dipertanggung jawabkan). Shalat adalah hal terakhir yang diperintahkan 

Nabi kepada rakyatnya, sesaat sebelum kematiannya44. Operasi shalat dengan tertib 

dan berkesinambungan dalam waktu tertentu, syarat dan rukun menjadi saksi 

ketaatan dan takwa seseorang Muslim kepada Allah45. 

1. Strategi 

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategya (stratos = tentara dan 

ag = kepemimpinan), yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. 

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana pengerahan dan pengerahan 

 
41Moh. Sholeh Imam Musbikin, Agama Sebagai Terapi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), h 42- 43 
42Hasbi Ash Shiddieqy, Kuliah Ibadah, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000), h. 250. 
43Abdul Aziz, Bumi Sholat Secara Matematika. (UIN-Maliki Press, Malang. ISBN 979-

24-2949-4, 2007), h. 80. 
44Abdul Malik Al- Qasim, Sillsilah Aina Nahnu min Haula, Wa ats- Tsammanu alJannah. 

Penerjemah Jemmy Hendiko (Jakarta, Haqiena Media: 2010), h. 12 
45Moh. Sholeh Imam Musbikin, Agama Sebagai Terapi...,h. 143 
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kekuatan dan material militer pada wilayah tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu46. 

Ilmu mengatur dan memimpin kegiatan komersial yang luas dengan 

memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dikenal sebagai strategi. 

Menurut Jhon A. Bryne, strategi adalah landasan rencana bisnis, tujuan, dan 

alokasi sumber daya perusahaan, serta cara perusahaan berinteraksi dengan 

pesaing, pasar, dan lingkungan eksternal.47.  

Menurut David, strategi adalah rencana yang lengkap dan terpadu yang 

memadukan keunggulan strategi bisnis dengan hambatan lingkungan. Itu 

diciptakan agar organisasi dapat berhasil mengimplementasikan rencana dan 

mencapai tujuan utama perusahaan48. 

Strategi adalah serangkaian terintegrasi dan terkoordinasi yang 

diambil kompetensi inti dan mencapai keunggulan kompetitif. Keberhasilan 

perusahaan, yang diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitasnya yang 

tinggi, merupakan fungsi dari kemampuannya untuk mengurut kompetensi inti 

baru lebih cepat daripada upaya pesaing untuk mengurut keunggulan yang 

ada.49. 

2. Pembinaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembinaan adalah 

proses dan tindakan, seperti mempertahankan, memperbaharui, meningkatkan, 

 
46Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), h.3 
47Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010) h.29. 
48David, Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta: Salemba Empat, 2004) h.14 
49Hitt Michael, dkk. Manajemenn Strategis, (Jakarta: Kencana, 1997) h.137 
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upaya, tindakan dan kegiatan yang dimotivasi secara budaya untuk mencapai 

hasil yang lebih baik. 

Menurut Masdar Helmy, Konsili meliputi segala usaha, dan kegiatan yang 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas agama di bidang tauhid, ibadah, akhlak 

dan kemasyarakatan. 

Sementara itu, Mangunhayana mengusulkan pembinaan: proses belajar 

melepaskan hak dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, untuk 

membantu orang yang menjalaninya meningkatkan dan mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan yang ada dan memperoleh 

keterampilan baru untuk kesuksesan yang lebih efektif dalam kehidupan dan 

profesional sasaran. 

Menurut Maolani, pembinaan diartikan sebagai: upaya pendidikan, 

formal dan nonformal, yang dilakukan secara sadar, dirancang, diarahkan, dan 

dipertanggungjawabkan untuk menumbuhkan, mengarahkan, dan 

mengembangkan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang seimbang, 

terpadu, dan selaras dengan bakat dan kemampuan-kemampuan diri sendiri 

yang layak sebagai penjamin bagi pertumbuhan, peningkatan dan 

pengembangan diri sendiri, sesama manusia dan lingkungannya menuju 

pencapaian kemandirian, martabat, kualitas dan kinerja manusia yang optimal 

dan pribadi. 

Pembinaan adalah suatu upaya yang disengaja, terorganisir, dan 

berkesinambungan untuk membimbing, membina pengetahuan, keterampilan, 
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dan mengamalkan ajaran Islam agar individu memahami dan melaksanakannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Karakter Religius 

"Religius" berasal dari kata bahasa Inggris "religi", yang berarti "agama" 

atau "kepercayaan". Oleh karena itu, dapat diartikan sebagai nilai-nilai agama 

yang berasal dari ajaran agama seseorang dan dijadikan sebagai aturan atau 

pedoman hidup sebagai jalan bagi individu tersebut untuk menuju kepada Sang 

Khaliq.  Sikap atau tingkah laku yang taat pada agama sendiri, menerima agama 

lain, dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain 

sering disebut dengan religius. Seseorang yang berkarakter religius 

menunjukkan keimanan kepada Allah SWT dengan menjunjung tinggi prinsip-

prinsip keimanan yang dianutnya. 

Pembinaan tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang dilaksanakan tanpa 

terlepas dari prinsip-prinsip agama, salah satu amalannya dikenal dengan 

penanaman karakter religius.  Dalam pengertian ini, dapat dikatakan religius, 

yang diartikan sebagai sikap atau perilaku yang berkaitan dengan keimanan 

terhadap suatu agama dan perbuatan yang menunjukkan ketaatan pada ajaran 

agama dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. 

Sebagai landasan dalam memajukan ibadah, pentingnya karakter religius 

dalam kehidupan seseorang sangatlah penting. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk mengembangkan karakter religius pada anak, terutama jika dilakukan 

sejak dini, sehingga dapat menunjang kehidupan di masa depan.  Hal ini 

bertujuan agar dengan mengamalkan karakter religius ini, siswa akan mampu 
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menggunakan akal budi yang baik dan menjauhi keburukan, yaitu 

meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh keyakinan agama.50 

Landasan pengembangan karakter keagamaan khususnya:51  

a. Kitab suci yang disebut Al-Qur'an yang menjadi pedoman keberadaan 

umat manusia di bumi dan di akhirat;  

b. Hadits, yaitu seluruh ucapan, perbuatan, dan taqrir Nabi Muhammad 

SAW yang menjadi teladan bagi orang lain setelah Al-Qur'an;  

c. Keteladanan Nabi dan para sahabat Tabiin yang tidak bermusuhan dan 

tidak menyimpang dari teks suci Al-Qur'an dan Hadits;  

d. Ijtihad ulama, dalam hal tidak ada persoalan atau kaidah yang diperjelas 

oleh ketiga butir tersebut. 

Aspek religius dalam islam menurut Kementerian Lingkungan Hidup, 

yakni:  

a. Aspek keislaman, yang menyangkut amalan ibadah sesuai dengan ajaran 

agama;  

b. Aspek Iman, yang berhubungan dengan keimanan dan mencakup segala 

sesuatu yang terdapat dalam Rukum Iman;  

c. Aspek Ihsan, yaitu berkaitan dengan persepsi dan emosi akan kehadiran 

Allah baik dalam kebaikan maupun keburukan;  

d. Pengetahuan, berkaitan dengan pemahaman manusia dalam 

melaksanakan ajaran agama;  

 
50Hidayat, Aat. Rifa Luthfiyah dan M. Choirunniam. (2020). Implementasi Pendidikan 

Karakter pada Generasi Islam Milenial. Jurnal Tarbawi STAI Al Fithrah, 9(1), 59  
51Salahudin, A. dan Irwanto Alkrienchihie. (2013). Pendidikan Karakter Pendidikan 

Berbasis Agama dan Budaya Bangsa. Bandung: Pustaka Setia. 
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e. Amal, yang berkaitan dengan tindakan moral dalam kehidupan orang lain 

dan masyarakat secara luas52 

Sedangkan strategi penanaman karakter religius pada anak terutama 

anak usia dini yakni:  

a. Selalu memasukkan kegiatan keagamaan ke dalam pembelajaran yang 

terjadwal secara rutin;  

b. Selalu menciptakan lingkungan keagamaan yang memudahkan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan  

c. Selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bebas 

mengekspresikan kemampuan seni, bakat, dan pengetahuannya, 

khususnya yang berkaitan dengan agama. 

Menurut Agus Wibowo, karat religius adalah sikap atau perilaku taat 

dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, toleran dalam pelaksanaan 

ibadah dan hidup rukun dengan sesama. Karakter religius terdiri laku dan terlalu 

bermoral sebagaimana adanya diajarkan pendidikan.  

Mengingat ajaran agama merupakan landasan eksistensi setiap individu, 

masyarakat, bangsa, dan negara khususnya di Indonesia, maka karakter 

keagamaan merupakan hal yang paling penting dan harus ditanamkan pada anak 

sejak dini. karena Indonesia adalah organisasi keagamaan. Orang bisa 

menggunakan aturan agamanya untuk menentukan mana yang benar dan salah. 

 
52Jannah, M. (2019). Metode dan Strategi Pembentukan Karakter Religius yang diterapkan 

di SDTQ-T An-Najah Pondok Pesantren Cindail Alus Martapura. Al-Madrasah Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 4(1), 92–93. 
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Karakter religius terkait dengan kontak horizontal dengan orang lain dan 

hubungan vertikal dengan Tuhannya. 

Jamal Ma'mur Asmani manjelaskan Pendidikan agama adalah yang 

menekankan nilai-nilai septi sumpah kultus, nilai jihad, nilai amanah, nilai 

ikhlas, akhlak dan disiplin eksemplar. Karakter religius umumnya melibatkan 

refleksi, kata yang selalu mendasari tindakan seseorang nilai-nilai ketuhanan 

atau ajaran agama53.  

Karakter religius adalah karakter manusia yang selalu mendasarinya pada 

tahun dia mendedikasikan semua aspek hidupnya untuk agama. Menjadikan 

agama Pemimpin dan Teladan dalam setiap perkataan, sikap dan perbuatan, 

patuhlah menaati perintah-perintah Allah Swt dan dengan bebas berpaling dari 

larangan-Nya rahib mengacu pada pancasila yang jelas, yang menyatakan 

bahwa titah pertama yang tahu bahwa rakyat Indonesia harus percaya akan 

adanya Tuhan Satu-satunya Tuhan dengan efek menyelesaikan semua ilmu 

pengetahuan religius. 

Dalam penanaman karakter religius juga banyak faedahnya:  

a. Siswa mampu membedakan berbagai kejadian dan memahami akibat 

dari perbuatan baik dan buruk. 

b. Mampu menanamkan dalam diri mereka keyakinan bahwa Allah SWT 

adalah Tuhan Yang Maha Esa.  

c. Mampu membimbing orang lain dan diri sendiri menuju kebaikan.  

 
53Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, 

(Yogjakarta: Diva Press,2012), h. 37 
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d. Selain itu, pengembangan karakter ini dapat membantu anak kecil 

mengembangkan kebiasaan karena mereka akan terus mengingat dan 

mengulangi sesuatu hingga mereka dewasa. 

C. Pengertian Pemustaka 

Pelanggan perpustakaan diartikan sebagai orang atau sekelompok orang 

yang memanfaatkan layanan yang disediakan perpustakaan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Suwarno, sebaliknya, 

menegaskan bahwa pemustaka adalah pelindung sumber daya yang ditawarkan 

perpustakaan, termasuk koleksi, buku, dan fasilitas lainnya. Pengguna juga dapat 

digambarkan sebagai orang yang mengunjungi perpustakaan dengan tujuan, 

maksud, dan aspirasi tertentu agar dapat dengan mudah dan gembira menerima ilmu 

yang diinginkannya. Tergantung pada jenis perpustakaannya, ada banyak jenis 

pengunjung, termasuk mahasiswa, instruktur, dosen, staf, dan anggota masyarakat 

umum. 

Berdasarkan definisi pengguna yang diberikan di atas, pengguna terdiri dari 

beragam kepribadian, yang masing-masing memiliki kualitas dan atribut unik. 

Pengguna dapat diklasifikasikan menjadi damai, marah, terbuka, tertutup, tidak 

bersalah, dan sebagainya. Menurut Qalyubi et al., agar pegawai perpustakaan dapat 

menangani pengguna secara efektif, mereka harus menyadari beragam fitur dan 

karakteristik mereka. Kepribadian ini dan interaksinya dengan pemakainya54: 

 
54Fransisca Rahayuningsi, Mengukur Kepuasan Pemustaka: Menggunakan Metode 

Libqual+Tm , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.10. 
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1. Pengguna yang pendiam mungkin mencoba menarik perhatiannya 

dengan menanggapi sapaan hangat.  

2. Dengan mengucapkan terima kasih dan menyatakan penyesalan atas 

ketidaknyamanan yang disebabkan oleh layanan perpustakaan, kita dapat 

menenangkan pelanggan yang tidak sabar dan meyakinkan mereka 

bahwa kita akan membantu mereka semaksimal mungkin dan secepat 

mungkin.  

3. Dengan mengidentifikasi individu, menyapa, memberikan bantuan, dan 

menarik perhatian pada hal-hal yang cukup dijelaskan, kita dapat 

mengatasi pengguna yang tidak banyak bicara.  

4. Pengguna yang mempunyai banyak permintaan ditangani dengan 

menyapa ketika pengguna datang ke konter kita, mendengarkan 

permintaan mereka, menyelesaikan kebutuhan pengguna secara efisien, 

meminta maaf dan memberikan pilihan lain, serta tersenyum setiap saat 

bahkan ketika kita merasa frustrasi. 

5. Membangun kepercayaan, menjaga ketenangan, membatasi pilihan 

pengguna, dan berupaya mengakomodasi preferensi mereka dapat 

membantu menghilangkan ketakutan pengguna.  

6. Pemakai yang senang membantah atau berdebat, dapat diatasi dengan cara 

bersifat tenang, tidak menunjukkan reaksi apabila pemakai tersebut berada 

pada pihak yang salah, mengemukakan argumen yang masuk akal agar 

pemakai menghargai kita dan tidak boleh terpancing untuk berdebat.  
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7. Pengguna yang naif dapat diatasi dengan menerima mereka apa adanya, 

meluangkan waktu untuk mencari tahu apa yang mereka butuhkan, dan 

memberikan bantuan berdasarkan permintaan mereka daripada menipu 

mereka. 

8. Dengan mengizinkan pengguna untuk memilih apa yang mereka inginkan, 

menghindari pertanyaan berlebihan, dan mengungkapkan rasa terima kasih 

atas kedatangan mereka, pengguna secara mental siap dan kewalahan. 

9. Pemakai yang curiga, diatasi diatas dengan cara mengusahakan untuk 

memberikan jaminan yang baik kepada pemakai serta memberikan 

kesempatan untuk menukarkan kembali yang telah diperolehnya jangan 

menunjukkan sikap seolah-olahnya petugas lebih unggul atau ragu-ragu 

atau bimbang.  

10. Pengguna yang angkuh dapat diatasi dengan memberikan ucapan selamat 

secara sopan atas kehadirannya, menunjukkan kesabaran terhadap semua 

sikapnya, tidak menganggap serius segala sesuatunya, dan menyampaikan 

bahwa pengguna layak mendapatkan rasa hormat. 

Suwarno mempunyai pandangan berbeda, dengan alasan bahwa pengunjung 

memanfaatkan sumber daya perpustakaan, termasuk koleksi dan buku-bukunya 

(serta fasilitas lainnya). Menurut Sutarno, tumbuhnya komunitas pengguna dapat 

disebabkan oleh dua faktor: pertama, upaya perpustakaan melalui berbagai media 

dan metode, khususnya dorongan dari luar; dan kedua, bertambahnya pengetahuan, 

wawasan, dan kesadaran yang dihasilkannya (internal). Namun kondisi tersebut 

bisa juga merupakan akibat dari keduanya, khususnya kemauan masyarakat dan 
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upaya perpustakaan, yang berakibat pada intensitas penggunaan layanan 

perpustakaan. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian merupakan relasi atau hubungan antara 

konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang diteliti. Kerangka 

konseptual berasal dari konsep ilmiah/teoritis yang mendasari penelitian55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh dari 

gerakan literasi dalam pembinaan karakter religius siswa, dalam penelitian ini akan 

 
55Setiadi, Konsep & Penulisan Riset Keperawatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h.2 
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dipaparkan tentang bagaimana guru dan pustakawan dalam menggunakan literasi 

islam sebagai landasan dalam membina karakter religius pemustaka.  Berdasarkan 

pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini ditunjukkan pada gambar 

diatas. 

Seiring dengan berkembangnya studi literasi, studi ini juga mulai membahas 

isu-isu keagamaan. Literasi Al-Qur'an dimasukkan ke dalam sejumlah inisiatif 

pendidikan, termasuk pengajaran di kelas dan budaya sekolah, dalam upaya 

menumbuhkan karakter religius siswa. Dari awal hingga akhir, seluruh kegiatan 

pembelajaran mendemonstrasikan literasi Al-Qur'an berbasis kelas.  

Meski demikian, kemampuan masyarakat membaca dan menulis pada 

zamannya sendiri tidak bisa dilepaskan dari budaya global. Berkembangnya 

kemampuan literasi manusia berujung pada terbangunnya peradaban manusia. 

Karena literasi sendiri merupakan kunci berkembangnya kebudayaan Islam. 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Alaq 92:1-5: 

نَ  مِنۡ  عَلَقٍ  ( ٢) ٱقۡرَأۡ  وَرَبُّكَ  ٱلأۡكَۡرَمُ  ( ٣ )ٱلَّذِي عَلَّمَ  بِٱلۡقلَمَِ  ( ٤ نسَٰ ٱقۡرَأۡ  بِٱسۡمِ  رَبكَِّ  ٱلَّذِي خَلَقَ  ( ١) خَلَقَ  ٱلإِۡ
 (٥)٥  

ۗ
مْ

�
مْ  َ�عْل

�
ْ�سَانَ  مَا ل ِ

ْ
مَ  ا�

�
 )  عَل

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa 

yang tidak diketahuinya (QS 92:1-5)56. 

 
56“Qur’an Kemenag”, Situs Resmi Qur’an Kemenag . http://quran.kemenag.go.id/ (9 

Agustus 2022) 

http://quran.kemenag.go.id/
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Sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Islam telah 

menekankan perintah untuk menuntut ilmu, ayat pertama juga menjadi bukti bahwa 

Al-Qur'an menganggap ilmu pengetahuan penting bagi manusia untuk memahami 

segala peristiwa yang terjadi di sekitarnya, untuk mengungkapkan rasa syukur 

bertambah dan melihat kebesaran Allah. Pada ayat pertama surat Al-Alaq terdapat 

kata Iqra dimana Allah memerintahkan Muhammad untuk “membaca” (iqro) 

melalui malaikat Jibril57. 

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa: 

1. Bacalah surat al-'Alaq ayat 1 dengan menyebut nama Penciptamu, Tuhan.  

2. Menurut M. Quraish Shihab, arti asli Iqra adalah membaca atau berkumpul. 

Oleh karena itu, membaca dipandang sebagai pemenuhan arahan tersebut, 

yang tidak mengharuskan kehadiran buku tertulis sebagai objek bacaannya, 

melainkan berbagai hal dalam kerangka kehidupan sehari-hari.58.  

3. Dari 'Alaq, Siapakah yang Menciptakan Manusia? (ayat 2) Ayat ini 

memaparkan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan ayat sebelumnya 

telah memerintahkannya untuk membaca dengan nama-Nya dan untuk 

tujuan-Nya. Oleh karena itu, memamerkan manusia berarti ingin mengintip 

sifat atau potensi yang dimilikinya. khususnya, ia mempunyai kapasitas 

untuk mengembara dan melupakan sesuatu, yang menghasilkan dinamika. 

Sebaliknya, istilah “alaq” biasa digunakan untuk merujuk pada kenyataan 

bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada pasangannya, 

 
57Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran, (cet.1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012) h.107-109. 
58M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an. (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002. 
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Allah SWT, dan tidak dapat bertahan hidup sendirian. Bait ini menekankan 

betapa uniknya manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya. 

4. Bacalah Dengan Nama Tuhanmu Yang Maha Pemurah (Ayat 3) Ada 

hubungan antara ayat ini dan ayat berikutnya, dan setelah membacanya, 

seseorang mendapat ilham sepenuhnya dari Allah SWT. Bait ini, menurut 

beberapa akademisi, menganjurkan pengulangan bacaan. Pendapat di 

kalangan ulama berbeda-beda. Pertama, Nabi Muhammad sendiri adalah 

orang pertama yang dibaca. Pertama membacakan doanya, atau kedua 

kepada masyarakat. Ketiga, memberikan rangkuman yang mencakup yang 

pertama, yaitu mendidik, menularkan ilmu kepada orang lain, dan 

menumbuhkan “kepercayaan diri” yang dimiliki semua orang.”59. 

5. Manusia mempelajari hal-hal yang tidak diketahuinya dari orang yang 

mendidik dengan menggunakan pena (Ayat 4 dan 5). Kata qalam disini 

berarti hasil dari penggunaan alat tersebut. Artikel ini secara khusus 

membahas bagaimana bahasa sering kali menunjukkan akibat atau hasil 

dengan arti yang berbeda dengan menggunakan istilah yang menandakan 

alat atau sebab. Kesimpulannya, penafsiran M. Quraish Shihab 

menunjukkan pendekatan yang digunakan untuk mengajar orang dan kedua, 

mengajar secara langsung tanpa memerlukan instrumen.60. 

Hal ini menunjukkan bahwa literasi merupakan keterampilan hidup yang 

penting untuk dimiliki karena, secara teori, pendidikan lebih dari sekedar mengajar 

 
59M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an. (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002. 
60M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an. (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002. 
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anak-anak; ini juga tentang membantu setiap individu mencapai potensi penuh 

mereka sehingga selaras dengan keinginan mereka. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis menggunakan informan untuk 

menjelaskan data yang dikumpulkan dengan cara menggali informasi dari 

temuan wawancara.  

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Taylor dan Bogdan: Perilaku 

manusia yang dapat diamati dan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan merupakan hasil penelitian kualitatif.1. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SDIT Al-Fatih  yang terletak di Jl. Domba 

No.12, Maricayya, Kecamatan Makassar Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Metode manajerial atau lebih sering disebut pendekatan manajemen dalam 

arti pendekatan sistematis terdiri dari sejumlah komponen yang dimasukkan 

ke dalam proses pelatihan karakter religius penggunanya secara berkala.  

 

 
1 Nurul Zuriah. Metodologi penelitian sosial dan pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009).h.92. 
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2. Pendekatan pedagogi, yaitu kesadaran terhadap topik kajian dan pendekatan 

pedagogi, sehingga tidak malu untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan. 

C. Sumber Data 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan, dalam hal ini cara 

untuk menggunakan wawancara. 

Berikut ini adalah daftar informan penulis: 

No. Informan Status 

1. Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd. Kepala Sekolah 

2. Muhammad Syawal, S.Pd., M.Pd. Wakasek Bid. Kurikulum 

3. Andi Lilis Suryani T., S.Pd., M.Pd. Wakasek Bid. Kesiswaan 

4. Kardi Iswardi Putra, S.S. Guru Kelas 6 

5. Zainal Basri, S.E. Staf Perpustakaan 

6. Muhammad Alfarezel Budiputra Siswa Kelas 6B 

7. Annisa Zafirah Addiniyah Siswa Kelas 6C 

Tabel 3.1 Data Informan 
Sumber: SDIT Al-Fatih Makassar 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

berusia dokumen atau laporan yang dapat mendukung prosesional. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif: 
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1. Observasi 

Observasi dilakukan sebanyak 2 kali, yang pertama pada saat 

merencanakan mengajukan judul ini kepada ketua jurusan dan yang kedua pada 

saat sebelum melaksanakan penelitian, melihat keadaan sekolah, bagaimana 

proses pembelajaran dan juga melihat kondisi perpustakaan yang akhirnya 

dapat menimbulkan pertanyaan apa yang nantinya akan ditanyakan pada saat 

wawancara. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung peran kepala 

sekolah, guru, pustakawan dan pemustaka dalam proses pembentukan karakter 

religius pemustaka SDIT Al-Fatih Makassar. 

2. Wawancara 

Enam responden berpartisipasi dalam wawancara dua hari. Guru, 

pustakawan, dan kepala sekolah diwawancarai pada hari pertama. Wawancara 

dengan pengguna dilakukan pada hari kedua. Beberapa tanggapan atas 

pertanyaan mengenai proses pengembangan karakter religius siswa SDIT Al-

Fatih Makassar diperoleh dari wawancara yang dilakukan selama dua hari. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan menggunakan telepon genggam untuk 

mengambil gambar-gambar yang sesuai dengan kebutuhan penunjang 

penulisan tesis ini, yang selanjutnya akan sisipkan pada hasil penelitian tesis 

ini. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Alat yang memungkinkan disebut instrument penelitian data. Kualitas alat 

tersebut dicutukan oleh kualitas data. Peneliti menggunakan yang dihasilkan untuk 
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mendapatkan data, seperti buku catatan, USB drive, dan kamera untuk mengambil 

data dari makalah, jurnal, buku, serta lain-lain, untuk membantu proses 

pengumpulan data yang diperlukan. Peneliti memilih arah penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, mengevaluasi kualitas data, mengumpulkan, 

menafsirkan, dan menganalisis data sebelum menarik kesimpulan temuan.2 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengkarakterisasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan cara 

merangkum data yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Proses metodis dalam 

mencari dan mengklasifikasikan catatan lapangan, transkrip wawancara, dan materi 

lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap materi 

dan memungkinkan penulis membagikan apa yang mereka temukan kepada orang 

lain dikenal sebagai analisis data.3. 

Berdasarkan penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan, yang 

meliputi pencarian and pengumpulan data kualitatif secara metodis dari catatan 

lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dengan mengklasifikasikan data, 

mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mengorganisasikannya ke dalam pola, 

memilih data yang paling signifikan untuk diteliti, dan menarik kesimpulan yang 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Mile dan Huberman kemudian 

memberikan panduan kepada penulis dalam pengolahan data, dengan menyatakan 

bahwa ada tiga tahapan prosedur kualitatif, yaitu sebagai berikut: 

 
2Sugiyono. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2008. 89. 
3Emzir. Metodologi penelitian kualitatif: analisis data. (Jakarta: Rajawali Press, 

2010). h.85. 
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1. Reduksi Data 

Proses memurnikan, mengklasifikasikan, mengarahkan penghapusan 

data yang tidak diperlukan, dan mengumpulkan data untuk memperoleh dan 

memvalidasi temuan dikenal sebagai reduksi data. 

2. Penyajian Data 

Penjelasan yang berhasil mengenai hubungan antara kategori dan 

informasi serupa adalah bagaimana data disajikan dalam penelitian kualitatif. 

Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks naratif adalah format yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. 

3. Menarik Kesimpulan 

Penjelasan yang berhasil tentang hubungan antara kategori dan 

informasi serupa digunakan untuk menampilkan data. Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa teks naratif adalah format yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.4. 

Penulis menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi sebagai 

metode pengolahan data dan analisis. Selain itu, dalam mereduksi data, penulis 

dalam hal ini mengisolasi data yang dianggap relevan dengan topik kajian. 

Penulis kemudian merangkum temuan penelitian terhadap peristiwa 

yang terjadi di lapangan, menjelaskannya dengan menggunakan penelitian 

terdahulu, serta membuat rekomendasi dan kesimpulan mengenai apa yang 

terjadi di lapangan. 

 
4Agus. Teori dan paradigma penelitian sosial: Buku sumber untuk penelitian 

kualitatif.(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006). h.20. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Salah satu aspek penelitian kualitatif yang tidak dapat dilepaskan dari 

korpus pengetahuan adalah analisis keabsahan data. Uji kredibilitas, yang meliputi 

perluasan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan analisis kasus 

negatif, merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk 

memverifikasi keabsahan data.  

Untuk mencegah ketidakakuratan data, maka perlu dilakukan uji keabsahan 

data penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan tanggapan informan mengoreksi atau. 

Teknik triangulasi yaitu dengan using sesuatu sejong data yang diperlukan untuk 

memudahkan uji keabsahan data yang ada yang terdiri dari sumber, metode, dan 

waktu, merupakan metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam 

hal ini. 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi 3 yaitu: 

1. Triangulasi Sumber  

Membandingkan dan menguji kembali tingkat keandalan data yang 

dikumpulkan dari daerah penelitian dengan menggunakan beberapa sumber 

dikenal dengan triangulasi sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Untuk memperoleh data akhir yang valid dan sesuai dengan 

permasalahan penelitian, pendekatan triangulasi dilakukan dengan 

membandingkan data observasi dan wawancara. 
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3. Triangulasi Waktu 

Untuk memberikan data yang dapat diandalkan mengenai 

permasalahan dalam penelitian, triangulasi temporal dilakukan dengan 

membandingkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada berbagai waktu 

dan dalam berbagai konteks. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum SDIT Al-Fatih Makassar 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDIT Al-Fatih Makassar 

Didirikan oleh Dr. Adnan Ibrahim, SP.PD., lulusan Fakultas Kedokteran 

Umum UGM Yogyakarta dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit 

Dalam (Internis) Fakultas Kedokteran UNHAS, Sekolah Islam Terpadu Al-

Fatih merupakan bagian dari Yayasan Muhammad Al-Fatih dan memiliki 

empat tingkatan unit: Kelompok Bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Sekolah 

Islam Terpadu dirintis, didirikan, dibina, dan dikembangkan sejak tahun 2009 

hingga dibangunnya Al-Fatih. 

Tahun 2020 Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih berhasil memperoleh prestasi 

dari kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah penggerak di 

semua jenjang unit yaitu TK, SD, SMP dan SMA. 

Apresiasi menjadi sekolah penggerak memberi peluang kepada SIT Al-

Fatih untuk melaksanakan misi dan mencapai visi membentuk peserta didik 

yang unggul berkarakter Qur’ani. 

2. Visi dan Misi SDIT Al-Fatih Makassar 

a. Visi 

Membentuk generasi unggul berkarakter Qur’ani. 

b. Misi 

1) Menumbuhkan kecintaan peserta didik kepada Al-Qur’an dan As-

Sunnah. 
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2) Menerapkan Pendidikan karakter CERDAS (Cendikia, bErakhlak, 

mandiRi, Amanah dan Shalih). 

3) Menyiapkan peserta didik memasuki jenjang baligh. 

3. Struktur Organisasi SDIT Al-Fatih Makassar 

Untuk memperlancar proses kerja dalam suatu instansi atau unit organisasi, 

struktur organisasi sangatlah penting. SDIT Al-Fatih membentuk struktur 

organisasi untuk mengefektifkan operasional dan proses kerja.  

Berikut ilustrasi Bagan Struktur Organisasi SDIT Al-Fatih: 

 

  
Kepala Sekolah 

Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd. Komite Sekolah 
 

Wakasek Bid. Kurikulum 
Muhammad Syawal, S.Pd., M.Pd. 

Wakasek Bid. Kesiswaan 
Andi Lilis Suryani, S.Pd. 

PJ. English PJ. Ekskul 
 

PJ. Event PJ. Al-Qur’an PJ. Keislaman 
 

PJ. IT 
 

Guru Kelas 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi SDIT Al-Fatih Makassar 
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4. Budaya Sekolah 

SDIT Al-Fatih memiliki budaya sekolah yang diterapkan diluar proses 

pembelajaran didalam kelas yang biasa disingkat menjadi ABCDEFGHI, yang 

memiliki kepanjangan sebagai berikut: 

a. Akhlaq, Al-Qur’an, Academic (pembelajaran berbasis al-qur’an dalam 

membina akhlak yang baik) 

b. Be Clean (tetap menjaga kebersihan) 

c. Care (peduli terhadap sesama) 

d. Dicipline (disiplin terhadap aturan yang ada) 

e. English Speaking (pembiasaan berbahasa inggris) 

f. Fresh and Fun Learning (proses pembelajaran yang segar dan 

menyenangkan) 

g. Green School (sekolah hijau) 

h. Healthy (menjaga Kesehatan) 

i. Inovative and IT (inovatif dan mampu menguasai IT) 

5. Program-program Unggulan SDIT Al-Fatih 

Program unggulan sekolah adalah program yang dirancang oleh pihak 

sekolah ataupun Yayasan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan prestasi 

siswa dalam bidang tertentu. Program unggulan sekolah biasanya disesuaikan 

dengan keunggulan sekolah, potensi siswa, ataupun visi dan misi sekolah.  

Adapun program unggulan sekolah di SDIT Al-Fatih sebagai berikut: 

a. Program pembiasaan karakter Qur’ani 
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 Program ini meliputi tiga tujuan yakni; pembinaan Aqidah dan 

Ibadah, Menghafal Al-Qur’an minimal 2 Juz dan 

mengimplementasikan doa harian dan hadist. 

 
Gambar 4.2 

Program Pembiasaan Karakter Qur’ani 

b. Program kesiswaan 

Program ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh SDIT Al-

Fatih dalam rangka membina karakter religius siswa di sekolah ini, 

berikut beberapa kegiatan yang termasuk kedalam program kesiswaan; 

wisuda Al-Qur’an, Home Visit, Daily English, Kunjungan Edukatif, 

Tahfidz Camp, Academic Camp, Super Camp, Project Edupreneurship, 

Literasi Dan Numerasi, Pameran Hasil Karya, Pojok Baca disetiap 

kelas. 
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Gambar 4.3 

Program Kunjungan Edukatif (Beach Cleaning)  

 

 
 

Gambar 4.4 
Program Edupreneurship (Market Day) 
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Gambar 4.5 
Program Supercamp (Pramuka) 

 

 
 
 

Gambar 4.6 
Program Academic Camp  
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Gambar 4.7 

Program Tahfidz Camp 

c. Program khusus orang tua  

Selain program-program yang dikhususkan untuk para siswa, 

SDIT Al-Fatih juga mempunyai program rutin yang dilakukan khusus 

untuk orang tua peserta didik. Adapun program yang dikhususkan 

untuk orang tua peserta didik yaitu; Mata Pena (Majelis Parenting 

Nabawi) dan juga Al-Fatih Qur’an Family.  

 
Gambar 4.8 

Program Mata Pena (Majelis Parenting Nabawi) 
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Gambar 4.9 
Program Parents meeting 

6. Perpustakaan Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar 

Perpustakaan SDIT Al-Fatih merupakan salah satu sarana belajar bagi 

siswa/i di SDIT Al-Fatih Makassar, selain itu perpustakaan ini juga berfungsi 

sebagai media pengembangan minat baca dan kegemaran membaca bagi 

siswa/i, serta pusat pelayanan informasi bagi seluruh warga sekolah. 

Perpustakaan ini memiliki sekitar 637 koleksi dengan 250 Judul. 

 
Gambar 4.10 

Perpustakaan SDIT Al-Fatih Makassar 
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B. Bagaimana Gerakan Literasi pada Pemustaka di SDIT Al-Fatih Makassar 

Membina karakter religius merupakan suatu hal yang penting dilakukan. Hal 

ini karena karakter religius yang baik dapat membentuk pribadi yang berakhlak 

mulia dan dapat membantu pemustaka dalam menghadapi berbagai tantangan di 

kehidupan. Karakter religius yang baik juga dapat membantu pemustaka dalam 

memahami dan menerapkan ajaran agamanya dengan baik dan benar. 

Proses pembinaan karakter religius pada pemustaka dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti memberikan pengajaran yang mengarah pada nilai-nilai 

religius, menyediakan tempat beribadah yang memadai dan menggunakan bahan 

ajar yang relevan dengan agama Islam. Selain itu, membuat lingkungan kelas yang 

mendukung juga sangat penting dalam membentuk karakter religius pemustaka. 

Dengan mengintegrasikan pembelajaran agama dalam pembelajaran berbasis kelas, 

diharapkan pemustaka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 

agamanya dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Upaya yang dilakukan segenap staff, guru dan kepala sekolah SDIT Al-Fatih 

Makassar dalam membina karakter religius pemustaka memang sudah dilakukan 

dari awal berdirinya sekolah ini, hal ini dikarenakan visi dan misi sekolah ini 

memang berorientasi pada bidang agama Islam. Guna membentuk karakter Qur’ani 

diperlukan literasi islam untuk menunjang proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan disekolah ini. Dengan menggabungkan kurikulum 2013 dan 

kurikulum merdeka dan juga sekolah ini terpilih sebagai sekolah penggerak di 
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semua jenjangnya yang juga menjalankan profil Pancasila dalam lingkungan 

sekolahnya. 

1. Rutinitas Sebelum Memulai Pembelajaran di Kelas 

Sebelum proses belajar mengajar dimulai, para guru selalu menyampaikan 

ayat Al-Qur’an maupun Hadist yang berkaitan dengan penanaman karakter 

religius pemustaka, serta memberikan pemahaman terkait isi kandungan ayat 

Al-Qur’an tersebut maupun dari Hadist yang disampaikan sebelum proses 

belajar mengajar dimulai. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz 

Muhammad Syawal, S.Pd., M.Pd. dalam wawancara mengatakan bahwa di 

SDIT AL-Fatih Makassar memiliki rutinitas yakni sebelum proses belajar 

mengajar dimulai, guru yang mengajar selalu menyampaikan ayat Al-Qur’an 

yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan dibawakan nantinya 

kemudian dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari1. 

 

Gambar 4.11 
Guru menyampaikan ayat Al-quran sebelum pembelajaran 

 
1Muhammad Syawal, S.Pd., M.Pd., SDIT Al-Fatih Makassar, Wawancara, Makassar, 3 

April 2023. 
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Gambar 4.12 
Berdoa Bersama sebelum pembelajaran dimulai 

 

 

Gambar 4.13 
Istirahat selesai pembelajaran 

Ustadzah Andi Lilis Suryani, S.Pd. mengatakan pemustaka khususnya dari 

kelas tingkat tinggi (kelas 4, 5 dan 6) sebelum memulai pembelajaran terlebih 
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dahulu mengadakan Dzikir Pagi, setelah itu pemustaka melakukan program 

yang namanya “Berkisah”. Berkisah disini dimaksudkan pemustaka 

dipersilahkan untuk menceritakan apakah ada hal-hal menarik dari keseharian 

pemustaka dirumah diceritakan Kembali didalam kelas, ataupun misalnya telah 

membaca kisah-kisah Nabi dan para sahabat diceritakan Kembali didalam 

kelas. Hal ini bertujuan untuk bagaimana siswa/I pemustaka dapat mengambil 

hikmah atau pelajaran hidup dari kisah yang telah disampaikan oleh teman 

sebayanya2. 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah SDIT Al-

Fatih Makassar Ustadzah Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd mengatakan 

bahwa sebelum dimulainya proses belajar mengajar, baik pemustaka maupun 

guru yang mengajar di kelas itu masing-masing menjalankan program yang 

salah satunya bertujuan untuk membentuk karakter religius pemustaka, sebelum 

memulai pembelajaran gurunya menyampaikan 1-2 ayat Al-Qur’an maupun 

Hadist yang berkaitan tentang materi pembelajaran yang akan dilakukan 

sementara para siswa bergiliran untuk “Berkisah” guna menyampaikan hikmah 

dan pelajaran yang terkandung dari kisah yang mereka sampaikan3. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembentukan karakter religius siswa di SDIT Al-Fatih Makassar masing-

masing guru maupun pemustaka mempunyai peran masing-masing dan 

semuanya menyampaikan pesan yang nantinya akan menjadi pembelajaran 

 
2Andi Lilis Suryanti, S.Pd, Wakasek Bid. Kesiswaan SDIT Al-Fatih Makassar, 

Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
3Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M. Pd, Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar, 

Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
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kedepannya. Sebelum memulai pembelajaran guru menyampaikan ayat Al-

Qur’an dan Hadist beserta isi kandungannya kepada pemustaka agar dapat 

mengambil hikmah dan pembelajaran dari ayat Al-Qur’an dan Hadist yang 

disampaikan. Sedangkan para pemustaka bergantian dalam menyampaikan 

kisah-kisah Nabi dan sahabat maupun pengalaman menarik yang mereka alami 

yang bisa dijadikan pelajaran hidup kedepannya. 

 

Gambar 4.14 
Kegiatan Berkisah 

2. Penanaman Karakter Religius melalui Perspektif Al-Qur’an  

SDIT Al-Fatih Makassar mempunyai waktu khusus untuk menjalankan 

program Literasi Qur’an. Jadi, masing-masing kelas telah dijadwalkan oleh 

guru PJ. Keislaman untuk menjalankan beberapa aktivitas pada program 

Literasi Islam, sehingga proses pembelajaran pada mata pelajaran umum 

siswa/I pemustaka didalam kelas tidak terganggu dengan adanya program 

Literasi Islam ini. Selain siswa/I pemustaka, guru dan staff pun tidak luput dari 

program Literasi Al-Qur’an ini, para Guru dan staff juga dibekali oleh Sekolah 

berupa Pendidikan “Tarbiyah” yang dilaksanakan untuk membina guru dan 
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staff dari segi beribadah, tata cara baca Qur’an yang baik dan benar dan lain 

sebagainya. 

Ustadz Kardi Iswardi Putra, S.S mengatakan bahwa pemustaka di SDIT Al-

Fatih diwajibkan untuk mengikuti program ini. Dalam program literasi Al-

Qur’an itu sendiri terdiri dari 3 kegiatan, yakni Tahfidz, Wafa dan Ibadah. 

Tahfidz itu sendiri merupakan program menghafalkan Al-Qur’an, seperti yang 

kita ketahui di SDIT Al-Fatih Makassar ini memiliki goals dimana ditargetkan 

memiliki hafalan minimal 2 Juz untuk lulus dari SDIT Al-Fatih, bahkan ada 

siswa yang hafalannya sudah sampai 26 Juz sebelum lulus dari sekolah ini. 

Untuk program Wafa yaitu program perbaikan bacaan Al-Qur’an meliputi 

tajwid, tanda baca, dll. Pada Wafa itu sendiri kami memiliki tingkatan penilaian 

dari 1-4. Sedangkan untuk program Ibadah merupakan program perbaikan do’a-

do’a bacaan Sholat4.  

 
Gambar 4.15 
Program Wafa 

 
4Kardi Iswardi Putra, S.S., Guru PJ. Keislaman SDIT Al-Fatih Makassar, Wawancara, 

Makassar, 3 April 2023 
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Gambar 4.16 
Program Ibadah 

 

Gambar 4.17 
Program Tahfidz 
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Gambar 4.18 
Program Tasmi 

Sama halnya yang dikemukakan oleh Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih 

Makassar Ustadzah Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd mengatakan bahwa 

untuk program Literasi Qur’an itu sendiri sebelum kita mulai melaksanakan 

program tersebut terlebih dahulu melakukan pelatihan yang dikhususkan untuk 

para guru dan tenaga pendidik untuk mengasah kemampuannya pada bidang 

tersebut, supaya bisa mendidik siswa/i sesuai dengan SOP yang telah dibuat 

yang sesuai dengan perspektif Al-Qur’an5. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ustadzah Andi Lilis Suryani, S.Pd. 

mengatakan bahwa Pendidikan karakter religius pemustaka disekolah ini sesuai 

dengan perspektif Al-Qur’an, dimana dalam proses pembelajaran pemustaka 

didalam kelas dibiasakan untuk berkisah tentang kisah-kisah yang ada didalam 

 
5Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd, Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar, 

Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
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Al-Qur’an yang terdapat nilai-nilai positif yang dapat ditiru oleh siswa/I 

pemustaka dalam kehidupan sehari-harinya di sekolah maupun di luas sekolah6. 

3. Mengadakan Program Tarbiyah (Pendidikan khusus untuk Guru dan 

Tenaga Kependidikan) 

Ustadz Kardi Iswardi Putra, S.S mengatakan bahwa setiap minggu guru-

guru dan tenaga kependidikan mengikuti kegiatan upgrading pengetahuan 

seputar pendidikan karakter, bagaimana menghadapi siswa, dll. Karena siswa 

itu jika dilihat tingkah lakunya disitulah tercermin bagaimana kita sebagai guru 

mendidik siswa tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan khusus 

untuk guru-guru dan tenaga kependidikan agar kualitas pendidikan di SDIT Al-

Fatih Makassar tetap terjaga7.  

Hal yang sama juga dikemukakan oleh kepala sekolah Ustadzah Andi Nori 

Rahmawati, S.Pd., M.Pd mengatakan bahwa di SDIT Al-Fatih Makassar juga 

memiliki program Tarbiyah khusus untuk guru-guru dan tenaga kependidikan 

selain upgrading seputar pendidikan karakter, dll, kami juga mengadakan 

upgrading seputar bagaimana guru-guru dan tenaga kependidikan ini tetap 

terjaga ibadahnya, tata cara membaca Al-Qur’an, jadi Ketika melakukan 

pembelajaran didalam kelas, guru-gurunya juga memiliki pemahaman yang 

sama dalam mengajarkan bacaan Al-Qur’an pada siswa. Hal ini tentu saja 

menunjang pembentukan karakter Qur’ani yang menjadi ciri khas sekolah ini8. 

 
6Andi Lilis Suryanti, S.Pd, Wakasek Bid. Kesiswaan SDIT Al-Fatih Makassar, 

Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
7Kardi Iswardi Putra, S.S., Guru PJ. Keislaman SDIT Al-Fatih Makassar, Wawancara, 

Makassar, 3 April 2023 
8Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd, Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar, 

Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
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4. Menjalankan Program Sekolah Penggerak 

Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar Ustadzah Andi Nori Rahmawati, 

S.Pd., M.Pd mengatakan bahwa SDIT Al-Fatih Makassar juga mengikuti 

program sekolah penggerak, yang dimana program ini merupakan program 

pemerintah yang berfokus kepada pengembangan hasil belajar siswa secara 

holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter yang 

diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).  

Hal ini sangat selaras dengan bagaimana upaya SDIT Al-Fatih Makassar 

dalam menjaga kualitas pendidikan yang ada disekolah dan juga dalam proses 

pembentukan karakter yang tidak hanya karakter religius tetapi juga mencakup 

karakter positif lainnya9. 

C. Upaya Yang Dilakukan Pustakawan SDIT Al-Fatih Dalam 

Menyediakan Bahan Pustaka pada Proses Pembentukan Karekter 

Religius Pemustaka 

Berdasarkan visi dari SDIT Al-Fatih Makassar “Membentuk generasi 

unggul berkarakter Qur’ani. oleh Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar 

Ustadzah Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd mengatakan bahwa pihak Sekolah 

menyediakan sekitar 637 koleksi dengan 250 Judul buku-buku. Bahan bacaan 

dapat diakses dengan mudah oleh siswa/i sehingga siswa/i memiliki 

kesempatan pengembangan minat baca dan kegemaran membaca bagi siswa/i.10 

 
9Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd, Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar, 

Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
10Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M. Pd, Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar, 

Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
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Ustadzah Andi Lilis Suryani T, S.Pd., M.Pd. selaku Wakasek Kesiswaan 

menyampaikan bahwa SDIT Al-Fatih Makassar memiliki program kesiswaan 

literasi dan numerasi. Pada kegiatan literasi dan numerasi tersebut salah satunya 

adalah Pesantren Ramadhan, dimana siswa/i diarhakan ke perpustakaan untuk 

mencari dan membaca kisah Nabi dan Rasul yang kemudian diharapkan siswa/i 

menjadikannya teladan dalam kehidupan sehari-hari.11 

 
 

Gambar 4.19 
Program Ramadhan 

Selanjutnya Kardi Iswardi Putra, S.S. menjelaskan bahwa Budaya Sekolah 

Fresh and Fun Learning (proses pembelajaran yang segar dan menyenangkan) 

sehingga beberapa pembelajaran juga ada yang dilakukan di perpustakaan 

 
11Andi Lilis Suryani T., S.Pd., M. Pd Wakil Kepala Sekolah Bidang Keiswaan SDIT Al-

Fatih Makassar, Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
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sehingga siswa terbiasa mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan 

yang diberikan oleh Guru dalam pembelajaran.12 

1. Perpustakaan SDIT Al-Fatih Makassar memiliki program Study Tour 

ke Perpustakaan diluar sekolah. 

Muhammad Syawal, S.Pd., M.Pd mengatakan bahwa SDIT Al-Fatih juga 

memiliki program rutin yang diadakan pihak perpustakaan sekolah yakni 

program Study Tour, dimana siswa akan diajak mengunjungi Perpustakaan 

Wilayah Sulawesi Selatan dan juga Perpustakaan Ibu dan Anak Provinsi 

Sulawesi Selatan, dimana perpustakaan ini menyediakan fasilitas yang 

memadai untuk dikunjungi oleh anak-anak, selain itu pemustaka juga bisa 

mengeksplorasi buku-buku yang ada diperpustakaan diluar sekolah sehingga 

mereka juga memiliki pengetahuan tambahan selain dari apa yang didapatkan 

disekolah13. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Zainal Basri, S.E. sebagai Staff 

Perpustakaan bahwa kegiatan Study Tour ini merupakan salah satu upaya 

pustakawan dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa/i dengan 

mengadakan kegiatan Study Tour ini. Tidak hanya sekedar jalan-jalan 

melainkan pada kegiatan ini pemustaka juga bisa mempelajari banyak hal dari 

kegiatan ini. Jadi, walaupun siswa/i diajak keluar sekolah tapi mereka tetap akan 

mendapatkan ilmu dari kegiatan tersebut14. 

 
12Kardi Iswardi Putra, S.S. Guru Kelas 6 SDIT Al-Fatih Makassar, Wawancara, Makassar, 

3 April 2023. 
13Muhammad Syawal, S.Pd., M.Pd. Wakil Kepala Sekolah Bid. Kurikulum, Wawancara, 

Makassar, 3 April 2023. 
14Zainal, S.E., Staff Perpustakaan SDIT Al-Fatih Makassar, Wawancara, Makassar, 3 April 

2023. 
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2. Pustakawan membantu menyediakan buku untuk Pojok Baca di setiap 

kelas yang ada di SDIT Al-Fatih Makassar. 

Zainal S.E., mengatakan bahwa pojok baca yang ada di setiap kelas itu 

merupakan buku-buku yang dikumpulkan melalui siswa dan juga guru, selain 

itu saya juga tetap menyalurkan beberapa buku bacaan yang ada di perpustakaan 

untuk pojok baca yang ada disetiap kelas. Selain buku bacaan, ada Buku Materi 

Pembelajaran juga. Dikarenakan perpustakaan sekolah kami ini memiliki ruang 

baca yang terbatas, jadi saya melakukan hal ini untuk menyiasati ketika ruang 

perpustakaan sedang penuh oleh pemustaka, pemustaka juga dapat membaca 

didalam kelas dengan beberapa buku yang sudah saya sebarkan. Kalaupun ada 

buku yang tidak ada di pojok baca didalam kelas, pemustaka bisa langsung ke 

perpustakaan untuk memilih dan meminjam buku yang mereka inginkan15. 

Muhammad Alfarezel Budiputra yang merupakan siswa kelas 6B 

mengatakan bahwa dengan adanya pojok baca didalam kelas sangat 

membantunya pada saat mendapatkan giliran untuk Berkisah, karena di pojok 

baca ada beberapa buku kumpulan kisah-kisah nabi, rasul dan para sahabatnya. 

Selain itu jika diberi tugas oleh guru bisa dikerjakan didalam kelas dengan 

mengambil referensi dari buku yang ada di pojok baca16. 

 
15Zainal, S.E., Staff Perpustakaan SDIT Al-Fatih Makassar, Wawancara, Makassar, 3 April 

2023. 
16Muhammad Alfarezel Budiputra, Siswa Kelas 6B SDIT Al-Fatih Makassar, Wawancara, 

Makassar 3 April 2023. 
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Gambar 4.20 
Program Pojok Baca 

3. Perpustakaan digital SIPUSTAKA (Sistem Informasi Perpustakaan) 

Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd mengatakan bahwa salah satu 

persyaratan dalam berpartisipasinya sekolah ini sebagai Sekolah Penggerak 

yaitu sekolah harus mempunyai database perpustakaan digital yang bisa 

digunakan untuk siswa/i juga seluruh guru maupun staff di sekolah itu. Dengan 

adanya perpustakaan digital ini juga diharapkan dapat memudahkan siswa/i 

yang saat ini lebih sering berdampingan dengan gawai dibandingkan buku 

cetak17. 

 
17Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M. Pd, Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar, 

Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
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Gambar 4.21 
Website SIPUSTAKA 

UstadzMuhammad Syawal, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa website 

SIPUSTAKA ini memiliki berbagai macam fitur dan fasilitas seperti; multiple 

upload file (e-book dan audio dengan format MP3), buku khusus member, 

proteksi buku dengan password, fitur data anggota, hingga fitur donasi buku. 

Dengan adanya SIPUSTAKA ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan 

bacaan pemustaka selain yang tersedia di perpustakaan sekolah, selain itu juga 

kelebihannya aplikasi ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 

SIPUSTAKA juga menyediakan beberapa bahan bacaan untuk menunjang 

pembentukan karakter religius siswa karena SIPUSTAKA memiliki filter yang 

mengkhususkan setiap topik bahan bacaan salah satu diantaranya adalah bahan 

bacaan agama islam18. 

 
18Muhammad Syawal, S.Pd., M.Pd. Wakil Kepala Sekolah Bid. Kurikulum, Wawancara, 

Makassar, 3 April 2023. 
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Annisa Zafirah Addinayah yang merupakan siswi kelas 6C mengatakan 

bahwa saat ini membutuhkan bahan bacaan selain yang ada di perpustakaan, 

sedangkan kegiatan Study Tour hanya dilaksanakan beberapa bulan sekali. 

Dengan adanya SIPUSTAKA yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja 

sangat memungkinkan kita untuk mendapat bahan bacaan yang menarik yang 

belum pernah ada sebelumnya di perpustakaan sekolah. Selain itu di 

SIPUSTAKA juga menyediakan e-book materi pembelajaran untuk membantu 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru19. 

 

Gambar 4.22 
Rekomendasi Buku yang ada di Website SIPUSTAKA di Instagram 

@sditalfatihmakassar 
 

4. Memberikan Reward kepada Pemustaka yang Sering Mengunjungi 

Aplikasi SIPUSTAKA 

Ustadz Zainal S.E selaku staff perpustakaan mengatakan bahwa setiap 

pergantian semester, pada aplikasi website SIPUSTAKA  dilakukan penarikan 

 
19Annisa Zafirah Addinayah. Siswi Kelas 6C SDIT Al-Fatih Makassar, Wawancara, 

Makassar, 3 April 2023. 
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data pengunjung website untuk memilih  1 orang pemustaka yang rajin 

mengunjungi website SIPUSTAKA, selanjutnya kita berikan reward sebagai 

bentuk apresiasi kepada pemustaka dan juga sebagai motivasi kepada 

pemustaka lainnya untuk lebih sering lagi meminjam buku20. 

Menurut Kepala Sekolah Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M.Pd. mengatakan 

bahwa kebijakan ini diambil sebagai salah satu upaya gerakan literasi yang 

dijalankan di SDIT Al-Fatih Makassar demi mendorong minat baca  para 

pemustaka yang ada disekolah ini. Ustadzah Andi Nori Rahmawati, S.Pd., 

M.Pd. berharap dengan adanya reward yang diberikan kedepannya pemustaka 

akan semakin semangat untuk membaca buku21. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Ustadzah Andi Lilis Suryani T, S.Pd., 

M.Pd. bahwa dengan diberikannya reward kepada pemustaka yang rajin 

mengunjungi dan meminjam buku diharapkan kedepannya akan makin banyak 

lagi pemustaka yang gemar membaca. Karena saat ini kami telah memberikan 

kemudahan bagi yang tidak mau membaca koleksi fisik perpustakaan maka 

sudah disediakan pula koleksi digital yang ada di aplikasi website 

SIPUSTAKA. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh SDIT 

Al-Fatih Makassar untuk meningkatkan gerakan literasi yang ada di sekolah 

ini22. 

 

 
20 Zainal, S.E., Staff Perpustakaan SDIT Al-Fatih Makassar, Wawancara, Makassar, 3 

April 2023. 
21 Andi Nori Rahmawati, S.Pd., M. Pd, Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih Makassar, 

Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
22 Andi Lilis Suryani T., S.Pd., M. Pd Wakil Kepala Sekolah Bidang Keiswaan SDIT Al-

Fatih Makassar, Wawancara, Makassar, 3 April 2023. 
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D. Pembahasan 

1. Bagaimana Gerakan Literasi pada Pemustaka di SDIT Al-Fatih 

Makassar 

Dalam dunia pendidikan, tugas seorang guru sangatlah krusial dan 

strategis. Hal ini mengingat pendidik merupakan garda terdepan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Guru mendidik siswa tentang nilai-nilai baik 

melalui nasihat, teladan, dan perilaku teladan sambil memberikan informasi dan 

teknologi kepada mereka secara langsung. Keberlanjutan kehidupan negara 

sangat ditentukan oleh gurunya, yang pada hakikatnya merupakan komponen 

strategis. Tugas dan kewajiban seorang guru melampaui ruang kelas dan jumlah 

waktu yang dihabiskan untuk belajar.23  

Sebelum proses belajar mengajar dimulai, para guru selalu menyampaikan 

ayat Al-Qur’an maupun Hadist yang berkaitan dengan penanaman karakter 

religius siswa/I pemustaka, serta memberikan pemahaman terkait isi kandungan 

ayat Al-Qur’an tersebut maupun dari Hadist yang disampaikan sebelum proses 

belajar mengajar dimulai. 

Karakter merupakan seperangkat nilai yang mempengaruhi ide, sikap, dan 

perilaku yang ditampilkan, menurut Simon Philips (2008). Memberi contoh 

kepada siswa adalah teknik yang paling efektif untuk mengajarkan mereka 

perilaku yang pantas. Dalam pendidikan karakter, guru dapat menjadi teladan 

bagi siswanya. Guru dapat menjadi role model atau rujukan bagi peserta didik 

 
23Munawaroh dkk, Peran Guru Dalam Membina Karakter Religius Peserta Didik Di Ra Al-

Hidayah. Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 05 (01) , 2023. h.8 
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baik dalam pendidikan karakter bangsa (nasionalisme) maupun pendidikan 

karakter keagamaan (akhlak). Perilaku keteladanan yang dapat ditunjukkan 

sepanjang proses pendidikan antara lain menghormati orang yang lebih tua dan 

orang lain, saling mencintai, bekerja sama, memberi kontribusi kepada 

masyarakat, dan beribadah berjamaah. Guru harus menunjukkan tindakan ini 

kepada semua siswa, termasuk diri mereka sendiri, agar dapat dianggap sebagai 

teladan bagi siswanya.24 

Pendidikan karakter religius telah diterapkan oleh pengajar kelas di SDIT 

Al-Fatih Makassar, berdasarkan temuan penelitian. Guru mempunyai peran 

yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Mulyasa menekankan, pendidik 

mempunyai peran yang beragam, seperti pembimbing, pengajar, pendidik, 

panutan pendidikan, dan peran lainnya.25 

Melalui pembiasaan di lingkungan rumah, sekolah, pembelajaran, dan 

masyarakat, pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan dalam diri siswa 

rasa kecerdasan berpikir, penghargaan terhadap perdamaian, dan pengalaman 

bertindak sesuai dengan standar moral yang tinggi dan nilai-nilai yang menjadi 

kenyataan. 26 

Hasil temuan terakit dengan bagaimana gerakan literasi di SDIT Al-Fatih 

dalam membina karakter religius Pemustaka yaitu guru menunjukkan minat 

terhadap bacaan dan turut membaca bersama peserta didik. Dengan begitu guru 

 
24Philips, Simon. Refleksi Karakter Bangsa (Jakarta:Bumi Aksara, 2008). 
25Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan 

Menyenangkan, ed. Mukhlis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) 
26Oos M. ANWAS, 2010, Televisi mendidik karakter bangsa: Harapan dan Tantangan. 

Dalam Jurnal pendidikan dan kebudayaan, Jakarta: BalitbangKemendiknas. 
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bisa dijadikan teladan atau contoh dalam membaca. Sebelum proses belajar 

mengajar dimulai, para guru selalu menyampaikan ayat Al-Qur’an maupun 

Hadist yang berkaitan dengan penanaman karakter religius pemustaka, serta 

memberikan pemahaman terkait isi kandungan ayat Al-Qur’an tersebut maupun 

dari Hadist yang disampaikan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Selain 

itu dalam proses pembelajaran guru menanamkan budaya literasi melalui 

pembiasaan siswa mencari dan menemukan jawaban dengan membaca bahan 

ajar (buku) serta pelaksanaan pembelajaran di perpustakaan. 

 

Gambar 4.23 
Proses Belajar Mengajar di Kelas 

Dalam praktiknya, keterlibatan guru dalam pengembangan karakter tidak 

terbatas pada pengajaran saja; Agar informasi karakter yang dipelajari siswa 

tertanam secara mendalam dalam perilakunya, maka harus ada tempat dan 

waktu penerapannya. Guru SDIT Al-Fatih Makassar juga menerapkan sejumlah 

teknik untuk membantu siswa mengembangkan karakter keagamaan yang 

sudah tertanam dalam etos sekolah. Taktik pertama bagi siswa adalah memberi 
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contoh. Siswa diberikan contoh ini secara langsung atau tidak langsung. Contoh 

yang paling nyata adalah penggunaan bahasa Indonesia di dalam kelas, disiplin 

dan tepat waktu, berkata jujur, menghargai pendapat orang lain, dan membuang 

sampah pada tempatnya. 

 

Gambar 4.24 
Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat 

Karena guru menjadi panutan bahkan idola bagi siswa dalam proses 

pembelajaran, efektivitas guru dalam membantu siswa mengembangkan 

karakter jujur menjadi faktor utama dalam proses pengajaran konsep kejujuran 

di sekolah. Guru harus melalui sejumlah langkah untuk menanamkan konsep 
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kejujuran pada siswanya, termasuk mengajar mereka, memberi contoh, dan 

berinteraksi dengan mereka di kelas..27 

Pihak Sekolah mengajarkan disiplin dan tanggung jawab melalui program 

pembiasaan karakter Qur’ani. Program ini meliputi tiga tujuan yakni; 

pembinaan Aqidah dan Ibadah, Menghafal Al-Qur’an minimal 2 Juz dan 

mengimplementasikan doa harian dan hadist. 

Banyak anak mengembangkan praktik ikut serta dalam salat berjamaah di 

sekolah pada jam makan siang, yang membuat mereka secara sukarela dan 

bebas melaksanakan salat berjamaah setiap hari. Guru secara aktif menegakkan 

kehadiran dan memberikan peringatan atau bahkan hukuman yang 

mempengaruhi nilai siswanya guna memaksimalkan program sekolah. Guru 

dapat mendidik siswanya dengan memberikan hukuman. Hal ini mendukung 

penegasan Nizar (1993) dalam bukunya tentang Filsafat Pendidikan Islam 

bahwa tanggung jawab guru dalam pendidikan meliputi mengajar, memotivasi, 

memuji, menghukum, memberi contoh, dan membiasakan diri.28. 

 
27Mulyati, Mega Hidayati, and Muhsin Hariyanto, Pengaruh Keteladanan Guru Dan Orang 

Tua Terhadap Sikap Kejujuran Siswa Smk Klaten, Jawa Tengah 
28Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Pendekatan Teoritis dan Praktis), (Jakarta: 

Ciputat Press, 1993), h. 44. 
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Gambar 4.25 
Sholat Jum’at Berjamaah 

Siswa belajar bagaimana menerapkan disiplin karena, begitu seseorang 

melakukannya, maka pelaksanaannya tidak lagi sulit; justru akan menjadi beban 

jika tidak dilaksanakan. Pada hakikatnya disiplin yang baik akan berkembang 

dan terpancar dari hasil kesadaran manusia. Alternatifnya, disiplin yang tidak 

lahir dari pengetahuan hati nurani akan menjadi lemah dan berumur pendek, 

atau akan stagnan dan tidak bernyawa..29 

Mengenai fungsi utama pendamping sebagai role model dalam pembinaan 

karakter keagamaan, Uno berpendapat bahwa tambahan informasi ahli berikut 

ini sependapat dengan Salahudin dan Irwanto: Karena siswa merupakan 

 
29Slamet, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

h. 20-21 
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kelompok individu yang sering meniru orang lain, maka guru harus bisa 

memberi contoh bagi para guru. mereka. Imitasi dan digugu menunjukkan 

bagaimana siswa dapat meniru tindakan satu sama lain dan menerapkan kritik 

konstruktif dari guru. Karena guru berperan sebagai cermin bagi siswanya, 

seperti halnya orang tua di rumah, anak akan meniru apa pun yang dilakukan 

gurunya. 

 

Gambar 4.26 
Program Tahsin Guru 

2. Upaya Yang Dilakukan Pustakawan SDIT Al-Fatih Dalam 

Menyediakan Bahan Pustaka pada Proses Pembentukan Karekter 

Religius Pemustaka 

SDIT Al-Fatih Makassar dalam proses pembentukan karekter religius 

pemustaka melakukan optimalisasi melalui budaya literasi. Sinaga 

menegaskan, tujuan perpustakaan sekolah adalah memberikan pelayanan 

terbaik kepada siswa. Kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan agar dapat 

memberikan layanan kepada pengguna. kerjasama antara orang tua, murid, dan 

personel sekolah.  Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk melestarikan dan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. 
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Gambar 4.27 
Ruang Baca di Perpustakaan SDIT Al-Fatih Makassar 

Upaya berikutnya adalah menyediakan pojok baca di setiap kelas yang ada 

di SDIT Al-Fatih Makassar, selain menyediakan pojok baca, pustakawan juga 

menyediakan buku-buku untuk mengisi pojok baca yang ada didalam kelas, 

untuk menyiasati keadaan perpustakaan yang kurang memadai untuk banyak 

orang bisa membaca ditempat. Dikarenakan perpustakaan sekolah SDIT Al-

Fatih Makassar hanya memilki ruang baca yang terbatas yakni hanya tersedia 2 

meja saja untuk pemustaka, maka hal ini dilakukan sebagai Langkah strategis 

Maka tenaga perpustakaan perlu memperhatikan sarana dan prasarana di 

perpustakaaan. Hal tersebut diterapkan oleh tenaga perpustakaan SDIT Al-Fatih 

Makassar dengan menfasilitasi. Setiap ruang kelas, dari kelas satu hingga kelas 

enam, harus menyediakan sudut membaca sehingga setiap siswa mempunyai 

kesempatan yang sama untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya tanpa 
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mengganggu mata pelajaran lain. Sudut baca merupakan bagian ruang kelas 

yang berfungsi sebagai perpanjangan dari fungsi perpustakaan dan dilengkapi 

dengan rak buku atau kotak buku selain berbagai koleksi buku ramah anak. 

Siswa diajarkan untuk membiasakan membaca buku melalui pojok baca. Buku-

buku ini tersedia bagi siswa untuk dilihat dan dibaca di rumah. Selain itu, 

koleksi buku paket disimpan di ruang baca kelas, bukan di perpustakaan 

sekolah. 

 

Gambar 4.28 
Program Ramadhan di Perpustakaan 

Pegawai perpustakaan harus memiliki pendekatan inovatif untuk 

membangkitkan minat membaca anak selain berbagi informasi untuk 

meningkatkan budaya literasi siswa. Perpustakaan sekolah harus mampu 

mencegah memburuknya kemampuan baca tulis siswa. Dalam Alifiaces Dear 

P.C., Tarigan menegaskan bahwa minat membaca pembaca merupakan suatu 
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proses yang mereka manfaatkan untuk memahami maksud yang dimaksudkan 

penulis.30 Dalam hal ini, perpustakaan SDIT Al-Fatih Makassar menggunakan 

metode inovatif untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan membangkitkan 

semangat siswa dalam membaca. Berdasarkan temuan wawancara, dapat 

dikatakan bahwa strategi penyebaran informasi perpustakaan berupaya 

merangsang minat membaca siswa dengan menggunakan pohon literasi, yaitu 

pohon rekomendasi yang menampilkan ungkapan-ungkapan inspiratif di atas 

meja dan langit-langit ruangan untuk menarik minat siswa. ' minat membaca 

sekaligus mengajari mereka membaca. 

 

Gambar 4.29 
Perpustakaan 

Selain itu, Perpustakaan juga menyalurkan buku ke setiap pojok baca yang 

ada didalam kelas. Hal ini dilakukan untuk menyiasati ruang baca perpustakaan 

 
30Alifiaces Dear P.C, Meningkatkan Minat Baca Siswa Melalui Strategi PQ4R Di Kelas 3 

SDN Carat 2 Gempol, diakses pada tanggal 8 Mei 2023 pada situs: 
https://eprints.umsida.ac.id/3068/1/144%20Alifiacesa%20Dear%20PC.pdf. 
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yang cenderung sempit hanya ada 2 meja untuk pemustaka gunakan sebagai 

tempat untuk membaca buku. Selain buku bacaan, di pojok baca juga tersedia 

Al-Qur’an dan buku materi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar perpustakaan 

tidak terlihat hanya dipenuhi oleh buku materi pembelajaran saja melainkan ada 

juga buku bacaan. Setiap ruang kelas, dari kelas satu hingga kelas enam, harus 

menyediakan sudut membaca sehingga setiap siswa mempunyai kesempatan 

yang sama untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya tanpa mengganggu mata 

pelajaran lain. Sudut baca merupakan bagian ruang kelas yang berfungsi 

sebagai perpanjangan dari fungsi perpustakaan dan dilengkapi dengan rak buku 

atau kotak buku selain berbagai koleksi buku ramah anak.  Siswa diajarkan 

untuk membiasakan membaca buku melalui pojok baca.   Buku-buku ini 

tersedia bagi siswa untuk dilihat dan dibaca di rumah.31. 

Selain itu, memberikan penghargaan kepada pengunjung yang 

mengunjungi perpustakaan secara rutin setiap semester. Suharsimi mengartikan 

reward dalam Nurlela sebagai pemberian yang diberikan kepada seseorang 

sebagai pengakuan atas pencapaian suatu tujuan.32 Sebagai bentuk apresiasi 

kepada mahasiswa, perpustakaan menyelenggarakan program ini setiap akhir 

tahun ajaran. Siswa perempuan yang paling aktif mengunjungi perpustakaan 

SDIT Al-Fatih Makassar, dan yang paling banyak membaca buku diberikan 

reward yang dicatat dalam jurnal buku yang dibaca. Siswa yang sering 

 
31Hijrawatil Aswad, Andi Lely Nurmaya G. Analisis Gerakan Literasi Pojok Baca Kelas 

Terhadap Eksistensi Daya Baca Anak di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu Vol. 4 No. 1 Januari, 
2020. h. 72. 

32Nurlela,”Pengaruh Pemberian Reward Perpustakaan Terhadap Minat Kunjung Pengguna 
Di Perpustakaan Mtsn Banda Aceh”, Fakultas Adab Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri 
ArRaniry, Banda Aceh, 2020, h. 17. 
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mengunjungi perpustakaan juga menerima penghargaan. Hal ini bertujuan agar 

latihan ini dapat meningkatkan semangat dan ketekunan siswa ketika 

berkunjung ke perpustakaan serta meningkatkan budaya literasi mereka 

Selain itu, berkembangnya gerakan literasi sekolah yang merupakan 

gerakan sosial yang didukung oleh berbagai faktor memerlukan kolaborasi 

antara perpustakaan dan pengajar sekolah. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa poin penting dari penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Gerakan Literasi pada pemustaka di SDIT Al-Fatih Makassar sudah 

dilakukan melalui rutinitas sebelum memulai pembelajaran di kelas, pada 

saat pembelajaran serta melalui beberapa budaya sekolah yang diterapkan 

dan juga melalui kegiatan sekolah yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

Selain itu dengan mengikuti Program Sekolah Penggerak yang merupakan 

salah satu program Kemendikbud dimana Program Sekolah Penggerak ini 

berfokus kepada pengembangan hasuk belajar siswa secara holistik yang 

mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter. Program ini 

tentunya diawali dengan SDM yang unggul yaitu kepala sekolah dan guru. 

2. Upaya yang dilakukan pustakawan SDIT Al-Fatih Makassar dalam 

menyediakan bahan pustaka pada proses pembentukan karekter religius 

Pemustaka yakni SDIT Al-Fatih Makassar sudah memaksimalkan proses 

pembentukan karakter religius melalui peran pustakawan dalam 

menyediakan bahan bacaan di pojok baca setiap kelas yang ada di SDIT Al-

Fatih Makassar. Selain itu juga pustakawan di SDIT Al-Fatih Makassar juga 

sesekali mengajak peserta didik secara bergiliran mengunjungi 

perpustakaan, baik itu Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
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maupun Perpustakaan Ibu Dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. 

Perpustakaan SDIT Al-Fatih juga menyediakan database perpustakaan 

digital guna memenuhi kebutuhan pemustaka pada zaman sekarang ini 

dimana pemustaka lebih sering berdampingan dengan gawai dan membaca 

informasi atau artikel melalui gawai daripada membaca buku secara 

langsung. Dan yang terakhir, perpustakaan memberikan reward terhadap 

pemustaka yang sering mengunjungi aplikasi website SIPUSTAKA.  

B. Implikasi Penelitian  

1. Pustakawan lebih aktif dalam melakukan kerjasama dengan elemen sekolah 

sehingga dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan efesiensi dalam 

segala proses kegiatan untuk pustakawan. 

2. SDIT Al-Fatih Makassar membenahi sarana perpustakaan dengan 

menambah meja dan kursi pada ruang baca perpustakaan agar makin banyak 

pemustaka yang mengunjungi perpustakaan. 

3. Setiap elemen SDIT Al-Fatih Makassar saling bersinergi untuk mencapai 

visi dan misi sekolah salah satunya melalui budaya sekolah. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 
 

A. Kepala Sekolah 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang gerakan literasi? 

2. Jenis gerakan literasi apa saja yang Bapak/Ibu terapkan di sekolah ini? 

3. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pendidikan karakter? 

4. Apakah pembinaan karakter religius di sekolah ini berdasarkan 

perspektif Al-Qur’an? 

5. Apakah siswa/i disini sering berkunjung ke Perpustakaan? 

6. Apakah Bapak/Ibu sering meminjam buku di perpustakaan untuk 

menunjang proses pembentukan karakter religius siswa disini? 

7. Apakah koleksi (buku) di perpustakaan memadai dalam proses 

pembentukan karakter religius siswa/i? 

8. Apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan Pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran? 

9. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menerapkan Pendidikan 

karakter dalam proses belajar mengajar didalam kelas? 

10. Apakah ada kendala atau kesulitan yang anda hadapi dalam 

menerapkan Pendidikan karakter dalam proses pembelajaran? 

11. Apakah ada budaya/kebiasaan yang diterapkan di luar jam pelajaran di 

sekolah ini? 

12. Kalau ada, apa saja budaya/kebiasaan itu? 

13. Apakah ada proses pembinaan karakter religius siswa dalam nilai-nilai 

budaya/kebiasaan yang diterapkan disekolah ini? 
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14. Apakah ada pengaruh implementasi Pendidikan karakter terhadap 

prestasi belajar siswa/i? 

15. Apakah ada pengaruh implementasi Pendidikan karakter terhadap 

perilaku siswa/i? 

16. Materi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam mendukung proses 

pembinaan karakter religius di sekolah ini? 

17. Apa saja yang menjadi tolok ukur Ketika karakter siswa/i disini sudah 

terbentuk? 

B. Guru 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang gerakan literasi? 

2. Jenis gerakan literasi apa saja yang Bapak/Ibu terapkan di sekolah ini? 

3. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pendidikan karakter? 

4. Apakah pembinaan karakter religius di sekolah ini berdasarkan 

perspektif Al-Qur’an? 

5. Apakah siswa/i disini sering berkunjung ke Perpustakaan? 

6. Apakah Bapak/Ibu sering meminjam buku di perpustakaan untuk 

menunjang proses pembentukan karakter religius siswa disini? 

7. Apakah koleksi (buku) di perpustakaan memadai dalam proses 

pembentukan karakter religius siswa/i? 

8. Apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan Pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran? 

9. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menerapkan Pendidikan 

karakter dalam proses belajar mengajar didalam kelas? 
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10. Apakah ada kendala atau kesulitan yang anda hadapi dalam 

menerapkan Pendidikan karakter dalam proses pembelajaran? 

11. Apakah ada budaya/kebiasaan yang diterapkan di luar jam pelajaran di 

sekolah ini? 

12. Kalau ada, apa saja budaya/kebiasaan itu? 

13. Apakah ada proses pembinaan karakter religius siswa dalam nilai-nilai 

budaya/kebiasaan yang diterapkan disekolah ini? 

14. Apakah ada pengaruh implementasi Pendidikan karakter terhadap 

prestasi belajar siswa/i? 

15. Apakah ada pengaruh implementasi Pendidikan karakter terhadap 

perilaku siswa/i? 

16. Materi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam mendukung proses 

pembinaan karakter religius di sekolah ini? 

17. Apa saja yang menjadi tolok ukur Ketika karakter siswa/i disini sudah 

terbentuk? 

C. Staff Perpustakaan / Pustakawan 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang gerakan literasi? 

2. Jenis gerakan literasi apa saja yang Bapak/Ibu terapkan di sekolah ini? 

3. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pendidikan karakter? 

4. Apakah pembinaan karakter religius di sekolah ini berdasarkan 

perspektif Al-Qur’an? 

5. Apakah siswa/i disini sering berkunjung ke Perpustakaan? 
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6. Apakah Bapak/Ibu sering meminjam buku di perpustakaan untuk 

menunjang proses pembentukan karakter religius siswa disini? 

7. Apakah koleksi (buku) di perpustakaan memadai dalam proses 

pembentukan karakter religius siswa/i? 

8. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh staff perpustakaan / 

pustakawan dalam menyediakan buku-buku untuk menunjang proses 

pembinaan karakter religius siswa/i di sekolah ini? 

9. Apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan Pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran? 

10. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menerapkan Pendidikan 

karakter dalam proses belajar mengajar didalam kelas? 

11. Apakah ada kendala atau kesulitan yang anda hadapi dalam 

menerapkan Pendidikan karakter dalam proses pembelajaran? 

12. Apakah ada budaya/kebiasaan yang diterapkan di luar jam pelajaran di 

sekolah ini? 

13. Kalau ada, apa saja budaya/kebiasaan itu? 

14. Apakah ada proses pembinaan karakter religius siswa dalam nilai-nilai 

budaya/kebiasaan yang diterapkan disekolah ini? 

15. Apakah ada pengaruh implementasi Pendidikan karakter terhadap 

prestasi belajar siswa/i? 

16. Apakah ada pengaruh implementasi Pendidikan karakter terhadap 

perilaku siswa/i? 
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17. Materi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam mendukung proses 

pembinaan karakter religius di sekolah ini? 

18. Apa saja yang menjadi tolok ukur Ketika karakter siswa/i disini sudah 

terbentuk? 

D. Siswa/i 

1. Mengapa adik tertarik untuk bersekolah di SDIT Al-Fatih Makassar? 

2. Apakah sebelumnya adik tahu apa itu gerakan literasi? 

3. Apakah adik tau apa saja gerakan literasi yang ada di sekolah ini? 

4. Apakah dalam proses pembelajaran adik diajari bagaimana berperilaku 

baik dengan sopan santun oleh guru? 

5. Kalua iya, apa saja contohnya? 

6. Apakah adik sering berkunjung ke perpustakaan? 

7. Kegiatan apa saja yang biasanya adik lakukan di perpustakaan? 

8. Apakah di perpustakaan menyediakan buku bacaan islami? 

9. Apakah ada perubahan pada diri adik yang adik rasakan setelah 

bersekolah di SDIT Al-Fatih Makassar? 

10. Apakah manfaat yang adik rasakan selama mengikuti program literasi 

yang ada di sekolah ini? 

11. Apakah ada kesulitan yang adik alami dalam proses pembelajaran 

selama bersekolah di SDIT Al-Fatih Makassar? Jika ada, sebutkan apa 

saja kendalanya. 
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