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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

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

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

N

ama 
Huruf Latin Nama 

al ا
if 

 

tidak 
dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 
 ب  

 
b

a 
 

b 
 

be 
 ت  

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث  

 
s 

a 
 

s  
 

es (dengan titik di 
atas) 

 
 ج
 

ji
m 

j 
 

je 
 ح 

 
h 

a 
 

h  
 

ha (dengan titik di 
bawah) 

 
 خ
 

k
ha 

 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
d

al 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z 

al 
 

z  
 

zet (dengan titik di 
atas) 

 
 ر
 

r
a 

 

r 
 

er 
 ز 

 
z

ai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
si

n 
 

s 
 

es 
 ش 

 
s

yin 
 

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
 

‘a
in 

 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
g

ain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
q

af 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
k

af 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
la

m 
 

l 
 

el 
 م 

 
m

im 
 

m 
 

em 
 ن 

 
n

un 
 

n 
 

en 
 و 

 
w

au 
 

w 
 

we 
 ه ـ 

 
h

a 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
h

amzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
y

a 
 

y 
 

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

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

tanda apostrof (’). 



 

ix 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf 
Latin 

Nama 

 
 
 fath ah a a ا

 kasrah i i ا  

 
 
 d ammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf 
Latin 

Nama 

ى   َـ  
fath ah 

dan ya ’ 
ai a dan i 

و   َـ  
fath ah 

dan wau 
au 

u dan 
u 

 Contoh: 

فَ   ي 
 
 kaifa : ك

لَ   و 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 
dan Huruf 

Nama Huruf 
dan Tanda 

Nama 

... َ ا |  

 ... َ ى
fath ah dan 

alif atau ya ’ 
a  

a dan 
garis di atas 

ـى   ـ  ــــ
kasrah dan 

ya ’ 
ī  

i dan 
garis di atas 

و  ُـ  
d ammah dan 

wau 
u  

u dan 
garis di atas 

 Contoh: 

 
َ
 ma ta : مَات

  rama : رَمَ 
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لَ   ي   qī la : ق 

 
ُ
ت  yamu tu : يَمُو 

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: 

ال  
َ
ف
 
ط
َ
 اُلأ

ُ
ة
َ
ض  raud ah al-at fa l : رَو 

 
ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
 اُ
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
 al-madī nah al-fa d ilah : ا

 
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
 al-h ikmah : ا

5. Syaddah (Tasydī d) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d ( ـ     ّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 
 
نا   rabbana : رَبَّ

 
 
نا ي  جَّ

َ
  najjaina : ن

حَق  
ْ
ل
 
 al-h aqq : ا

مَ  عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و  
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah ( ّـى  ـ  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل   

 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب   

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

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

terasi 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 



 

xi 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُ  م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

 
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

 
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

 
ُ
د
َ
ب لا
ْ
ل
 
 al-bila du : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

 
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’muru na : ت

 
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ء   ي 
َ  syai’un : ش 

 
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

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

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

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

Contoh: 

Fī  Ẓ ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafz  al-Jala lah ( ُالل) 

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

atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

نُ الل   ي     billa h ب الل    dī nulla h د 

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz  al-



 

xii 

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

مَة  الل  
ي  رَح   

م  ف 
ُ
 hum fī  rah matilla h =  ه

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 Umum Ejaan Bahasa 

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

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

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

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

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: 

Abu  al-Walī d Muh ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu  al-
Walī d Muh ammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d Muh ammad Ibnu) 

Nas r H a mid Abu  Ẓaī d, ditulis menjadi: Abu  Ẓaī d, Nas r H a mid (bukan: 

Ẓaī d, Nas r H amī d Abu ) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 
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a.s. = ‘alaihi al-sala m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A li ‘Imra n/3: 4 

HR           = Hadis Riwayat 

SDN.           = Sekolah Dasar Negeri 

NO.           = Nomor 
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ABSTRAK 

Nama : Muh. Firdaus Sehuddin Dg. Talle 

NIM : 20100121010 

Judul : Pembinaan Karakter Peserta Didik berbasis Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VI di SDN No. 142 Inpres Lassang 

II Kabupaten Takalar 

 

Skripsi ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan tentang karakter 

peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II. 2) Untuk mendeskripsikan 

tentang bentuk pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres 

Lassang II. 3) Untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dan 

pendukung guru  dalam  pembinaan karakter peserta didik  SDN No. 142 Inpres 

Lassang II 4) Untuk mengidentifikasi solusi guru PAI dalam pembinaa karakter 

peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mengambil lokasi di SDN No. 

142 Inpres Lassang II. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru, kepala 

sekolah dan peserta didik kelas VI, pengumpulan data yaitu  metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah pedoman 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik kelas VI masih 

menunjukkan perilaku kurang positif, seperti enggan berkomunikasi dan 

menutup diri, yang dipengaruhi oleh faktor keluarga dan pergaulan. 

Berdasarkan analisis, ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi secara 

efektif dapat menghambat perkembangan hubungan sosial di sekolah. Guru 

PAI berupaya membina karakter peserta didik melalui pembelajaran kreatif, 

interaktif, serta keteladanan dalam menerapkan nilai-nilai akhlak. 

Keberhasilan pembinaan ini didukung oleh kerja sama sekolah dan orang tua, 

peran aktif kepala sekolah, kolaborasi antar-guru, serta ketersediaan fasilitas 

yang memadai.  

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan 

karakter berbasis Pendidikan Agama Islam tidak hanya bergantung pada peran 

guru, tetapi juga memerlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan 

sosial yang mendukung.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembinaan merupakan usaha yang disengaja dan terarah untuk 

menanamkan akhlak maupun etika yang baik bagi generasi muda sesuai 

dengan ajaran Islam dan keteladanan hidup Nabi Muhammad saw, sedangkan 

karakter merupakan kumpulan sifat, kebiasaan atau kepribadian yang 

terbentuk melalui proses penghayatan berbagai nilai yang diyakininya, dan 

menjadi dasar bagi pandangan hidup, pikiran, sikap dan tindakan seseorang.1 

Pembinaan karakter bukan hanya tentang mengajarkan peserta didik 

bagaimana mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, tetapi lebih pada 

pembentukan karakter yang menanamkan kebiasaan baik bagi peserta didik 

sehingga mengerti dan mampu merasakan serta melakukan perbuatan yang 

baik. 

Pendidikan Islam tidak hanya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah 

sebagai satu-satunya tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya karakter  

manusia. Selain itu, pendidikan Islam juga mengakui peran akal dan hati 

nurani manusia, serta pandangan atau istiadat umum dalam masyarakat 

sebagai faktor yang turut menentukan karakter manusia.2 Dalam Islam 

pendidikan karakter sudah ada sejak dahulu yang ditanamkan dan diajarkan 

nabi Muhammad saw. kepada umat manusia, tidak memandang ras, suku  

 

1Hasan Said, Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa, (Jakarta: 
Puskur Balit Bang, 2010) (Jakarta: Puskur Balit Bang, 2010), h. 3. 

2Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq,(Yogyakarta: LPPI UMY, 2004), h. 4. 
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bahasa maupun agama, karena beliau merupakan suri tauladan yang patut 

dicontoh. 

Allah memerintahkan manusia agar saling mengenal satu sama lain  

sebagaimana firman nya didalam QS. al-hujarat/49:13: 

انُْثٰى  نْ ذكََرٍ وَّ قَبَاۤىِٕلَ لِتعََارَفوُْا ۚ اِنَّ  يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ م ِ وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ

َ عَلِيْمٌ خَبِيْر  ِ اتَْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰه  اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 
orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Teliti.3 

Dalam ayat lain Allah juga memerintahkan manusia agar menjaga 

persaudaraan sebagai firman nya QS. al-hujarat/49:10 

  اِِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَِ اِخْوَة ِ فَاصَْلِحُوْا بَيْنَِ اخََوَيْكُمِْ  وَاتَّقُوا اٰللَِّ لعََلَّكُمِْ ترُْحَمُوْنَِ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu dirahmati4 

Menurut Quraish Syihab dalam kitab Tafsir al-Misbah, kata ikhwah 

merupakan bentuk jamak dari kata akh yang dalam kamus bahasa sering 

diterjemahkan sebagi saudara atau sahabat. Kata ini pada mulainya bermakna 

sama. Kesetaraan dalam nasab menghasilkan persaudaraan, sebagaimana 

halnya kesetaraan dalam sifat atau bentuk apapun. Dengan demikian 

ditambahkan bahwa orang-orang mukmin yang imannya mantap dan bersatu 

 

3 Kementerian Agama RI, ‘Al-Qur’an Al-Karim’, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 
2019 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=83&to=83>. 

4 Kementerian Agama RI., ‘Al-Qura n Al-Karī m’, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 
(Jakarta, 2019) <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=22&to=22>. 
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padu dalam keimanan meskipun mereka bukan dari keturunan yang sama 

akan tetapi mereka memilki keimanan maka dianggap juga sebagi saudara.5 

Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara sesama  umat 

islam sebagaimana dekatanya hubungan kita dengan saudara kerabat. 

Meskipun umat beriman itu berbeda bahasa, suku, bangsa, warna kulit dan 

adat istiadat, mereka tetap satu dalam persaudaraan Islam. Maka apabila 

terjadi perselisihan (pertikaian) antara kelompok umat Islam, hendaknya 

diupayakan untuk mendamaikan mereka dalam satu ikatan persaudaraan 

Islam. Untuk mendukung terjalinnya persaaudaraan yang kuat diantara umat 

Islam, diperlukan akhlak atau etika yang mendasaru sikap dan perilaku yang 

baik diantara sesama manusia. Dalam hal ini sikap toleransi yang inkllusif 

memegang peranan yangg sangat penting dalam penyatuan tersebut.6 

Ayat ini menyerukan untuk memediasi dan memperbaiki hubungan 

antara saudara-saudara yang bertikai. Setiap bentrok atau perselisihan di 

antara mereka harus diselesaikan dengan cara yang damai dan adil, dengan 

mengedepankan nilai-nilai keadilan dan rasa saling menghormati. 

Allah  juga menyerukan agar orang-orang mukmin senantiasa bertakwa 

kepada-Nya. Takwa di sini mencakup perilaku yang penuh kesadaran dan 

ketaatan terhadap ajaran-ajarannya, serta menjauhi segala bentuk perbuatan 

yang dapat menyebabkan perpecahan atau pertikaian di antara saudara 

seiman. 

Teks tersebut menyoroti pentingnya karakter dalam kehidupan 

manusia. Karakter seseorang tidak hanya memengaruhi perilaku individu, 

tetapi juga peran mereka dalam masyarakat. Karakter individu menjadi tolak 

 

5 M. Quraish Syihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2011). h, 598-599. 

6 Daimah, ‘Pendidikan Inklusif Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 10-13 Sebagai Solusi 
Eksklusifisme Ajaran Di Sekolah’, Jurnal Al-Thariqah, vol.3 No.1 (2018), h. 59. 
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ukur untuk menilai sejauh mana seseorang baik atau buruk dalam interaksi 

sehari-hari. Ini menggambarkan bagaimana karakter memainkan peran kunci 

dalam membentuk hubungan sosial dan memengaruhi pengambilan 

keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw.: 

ِ بْنِِ مَالِكِ  رَضِيَِ اللُِ عَنْهُِ – خَادِمِِ رَسُوْلِِ اِللِ صَلَّى اللُِ عَلَيْهِِ وَسَلَّمَِ  عَنِْ أبَيِ حَمْزَةَِ أنَسَ 
 عَنِِ النَّبِيِِ  صَلَّى اللُِ عَلَيْهِِ وَسَلَّمَِ قَالَِ:” لَِ يُؤْمِنُِ أحََدكُُمِْ حَتَّى يُحِبَِّ لِْخَِيْهِِ مَا –

 يحُِبِ  لِنَفْسِهِِ ” رَوَاهُِ البخَُارِيِ  وَمُسْلِمِ 

Artiinya: 

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Radhiallahu Ta’ala ‘Anhu, pelayan 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, dari  Nabi Shallallahu  ‘Alaihi  
wasalam beliau bersabda:“tidak beriman salah seorang kalian sampai dia 
mencintai saudaranya, seperti dia mencintai dirinya sendiri.” (HR. 
Bukhari dan Muslim)7 

Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi 

berkata “persaudaraan karana agama dan kehormatan bukan karena 

keturunan”. Oleh karena itu, dikatakan bahwa persaudaraan karena agama 

lebih kuat daripada persaudaraan karena keturunan. Persaudaraan karena 

keturunan akan hancur karena perbedaan agama, tetapi tidak akan hancur 

karena perbedaan keeturunan.8 

Hadist ini menegaskan bahwa seseorang tidak benar-benar 

memperoleh keimanan yang sempurna dalam Islam kecuali dia mampu 

mencintai dan merasakan empati terhadap sesama manusia sebagaimana dia 

mencintai dirinya sendiri. Pesan hadist ini menekankan pentingnya kasih 

sayang, penghargaan, dan persaudaraan dalam Islam sebagai bagian integral 

 

7 Farid Nu’man Hasan, Syarah Hadits Arba’in an-Nawawi (Depok: Gema Insani, 2020). 
h. 170. 

8 Farid Nu’man Hasan, Syarah Hadits Arba’in an-Nawawi (Depok: Gema Insani, 2020). 
h. 171. 
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dari keimanan yang kokoh dan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika 

yang mulia. 

Berdasarkan hasil observasi melalui pengamatan Pada tanggal 1 

Agustus 2024  beberapa kejadian di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah 

peserta didik masih menunjukkan perilaku yang kurang positif. Misalnya, 

mereka mungkin enggan berkomunikasi satu sama lain dan bahkan menutup 

diri dari lingkungan sekolah. Faktor-faktor dari luar, seperti pengaruh 

lingkungan keluarga atau pergaulan dengan teman, sering menjadi pemicu 

utama perilaku tersebut. 

Perlu dicatat bahwa perilaku kurang positif ini dapat mencakup 

ketidakmampuan peserta didik untuk menjalin komunikasi yang efektif dan 

terbuka di antara sesama mereka. Beberapa di antara mereka bahkan mungkin 

menunjukkan sikap menutup diri, yang dapat menghambat pertumbuhan 

hubungan sosial yang seharusnya terjalin di lingkungan sekolah. Dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan sekitar, terutama keluarga dan lingkungan 

pertemanan, memengaruhi pembentukan perilaku peserta didik secara 

signifikan. Interaksi sehari-hari dengan anggota keluarga dan teman-teman 

sebaya membentuk landasan utama dalam pembentukan karakter dan sikap 

seseorang. Dalam konteks komunikasi, ketidakmampuan untuk 

berkomunikasi dengan baik dapat dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-

nilai yang dipelajari dari rumah atau lingkungan sehari-hari. Mengingat 

pentingnya menjalin hubungan dan membangun persaudaraan, peneliti 

berusaha untuk meneliti beberapa faktor yang melatarbelakangi peserta didik 

menutup diri bahkan tidak saling berkomunikasi, kemudian bentuk-bentuk 

pembinaan karakter peserta didik, dan beberapa hal lain terkait yang 

terbingkai dalam sebuah judul penelitian. “Pembinaaan Karakter Peserta 
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Didik Berbasis pembelajaran Pendidikan  Agama Islam kelas VI di SDN 

NO. 142 Inpres Lassang II 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II? 

2. Bagaimana bentuk pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 

Inpres lassang II? 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pembinaan Karaktrer Peserta 

Didik Berbasis Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

Penelitian ini akan secara rinci membahas 

bagaimana karakter peserta didik di SDN. 

NO 142 Inpres Lassang II  terbentuk 

melalui pembinaan karakter dengan lima 

poin yaitu religius, jujur, toleransi, 

bersabahat, cinta damai. Dalam konteks 

pembinaan karakter, penelitian juga akan 

secara terperinci mengidentifikasi faktor-

faktor pendukung dan penghambat, 

termasuk faktor internal dan eksternal 

yang memengaruhi proses tersebut, serta 

solusi yang diberikan guru dalam 

pembinaan karakter. 
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3. Faktor apa yang mendukung dan menghambat guru Pendidikan Agama 

Islam dalam pembinaan karakter di SDN No. 142 Inpres Lassang II? 

4. Apa solusi yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II? 

D. Kajian Pustaka 

Peran guru terhadap pelaksanaan pendidikan serta menjadi pengawas 

terhadap peserta didik merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat 

besar. Keberhasilan peserta didik dapat dilihat juga dari kinerja seorang guru 

dalam pendidikan. Kontribusi guru dalam pembinaan karakter, terutama guru 

Pendidikan Agama Islam tentu sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Di 

samping mengajarkan materi, guru Pendidikan Agama Islam juga mengajarkan 

pembentukan akhlak yang tentu saja sangat berkaitan dengan karakter 

peserta didik. Sehingga guru yang paling berperan dalam  pelaksanaan 

pembinaan karakter adalah guru Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka, maka penulis 

menemukan hasil penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian atau 

ada beberapa kaitannya dengan hasil penelitian yang terdahulu diantaranya: 

1. Fazal Muttaqil, seorang mahasiwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di 

Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2021. Dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pembinaan  Karakter religius Santri di TPQ 

Al-Ansor Kelangdepok Pemalang”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pembinaan 

karakter religius santrri di TPQ al- Ansor Kelangdepok. Persamaan 

antara skripsi yang ditulis Fazal Mutaqqil dengan penelitian terletak 
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pada fokus penelitian yaitu membahas tentang pembinaan karakter.9 

Perbedaannya yaitu, skripsi yang ditulis Fazal Mutaqqil mengarah pada 

pembinaan karakter religius sedangkan peneliti membahas tentang 

pembinaan karakter berbasis pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Art Sinta Puspaningrum, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2024. 

Dalam penelitiannnya yang berjudul “Upaya Pembiasaan Sholat Dhuha 

Untuk Pembinaan Karakter Religius Peserta didik  di MI Giriloyo 2”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya 

pembiasaan sholat dhuha untuk pembinaan karakter religius peserta 

didik di MI Giriloyo 2. Persamaan antara skripsi yang ditulis Art Sinta 

Puspaningrum dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yaitu  jenis 

penelitian kulitatif deskriptif.10 Perbedaannya yaitu, skripsi yang ditulis 

Art Sinta Puspaningrum mengarah pada upaya pembiasaan sholat dhuha 

pada peserta didik sedangkan penliti membahas tentang pembinaan 

karakter berbasis pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Sri Rahayu, seorang mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 

2021. Dalam penelitiannya yang berjudul Pembinaan Karakter Kejujuran 

Peserta didik di SMA Negeri 1 Simpang Kiri Kota sibulussalam. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam membina 

karakter kejujuran peserta didik di SMA Negeri 1  Simpan Kiri Kota 

Subbussalam. Persamaan antara skripsi yang ditulis Sri Rahayu dengan 

 

9 Fazal Muttaqil, ‘Pembinaan Karakter Religius Santri Di TPQ Al-Ansor Kelangdepok 
Pemalang’ (Uin Walisongo Semarang, 2021). h. 71-72. 

10 Art Sinta Puspaningrum, ‘Upaya Pembiasaan Sholat Dhuha Untuk Pembinaan 
Karakter Religius Siswa Di MI Giriloyo 2’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024). h. 52-53 
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peneliti terletak dipembinaan karakter.11 Perbedaanya yaitu skripsi yang 

ditulis oleh Sri Rahayu berfokus pada pembinaan karakter kejujuran 

sedangkan peneliti berfokus pada pembinaan karakter berbasis 

Pendidikan Agama Islam. 

4. Kiki Rada Bayu Yulius Manto, seorang mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan di Iinstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 

2023. Dalam penelitiannya yang berjudul “Pembinaan Karakter Mandiri 

dan Nilai-Nilai Ubudiyah Peserta Didik Melalui Program Wajib Mukim di 

MTS Ma’arif al-Mukarrom Kauman Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembinaan karakter 

mandiri dan nilai-nilai ubudiyah melalui prpgram wajib mukim di MTS 

Ma’arif al-Mukarrom Kauman Ponorogo. Persamaan skripsi yang ditulis 

Kiki Rada Bayu Yulias Manto dengan peneliti terletak dipembinaan 

karakter.12 Perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis skripsi yang ditulis 

Kiki Rada Bayu Yulias Manto berfokus pada pada Pembinaan Karakter 

Mandiri dan Nilai-Nilai Ubudiyah sedangkan peneliti  berfokus pada 

pembinaan karakter berbasis Pendidikan Agama Islam. 

5. Muhammad Tarqib, seorang mahapeserta didik Fakultas Ilmu Agama 

Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2022. Pada 

judul penelitiannya yang berjudul “Strategi Pembinaan Karakter Dari 

Pengaruh Media Sosial di MTSN 7 Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakter peserta didik MTSN 7 Sleman mengenai 

 

11 Sri Rahayu, ‘Pembinaan Karakter Kejujuran Siswa Di SMAN 1 Simpang Kiri Kota 
Subulussalam’ (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021). h. 73-74 

12 Kiki Rada Bayu Yulius Manto, ‘Pembinaan Karakter Mandiri Dan Nilai-Nilai 
Ubudiyah Peserta Didik Melalui Program Wajim Mukim Di MTS MA’arif Al-Mukarrom Kauman 
Ponorogo’, 2023. h. 57-58. 
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penggunakaan handpone dan berbagai aplikasi didalamnya.13 

Persamaan skripsi yang dtiulis Muhammad Tarqib dengan peneliti 

terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penellitian kualitatif. 

Perbedaannya yaitu  skripsi yang ditulis Muhammad tarqib membahas 

pada pengaruh media sosial sedangkan penliti membahas pembinaan 

karakter berbasis pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan temuan dari hasil kajian pustaka sebelumnya, terdapat 

beberapa persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya. Persamaannya adalah metode penelitian yang 

digunakan, yaitu penelitian deskriptif kualitatif, serta fokus pada 

permasalahan yang sama, yaitu peran guru dalam pembinaan pendidikan 

karakter. 

Namun, perbedaan yang signifikan juga ditemukan. Penelitian 

sebelumnya tidak menemukan adanya upaya dari guru dalam 

mengimplementasikan tiga belas poin pendidikan karakter, seperti religius, 

jujur, bertanggung jawab, disiplin, gaya hidup sehat, kerja keras, percaya diri, 

berjiwa wirausaha, mandiri, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Kondisi 

ini menjadi motivasi kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan nantinya akan 

memfokuskan pada analisis dan implementasi dari tiga belas poin tersebut 

dalam konteks pembinaan karakter oleh guru pendidikan agama islam. Hal ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan 

efektivitas pendidikan karakter di lingkungan masyarakat. 

 

13 Muhammad Tarqib, ‘Strategi Pembinaan Karakter Dari Pengaruh Media Sosial Di 
MTSN 7 Sleman’ (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022). h. 36-37. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan kegunaan 

yang dapat digunakan baik untuk calon peneliti, pembaca, dan yang terkait 

dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan 

masalah. Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang 

II. 

b. Untuk mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II. 

c. Untuk mengetahui faktor apa yang mendukung dan menghambat guru 

Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan karakter peserta didik di SDN 

No. 142 Inpres Lassang II. 

d. Untuk mengetahui solusi apa yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan yang bermanfaat, adapun kegunaan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Secara Ilmiah 

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan akan memperkaya hasil 

penelitian yang telah diadakan sebelumnya, dan memperluas keilmuan yang 
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berkaitan dengan Pembinaan Karakter Peserta didik melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama  Islam Kelas VI di SDN No. 142 Lassang II serta sebagai 

bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

b. Secara Praktis  

1) Bagi calon peneliti  

Untuk memperluas pengetahuan, menambah pengalaman, dan 

wawasan berpikir, melatih keterampilan serta memahami dan menganalisis 

masalah yang berkaitan dengan pembinaan karakter peserta didik melalyuia 

pembalajran Pendidikan agama islam di SDN No. 142 Inpres Lassang II. 

2) Bagi Lembaga UIN Alauddin Makassar 

dapat menambah khazanah kepustakaan agar menjadi masukan dalam 

penelitian selanjutnya.   

3) Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

pemahaman bagi pembaca mengenai pembinaaan karakter peserta didik 

melalui pembelajaran pendidikan agama islam. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan juga dapat menjadi referensi terhadap penelitian yang akan 

datang.



 

13 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Karakter bisa dimaknai sebagai sifat, watak, moral atau atata krama 

yang membedakan individu satu dengan yang lain.1 Karakter berasal dari dari 

bahsa yunani kharakter yang berakar dari diksi kharassein yang berarti 

mengukir. Seorang dapat dikatakan berkarakter apabila ia telah berhasil 

menerapkan nilai-nilai dan keyakinan yang diinginkan masyarakat serta 

meggunakannya sebagai kekuatan moral dalam kehidupannya.2 Wibowo 

mengartikan pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan 

mengembangkan karakter mulia dalam diri peserta didik, agar mereka 

memiliki karaker mulia sehingga mampu menerapkan dan mengamalkannya 

dalam kehidupan baik dalam lingkungan  keluarga, masyarakat bahkan 

negara.3 

Pendidikan karakter merupakan upaya mendidik anak agar mampu 

mengambil keputusan secara bijaksana dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dapaat memberikan kontribusi positif bagi 

lingkungannya. Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta 

didik adalah nilai-nilai yang berdasarkan agama, budaya atau tradisi sehingga 

mereka mampu menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut meskipun mereka 

 

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 162. 

2 Hidayatullah Furqon, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa 
(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010). h.13. 

3 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa 
Berperadaban (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). h. 36. 



 

 

memiliki latar belakang budaya, suku, agama dan bahasa. Hal ini tentu saja 

memerlukan waktu, kesempatan, dan bimbingan.4 Oleh sebab itu, pembinaan 

karakter harus dilakukan melalui pendekatan yang logis, rasuional, dan 

demokratis. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa karakter merupakan pola pikir, sikap, dan perilaku yang 

menjadi ciri khas seseorang, yang sulit diubah, dan menjadi pembeda antara 

individu yang satu dengan yang lainnya. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap 

hasilnya. Keberhasilan pendidikan karakter dapat diukur dari kemampuan 

anak dalam menunjukkan perilaku yang baik, meliputi hubungan dengan 

Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan bangsa, yang tercermin 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan, yang berlandaskan 

pada norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pada 

peserta didik dan meningkatkan kemandirian individu. Lebih jauh lagi, 

pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan 

dan hasil pendidikan di sekolah, sehingga tercapai pembentukan karakter dan 

akhlak mulia pada peserta didik secara menyeluruh, terpadu, dan berimbang 

serta memenuhi kriteria kompetensi kelulusan.5 Pendidikan karakter 

bertujuan untuk memberikan peserta didik kemampuan untuk menganalisis, 

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip karakter dan moral dalam 

 

4 Megawangi Ratna, Pendidikan Karakter Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa 
(bogor: Heritage Fondation, 2004). h. 62-63. 

5 Muchlas Samani, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011). h. 42-43.  



 

 

perilaku sehari-hari mereka.6 Pembinaan karakter pada intinya berkaitan 

dengan pengembangan bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, 

toleran, koperatif dan patriotik.7 Dharma Kesuma, Cepi Triatna, dan Johar 

Permana menyatakan bahwa tujuan pembinaan karakter adalah sebagai 

berikut: 

a. Mendorong peserta didik untuk membangun dan meningkatkan nilai-

nilai tertentu  sehingga nilai-nilai tersebut terlihat dalam perilaku 

mereka baik di dalam maupun di luar sekolah. 

b. Memeperbaiki perilaku peserta didik yang tidak sejalan dengan cita-cita 

sekolah yang telah ditetapkan. 

c. menciptakan rasa harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.8 

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan 

tujuan pendidikan karakter sebagai berikut: 

a. .Mengembangkan potensi hati/hati nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter 

bangsa. 

b. Membantu peserta didik mengembangkan kebiasaan dan perilaku 

terpuji yang sejalan dengan tradisi budaya dan nilai universal agama 

bangsa. 

c. Menanamkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan kepada peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa. 

 

6 Amri Sofan, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran (Jakarta: 
Prestasi Pustakaraya, 2011). h. 31. 

7 Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter: Kajian Teori Dan Praktik Di Sekolah 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). h. 11. 

8 Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter: Kajian Teori Dan Praktik Di Sekolah 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). h. 13 



 

 

d. Membina tumbuh kembangnya kemandirian, daya cipta, dan rasa jati diri 

bangsa sebagai peserta didik. 

e. Menjadikan warga sekolah sebagai tempat belajar yang tangguh, kreatif, 

dan ramah, serta penuh kekuatan dan rasa nasionalisme yang tinggi.9 

3. Faktor Pembentukan Karakter 

Karakteristik peserta didik, yang merupakan salah satu elemen dalam 

desain pembelajaran, memengaruhi efisiensi proses pembelajaran. Hal ini 

menggambarkan bagaimana perilaku peserta didik dapat berkontribusi pada 

pencapaian keberhasilan akademis mereka. Sebagian besar perilaku manusia 

dipengaruhi oleh faktor sadar dan tidak sadar.10 Tindakan sadar mengacu pada 

tindakan manusia yang didasarkan pada kehendak atau motif, sedangkan 

tindakan tidak sadar tidak melibatkan unsur kehendak secara umum, sering 

kali disebabkan oleh hilangnya faktor pendorong seperti kesadaran (misalnya, 

dalam keadaan gila, koma, pingsan, atau tidur) atau hilangnya kendali diri, 

seperti gerakan refleks. 

Satu-satunya cara untuk mengukur karakter atau kepribadian 

seseorang adalah dengan melihat perilaku sadar mereka. Oleh karena itu, kita 

perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku sadar tersebut. 

Tanpa faktor-faktor ini, karakter tidak dapat berfungsi dengan baik. Faktor-

faktor tersebut umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal.11 

 

9 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam (Pustaka Usmani, 2007). h. 25. 

10 Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). h. 17. 

11 Munir Abdullah, Pendidikan Karakter Membangun Anak Sejak Dari Rumah. 
(Yogyakarta: Pedagogia, 2010). h. 52. 



 

 

a. Faktor internal adalah kumpulan sifat atau ciri-ciri kepribadian yang secara 

bersama-sama memengaruhi perilaku manusia. Faktor internal ini 

meliputi: 

1) Insting Biologis (dorongan biologis) seperti makan, minum, dan interaksi 

biologis adalah contoh dari naluri atau dorongan biologis. Cara seseorang 

memenuhi naluri atau kebutuhan dasar ini bisa menunjukkan banyak hal 

tentang karakternya. Misalnya, makan dan minum yang berlebihan dapat 

membuat seseorang menjadi tamak. Seseorang yang dapat mengatur 

kebutuhan biologisnya akan memiliki karakter yang sederhana karena 

sifat zuhud dan qona'ahnya. 

2) Kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, 

penerimaan, dan aktualisasi diri juga memengaruhi karakter seseorang. 

Misalnya, orang yang berlebihan dalam mencari rasa aman akan 

cenderung memiliki karakter penakut, sementara orang yang terlalu 

mengejar penghargaan bisa menjadi sombong atau angkuh. Namun, jika 

seseorang mampu mengendalikan kebutuhan psikologisnya, ia akan 

memiliki karakter yang lebih rendah.hati. 

3) Kebutuhan untuk berpikir, yaitu akumulasi pengetahuan yang 

membentuk proses kognitif individu, seperti ajaran agama atau mitos, 

dapat memengaruhi cara berpikir, karakter, dan perilaku seseorang.12 

b. Faktor Eksternal adalah faktor yang ada di luar diri manusia, namun secara 

langsung mempengaruhi perilakunya. Diantaranya: 

1) Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk 

perilaku anak. Nilai-nilai yang diterapkan dalam keluarga, serta sikap 

 

12 Koesoema Doni, Koesoema Doni, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak Di 
Zaman Global (Jakarta: Grasindo, 2010). h. 35-36. 



 

 

dan pola perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka, akan 

berdampak signifikan pada perkembangan perilaku anak di setiap tahap. 

Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang demokratis dan 

memperlakukan mereka dengan hormat akan tumbuh dengan sikap yang 

sama, yaitu menghormati orang lain.  

2) Lingkungan sosial juga berperan penting dalam membentuk karakter 

individu. Budaya mencerminkan cita-cita yang berkembang dalam 

masyarakat, yang membentuk struktur politik, sosial, dan ekonomi, serta 

memandu perilaku masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang 

dibesarkan dalam budaya yang menghargai waktu cenderung lebih 

disiplin. Sementara itu, budaya yang menilai tinggi persaingan dapat 

membuat orang-orangnya lebih ambisius, namun mungkin kurang 

mampu untuk mencintai orang lain. 

3) Lingkungan Pendidikan, Tingkah laku seseorang akan dipengaruhi oleh 

lingkungan pendidikannya, baik itu lembaga pendidikan formal yang kini 

menyita sebagian besar waktu pertumbuhannya, maupun lembaga 

pendidikan informal seperti masjid dan media, tergantung pada nilai-

nilai dan kecenderungan yang ada di lingkungan tersebut.13 Sementara 

nilai-nilai konsumerisme yang berkembang lewat media massa telah 

menjadi corong industri membuat orang menjadi konsumtif dan hedonis. 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, jelas bahwa 

pembentukan karakter tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh 

banyak hal. Faktor internal, seperti perilaku makan dan cara berpikir, turut 

berperan dalam proses ini. Namun, faktor eksternal, khususnya peran 

 

13 Koesoema Doni, Koesoema Doni, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak Di 
Zaman Global (Jakarta: Grasindo, 2010). h. 35-36. 



 

 

keluarga, juga sangat signifikan dalam membentuk karakter anak agar 

memiliki perilaku yang baik. Di sisi lain, jika lingkungan keluarga tidak 

memberikan dukungan yang cukup, ini dapat menghambat pencapaian tujuan 

dalam pembentukan karakter anak. 

4. Desain Pendidikan Karakter 

Menurut Doni Koesoma, dalam perancangan penerapan pendidikan 

karakter, setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Desain pendidikan karakter berbasis kelas. Hubungan antara guru sebagai 

pendidik dan peserta didik sebagai pembelajar di kelas menjadi dasar dari 

desain ini. Proses interaksi dalam lingkungan belajar di kelas menjadi 

konteks utama bagi pendidikan karakter. Hubungan guru dan peserta didik 

seharusnya bersifat dialogis, bukan monolog.  

b. Desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Dengan bantuan 

lembaga sosial di sekolah, desain ini menciptakan budaya sekolah yang 

memiliki kekuatan untuk membentuk kepribadian peserta didik dan 

membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai tertentu. 

c. Desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Komunitas di sekolah 

negeri dan swasta menghadapi tantangan dalam pendidikan. Rasa identitas 

nasional yang kuat akan berkembang jika ketiga elemen ini bekerja sama 

untuk mewujudkannya dengan sukses14 

5. Fungsi Pembentukan Karakter 

Dalam keberlangsungan perkembangan dan kehidupan manusia, 

banyak layanan yang dikembangkan dan diatur seiring perjalanan kehidupan 

dan perkembangan manusia. Setiap layanan ini memiliki manfaatnya masing-

 

14 Ẓubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep Dan Aplikasinya Dalam Lembaga 
Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011). h. 43. 



 

 

masing. Pada dasarnya, ini adalah upaya bagi individu untuk merasa bebas 

dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan mereka, sehingga 

mereka dapat dikenali sebagai individu yang berbeda dengan integritas moral 

yang jelas. Beberapa fungsi pembentukan karakter antara lain sebagai berikut: 

a. Fungsi pengembangan potensi peserta didik untuk membina kemampuan 

peserta didik agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang bermoral 

dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di negara. 

b. Fungsi perbaikan yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik lebih 

bermartabat. 

c. Fungsi penyaringan untuk memilah budaya bangsa sendiri dan budaya 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai dan karakter bangsa yang 

bermartabat.15 

Fungsi-fungsi yang disebutkan di atas merupakan bagian dari 

pembentukan karakter, namun masih banyak fungsi lain yang juga berperan. 

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, diharapkan dapat terbentuk karakter 

bangsa yang bermartabat sesuai dengan cita-cita luhur bangsa, serta 

menjadikan manusia Indonesia sebagai duta-duta terbaik dalam menghadapi 

tantangan yang berat. Hal ini menjadi tantangan penting bagi pendidikan 

karakter di Indonesia. 

6. Nilai Nilai Karakter Dalam Pendidikan Islam  

a. Religius yaitu sikap dan perilaku yang apatuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

 

15 Sri Narwanti, Karakter Pengintegrasian 18 Nilai Dalam Mata Pelajaran (Yogyakarta: 
Familia, 2011). h. 11. 



 

 

b. Jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

c. Toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan, orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

d. Cintai damai yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebakan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

e. Bersahabat yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.16 

Pengembangan karakter dalam sistem pendidikan melibatkan 

keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-

nilai perilaku. Ini melibatkan proses bertahap di mana pengetahuan tentang 

nilai-nilai perilaku berhubungan erat dengan sikap atau emosi yang kuat untuk 

melaksanakannya. Hal ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk 

hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, 

bangsa dan negara, serta komunitas internasional. Meskipun seseorang 

memiliki kebiasaan berperilaku baik, tidak selalu menunjukkan bahwa mereka 

secara sadar menghargai nilai-nilai karakter tersebut. Kadang-kadang, 

perbuatan baik dilakukan karena takut akan konsekuensi negatif, bukan 

karena penghargaan yang tulus terhadap nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, 

seseorang mungkin bertindak jujur karena ingin diakui oleh orang lain, bukan 

karena keinginan tulus untuk menghargai kejujuran itu sendiri. Oleh karena 

 

16 Ẓubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep Dan Aplikasinya Dalam Lembaga 
Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011). h. 91-92 



 

 

itu, dalam pendidikan karakter, penting untuk memperhatikan juga aspek 

perasaan atau emosi. 

Dalam pendidikan karakter, penting untuk memperhatikan juga aspek 

perasaan atau emosi yang mendasari perilaku seseorang. Meskipun seseorang 

memiliki kebiasaan berperilaku baik, tidak selalu menunjukkan bahwa mereka 

secara sadar menghargai nilai-nilai karakter tersebut. Kadang-kadang, 

perbuatan baik dilakukan karena takut akan konsekuensi negatif, bukan 

karena penghargaan yang tulus terhadap nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, 

seseorang mungkin bertindak jujur karena ingin diakui oleh orang lain, bukan 

karena keinginan tulus untuk menghargai kejujuran itu sendiri. Oleh karena 

itu, dalam pendidikan karakter, penting untuk memperhatikan juga aspek 

perasaan atau emosi yang mendorong perilaku, agar nilai-nilai karakter yang 

diajarkan benar-benar dihayati dan diterapkan dengan tulus.17 

Keberhasilan pembelajaran di sekolah salah satunya juga ditentukan 

oleh penerapan metode pembelajaran yang tepat. Sejalan dengan hal ini 

Abdullah Nasih Ulwan memberikan konsep pendidikan influentif  dengan 

keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, 

pendidikan dengan memberikan perhatian dan pendidikan dengan 

memberikan hukuman.18 

 

 

 

 

17 Munawwir K, Strategi Pendidikan Islam Dalam Menanggulangi Kemerosotan Akhlak 
Remaja (Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2021). h. 50. 

18 Rosdiana, dkk, Pembentukan Karakter (Ditinjau Dari Metode Kisah Pembelajaran 
PAI) (yogyakarta: Arti Bumi Intaran (Anggota IKAPI), 2022). h. 10. 



 

 

B. Konsep Pendidikan Karakter dalam  Pendidikan Agama islam 

1. Pengertian Pendididikan Agama islam 

Pendidikan adalah proses mengubah dan membina seseorang atau 

sekelompok orang (peserta didik) menjadi individu yang dewasa melalui 

berbagai upaya, proses, kegiatan, dan metode pendidikan. Dalam konteks ini, 

yang dimaksud dengan 'pendidikan Islam' adalah proses pemindahan nilai-

nilai yang dilakukan oleh pendidik. Proses ini meliputi perubahan sikap, 

perilaku, dan kemampuan kognitif peserta didik menuju kedewasaan yang 

optimal. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat berfungsi sebagai hamba 

Allah dan khalifah di bumi, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam.19 

Pendidikan dikenal sebagai proses belajar mengajar karena selalu 

melibatkan guru dan peserta didik. Pendidikan juga sering disebut sebagai 

ilmu pengetahuan ilmiah karena dapat dijadikan bahan penelitian. Pokok 

bahasannya pun cukup luas, dimulai dari fakta dan realitas pendidikan yang 

terjadi di lapangan, di mana kajian filsafat menjadi acuan bagi pemahaman 

tentang pendidikan. Meskipun pendidikan diartikan sebagai lembaga, istilah 

ini hampir selalu merujuk pada lembaga yang menyelenggarakan proses 

belajar mengajar. Ketika istilah pendidikan digabungkan dengan Islam, 

menjadi pendidikan Islam, maka pengertian dan konsep yang melekat pada 

pendidikan berubah. Sebab, istilah pendidikan tidak lagi bersifat meluas 

karena ada pembatasan oleh kata Islam. Istilah Islam sendiri merujuk pada 

keyakinan, ajaran, sistem nilai, dan budaya sekelompok umat manusia yang 

beragama Islam. Oleh karena itu, objek pendidikan Islam menjadi lebih jelas 

dan pasti, yaitu orang-orang yang beragama Islam. 

 

19 Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, Cet. III (Jakarta: AMẒAH, 2015). h. 3. 



 

 

Dapat disimpulkan, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang 

direncanakan, dilaksanakan, dan ditujukan untuk umat Islam. Pemahaman 

yang benar tentang Islam yang selalu dilihat atau dipahami sebagai “Rahmatan 

Lil Alamin”20 

2. Pendidikan Agama Islam Menurut Para Ahli  

Adapun pengertian menurut para ahli: 

a. Fadhil al-Jamajiy mengutip dalam Mahira B,  menjelaskan bahwa 

pendidikan Islam juga dapat dipahami sebagai upaya untuk berkembang, 

membina, dan memotivasi umat manusia agar menjadi lebih baik dan lebih 

maju berdasarkan nilai-nilai kesempurnaan dan kebajikan, sehingga 

menumbuhkan pemahaman yang lebih baik, baik secara intelektual 

maupun praktis.21 

b. Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah 

pembinaan fisik dan mental yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam 

untuk membentuk kepribadian yang luhur.22  

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk membantu dan 

menumbuhkembangkan peserta didik dalam hal pengetahuan, kecintaan, 

pemahaman, pengalaman, dan pengenalan terhadap agama Islam, agar mereka 

menjadi umat Islam yang lebih dewasa, lebih taat kepada Allah SWT, serta 

 

20Jasa Ungguh Mulia, Ilmu Pendidikan Islam Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, 
Kurikulum, Metedologi Dan Kelembagaan Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 
2015). h. 37 

21Mahira B, Materi Pendidikan Islam Fase Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak, 
(Makassar: Alauddin University Perss, 2012). h. 14. 

22Ahmad D dalam H. Nasir A. Baki, Metode Pembelajaran Agama Islam,(Makassar: 
Alauddin University Pers, 2012). h. 5. 



 

 

memiliki akhlak mulia dalam bersosialisasi dengan diri sendiri, masyarakat, 

dan negara, dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.23  

Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam menurut para ahli: 

a. Hasan Langgulung mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam harus 

mencakup tiga fungsi utama agama, yaitu fungsi rohani yang berkaitan 

dengan keimanan dan kepercayaan; fungsi kejiwaan yang berkaitan dengan 

perilaku individu, termasuk nilai-nilai moral yang meningkatkan harkat dan 

martabat manusia; serta fungsi sosial yang mengatur hubungan antar 

individu dalam masyarakat, di mana setiap orang memiliki hak dan 

tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan 

seimbang.24 

b. Muhammad Munir Mursiy, sebagaimana dikutip dalam Mahira B, 

menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai 

kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, meningkatkan ketakwaan 

kepada Allah SWT, memperkuat kemampuan dan peran manusia dalam 

memakmurkan bumi, serta mempererat tali persaudaraan sesama umat 

Islam. Sementara itu, dalam Mahira B, Mukhtar Yahya mengartikan tujuan 

pendidikan agama Islam sebagai upaya untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta didik tentang ajaran Islam dan membentuk akhlak yang 

mulia, sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW, yaitu mengembangkan 

 

23 Nasir A. Baki, Metode Pembelajaran Agama Islam (Makassar: Alauddin University 
Press, 2012). h. 14 

24 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam,(Bandung: PT. 
ALMA’ARIF, 1980). h. 178. 



 

 

amanah untuk menyempurnakan akhlak manusia agar dapat hidup dengan 

baik di dunia dan akhirat.25 

c. Menurut Dr. Ẓakiah Darajat, sebagaimana dikutip dalam Nur Uhbiyati, 

tujuan pendidikan Islam secara umum adalah membentuk individu yang 

memiliki kepribadian yang menjadikannya manusia sempurna dengan budi 

pekerti luhur. Manusia sempurna diartikan sebagai manusia yang utuh baik 

rohani maupun jasmaninya, serta dapat hidup dan berkembang secara 

wajar dan normal sebagai hasil dari ketakwaannya kepada Allah SWT.26 

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan agama Islam tidak hanya untuk 

meningkatkankeimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, tetapi juga untuk 

membentuk akhlak yang mulia. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Keberadaan manusia dan alam 

semesta bukanlah hasil kebetulan, melainkan merupakan ciptaan Tuhan. 

Manusia diciptakan sebagai penerima dan pelaksana ajaran-Nya, yang 

mengangkat derajatnya ke kedudukan yang mulia. Selain itu, manusia juga 

dikenal sebagai makhluk pedagogis, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan 

untuk belajar dan mengajar. Dengan kemampuan tersebut, manusia dapat 

menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi dan bertanggung jawab dalam 

mengembangkan kebudayaan 

Allah telah memberikan fitrah kepada manusia sebagai wadah untuk 

mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan, sehingga manusia 

 

25 Mahira B, Materi Pendidikan Islam Fase Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak 
(Makassar: Alauddin University Press, 2012). h. 14. 

26 Nur Uhbiyati, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam,(Bandung: Cv Pustaka Setia, 
1999). h. 41. 



 

 

dapat berkembang sesuai dengan derajatnya yang mulia. Fitrah ini mencakup 

pikiran, perasaan, serta kemampuan untuk bertindak. Itulah fitrah Allah yang 

menyempurnakan penciptaan manusia. Untuk memperoleh keagungan ini, 

manusia harus rela tunduk dan patuh dengan penuh tanggung jawab dalam 

menjalankan kehendak Allah yang telah diamanahkan kepada mereka sebagai 

khalifah. 

Nilai dalam Pendidikan Islam berkisar antara dua demensi yakni nilai-

nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah.27 Nilai-nilai Ilahiyah dapat ditumbuhkan 

dengan menghayati keagungan dan kebesaran Tuhan melalui perhatian 

terhadap alam semesta dan semua isinya, serta lingkungan sekitar. Dalam 

istilah Al-Qur’an, dimensi kehidupan yang berhubungan dengan Ketuhanan ini 

juga disebut jiwa rabbaniyyah atau ribbiyah. 

Nilai-nilai Ilahiyah yang sangat mendasar yang perlu ditanamkan 

kepada peserta didik yaitu: 

a. Iman adalah sikap batin yang penuh keyakinan kepada Allah. Oleh karena 

itu, tidak cukup hanya sekadar percaya kepada Allah, tetapi harus 

berkembang menjadi sikap meyakini keberadaan Tuhan dan menaruh 

kepercayaan kepada-Nya. 

b. Islam, sebagai kelanjutan dari iman, adalah sikap menerima dengan 

sepenuh hati kepada-Nya dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang 

datang dari Tuhan pasti mengandung hikmah kebaikan. 

c. Ihsan adalah kesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu hadir dan 

berada bersama manusia di mana pun ia berada. 

 

27 Jusuf Mudzakkir Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Prena Media, 2006). 
h. 29. 



 

 

d. Taqwa adalah sikap yang rela untuk melaksanakan semua ketentuan dan 

menjauhi segala larangan. 

e. Ikhlas adalah sikap yang tulus dalam perilaku dan tindakan semata-mata 

untuk mendapatkan ridha atau keridhaan Allah, tanpa mengharapkan 

imbalan baik secara lahir maupun batin. 

Tawakkal adalah sikap yang selalu bergantung pada Allah dengan penuh 

harapan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik bagi 

hamba-Nya. 

f. Syukur adalah sikap yang penuh rasa terima kasih dan penghargaan 

terhadap karunia Allah yang tak terhitung jumlahnya. 

g.  Sabar adalah sikap tabah dalam menghadapi segala kepahitan hidup, baik 

yang besar maupun kecil, serta yang bersifat lahir maupun batin. 

Meskipun ada banyak nilai-nilai ketuhanan lain yang diajarkan dalam 

Islam, nilai-nilai yang disebutkan di atas cukup untuk menggambarkan 

konsep-konsep inti Islam yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Ini 

adalah elemen yang sangat penting dari pendidikan Islam. Kualitas-kualitas 

manusia ini terkait erat dengan nilai-nilai luhur. Sebagai pedoman untuk 

mendidik peserta didik, prinsip-prinsip moral harus dipertimbangkan.28 

a. Sillat Al-Rahim yaitu pertalian rasa cinta kasih antar sesama. 

b. Al-Ukhuwah yaitu semangat persaudaraan baik kepada muslim maupun 

non muslim. 

c. Al-Musawamah yaitu suatu sikap pandangan bahwa manusia adalah sama 

dalam harkat dan martabat. 

d. Husnu Al-Dzan yaitu sikap berbaik sangka kepada sesama manusia. 

 

28 Lina Jusuf, Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak 
Bermoral Tinggi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 89. 



 

 

e. At-Tawadlu yaitu sikap rendah hati dan menyadari bahwa semua adalah 

milik Allah.29 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat 

perilaku yang berkarakter adalah manifestasi dari seluruh potensi psikologis 

individu manusia, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta 

fungsi sosial-kultural dalam konteks interaksi dengan Tuhan, diri sendiri, 

sesama manusia, dan lingkungan, yang berlangsung sepanjang hidup. 

Penjelasan ini mencerminkan gambaran manusia kamil (sempurna) dalam 

pendidikan Islam. 

Pendidikan karakter menekankan bahwa spiritualitas dan nilai-nilai 

agama adalah bagian penting dalam pembentukan karakter individu. Moral 

dan nilai spiritual memiliki peran yang signifikan dalam membangun 

kesejahteraan masyarakat. Tanpa keduanya, elemen-elemen penting yang 

menjaga kehidupan bersama dapat hilang.30 

Dalam Islam, terdapat tiga nilai utama yang menjadi dasar pendidikan 

karakter, yaitu akhlak, adab, dan keteladanan. Akhlak merujuk pada tanggung 

jawab dan tugas-tugas yang berkaitan dengan syari'ah serta ajaran agama 

secara umum. Adab menekankan sikap yang berhubungan dengan perilaku 

baik. Sementara itu, keteladanan merujuk pada kualitas karakter yang 

ditunjukkan oleh individu yang baik, yang meneladani Nabi Muhammad saw.  

Pendidikan karakter dalam Islam memiliki keunikan tersendiri yang 

membedakannya dari pendidikan karakter di dunia Barat. Keunikan ini 

terletak pada beberapa aspek, seperti penekanan pada prinsip agama yang 

 

29 Fathul Muin, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik Dan Praktik (Yogyakarta: Ar 
Ruzz, 2011). h. 64. 

30 Fathul Muin, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik Dan Praktik (Yogyakarta: Ar 
Ruzz, 2011). h. 65. 



 

 

kekal, penguatan moral melalui aturan dan hukum, pemahaman yang berbeda 

tentang kebenaran, serta motivasi berperilaku baik yang berorientasi pada 

pahala di akhirat. 

Menanggapi kelemahan ini, para pakar pendidikan Islam kontemporer 

mengusulkan pendekatan yang dapat menghargai beragam cara penilaian dan 

pemahaman dalam pendidikan moral. Meskipun demikian, terlepas dari 

pendekatan yang diambil, kekayaan ajaran moral dalam pendidikan Islam 

sangat berpotensi dijadikan materi pendidikan karakter. Namun, dalam 

praktiknya, pendidikan Islam belum sepenuhnya mampu mengelola konten ini 

menjadi bahan yang menarik dengan metode dan teknik yang efektif. 

Ajaran moral dalam Islam dikenal sebagai ajaran akhlak. Akhlak dapat 

diartikan sebagai ilmu tentang tata krama yang bertujuan memahami perilaku 

manusia sekaligus menilai baik atau buruknya perilaku tersebut berdasarkan 

norma dan etika. Menurut Muslich, akhlak merupakan kekuatan kemauan 

yang mantap, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berfungsi 

mengarahkan seseorang untuk memilih antara perilaku benar (akhlak baik) 

dan perilaku salah.31 Moralitas sangat dihargai dalam Islam dan memiliki 

peran penting dalam membimbing kehidupan bermasyarakat. Moralitas Islam 

secara khusus menegaskan bahwa manusia secara alami adalah makhluk yang 

terhormat. Prinsip-prinsip moralitas Islam tercermin dalam berbagai aspek 

kehidupan, yang ditandai dengan keseimbangan, realisme, efektivitas, 

efisiensi, manfaat, disiplin, perencanaan, serta analisis yang cermat. 

Setidaknya, terdapat tiga tanda yang dapat digunakan untuk menilai moralitas 

seseorang: 

 

31 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multi 
Dimensional (Jakarta: bumi Aksara, 2011). h. 67. 



 

 

a. Konsistensi antara perkataan dan perbuatan, yang menunjukkan 

kesesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. 

b. Konsistensi orientasi, yang menggambarkan kesesuaian antara pandangan 

atau sikap dalam satu hal dengan pandangan atau sikap dalam hal lainnya. 

c. Konsistensi dalam pola hidup sederhana, yang dalam konteks tasawuf, 

mencerminkan sikap mental yang selalu menjaga kesucian diri, beribadah, 

hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu berusaha 

menampilkan sikap kebajikan. 

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pendidikan akhlak dalam Islam 

memiliki orientasi yang mirip dengan pendidikan karakter yang saat ini tengah 

populer, yaitu pembentukan karakter. Meskipun ada perbedaan dalam aspek 

budaya dan agama di mana Islam cenderung bersifat Timur dan pendidikan 

karakter lebih bersifat Barat dan sekuler perbedaan ini tidak seharusnya 

dijadikan alasan untuk saling bertentangan.  

Bahkan Lickona, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Karakter di 

Amerika, mengakui adanya hubungan erat antara karakter dan spiritualitas.32 

Dengan demikian, jika selama ini pendidikan karakter telah berhasil 

dirumuskan oleh para penggiatnya hingga mencapai tahap yang sangat 

operasional, mencakup metode, strategi, dan teknik, sementara pendidikan 

moral sarat dengan informasi tentang kriteria ideal dan sumber-sumber 

karakter yang baik, maka memadukan keduanya merupakan tawaran yang 

sangat inspiratif.

 

32Suyanto, Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millennium 
Ketiga (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2000). h. 174. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merujuk pada perspektif atau prinsip yang 

menilai apa yang benar, salah, baik, dan buruk dalam kegiatan 

penelitian. Penerapan etika penelitian mencakup: 

1. Memperoleh surat izin untuk melakukan riset. 

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan sebelum 

melakukan wawancara. 

3.  Meminta izin dari informan jika ingin merekam wawancara 

atau mengambil foto atau video. 

4. Menjaga kerahasiaan identitas informan, terutama jika 

berkaitan dengan informasi sensitif yang dapat merugikan 

mereka.1 

Etika penelitian terdiri dari berbagai prinsip, tetapi ada empat 

prinsip utama yang harus dipahami oleh pembaca, yaitu: 

1. Menghargai martabat dan nilai setiap individu.   

2. Menghormati privasi serta kerahasiaan para subjek penelitian.  

3. Menerapkan prinsip keadilan dan inklusivitas.   

4.  Mempertimbangkan manfaat dan risiko yang mungkin muncul.2 

Peneliti menekankan bahwa etika dalam penelitian adalah dasar 

yang harus dijunjung oleh setiap peneliti. Ini meliputi prinsip moral dan 

norma perilaku yang mengarahkan pelaksanaan penelitian dengan cara 

yang benar, adil, dan menghormati hak serta kesejahteraan subjek. 

 

1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: alfabeta, 2015). h. 59. 

2 Arif Sumantri, Metodologi Penelitian Kesehatan (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2011). h. 15-18. 



 

 

Penerapan etika sudah dimulai sebelum pengumpulan data, seperti saat 

mengajukan izin penelitian. Tahapan ini sangat penting untuk 

memastikan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan telah 

mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Definisi dari penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk 

memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti 

perilaku, motivasi, dan persepsi, dengan pendekatan partisipatif secara 

menyeluruh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami perilaku 

sosial dengan mengumpulkan informasi secara mendalam mengenai 

suatu fenomena, serta mencari solusi untuk masalah, baik dari perspektif 

teoritis maupun empiris.3 

 Penelitian kualitatif adalah proses metodologis yang bertujuan 

untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui 

pendekatan tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya 

menciptakan gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisis 

bahasa, serta melaporkan perspektif para informan dengan rinci, sambil 

melakukan penelitian dalam konteks yang alami. Pendekatan ini 

digunakan untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi di 

lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis objek 

penelitian secara mendalam. Hal ini penting karena setiap kasus di suatu 

 

3 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: alfabeta, 2015). h. 60 



 

 

lokasi memiliki keunikan tersendiri, yang menjadi nilai tambah yang 

sangat dihargai dalam setiap penelitian. 

Penelitian ini membahas dan mengumpulkan data dari SDN No. 

142 Inpres Lassang II. Selanjutnya, peneliti menyampaikan dan 

mendokumentasikan reaksi dalam bentuk kalimat untuk menganalisis 

pembinaan karakter peserta didik melalui pembelajaran pendidikan 

agama Islam. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, 

bukan rangkaian angka. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai 

metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumen, kemudian disusun 

oleh peneliti dalam bentuk teks yang lebih komprehensif. Dengan cara 

ini, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan sumber data dan 

melakukan komunikasi yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi 

semua pertanyaan penelitian secara menyeluruh. Penelitian ini berfokus 

pada pembinaan karakter peserta didik melalui pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SDN No. 142 Inpres Lassang II. Oleh karena 

itu, semua unsur yang berkaitan dengan fokus penelitian akan dijadikan 

perspektif, sehingga membentuk pandangan yang utuh dalam penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

sehingga langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi 

lokasi untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini akan 

dilaksanakan di SDN No. 142 Inpres Lassang I 

 

 

 



 

 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan fenomologi dan 

pendekatan pedagogik yang memiliki relevansi akademik dengan 

program studi yang ditekuni penulis. Berikut beberapa pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini,yaitu: 

1. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan fenomenologi menekankan pengumpulan data yang 

bebas dari pengaruh interpretasi atau perubahan lainnya. Setiap gejala 

dicatat sebagaimana adanya. Realitas yang dialami di lapangan bersifat 

fenomenologis, dengan gejala yang memanifestasikan dirinya sendiri. 

Peneliti dapat mengidentifikasi makna logis dalam fenomena sosial 

secara metodis dan bertahap, dengan menerapkan pemikiran rasional. 

Temuan-temuan ini kemudian didukung oleh teori ilmiah, sehingga 

menghasilkan pengetahuan yang lebih solid dan berjangka panjang, yang 

terus berkembang. Dengan demikian, pendekatan penelitian kualitatif 

dapat menghasilkan data deskriptif dalam bentuk pernyataan tertulis 

atau lisan yang berasal dari manusia dan perilaku mereka yang diamati, 

yang mencerminkan kondisi dan skenario yang ada.4 

Tujuan fenomenologi adalah untuk mengungkap, menyelidiki, dan 

memahami fenomena, serta latar belakang unik individu, hingga 

mencapai tingkat 'kepercayaan' pribadi. Akibatnya, dalam proses 

pembelajaran dan pemahaman, strategi ini harus didasarkan pada 

 

4 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2018). h. 91. 



 

 

perspektif, paradigma, dan ide individu itu sendiri, serta objek yang 

dialami secara langsung.5 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan fenomenologi adalah metode penelitian yang dilakukan 

secara komprehensif terhadap subjek di mana suatu peristiwa terjadi. 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Hasil 

dari pendekatan fenomenologi disajikan dalam bentuk kata-kata yang 

diambil dari objek secara alami, tanpa adanya manipulasi. Dengan 

demikian, inti dari pendekatan fenomenologi adalah untuk memahami 

fenomena dari perspektif subjek yang diteliti secara mendalam, tanpa 

intervensi. 

2. Pendekatan Pedagogik 

Sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni peneliti, pendekatan 

yang digunakan mencakup pendekatan keilmuan (pedagogik) dan 

pendekatan psikologis. Pedagogik, sebagai suatu disiplin ilmu, pada 

dasarnya membahas berbagai masalah dalam bidang pengajaran, 

termasuk konsep dasar kurikulum, program pembelajaran, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, media dan penilaian 

pembelajaran, serta manajemen kelas.6 

Menurut Sadulloh, pedagogik adalah ilmu yang fokus pada 

pembimbingan anak menuju tujuan tertentu, sehingga mereka dapat 

menjadi mandiri dalam mengatasi masalah dalam hidup mereka.7 

 

5 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial 
(Jakarta: Salemba Humanika, 2011). h. 66-67. 

6 Tatang Syarifuddin, Landasan  Pendidikan (Jakarta: Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Depag. RI., 2016). h. 6. 

7 Sadulloh Uyo, Pedagogik (Jakarta: Rajawali, 2018). h. 2. 



 

 

Pendekatan pedagogik dipilih karena peneliti yakin bahwa 

pendekatan ini mencerminkan aspek pendidikan dan keluarga dari 

objek penelitian, sehingga objek tidak merasa canggung dalam 

memberikan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan bukti yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Dengan demikian, strategi ini dapat 

dipandang sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi yang 

relevan dengan topik yang diteliti. 

3. Pendekatan psikologis  

Pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki kegiatan guru 

mencakup pengamatan, pemikiran, perasaan dan kehendak.8 

pendekatan psikologis yang digunakan dalam penelitian ini berfokus 

pada kondisi objek yang diteliti, dengan memperhatikan situasi dan 

tindakan guru dalam menjalankan kewajibannya sebagai 

pembimbing peserta didik di sekolah. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa pendekatan 

psikologis ini dimanfaatkan untuk membantu peneliti dalam 

mengumpulkan informasi dan data tentang pengembangan karakter 

anak didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Pendekatan-pendekatan tersebut dipilih karena peneliti 

beranggapan bahwa "Pembinaan Karakter Peserta Didik melalui 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VI di SDN No. 142 

Lassang II" adalah proses pembinaan yang dilakukan melalui materi 

pembelajaran, yang kemudian diimplementasikan dalam tindakan 

atau perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan 

 

8 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016). 
h. 28. 



 

 

ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data 

yang akurat dan mendapatkan informasi yang diperlukan selama 

proses penelitian. 

D. Sumber Data 

Suharsimi Arikunto mendefinisikan sumber data sebagai 

subjek yang menjadi sumber pengumpulan data . Informasi atau data 

dapat dibedakan berdasarkan asal-usulnya, yaitu9  

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian 

lapangan (field research) dengan metode seperti wawancara. Ini 

melibatkan kegiatan langsung di lapangan untuk melakukan tanya jawab 

dengan informan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh 

keterangan yang lebih jelas. Data ini juga mencakup informasi yang 

diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok fokus, dan panel, serta hasil 

wawancara dengan narasumber.10 Data primer adalah data yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan 

metode seperti wawancara. Ini melibatkan kegiatan langsung di 

lapangan untuk melakukan tanya jawab dengan informan penelitian, 

sehingga peneliti dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas. 

Data ini juga mencakup informasi yang diperoleh dari wawancara, 

diskusi kelompok fokus, dan panel, serta hasil wawancara dengan 

narasumber. 

 

9 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 
h.  3. 

10 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
2014). h. 74. 



 

 

2.  Sumber Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber ketiga, bukan langsung dari subjek penelitian.11 Sumber data 

semacam ini dikumpulkan dan didokumentasikan melalui pemrosesan 

hasil penelitian lapangan oleh pihak kedua, seperti informan yang tidak 

terlibat langsung dengan objek penelitian tetapi memahami kondisi yang 

diteliti. Data sekunder juga dapat dikumpulkan dari sumber-sumber 

seperti terbitan berkala, jurnal, buku, atau temuan penelitian terkait. 

Informasi dikumpulkan dari dua sumber: sumber tertulis dan 

sumber tidak tertulis. Sumber tertulis mencakup dokumen resmi 

maupun pribadi terkait sekolah, yang memberikan informasi penting 

untuk penelitian. Sementara itu, data tidak tertulis diperoleh melalui 

wawancara dan tanya jawab, yang memungkinkan peneliti mendapatkan 

informasi tambahan sesuai kebutuhan penelitian yang mungkin tidak 

tersedia dalam sumber tertulis. Sumber data untuk penelitian ini 

adalah: 

a. Kepala Sekolah beserta pembina dan guru SDN No. 142 Inpres 

Lassang II memberikan informasi tentang strategi, pelaksanaan 

dalam mewujudkan program Sekolah yaitu salah satunya terkait 

pembinaan akhlak, faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat pelaksanaan program tersebut. 

b.  Guru, peserta didik, dan pembina di SDN No. 142 Inpres Lassang 

II, memberikan data dan informasi pendukung penelitian, 

misalnya data peserta didik, data guru, data prasarana sekolah, dan 

 

11 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Pustaka Pelajar, 2009). 



 

 

sebagainya. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. 

Pengumpulan data tidak lain suatu proses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

A. Observasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan informasi melalui pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti.12 

B. Wawancara adalah percakapan langsung antara dua pihak yang 

dilakukan dengan tujuan tertentu. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara mendapatkan informasi 

langsung dari sumbernya.13 Dengan Teknik ini, peneliti dengan 

cermat mencatat jawaban dari pengajar pembelajaran 

pendidikan agama islam di SDN No. 142 Inpres Lassang II. 

C. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis.14 Metode dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

 

12 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian (yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 2006). h. 72. 

13 Sudaryono Gaguk Maryono & Wardani Rahayu, Pengembangan Instrumen 
Penelitian Pendidikan (yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). h. 35. 

14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006). h. 158. 



 

 

prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.15 Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara 

mendokumentasikan proses atau hasil penelitian menyangkut 

peran guru pendidikan agama islam dalam pembinaan karakter 

peserta didik. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri, 

yang bertanggung jawab sebagai perencana, pelaksana, analisis, 

penafsir data, hingga penyusun laporan hasil penelitian. Selain itu, 

instrumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup: pedoman wawancara, kamera, alat perekam, buku 

catatan, dan pulpen sebagai alat bantu.16 Instrumen tersebut 

dimaksudkan sebagai usaha dalam pengumpulan data. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan 

adalah: 

1. Reduksi Data 

Data yang dikumpulkan di lapangan sering kali bersifat luas, 

kompleks, dan beragam. Oleh karena itu, analisis data perlu dilakukan 

segera melalui proses reduksi. Reduksi data melibatkan pencatatan, 

seleksi informasi yang relevan, pemfokusan pada elemen-elemen 

 

15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. h. 231. 

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, (Bandung: 
alfabeta, 2011). h. 222. 



 

 

utama, serta identifikasi tema dan pola yang muncul.17 Dengan 

demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam 

mengidentifikasi dan mengumpulkan data tambahan sesuai 

kebutuhan. 

2. Penyajian Data 

telah proses reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian 

data. Dalam penelitian ini, data disajikan melalui berbagai format, 

seperti deskripsi singkat atau teks naratif, grafik, dan matriks. 

Pendekatan ini membantu mempermudah pemahaman terhadap 

masalah, sehingga langkah-langkah selanjutnya dapat direncanakan 

dengan lebih terarah berdasarkan pemahaman tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasinya. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat 

sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat 

untuk mendukungnya pada siklus pengumpulan data berikutnya. 18 

Langkah ini merupakan proses pengembangan kesimpulan 

dari seluruh data yang dikumpulkan selama penelitian. Kesimpulan 

atau verifikasi bertujuan untuk menemukan atau menafsirkan 

makna, mengidentifikasi pola, serta menjelaskan hubungan sebab-

akibat atau pernyataan tertentu. Sebelum menarik kesimpulan, data 

dari aktivitas sebelumnya direduksi dan disajikan. 

 

17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2011). h. 247. 

18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: 
alfabeta, 2011). h, 345. 



 

 

Setelah proses verifikasi, kesimpulan dapat dirumuskan 

berdasarkan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis dan 

pengolahan data. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian, validitas data terutama difokuskan pada 

pengujian validitas dan reliabilitas. Pada penelitian kualitatif, data 

dianggap valid jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan 

oleh peneliti dan realitas yang terjadi pada objek penelitian. Untuk 

menilai validitas data dalam penelitian kualitatif, peneliti menerapkan uji 

kredibilitas, yang mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap data 

penelitian. Beberapa strategi untuk meningkatkan kredibilitas data 

dalam penelitian kualitatif meliputi pengamatan berkelanjutan, 

peningkatan ketekunan, diskusi dengan rekan sejawat, triangulasi, 

analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota.19 Dalam penelitian ini, 

guru berperan sebagai sumber data. metode triangulasi digunakan untuk 

mengetahui keabsahan data yang dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Triangulasi adalah teknik untuk mengevaluasi kebenaran data 

dengan memanfaatkan sumber eksternal sebagai alat pemeriksaan 

atau perbandingan.20 Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian 

kualitatif untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan melalui 

 

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2011). h. 270. 

20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2011). h. 330. 



 

 

wawancara dengan informan. Peneliti kemudian memperkuat 

temuan melalui studi dokumentasi yang relevan dan observasi 

lapangan untuk memastikan keaslian dan keabsahan data. Dalam 

pengujian kredibilitas, triangulasi didefinisikan sebagai verifikasi 

bukti dari berbagai sumber dan dalam periode waktu yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, tiga jenis triangulasi diterapkan: 

1. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan pengecekan 

terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang telah 

diperoleh kemudian dievaluasi oleh peneliti untuk menarik 

kesimpulan. Selanjutnya, peneliti meminta persetujuan (member 

check) dari ketiga penyedia data.21 Sebagai contoh, selain wawancara 

dan observasi, peneliti juga dapat merujuk pada dokumen resmi, 

catatan atau tulisan, serta foto. Masing-masing metode tersebut 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang akan memberikan 

perspektif beragam terhadap fenomena yang diteliti. Berbagai 

pandangan ini akan memperluas pemahaman dalam upaya mencapai 

kebenaran yang sesungguhnya. Contoh penerapannya dapat dilihat 

pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2011). h. 273. 



 

 

Bagan 1.1 

Triangulasi sumber: satu teknik dari sumber yang berbeda-beda 

Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji keabsahan data 

dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui teknik yang 

sama, namun dari berbagai sumber yang berbeda 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik adalah cara untuk memverifikasi keabsahan 

data dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber yang 

sama, namun dengan menggunakan berbagai teknik.22 Sebagai 

contoh, jika data dikumpulkan melalui wawancara, diikuti dengan 

observasi, dokumentasi, atau kuesioner, dan hasilnya berbeda, 

peneliti akan berkonsultasi dengan sumber data terkait atau sumber 

lain untuk memastikan data mana yang paling akurat. Bagan di bawah 

ini menunjukkan contoh penerapannya. 

 

 

 

 

 

 

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2011). h. 274. 

InformanِB Wawancara 

 

 



 

 

Bagan 1.2 

Triangulasi teknik: pengumpulan data dari bermacam-

macam cara/teknik pada sumber yang sama 

 

Triangulasi teknik, merupakan Teknik pengujian keabsahan 

dan kebenaran data dengan menggunakan berbagai teknik, antara 

lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tentang 

pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

yang diperoleh dari wawancara dengan guru pengajar, kepala 

sekolah, dan guru lainnya, kemudian diperiksa silang untuk 

memastikan kebenarannya dengan memeriksa langsung tindakan 

yang dipermasalahkan serta mencari bukti-bukti dokumenter terkait. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu digunakan untuk  menguji keabsahan data 

melalui Wawancara, observasi, dan prosedur lainnya yang dapat 

digunakan untuk memverifikasi data yang diperoleh pada berbagai 

waktu dan situasi. Jika hasil pengujian menunjukkan data yang berbeda, 

proses akan diulang hingga data tersebut dikonfirmasi.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi SDN No. 142 Inpres Lassang II 

UPT SD Negeri 142 Inpres Lassang II merupakan lembaga 

pendidikan dasar yang berlokasi di Kampung Beru, Kecamatan 

Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sekolah ini berdiri sejak tahun 1910 dan telah mendapatkan akreditasi B 

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 614/BAN-SM/SK/2019 tertanggal 

16 Juli 2019. UPT SD Negeri 142 Inpres Lassang II memiliki luas tanah 

414 meter persegi dan menyelenggarakan pendidikan selama pagi hari, 

dengan jadwal belajar selama 6 hari dalam seminggu. 

1. Profil SDN No. 142 inpres Lassang II 

Nama Sekolah  : UPT SDN No. 142 Inpres Lassang II 

Alamat    : Kampung Beru  

Kecamatan   : Polombangkeng Utara 

Kabupaten   : Takalar 

Provinsi    : Sulawesi selatan 

 NPSN    : 40301742 

Kode Pos   : 92221 

NPWP    : 0028033448070000 

Akreditasi   : B 

Telp    : 085397705248 

Email    : belakajiIsmailS.pd@gmail.com 

Telp    : 085397705248 

 

mailto:S.pd@gmail.com


 

 

2. visi dan misi Sekolah SDN No. 142 Inpres Lassang II 

a. Visi 

“Terwujudnya insan yang cerdas berdasarkan iman dan taqwa” 

b. Misi  

1. Menerapkan aturan pemerintah tentang penerimaan peserta didik 

baru. 

2. Mengembangkan profesionalisme guru melalui KGG. 

3. Meningkatkan penggunaan media dalam PBM. 

4. Pengelola keuangan secara transparan. 

5. Meninngkatkan peran serta masyarakat. 

6. Meningkatkan keamanan sekolah. 

3. Struktur Kepengurusan Sekolah UPT SDN NO.142 Inpres 

Lassang II 

a. Ketua Komite 

Paharuddin 

b.  Kepala Sekolah 

      Muh. Syahrir S.Pd. 

c. Tata Usaha 

     - 

d. Operator 

     Muh. Risal Salam 

e. Unit Perpustakaan 

    - 

f. Unit Kesehatan Sekolah 

    - 

 



 

 

4. Data keadaan guru dan peserta didik SDN No.142 Inpres 

Lassang II 

a.  Data Keadaan Guru 

Tabel 2.1 

Data Pengajar/Tenaga Pendidik  

No. Nama NIP Status 
Kepegawaian 

keterangan 

1 A. Riska 19960921201903
2011 

PNS Guru 

2 Awaliyah 
Ramadhani 
Hidayanti 

- Honor Daerah Guru 

3 Halijah 19680704198908
2001 

PNS Guru 

4 Hasrah _ Honor Daerah Guru 

5 Irwan _ Honor Daerah Tenaga 
Kependidikan 

6 Ismail S.pd 
S.pd 

19751007201411
1001 

PNS Guru 

7 M. Syahrir 
S.Pd. 

19651111198611
1001 

PNS Kepala Sekolah 

8 Muhammad 
Risal Salalm 

_ Honor Daerah Tenaga 
Kependidikan 

9 Sitti 
Nurhaedah 
S.Pd.Sd 

19651005198803
2020 

PNS Guru 

10 Sri Megawati - Honor Daerah Guru 

sumber data: Ruang Kantor  SDN No. 142 Inpres Lassang II 2024  

 

 



 

 

b. Data Keadaan Peserta Didik 

Populasi merupakan generalisasi dari objek atau subjek yang 

memiliki atribut dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti 

untuk diteliti dan dijadikan kesimpulan. Populasi sangat penting dalam 

tema penelitian. Menurut para ahli, populasi diartikan sebagai semua 

individu atau objek yang diteliti yang memiliki ciri-ciri tertentu. Populasi 

dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VI SDN No. 142 Inpres 

Lassang II, yang berjumlah 23 peserta didik. 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Peserta Didik SDN No. 142 Inpres Lassang II  

sumber data: Ruang Kantor  SDN No. 142 Inpres Lassang II 2024 

B. Karakter Peserta Didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

Karakter adalah gaya berpikir dan berperilaku yang 

memungkinkan setiap individu hidup dan bekerja sama dalam keluarga, 

masyarakat, bangsa, atau negara. Individu dengan karakter yang baik 

NO Kelas Jumlah Total 

L P 

1 Tingkat 1 17 13 30 

2 Tingkat 2 8 10 18 

3 Tingkat 3 11 11 22 

4 Tingkat 4 10 14 24 

5 Tingkat 5 10 5 15 

6 Tingkat 6 11 12 23 

Jumlah Peserta Didik 67 65 132 



 

 

mampu membuat penilaian dan bersedia menerima tanggung jawab atas 

akibat dari keputusan mereka. Pengembangan karakter adalah proses 

menanamkan sifat dan tindakan yang bermanfaat dalam diri seorang 

individu. Ini melibatkan instruksi dalam prinsip-prinsip agama, 

kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gaya hidup sehat, kerja keras, harga 

diri, semangat kewirausahaan, kemandirian, pemikiran logis, pemikiran 

kritis, kreativitas, dan inovasi. Tujuannya adalah agar orang tidak hanya 

menjadi cerdas, tetapi juga baik dan mampu memberikan kontribusi 

yang berarti bagi masyarakat. Pengembangan karakter dapat terjadi di 

keluarga, sekolah, atau lingkungan sosial.” 

Hasil wawancara tentang karakter peserta didik di SDN No.142  

Inpres Lassang II, pak Ismail S.pd menjelaskan bahwa: 

“karakter peserta didik disini sangat beragam, sebagian besar 
peserta didik aktif dalam bersosialisasi dengan baik, namun kami 
juga memiiki beberapa peserta didik yang menutup diri, mereka 
cenderung menarik diri dari interaksi sosial, baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas, ini merupakan tangan besar bagi kami 
sebagai pendidik”1 

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan pak Muh. Syahrir 

menyatakan bahwa: 

” Berbicara mengenai karakter, setiap anak itu unik, dan karakter 
tersebut dibentuk oleh cara anak dididik di rumah, yang 
merupakan pengalaman pendidikan pertama bagi seorang anak. 
Jika seorang anak dididik dengan karakter yang baik di rumah, 
insyaAllah anak tersebut akan memiliki karakter yang baik di luar 
sekolah dan di masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik peserta 
didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II berbeda-beda. Pada 
dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang baik; hanya saja, 
lingkunganlah yang membentuk”.2 

 

1 Ismail, guru SDN No.142 Innpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 
8 Oktober 2024 

2Muh. Syahrir, Kepala Sekolah SDN No.142 Innpres Lassang II Wawancara, 
Kampung Beru, 8 Oktober 2024 



 

 

ketika ditanya tentang penyebab peserta didik yang cenderung 

menutup diri, pak Ismail S.pd menjelaskan bahwa: 

“ada berbagai faktor  yang mempengaruhi beberapa dari mereka 
mungkin kurang percaya diri, ada juga mengalami kesulitan dalam 
berinteraksi sosial akibat latar belakang keluarga atau lingkungan 
yang kurang mendukung, beberapa kasus seperti bulying yang 
membuat mereka enggan bergaul.”3 

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan pak Muh. Syahrir 

S.Pd menyatakan bahwa: 

“karakter setiap anak berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh 
pendidikan yang mereka terima di rumah. Anak yang dibimbing 
dengan baik di rumah biasanya akan menunjukkan karakter yang 
positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, 
penting bagi lingkungan sekolah untuk mendukung dan memahami 
peserta didik-peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 
berinteraksi sosial, agar mereka dapat berkembang dan 
berpartisipasi lebih aktif.”4 

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan abdul fasih 

menyatakan bahwa: 

“Melihat teman yang menutup diri, saya berpikir ada beberapa 
penyebabnya. Mungkin mereka merasa cemas atau tidak percaya 
diri saat berinteraksi. Bisa juga karena pengalaman buruk 
sebelumnya atau merasa tidak nyaman di lingkungan sosial. 
Terkadang, mereka merasa kurang dipahami atau diterima oleh 
teman-teman, sehingga membuat mereka enggan untuk membuka 
diri.”5 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa karakter 

peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II sangat beragam, sebagian 

besar aktif dalam bersosialisi dengan baik, namun ada juga yang 

cenderung menutup diri. Peserta didik yang menutup diri cendurung 

 

3 Ismail, guru SDN No.142 Innpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 
8 Oktober 2024 

4 Muh. Syahrir, Kepala Sekolah SDN No.142 Innpres Lassang II Wawancara, 
Pinrang, 8 Oktober 2024 

5 Abd. Fasih, Peserta didik SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, 
Kampung Beru, 8 Oktober 2024 



 

 

kurang percaya diri dalam menghadapi kesulitan dalam interaksi sosial 

atau dipengaruhi faktor lingkungan, keluarga, pengalaman buruk seperti 

bullying. Meski begitu, setiap peserta didik memiliki potensi yang baik 

jika mendapatkan dukungan yang tepat dari lingkungan sekolah dan 

keluarga. 

C. Bentuk pembinaan karakter Peserta Didik berbasis pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VI di SDN No. 142 Inpres Lassang II  

1. Pembinaan dengan Modul Ajar 

Untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam 

pembelajaran pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres 

Lassang II berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ismail S.pd 

menyatakan bahwa: 

Dalam Modul Ajar (MA), guru merancang kegiatan yang 
mendorong peserta didik untuk menerapkan akhlak dalam 
kehidupan sehari-hari. Misalnya, peserta didik diajak ikut serta 
dalam kegiatan sosial untuk melatih kejujuran dan rasa empati. 
Selain itu, penilaian peserta didik tidak hanya berdasarkan nilai 
akademis. Dalam MA, ada juga penilaian untuk sikap dan perilaku. 
Ini membantu guru melihat perkembangan karakter peserta didik 
secara keseluruhan. Dengan cara ini, guru di SDN No. 142 Inpres 
Lassang II berperan besar dalam membentuk peserta didik yang 
tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik.6 

ketika ditanya tentang apakah guru selalu memantau 

perkembangan peserta didik secara di dalam kelas atau di luar kelas, pak 

Ismail S.pd menjelaskan bahwa: 

“kami berusaha untuk memantau  perkembangan speserta didik 
secara menyeluruh, di dalam kelas, kami mengamati interaksi 
mereka saat bekerja dalam kelompok, begitupun di luar kelas, kami 
juga kadang memerhatikan mereka bermain sersama temannya, 
dan kadang kami melakukan kunjungan ke kegiatan 

 

6 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 8 
Oktober 2024 

 



 

 

ekstrakulikuler untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi. 
Peserta didik yyang menutup diri seringkali menunjukkan 
perubahan positif ketika mereka diberikan dukungan dan 
kesempatan untuk bersosialisasi”7 

2. Pembinaan dengan Nilai Pendidikan Religius 

Untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam 

pembelajaran pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres 

Lassang II berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ismail S.pd 

menyatakan bahwa: 

“Sebagai guru, kami tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi 
juga menanamkan nilai-nilai religius seperti kejujuran, tanggung 
jawab, disiplin, dan toleransi yang selalu ditekankan dalam setiap 
pembelajaran. Kami menggunakan berbagai cara, seperti 
pembelajaran langsung di kelas dengan menyisipkan cerita dari Al-
Qur'an dan hadits yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 
Selain itu, kami juga berupaya memberikan teladan melalui sikap 
dan perilaku, karena guru harus menjadi panutan bagi siswa, yang 
cenderung belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat 
dibandingkan dengan apa yang mereka dengar.”8 

Guru tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga 

menanamkan nilai-nilai religius seperti kejujuran, tanggung jawab, 

disiplin, dan toleransi melalui pembelajaran di kelas, cerita dari Al-

Qur'an dan hadits, serta teladan sikap dan perilaku sebagai panutan bagi 

peserta didik. 

3. Pembinaan dengan Nilai Pendidikan Jujur 

Untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam 

pembelajaran pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres 

Lassang II berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ismail S.pd 

menyatakan bahwa: 

 

7 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 2 
Januari 2025 

8 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 2 
Januari 2025 



 

 

“Sebagai guru PAI, kami tidak hanya mengajarkan ilmu agama, 
tetapi juga membentuk karakter siswa, terutama dalam hal 
kejujuran. Nilai kejujuran ini kami tanamkan dengan berbagai 
pendekatan, baik di kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di 
kelas, kami menyisipkan cerita dari Al-Qur'an dan hadits yang 
menekankan kejujuran, seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang 
dikenal sebagai Al-Amin. Kami juga berusaha menjadi teladan 
dalam bersikap jujur, karena siswa lebih cenderung meniru 
perilaku guru. Selain itu, kami mendorong siswa untuk jujur dalam 
hal-hal kecil, seperti mengakui kesalahan atau tidak mencontek 
saat ujian.”9 

Dalam pembinaan karakter peserta didik, guru di SDN No. 142 

Inpres Lassang II menanamkan nilai kejujuran melalui pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan cerita Al-Qur'an dan hadits, serta menjadi 

teladan dalam sikap jujur. Guru mendorong peserta didik untuk 

mengaplikasikan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

mengakui kesalahan dan tidak mencontek, sehingga menciptakan 

lingkungan belajar yang berlandaskan pada nilai moral yang kuat. 

4. Pembinaan Dengan Nilai Pendidikan Toleransi 

Untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam 

pembelajaran pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres 

Lassang II berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ismail S.pd 

menyatakan bahwa: 

“Sebagai guru PAI, salah satu peran kami adalah menanamkan nilai 
toleransi di antara siswa, terutama di sekolah yang memiliki latar 
belakang beragam. Toleransi sangat penting, dan kami 
menekankan pentingnya saling menghormati, menerima 
perbedaan, dan hidup berdampingan dengan damai. Kami 
mengajarkan nilai toleransi melalui berbagai cara, salah satunya 
dengan menyampaikan cerita-cerita dalam Al-Qur'an dan hadits 
yang mengajarkan perdamaian dan saling menghormati. Misalnya, 
dalam kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu mengedepankan 
sikap toleransi terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim. 
Selain itu, kami juga mendorong siswa untuk berdiskusi dengan 

 

9 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 2 
Januari 2025 



 

 

sikap terbuka, mendengarkan pendapat teman-temannya, dan 
menghargai perbedaan yang ada.”10 

Sebagai guru, peran utama adalah menanamkan nilai toleransi di 

antara peserta didik dengan mengajarkan melalui cerita-cerita Al-Qur'an 

dan hadits yang menekankan perdamaian dan saling menghormati, serta 

mendorong peserta didik untuk berdiskusi terbuka, mendengarkan 

pendapat teman, dan menghargai perbedaan. Hal ini bertujuan 

menciptakan lingkungan yang harmonis di sekolah dengan saling 

menghormati dan menerima perbedaan antar siswa yang memiliki latar 

belakang beragam. 

5. Pembinaan Dengan Nilai Pendidikan bersahabat 

Untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam 

pembelajaran pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres 

Lassang II berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ismail S.pd 

menyatakan bahwa: 

“Sebagai guru PAI, kami menekankan pentingnya persahabatan di 
antara peserta didik untuk menciptakan ikatan yang baik, saling 
menghargai, tolong-menolong, dan membangun hubungan positif 
di sekolah. Kami mengajarkan nilai persahabatan melalui berbagai 
cara, seperti menyampaikan cerita-cerita dalam Al-Qur'an dan 
hadits yang mengajarkan tentang kasih sayang dan persahabatan, 
contohnya kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu menunjukkan 
sikap kasih sayang dan menjalin hubungan baik dengan sahabat-
sahabatnya. Selain itu, kami juga mengajak peserta didik untuk 
saling membantu, mendengarkan, dan menghargai teman-
temannya.”11 

Sebagai guru, mereka miliki peran pentinng yaitu menanamkan 

nilai persahabatan di antara peserta didik dengan tujuan menciptakan 

hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan tolong-menolong. Nilai 

 

10 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 2 
Januari 2025 

11 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 2 
Januari 2025 



 

 

persahabatan diajarkan melalui cerita-cerita dalam Al-Qur'an dan hadits, 

seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kasih sayang dan 

hubungan baik dengan sahabat-sahabatnya. Kami juga mendorong 

peserta didik untuk saling membantu, mendengarkan, dan menghargai 

teman-temannya dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Pembinaan dengan Nilai Pendidikan  Cinta Damai 

Untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam 

pembelajaran pembinaan karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres 

Lassang II berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ismail S.pd 

menyatakan bahwa: 

“Sebagai guru PAI, peran kami adalah menanamkan nilai cinta 
damai di antara peserta didik untuk menciptakan lingkungan yang 
harmonis dan saling menghormati. Nilai tersebut diajarkan melalui 
penyampaian kisah-kisah dalam Al-Qur'an dan hadits yang 
menekankan pentingnya perdamaian, seperti ajaran Nabi 
Muhammad SAW yang selalu mengedepankan dialog, toleransi, dan 
penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, kami mendorong 
peserta didik untuk mengembangkan sikap saling menghargai, 
tidak mudah terprovokasi, dan aktif menciptakan kedamaian baik 
di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.”12 

Guru PAI berperan dalam menanamkan nilai cinta damai di antara 

peserta didik untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling 

menghormati. Nilai ini diajarkan melalui kisah-kisah dalam Al-Qur'an 

dan hadits yang menekankan perdamaian, seperti ajaran Nabi 

Muhammad SAW tentang dialog, toleransi, dan penyelesaian konflik 

secara damai. Selain itu, peserta didik didorong untuk mengembangkan 

sikap saling menghargai, tidak mudah terprovokasi, dan aktif 

menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. 

 
12 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 
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Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa 

pembinaan karakter peserta didik dilakukan guru selama dikelas 

maupun di luar kelas. Selama di kelas guru menerapkan program yang 

mengajarkan peserta didik lebih aktif lewat kelompok belajar, peserta 

didik diajarkan tanggung jawab dan kerja sama, sehingga mereka yang 

cenderung menutup diri dapat belajar dari teman-temannya. Di luar 

kelas juga peserta diri diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan 

sebagai penunjang keberhasiilan yang ingin dicapai seperti ikut kegiatan 

ekstrakulikuler. Namun masih ada beberapa peserta didik yang masih 

tetap menutup diri dari lingkungan sekolah, penyebabnya mereka 

merasa cemas atau tidak percaya diri saat berinteraksi dikarenakan 

beberapa faktor seperti pengalaman buruk sebelumnya. 

 

 

Berdasarkan hasil observasi di SDN No. 142 Inpres Lassang II, 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memainkan peran penting dalam 

pembinaan karakter peserta didik melalui pendekatan berbasis nilai-

nilai religius dan moral. Observasi menunjukkan enam aspek utama 

pembinaan: 

1. Modul Ajar (MA): Guru menggunakan modul ajar untuk merancang 

kegiatan yang mengintegrasikan pembelajaran akhlak, seperti 

kegiatan sosial yang melatih kejujuran dan empati. Guru juga 

memantau perkembangan peserta didik baik di dalam kelas 

melalui aktivitas kelompok, maupun di luar kelas melalui 

pengamatan interaksi di kegiatan ekstrakurikuler. 



 

 

2. Nilai Pendidikan Religius: Guru konsisten menanamkan nilai-nilai 

seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi melalui 

pembelajaran di kelas yang disisipi cerita dari Al-Qur'an dan hadits, 

serta memberikan keteladanan melalui sikap dan perilaku sehari-

hari. 

3. Nilai Pendidikan Jujur: Guru menanamkan nilai kejujuran melalui 

pembelajaran berbasis kisah Nabi Muhammad SAW, serta 

mendorong peserta didik untuk menerapkan kejujuran dalam 

tindakan sehari-hari, seperti mengakui kesalahan dan tidak 

mencontek. 

4. Nilai Pendidikan Toleransi: Observasi menunjukkan bahwa guru 

menanamkan toleransi melalui cerita Al-Qur'an dan hadits tentang 

perdamaian, diskusi terbuka, dan interaksi yang mendorong 

penghargaan terhadap perbedaan, menciptakan suasana sekolah 

yang harmonis. 

5. Nilai Pendidikan Persahabatan: Guru membangun nilai 

persahabatan dengan mengajarkan kisah Nabi Muhammad SAW 

yang penuh kasih sayang, serta mendorong peserta didik untuk 

saling membantu, menghargai, dan mendengarkan satu sama lain. 

6. Nilai Pendidikan Cinta Damai: Guru mengajarkan nilai cinta damai 

melalui kisah Nabi Muhammad SAW yang menekankan toleransi, 

dialog, dan penyelesaian konflik secara damai. Guru juga 

mendorong peserta didik untuk tidak mudah terprovokasi dan 

berkontribusi dalam menciptakan kedamaian. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa pembinaan karakter yang 

dilakukan guru PAI mencakup pendekatan teoritis dan praktis yang 



 

 

terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini 

mendukung terciptanya peserta didik yang tidak hanya cerdas secara 

akademis tetapi juga berkarakter religius dan bermoral baik. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru dalam Membina 

Karakter Peserta didik Berbasis Pendidikan agama islam di SDN 

No. 142 Inpres Lassang II 

1. Faktor Pendukung 

Adanya faktor pendukung menjadi pendorong dalam pembinaan 

karakter peserta didik. Berikut beberapa faktor pendukung dalam 

pembinaan karakter sesuai dengan hasil wawancara 

ketika ditanya tentang sarana dan prasarana apa saja yang 

disediakan sekolah untukk mendukung  pembentukan karakter peserta 

didik,, pak Muh. Syahrir S.pd menjelaskan: 

“sekolah kami menyediakan berbagai fasilitas, termasuk 
perpustakaan, lapangan olahraga. Kami juga memiliki program 
ekstrakulikuler seperti pramuka yang dirancang untuk 
membangun kerjasama dan kepercayaan peserta didik. Kegiatan ini 
sangat membantu peserta didik yang cenderung menutup diri, 
karena mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman dalam 
konteka lebih santai”13 

ketika ditanya tentang apa saja faktor pendukung   pembentukan 

karakter peserta didik, pak Ismail S.pd menjelaskan: 

“Faktor pendukung meliputi kerja sama antara sekolah dan orang 
tua untuk membiasakan anak dengan karakter yang baik, 
kolaborasi semua guru dalam membentuk karakter peserta didik, 
dukungan kepala sekolah dalam proses pembinaan karakter, serta 
ketersediaan fasilitas yang mendukung peningkatan pembinaan 
karakter peserta didik.”14 

 

13 Muh. Syahrir, Kepala Sekolah SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, 
Kampung Beru, 8 Oktober 2024 

14 Ismail, guru SDN No.142 Ipres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 8 
Oktober 2024 



 

 

Hasil wawancara dengan pak Muh. Syahrir S.pd menyatakan 

bahwa: 

”Faktor pendukung mencakup keberadaan guru yang secara rutin 
mengawasi karakter peserta didik, program sekolah yang 
mendukung pembentukan karakter, serta adanya guru yang siap 
memberikan penanganan khusus bagi peserta didik yang ingin 
berkonsultasi mengenai lingkungan sekolah.”15 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti mengamati adanya 

aspek-aspek yang mendukung pengembangan karakter peserta didik, 

yaitu dorongan dan kerjasama dari masing-masing unsur sekolah, 

seperti kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Dengan adanya 

kerjasama tersebut, proses pengembangan karakter peserta didik dapat 

berjalan dengan lancar. 

2. Faktor Penghambat 

Setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan, baik dalam skala besar 

maupun kecil, pasti menghadapi kendala dan hambatan. Begitu pula 

dalam hal pengembangan karakter peserta didik yang dilakukan oleh 

guru pendidikan agama Islam di SDN No. 142 Inpres Lassang II, terdapat 

kendala yang dihadapi. Hal ini dapat mengganggu kelancaran 

pembentukan karakter, sehingga proses pengembangan yang dirasakan 

saat ini kurang optimal. Kendala tersebut berasal dari peserta didik itu 

sendiri dan juga lingkungan sekitar yang kurang mendukung dalam 

pembentukan karakter. Berikut ini adalah beberapa hasil wawancara 

antara peneliti dengan kepala sekolah, guru, dan peserta didik mengenai 

faktor penghambat dalam pembentukan karakter peserta didik. Hasil 

wawancara dengan kepala sekolah menyatakan: 

 

15 Muh. Syahrir, Kepala Sekolah SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, 
Kampung Beru, 8 Oktober 2024 



 

 

“Faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu, karena anak-
anak hanya menghabiskan beberapa jam di sekolah, sementara 
waktu selebihnya dihabiskan di rumah dan di masyarakat, di mana 
lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan 
karakter peserta didik. Lingkungan luar dapat mempengaruhi 
peserta didik yang telah mengembangkan karakter mereka di 
sekolah. Untuk mencapai hasil terbaik, lingkungan pendidikan, 
rumah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam 
mengembangkan karakter peserta didik.”.16 

Hasil wawancara dengan pak Ismail S.pd menyatakan: 

“Faktor penghambatnya antara lain kesibukan orang tua yang 
mengakibatkan kurangnya bimbingan di rumah, peserta didik yang 
menghindari bimbingan dan nasehat dari guru, serta pengaruh 
teman, yaitu peserta didik yang ingin menaati peraturan sekolah 
tetapi terpengaruh oleh teman dan akhirnya tidak menaatinya. 
Keterbatasan waktu di sekolah juga menghambat perkembangan 
karakter peserta didik.”17 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan 

faktor penghambat, antara lain berasal dari dalam diri peserta didik, 

yaitu sebagian peserta didik yang bersikap acuh tak acuh saat guru atau 

kepala sekolah melaksanakan proses pembentukan karakter, sehingga 

hal ini menjadi tantangan bagi guru dalam menjalankan pembentukan 

karakter. Sebagian peserta didik juga tidak mendapatkan perhatian 

penuh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan atau perceraian. Dalam 

hal ini, peserta didik mendapatkan pengajaran moral di sekolah, tetapi 

tidak di rumah. Oleh karena itu, apa yang dibina di sekolah tidak optimal 

karena tidak didukung oleh nasihat dalam lingkungan keluarga. 

E. Solusi Guru dalam Membina Karakter Peserta didik Berbasis 

Pendidikan agama islam di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

 

16 Muh. Syahrir., Kepala Sekolah SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, 
Kampung Beru, 8 Oktober 2024 

17 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 8 
Oktober 2024 



 

 

Dalam upaya membina karakter peserta didik berbasis 

pendidikan agama islam di SDN No. 142 Inpres Lassang II, para guru 

menerapkan berbagai solusi yang efektif. Pertama, mereka 

mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif agar 

peserta didik lebih tertarik dan aktif dalam memahami nilai-nilai akhlak. 

Selain itu, guru juga berusaha menjadi teladan yang baik, dengan 

menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan, 

sehingga peserta didik bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru di SDN No. 142 

Inpres Lassang II dalam memberikan solusi terkait pembinaan karakter 

peserta didik. 

ketika ditanya tentang bagaimana pola pembentukan karakter 

yang bapak terapkan untuk mengatasi masalah ini, pak Ismail S.pd 

menjelaskan: 

“kami berusaha menanamkan nilai-nilai karakter dalam setiap  
aspek pembelajaran, salah satunya  dengan menciptakan suasana 
kelas  yang terbuka, dimana setiap peserta didik merasa aman 
untuk berbicara dan berpendapat”18 

ketika ditanya tentang metode apa yang digunakan dalam 

membantu peserta didik yang menurutup diri, pak Ismail S.pd  

menjelaskan: 

 “kami menggunakan berbagai metode, termasuk diskusi kelompok 
kecil, peserta didik yang kurang bergaul diberikan kesempatan 
untuk  berinteraksi dengan teman kelompoknya melalui metode 
kerja kelompok untuk memecahkan masalah, contohnya tanya 
jawab  perkelompok, sehingga mereka dapat berlatih berinteraksi 
tanpa tekanan.19 

 

18 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 8 
Oktober 2024 

19 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 8 
Oktober 2024 



 

 

ketika ditanya tentang apakah pola pembentukan karakter ini 

diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari, pak Ismail S.pd 

menjelaskan: 

“tentu saja, kami selalu mengaitkan pelajaran dengan nilai-nilai 
karakter. Misalnya, saat belajar tentang kerjasama, kami melakukan 
aktivitas kelompok dimana peserta  didik yang biasanya kurang 
aktif didorong untuk berpartisipasi. Kami melihat bahwa banyak 
dari mereka yang sebelumnya menutup diri mulai menunjukkan  
minat dan keinginan untuk berinteraksi ketika berada dalam 
suasana yang positif” 20 

ketika ditanya tentang bagaimana kerjasama antara Pihak sekolah 

dan wali murid, pak Muh. Syahrir S.Pd selaku kepala sekolah 

menjelaskan: 

“kerjasama dengan wali murid sangat penting, kami rutin 
mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk membahas 
perkembangan peserta didik, kami memberikan informasi tentang 
bagaimana mereka dapat mendukung anak-anak mereka di rumah 
agar merasa lebih percaya diri dan terbuka di sekolah.21 

Ketika ditanya tentang solusi apa yang diberikan bapak selaku 

guru dalam pembinaan karakter peserta didik ini, pak Ismail S.pd 

menjelaskan: 

“saya percaya penting untuk terus melibatkan orang tua dan 
llingkungan sekitar dalam proses pembinaan karakter peserta 
didik. Mengadakan workshop untuk orang tua mengenai 
pembinaan karakter dapat membantu mereka mehami peran 
mereka. Selain itu,  kami perlu sering mengadakan kegiatan sosial 
di luar kelas, dimana peserta didik bisa berinteraksi secara alami, 
sehingga mereka  bisa belajar bergaul dengan baik”22 

 

20 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 8 
Oktober 2024 

21 Muh. Syahrir, Kepala Sekolah SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, 
Kampung Beru, 8 Oktober 2024 

22 Ismail, guru SDN No.142 Inpres Lassang II Wawancara, Kampung Beru, 8 
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Hasil penelitian di lapangan, peneliti melihat Bahwa para guru 

menerapkan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara 

aktif, seperti diskusi kelompok kecil dan kerja kelompok, untuk 

mendorong mereka berinteraksi dan mengembangkan nilai-nilai akhlak. 

Suasana kelas yang terbuka dan aman juga menjadi fokus utama, agar 

peserta didik merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi pendapat. 

Bagi peserta didik yang cenderung menutup diri, guru memberikan 

kesempatan untuk berinteraksi dalam kelompok, yang membantu 

mereka berlatih bersosialisasi dalam suasana yang tidak menekan. 

Selain itu, kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat 

diperhatikan. Sekolah rutin mengadakan pertemuan dengan wali murid 

untuk membahas perkembangan peserta didik dan memberikan 

informasi tentang bagaimana orang tua dapat mendukung pembinaan 

karakter di rumah. Kegiatan sosial di luar kelas, seperti ekstrakurikuler, 

juga digelar untuk memberi kesempatan bagi peserta didik berinteraksi 

dalam konteks yang lebih alami dan santai. Semua upaya ini bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter 

peserta didik secara menyeluruh, baik di dalam kelas maupun dalam 

kehidupan sehari-hari, serta melibatkan seluruh elemen sekolah dan 

keluarga dalam proses pembinaan karakter peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian data  yang telah dipaparkan serta di analisiskan yang 

berpatokan pada rumusan masalah yang ada maka kesimpulan yang bisa 

diambil peneliti yaitu: 

1. Karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II sangat 

beragam. Sebagian besar peserta didik aktif bersosialisasi dan 

mampu berinteraksi dengan baik, namun ada juga peserta didik 

yang cenderung menutup diri, baik di dalam maupun di luar kelas. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

berperan penting dalam pembinaan karakter peserta didik dengan 

merancang kegiatan yang mengajarkan akhlak, seperti kejujuran 

dan empati, serta memberikan penilaian yang mencakup sikap dan 

perilaku. Pembinaan karakter dilakukan di dalam kelas melalui 

kelompok belajar dan di luar kelas melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Meskipun ada peserta didik yang masih sulit 

berinteraksi karena rasa cemas, guru tetap memberikan dukungan 

agar peserta didik dapat berkembang secara holistik, baik dalam 

aspek akademis maupun karakter. 

3. Pembinaan karakter di SDN No. 142 Inpres Lassang II didukung 

oleh fasilitas seperti perpustakaan, lapangan olahraga, dan 

kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka yang membantu peserta 

didik bersosialisasi. Kerja sama antara sekolah, orang tua, dan 

kepala sekolah juga memainkan peran penting, serta guru yang 

rutin memantau dan membimbing peserta didik. Namun, ada 



 

 

beberapa faktor penghambat, seperti terbatasnya waktu di sekolah, 

pengaruh lingkungan luar, dan kurangnya perhatian di rumah 

karena kesibukan orang tua. Selain itu, pengaruh teman sebaya 

sering mengganggu kepatuhan peserta didik terhadap aturan 

sekolah, dan sebagian peserta didik kurang peduli terhadap 

pembinaan karakter yang diterapkan. 

4. Solusi yang diterapkan di SDN No. 142 Inpres Lassang II untuk 

pembinaan karakter peserta didik meliputi penggunaan metode 

kreatif seperti diskusi kelompok kecil dan kerja kelompok untuk 

mendorong interaksi, terutama bagi peserta didik yang cenderung 

menutup diri. Selain itu, guru berperan sebagai teladan, 

menghubungkan pembelajaran dengan nilai-nilai karakter seperti 

kerja sama. Kerja sama dengan orang tua juga diperkuat melalui 

pertemuan rutin untuk mendukung pembinaan karakter di rumah. 

Kegiatan sosial di luar kelas juga diadakan untuk memberi 

kesempatan peserta didik berinteraksi secara alami dan belajar 

bersosialisasi. 

B. Implikasi  

1. Diharapkan agar sekolah lebih maksimal dalam pembinaan 

karakter kejujuran peserta didik, sehingga dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang positif dan mendukung integritas. 

2. Diharapkan orang tua bisa meluangkan waktunya untuk 

melakukan pembinaan karakter kejujuran peserta didik selama 

berada di rumah, agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara 

konsisten dalam kehidupan sehari-hari. 



 

 

3.  Diharapkan guru dapat memberikan contoh nyata mengenai 

kejujuran dalam setiap interaksi, sehingga peserta didik dapat 

melihat dan mencontohkan perilaku tersebut. 

4. Diharapkan ada kerjasama antara sekolah dan komunitas untuk 

menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pengembangan 

karakter kejujuran peserta didik, seperti seminar dan workshop. 

5.  Diharapkan peserta didik aktif berpartisipasi dalam program-

program yang mengedukasi mereka tentang pentingnya kejujuran, 

sehingga mereka dapat memahami dampak positif dari sikap 

tersebut dalam kehidupan mereka.
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LAMPIRAN 1 

 LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

NAMA   : Muh. Firdaus Sehuddin Dg. Talle 

NIM    : 20100121010 

JURUSAN  : Pendidikan Agama Islam  

JUDUL SKRIPSI  : Pembinaan Karakter Peserta Didik Berbasis 
     Pembelajaran Pendidikan Agama Kelas VI 

      Di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama    :  

Jenis kelamin   : 

Alamat   : 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya  saya sukarela bersedia 

untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan judul 

“Pembinaan Karakter Peserta Didik Berbasis Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VI Di SDN No. 142 Inpres lassang  II”. 

Saya akan berpatisipasi dalam penelitian ini dan saya akan 

memberikan jawanab sesuai dengan apa yang saya lihat dan apa yang 

saya alami, dan bila sewaktu-waktu dirugikan dalam bentuk apapun  

berhak membatalkan persetujuan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

   

      Takalar, 8 Oktober 2024 

 

 

 Peneliti         responden 



 

 

LAMPIRAN 2 

 LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

NAMA   : Muh. Firdaus Sehuddin Dg. Talle 

NIM    : 20100121010 

JURUSAN  : Pendidikan Agama Islam  

JUDUL SKRIPSI  : Pembinaan Karakter Peserta Didik Berbasis 
     Pembelajaran Pendidikan Agama Kelas VI 

      Di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

Daftar pertanyaan wawancara Responden SDNNo. 142 Inpres lassang  

Kepala Sekolah SDN No. 142 Inpres Lassang II 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana Karakter Peserta didik di SDN No. 142 
Inpres  Lassang II 

 

2. 1. Bagaimana Bentuk Pembinaan Karakter di sekolah ini?  

3. 2. Apa saja metode pembentukan karakter peserta didik 

yang digunakan guru di kelas? 

 

4. 3. Apakah ibu/bapak menerapkan pola pembentukan 

karakter dalam proses pembelajaran kelas? 

 

5. 4. Sarana dan prasarana apa saja yang difasilitasi 

sekolah untuk menunjang pembentukan karakter 

peserta didik? 

 

6. Apakah ibu/bapak selalu memantau perkembangan 
karakter  peserta didik di dalam kelas atau di luar 
kelas? 

 

7. 5. Adakah sekolah memberikan solusi terhadap kendala 
yang ibu/bapak hadapi ketika membentuk karakter 
peserta didik?  

 

8. 6. Adakah kerjasama pihak sekolah dan wali murid dalam 
pembentukan karakter? 

 

9. 7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam 
pemebentukan karakter peserta didik di sekolah? 

 

10. 8. Apakah ada solusi dari ibu/bapak mengenai 
pembinaan karakter peserta didik di sekolah?  

 



 

 

LAMPIRAN 3 

 LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

NAMA   : Muh. Firdaus Sehuddin Dg. Talle 

NIM    : 20100121010 

JURUSAN  : Pendidikan Agama Islam  

JUDUL SKRIPSI  : Pembinaan Karakter Peserta Didik Berbasis 
     Pembelajaran Pendidikan Agama Kelas VI 

      Di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

Daftar pertanyaan wawancara Responden SDNNo. 142 Inpres lassang  

Guru SDN No. 142 Inpres Lassang II 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 9. Bagaimana karakter peserta didik di SDN No. 142 

Inpres Lassang II? 

 

2. Bagaimana Bentuk Pembinaan Karakter di sekolah ini?  

3. 1. Bagaimana konsep yang ditawarkan sekolah dalam 
menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik di SDN 
No. 142 Inpres Lassang II? 

 

4. 2. Bagaimana peran bapak sebagai kepala sekolah dalam 
mebantuk karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres 
Lassang II? 

 

5. 3. Bagaimana peran bapak sebagai kepala sekolalh dalam 
mebantuk karakter peserta didik di SDN No. 142 Inpres 
Lassang II? 

 

6. 4. Program atau kegiatan apa saja yang ditawarkan  

5.  sekolah untuk menunjang pembentukan karakter 
peserta didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II? 

 

7. 6. Ketika sekolah mengadakan suatu program, apakah 
semua peserta didik terlibat dalam kegiatan tersebut? 

 

8. 7. Bagaimana kondisi karakter peserta didik sebelum 
sekolah ikut andil dalam pembentukan karakter dan 
setelahnya? 

 

9. 8. Apakah sekolah ada bekerjasama dengan orangtua 
peserta didik terkait pembentukan karakter peserta 
didik di SDN No. 142 Inpres Lassang II? 

 



 

 

Lampiran 3 

   PEDOMAN OBSERVASI 

Dokumentasi Pembinaan Karakter Peserta Didik Berbasis 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VI Di SDN No. 142 

Innpres Lassang II 

Pengantar: 

1. Observasi ini dilakukan di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

dengan maksud untuk mengetahui dan melihat kondisi lokasi 

penelitian dan kondisi lingkungan sekolah. 

2. Observasi ini dilakukan di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

dengan maksud untuk mengetahui pembinaan karakter 

peserta didik berbasis pembelajaran pendidikan agama islam 

kelas VI. 

3. Observasi ini dilakukan di SDN No. 142 Inpres Lassang II 

dengan maksud untuk mengetahui perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi SDN No. 142 Inpres Lassang II. 

Pedoman Obervasi sebagai berikut: 

Tanggal  : 

Tempat  : 

 

Petunjuk Pengisian 

 Berilah tanda  ( ) pada kolom yang sesuai dengan aspek yang 

diamati, dan carilah hal-hal yang paling penting dan relevan 

sehubung aspek yang telah diamati. 

  



 

 

No.  Objek Observasi ya Kurang tidak keterangan 
1. Guru menguasai kelas dan memberikan 

materi dengan sangat menyenangkan 
    

2. Guru memiliki keteladanan yang baik bagi 
peserta didik 

    

3. Guru melakukan apersepsi kepada 
peserta  didik saat kegiatan pembukaan 

    

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
dengan jelas kepada peserta didik 

    

5. Guru melakukan pembelajaran dengan 
media yang memanfaatkan teknologi 
informasi 

    

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
dengan jelas kepada peserta didik 

    

7. Guru melakukan pembelajaran dengan 
dapat menguasai materi dengan baik dan 
sesuai teori yang ada 

    

8. Guru menyajikan materi dengan 
menyenangkan dan menjelaskan dengan 
baik dan mudah dipahami peserta didik. 

    
 
 

9. Guru melakukan penilaian sudah 
menggunakan HOTS (soal dengan Penalaran 
Tingkat tinggi) 

    

10. Guru melakukan recalling saat kegiatan 
penutupan pembelajaran 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 observasi awal  

 

 

Gambar 1.2 wawancara dengan peserta didik 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 wawancara dengan kepala sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 wawancara dengan guru  

 

 

 

 



 

 

gambar 1.5 wawancara kedua dengan guru 

gambar 1.6 dokumentasi bersama kepala sekolah 



 

 

 Gambar 1.7 suasana kelas VI 

Gambar 1.8 pintu gerbang sekolah 



 

 

  Gambar 1.9 papan daftar keadaan guri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.0 papan struktur organisasi sekolah 
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