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ABSTRAK 

Nama penulis  :  Ida Nursanty 

NIM   :  80200219009 

Judul Tesis    :  Kinerja Guru Akidah Akhlak dalam Pembinaan Karakter 

                                       Peserta Didik di MTs  Swasta Busak Kabupaten Buol 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk menjelaskan kinerja guru Akidah 

akhlak dalam pembinaan karakter peserta didik di MTs Swasta Kabupaten Buol. 

2). Untuk memetakan bentuk pembinaan karakter peserta didik di MTs Swasta 

Busak Kabupaten Buol dan 3). Untuk menentukan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembinaan karakter peserta didik di MTs Swasta Kabupaten 

Buol.  Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan pedagogis. Adapun sumber data penelitian ini 

adalah Kepala Madrasah, wakamad, guru Akidah Akhlak, dan guru PAI  lainya  

serta pembina ekstrakurikuler. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran reverensi. 

Lalu tehnik pengelolaan dan analisis  data dilakukan dengan melalui tiga tahapan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan 

pengujian keabsahan data dilakukan secara trianggulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran kinerja guru Akidah 

Akhlak di MTs Swasta Busak Kabupaten Buol sudah cukup baik dalam 

kinerjanya tetapi, pembinaan karakternya yang masih kurang baik dan belum 

maksimal. Bentuk pembinaan karakter peserta didik di MTs Swasta Busak 

Kabupaten Buol, dilakukan melalui metode pembiasaan yaitu: 1). Kegiatan rutin, 

2). Kegiatan spontan, dan 3). kegiatan keteladanan, serta 4). Kegiatan 

ekstrakurikuler. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pembinaan 

karakter peserta didik di MTs Swasta Busak Kabupaten Buol adalah: 1). 

Komitmen pelaksanaan tata tertib Madrasah secara tegas, 2). Alokasi waktu, dan 

sebagainya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan 

karakter peserta didik yaitu:  terdiri dua faktor, 1). faktor eksternal adalah  

kurang dilibatkannya guru dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan, kemudian 

2). faktor internalnya adalah Kurangnya kerja sama guru dengan, orang tua wali 

Masyarakat dan  lingkungan Madrasah.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Dapat memberikan pengaruh yang 

siginfikan, jika kesiapan guru Akidah Akhlak dalam membina karakter peserta 

didik dapat diaplikasikan dengan baik sesuai di lapangan, maka dapat 

menentukan kesuksesan pada pembelajaran. 2). Akan  terjadi proses pembinaan 

karakter peserta didik yang efektif, jika guru Akidah akhlak melakukan 

keterampilan pengelolaan baik kelas, maupun peserta didik, begitu juga dengan 

menggunakan metode bervariasi sesuai dengan karakteristik melalui pembinaan 

karakter. 3) Dapat memberikan perubahan yang berarti, jika kepala Madrasah dan 

unsur terkait, selalu melakukan pengembangan kualitas guru khususnya guru 

Akidah Akhlak melalui pembinaan dan pelatihan  serta revaluasi dan kegiatan 

yang telah diaksanakan.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) خ
 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د
 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش
 Syin Sy Esdan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط
 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrofterbalik‘ ع
 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل

 Mim M Em و
ٌ Nun N En 

 Wau W We و
 Ha H Ha هـ

 Hamzah ‘ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي

 

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)
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2. Vocal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara  

 

 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yait 

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat  dan huru, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 
 
Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 
 haula : هـَىْلََ 
 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 Contoh: 

 ma>ta : يـاَتََ

 <rama : رَيَـً

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fathah 

 

a a  َا 

 
kasrah 

 

i i  َا 

 dammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
Fathah danya 

 

ai a dan i  َْـى 

 
Fathah  danwau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

 

Nama 

 

HarkatdanHuruf 

 
Fathah  dan alif 

atau ya 

 

ى| ...َ  ا... َ   

 
Kasrah danya 

 

ــى ِِ  

 
Dammah 

danwau  

 

 ــُـو

 

HurufdanTan

da 

 a> 

i> 

u> 

Nama 

 

a dan garis di atas 

 
i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 
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 qi’la : قـِيْـمََ

 yamu’tu : يـًَـىُْتَُ

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
 raudah al-atfal:  رَوْضَـةاُلأطْفَالَِ

ـدِيْـُـَةاُنَْـفـاَضِــهَةَُ ًَ  al-madinah al-fadilah :  انَْـ

ــةَُ ًَ  al-hikmah :  انَـحِْـكْـ

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan berikut ini yang dibakukan, adalah: 

1. swt.  = Subhanahu wa taala 

2. saw.  = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s.  = ‘alaihi al-salam 

4. H  = Hijrah 

5. M   = Masehi 

6. SM   = Sebelum Masehi 

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

8. w.   = Wafat Tahun 

9. QS…/…4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al Imran/3: 4 

10. HR  = Hadis Riwayat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk mencapai produktifitas kerja dalam dunia pendidikan tentunya 

dapat dilihat pada aspek profesionalisme seorang pendidik/guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai elemen penting dalam pendidikan. Usaha 

meningkatkan kualitas pendidikan harus disadari satu kebenaran fundamental, 

yakni bahwa kunci keberhasilan adalah menciptakan dan mempersiapkan guru-

guru yang profesional yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab baru untuk 

merencanakan pendidikan masa depan.  

Tugas guru sebagai tenaga profesional merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Sebab setiap inovasi pendidikan, 

khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia dari upaya 

pendidikan selalu berimplikasi pada seorang guru. Hal ini menujukan bahwa 

kinerja guru berkualitas dalam dunia pendidikan.
1
  Kinerja guru dapat dilihat dan 

diukur berdasarkan  spesifikasi  atau kriteria kompetensi  yang harus dimiliki 

oleh setiap guru.  Berkaitan dengan kinerja  guru wujud perilaku yang di maksud 

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru  

merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran  dan menilai 

hasil belajar.
2
 

Dalam konteks tersebut Taliziduhu Ndraha menyebutkan kinerja atau 

kemampuan kerja seseorang baik, dan disebut bekerja secara profesional jika  

 

 

                                                             
1
Sudarman Danim, Profesionalisasi dan Etika Guru, (Bandung: Alfabeta 2010), Cet. 

1.h.35 
2
Supardi, Kinerja Guru.h. 55 
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pekerjaanya merupakan: 

1. Panggilan jiwa sesuai dengan talent yang dimilikinya. 
2. Sumber nafkah atau curahan perhatian utama atau lapangan kerja  
3. Penerapan asas taat tugas: Befehl is befehl perintah adalah perintah 
4. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab 

yang tinggi berdasarkan volition dan free will  (kemampuan dan 
kehendak bebas) 

5. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kode etik tertentu yang 
mendapat pengakuan luas di lingkungan profesional.

3 
 

Untuk menilai  kinerja seorang guru  dapat menggambarkan tentang 

kualitas kinerja seorang guru. Sehingga kinerja guru dapat terlihat jelas dalam 

pembelajaran yang di perlihatkanya  dari prestasi belajar peserta didik. Kinerja  

guru yang baik akan menghasilkan prestasi belajar peserta didik  yang baik. 

Selanjutnya ‚kinerja yang baik terlihat dari hasil  yang diperoleh dari penilaian 

prestasi peserta didik‛
4
 

Pendapat diatas, relevansinya dengan kinerja guru pada MTs. Swasta 

Busak Kabupaten Buol dalam peningkatkan kinerjanya, serta dalam melakukan 

pembinaan karakter peserta didiknya yang belum menghasilkan hasil yang baik 

dan maksimal. Seyogyanya guru Akidah Akhlak dalam proses pembelajaran 

harus mampu melaksanakan perencanaan  pembelajaran yang telah ditentukan, 

memiliki keterampilan mengelolah kelas, peserta didik yang baik dan 

menggunakan metode yang tepat sesuai isi kurikulum. Oleh karena itu untuk 

mewujudkan tercapainya pembelajaran dan pembinaan karakter yang baik 

tentunya ada tiga aspek dalam pembelajaran  yang harus dicapai yaitu:  kognitif, 

efektif, dan spikomotorik maka seorang guru Akidah Akhlak mampu 

meningkatkan kinerjanya sebagai tenaga pendidik profesional yang memikirkan 

masa depan peserta didik pada MTs. Swasta Busak Kabupaten Buol, baik yang 

berkaitan dengan pembinaan karakter peserta didik, secara pribadi sebagai warga 

                                                             
3
 Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia ( Jakarta: 

Rineka Cipta, 1999), h. 174.  
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negara yang patut menerima pendidikan maupun pendidikan masyarakat pada 

umumnya yang berlangsung sepanjang hayat.  

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan 

dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, pengamalan dalam bentuk 

perilaku yang sesuai dengan nilai- nilai luhur yang menjadi jati dirinya 

diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhanya, dirinya sendiri, antar sesama, dan 

lingkunganya. Nilai – nilai luhur tersebut antara lain: kejujuran,  kemandirian, 

sopan santun, kemuliaan sosial, dan kecerdasan berpikir termasuk kepenasaran 

akan intelektual, dan berpikir logis. Pendidikan karakter sekarang ini dalam 

kualitas masyarakat mengalami penurunan seperti terjadinya kekerasan, 

pornografi, tawuran, dan lainya, sehingga dalam pendidikan karakter merupakan 

program pendidikan yang harus diiml\plementasikan kedalam pendidikan formal 

diseluruh jenjang pendidikan nasional. Dengan adanya penerapan pendidikan 

karakter dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk menjadikan peserta 

didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak muliah, kreatif cakap, 

dan lainya. Pendidikan karakter berdampak baik dalam membangun karakter 

peserta didik di Madrasah jika, pendidikan karakter dilakukan secara efektif 

karena pendidikan karakter dapat mempengaruhi peserta didik dalam berbagai 

aspek pengetahuan, berpikir, emosi, motivasi, perilaku, dan keterampilan.
5
  

Oleh karena itu, alangkah baiknya pendidikan karakter jika ditanamkan  

sejak awal. Masa antara anak- anak kemasa  remaja merupakan saat yang tepat 

untuk menanamkan nilai-nilai agama terutama penanaman akidah pada masa 

permulaaan, sehingga nilai tersebut akan tertanam  kuat pada jiwa anak sampai 

dewasa kelak. Sebab pendidikan pada fase  permulaan remaja  adalah pondasi 

                                                             
5
Arita Marini, Implementation  Of  Character  Building at Elementary Schools: Cases of 

Indonesia, (Proceeding International Conference on University  and Intellectual Culture 2018), 

Vol1. No.1. hal. 60-70 
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dasar bagi kepribadian anak yang menuju remaja. Nilai–nilai yag ditanamkan 

(Pendidikan Akidah) akan membawah pengaruh  pada kepribadian manusia  

sehingga menggejala dalam perilaku lahiria, Dalam hal ini peran orang tualah 

yang sangat dibutuhkan.  

Orang tua merupakan orang yang pertama kali dikenal anak dan 

lingkungan yang paling awal dimana anak melakukan interaksi adalah di 

lingkungan keluarga. Penanaman pendidikan karakter tidak hanya sekedar 

mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu. 

Penanaman pendidikan karakter perlu proses, dalam memberikan  contoh teladan 

dan pembiasaan pembudayaan dalam lingkungan peserta didik, lingkungan, 

Madrasah, keluarga, dan lingkungan masyarakat, maupun lingkungan media masa 

(exposure).
6
 

Pada dasarnya mengarahkan dan membentuk karakter anak didik 

diperlukan usaha secara optimal oleh setiap guru  Akidah Akhlak di antaranya 

melalui pembiasaan berkata jujur, amanah, sopan santun, disiplin, menjaga 

kebersihan dan bertutur kata yang baik, serta mengajarkan budaya atau kebiasaan  

(habit) yang baik antara lain:  Guru Akidah Akhlak hadir tepat waktu (disiplin) 

berdiri depan pintu menyambut kedatangan peserta didik memberikan salam, 

peserta didik mencium tangan, masuk kelas mnegucapkan salam (religius), 

kemudian berdoa terlebih dahulu, kemudian guru Akidah Akhlak menyuruh 

peserta didik untuk membaca surat pilihan yaitu surah al-Fatihah, an-Naas, al-

Falaq, dan al-Ihklas. Mengecek kehadiran peserta didik  dan kerapian pakian 

(disiplin). Guru Akidah Akhlak juga melakukan pembinaan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang sudah berorientasi pada proses pembinaan Akhlak mulia 

                                                             

6
Zubaedi,  Desain Pendidikan Karakter  Konsepsi dan Aplikasinya  Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta:  Prenada Media Group.2011),  Ct  I  & II . h. 17 
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peserta didik memberikan dampak yang positif baik dalam hubungan dengan 

Allah swt. guru, orang tua, teman dan terhadap diri sendiri.
7
  

Guru Akidah Akhlak sangat penting dan berpengaruh dalam 

mengimplementasikan karakter sehingga terbentuk  Madrasah yang berkarakter 

yang baik, Karena setiap guru menginginkan peserta didiknya mempunyai akhlak 

terpuji sehingga tidak melakukan akhlak yang tercelah dalam kehidupan sehari-

hari. Untuk mengukur keberhasilan karakter, guru Akidah Akhlak harus menjadi 

model dan menggabungkanya karakter dalam menginternalisasi nilai-nilai moral 

seperti: kepercayaan,  rasa hormat, kejujuran dan tanggung jawab kedalam 

tindakan peserta didik sehari-hari.
8
  Guru Akidah Akhlak harus  mengajak 

peserta didik untuk membiasakan perilaku terpuji antara lain: tawadhu, taat 

qanaah, sabar, zuhud, tawakal, tasamuh dan mengajarkan adab makan dan 

minum. Serta mengajak untuk menghindari ahklak tercelah dengan memberi 

pengetahuan  akhlak tercela yaitu: ananiah, ghadap, hasad, gibah, namimah, 

dendam, munafik, dan takabur. Tujuanya setelah mengetahui akhlak tercelah 

peserta didik dapat menghindarinya.   

Dari hasil observasi awal di MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol tanggal 

1 Maret tahun 2021, mengenai kedisiplinan dan kinerja guru Akidah Akhlak 

sudah cukup baik sesuai dengan yang diharapkan. Mengapa saya katakan 

demikian, karena guru Akidah Akhlak  tersebut kedisiplinanya sudah baik dalam 

arti mereka mengikuti aturan yang berlaku. Mulai dari disiplin waktu masuk 

mengajar dan keluar tepat waktu, pakaian yang digunakan sesuai dengan 

posisinya sebagai guru, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. 

                                                             

7
Ari Prayoga,Manajemen Program Pembinaan Akhlak Karimah Peserta Didik Melaui 

EkstraKurikuler. Jurnal Islamic,  4. no.1  (2019) 
8
Arita Marini, Implementation  Of  Character  Building at Elementary Schools: Cases of 

Indonesia, (Proceeding International Conference on University  and Intellectual Culture 2018), 

Vol1. No.1. hal. 60-70 
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Walaupun terkadang guru Akidah  Akhlak sekali atau dua kali tidak disiplin 

itupun karena guru tersebut mempunyai kendala diluar. Ketika berbicara 

mengenai kinerja guru, di Madrasah tersebut sudah mengikuti aturan seperti 

menjadikan RPP dan SILABUS  sebagai acuan dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan pembelajaranya juga sudah cukup 

matang, pelaksanaan pembelajaranya sudah sesuai yang diharapkan, dan 

hubunganya dengan peserta didik juga sangat baik. Hal ini sepadan dengani teori 

dan dukungan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa kinerja guru  sangat 

memengaruhi dalam pembinaan karakter peserta didik. 

Hasil belajar yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan 

terutama dalam pembinaan karakter  karena terdapat beberapa kendala dalam 

setiap kelas yang dihadapi. Dalam proses pembelajaran hasil yang diharapkan 

berbeda–beda dalam setiap kelas. Karena memang setiap peserta didik itu 

berbeda-beda ada yang muda diatur dan ada yang susah diatur. Dari hasil 

wawancara salah satu guru di Madrasah tersebut ada beberapa kelas yang 

memang ketika belajar ada siswanya suka keluar masuk, ada yang suka tinggal 

diluar di saat pelajaran sedang berlangsung, bahkan ada yang bolos dan merokok 

hanya ada beberapa peserta didik yang focus dalam menerima pembelajaran yang 

di sajikan oleh guru Akidah Akhlak  mereka. Akibatnya apa yang guru ajarkan 

mereka tidak faham, sehingga tujuan guru dalam pembelajaran terutama 

pembinaan karakter tidak tercapai dan pada akhirnya itu berpengaruh kepada 

hasil belajar peserta didik.
9
 Hasil belajar yang dimaksud disini adalah 

keberhasilan peserta didik dalam memiliki karakter yang baik yang sesuai dengan 

norma-norma agama.  Hasil yang diharapkan adalah karakter yang baik yang 

dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.   

                                                             
  

9
Mariyam, Guru MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol, Wawancara, 28  April 2021 
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Di Madrasah ini juga terdapat tenaga pengajar/ guru yang masih sangat 

kurang, sehingga ada beberapa guru yang mengampuh lebih dari satu mata 

pelajaran, termasuk guru Akidah Akhlak itu sendiri. Selain mata pelajaran 

Akidah Ahklak, mata pelajaran mulok sebagai tugas tambahanya. Kemudian 

kurangnya kerjasama antara orang tua di dalam membangun komunikasi terkait 

pembinaan karakter. Hal ini merupakan salah satu kendala juga di dalam 

pembinaan karakter. Nah sehingga saya sebagai peneliti tertarik ingin lebih 

mengetahui apakah peserta didik yang karakternya masih kurang baik ada 

kaitanya dengan kinerja guru khususnya dalam pembinaan atau ada aspek 

tertentu sehingga membuat karakter peserta didik masih perlu pembinaan yang 

efektif dan signifikan.  Dalam suatu lingkungan Madrasah, kinerja guru harus 

lebih di tingkatkan terutama dalam hal pembinaan karakter peserta didik, 

sebaiknya pimpinan Madrasah atau unsur terkait selalu melakukan 

pengembangan kualitas guru khususnya guru PAI melalui pembinaan dan 

pelatihan serta revaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.  

Terkait dengan pemilihan subyek penelitian yang memilih di MTs.Swasta 

Busak Kabupaten Buol, penulis menganggap bahwa pembinaan dan pembentukan 

karakter masih kurang dalam keluarga, berarti pembinaan  selanjutnya  dapat  di 

bina dan dibentuk oleh guru Akidah Akhlak dan para guru di Madrasah. 

Madrasah inilah yang nantinya  akan memberikan perkembangan terhadap 

pembinaan  dan pembentukan kepribadian peserta didik yang religious  dan 

selanjutkan dapat dijadikan  pegangan oleh guru, khususnya guru Akidah Akhlak. 

Karena dengan penanaman nilai akidah, akan mengasilkan  kader-kader yang 

berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu adanya 

penelitian yang berkaitan dengan  Kinerja guru Akidah Akhlak dalam pembinaan 

Karakter peserta didik. 
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B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul  ‚Kinerja Guru Akidah Akhlak Dalam Pembinaan 

Karakter Peserta Didik di MTs Swasta Busak Kabupaten Buol‛ Adapun fokus 

dalam penelitian ini dapat dipaparkan dalam bentuk matriks sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Uraian Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 
Kinerja guru Akidah Akhlak 

dalam pembinaan karakter 

1. Kinerja guru Akidah Akhlak 

- Kompetensi Kepribadian  

- Kompetensi Sosial 

- Kompetensi  Profesional 

2. Pembinaan Karakter 

- Bentuk pembinaan karakter 

- Jenis Karakter 

1. Kinerja Guru  

Kinerja guru yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi lima 

kompetensi yakni :  

a. Kompetensi Pedagogik meliputi: 

1) Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultur, emosional, dan inlektual.  

2) Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.  

3) Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan 

agama.  

b. Kompetensi Kepribadian meliputi: 

1) Tindakan sesuai norma agama, hukum, soasial, dan kebudayaan nasional 

Indonesia. 

2) Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berahkak mulia, dan teladan, 

bagi peserta didik dan masyarakat  
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3) Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawah.  

4) Memiliki etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, percaya diri, dan 

penghormatan terhadap kode etik profesi guru.  

c. Kompetensi Profesional meliputi: 

1) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran pendidikan agama  

2) Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

pendidikan agama.  

3) pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama 

secara kreatif.  

4) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

d.  Kompetensi Sosial  

1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif, karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun, dengan sesama 

pendidik, orang tua, dan masayarakat. 

3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

2. Pembinaan Karakter 

Pembinaan karakter berarti berbagai upaya yang dilakukan oleh Madrasah 

dalam hal ini guru Akidah Akhlak sesuai bidangnya, dalam rangka pembentukan 

karakter siswa. Istilah yang identik dengan pembinaan adalah pembentukan atau 
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pembangunan. Bentuk pembinaan karakter merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membentuk karakter siswa, seperti pemberian kultum, metode 

pembiasaan, pembiasaan tadarrus sebelum memulai pelajaran, dan sebagainya. 

Adapun jenis karakter yang didukung seperti religius, jujur, toleransi, dan 

sebagainya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini  adalah bagaimana peran guru Akidah 

Akhlak dalam pembinaan karakter peserta didik di MTs.Swasta Busak kabupaten 

Buol, dari pokok masalah tersebut dapat di- breakdown  dalam beberapa sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja guru Akidah Akhlak dalam pembinaaan karakter peserta 

didik di MTs. Swasta Busak Kabupaten Buol? 

2. Bagaimana bentuk pembinaan Karakter peserta didik di MTs. Swasta 

Busak Kabupaten Buol? 

3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pembinaan 

karakter peserta didik diMTs. Swasta Busak Kabupaten Buol.? 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki 

relevansi dengan proposal tesis ini. Selain itu, kajian pustaka dalam sub bab ini 

ingin menunjukkan letak perbedaan kajian-kajian sebelumnya dengan proposal 

tesis ini sehingga dipandang layak menjadi sebuah kajian ilmiah. Beberapa hasil 

penelitian dan buku yang membahas tentang kinerja guru Akidah akhlak dalam 

pembinaan karakter peserta didik antara lain: 

1. Penelitian Danang Prasetyo dan Marzuki dengan judul ‚Pembinaan Karakter 

melalui Keteladanan Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Islam 
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Al-Azhar Yogyakarta‛. Metode penelitian dalam penelitian  ini adalah 

kualitatif dengan hasil penelitian bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan di 

Madrasah Islam Al Azhar Yogyakarta melakukan pendidikan karakter melalui 

keteladanan berupa tutur kata, ciri kepribadian, sikap, dan penampilan yang 

sesuai dengan karakter religius, disiplin, demokratis, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Persama 

penelitian Danang Prasetyo dan Marzuki dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas 

mengenai pembentukan karakter, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah 

penelitian Danang Prasetyo dan Marzuki yang menjadi subjeknya adalah Guru 

Pendidikan Kewarganegaraan, sedengkan penelitian ini adalah Guru Akidah 

Akhlak dan dengan lokasi yang berbeda.
10

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Palunga dan Marzuki dengan judul 

penelitian ‚Peran Guru dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik di 

Madrasah Menengah Pertama Negeri 2 Depok Sleman‛, dengan metode 

penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan  bahwa peran 

guru sebagai teladanditunjukkan oleh tutur kata, sikap, dan kepribadiannya, 

seperti sopan santun, disiplin, tanggung jawab,toleransi, jujur, serta 

kepedulian terhadap peserta didik dan orang lain. Faktor yang 

mendukungpengembangan karakter peserta didik yaitu adanya komitmen 

warga Madrasah, standar isi kurikulum,kepemimpinan kepala Madrasah, 

kebersamaan. Faktor penghambat pengembangan karakter peserta 

didikmeliputi terbatasnya sumber dana, kurangnya kepedulian orang tua, dan 

sikap apatis dari beberapa gurudan peserta didik. Persamaan penelitian 

                                                             
10

 Danang Prasetyo dan Marzuki Pembinaan Karakter Melalui Keteladanan Guru  

Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Islam Al-Azhar Yogjakarta. Tesis ( Yogjakarta: UIN 

Sunan Kalijaga) h. 112. 
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tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengenai karakter peserta 

didik, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah penelitian Rina Palunga dan 

Marzuki lebih kepada pengembangan karakter peserta didik, sedangkan 

penelitian ini membahas pembentukan karakter peserta didik.
11

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  Nurul Fidiyanti, Khoirul Asfiyak, dan Devi 

Wahyu Ertanti dengan judul penelitian upaya guru Akidah akhlak dalam 

membentuk karakter peserta didik di MI Ma’arif Penanggungan. Penelitian 

tersebut menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pelaksanaan pembelajaran Akidah akhlak untuk membentuk karakter 

peserta didik di MI Ma’arif Penanggungan, dengan cara pembiasaan sholat 

berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya. Persama penelitian Nurul dan 

kawan-kawan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji guru Akidah 

akhlak dalam membentuk karakter peserta didik, tetapi yang menjadi 

perbedaannya penelitian Nurul dilakukan di jenjang MI, sedangkan penelitian 

ini dilakukan di MTs.
12

 

4. Dalam penelitian Muhammad Muhainul Fikri berjudul Pembentukan Karakter 

Siswa di Madrasah Aliyah- Al-Hikma 2 Desa Benda Kecamatan Sirampog 

Kabupaten Brebes. di mana hasilnya menunjukkan bahwa santri pada 

Madrasah Aliyah Al-Hikma memiliki 2 program keagamaan setiap hari 

dengan mandiri menggunakan bahasa inggris sebagai komunikasi 

keseharianya baik di dalam sekolah maupun di asrama, selain itu santri 

memiliki kebutuhan akan pengetahuan ilmu-ilmu umum dan agama serta, 

sebagai individu yang memiliki kebutuhan pribadi dan sebagai mahkluk sosial 

                                                             
11

Rina Palunga dan Marzuki, Peran Guru Dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik 
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Depok Sleman. Tesis (Depok: UIN Syarif 

Hidayatullah.Jakarta) h.  100 
12

Nurul Fildiyanti, Khoirul Asfiyak, dan Devi Whyuni Ertanti, Upaya Guru Akidah 

Akhlak Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di MI Ma’arif Penganggungan. Skripsi ( 

Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Jawa Timur) h. 15. 
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yang membutuhkan interaksi terhadap sesama, persamaan penelitian 

Muhammad Muhamainul Fikri dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang pembinaan karakter siswa dan penelitian  ini menggunakan 

kualitatif deskriftif sama seperti yang digunakan oleh peneliti hanya saja 

tempatnya yang berbeda.
13

 

5. Penelitian Iskandar Ahmad ‚Kinerja Guru Dalam Meningkatkan kualitas 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada SMP Negeri 1 Namlea 

Kabupaten Buru‛ Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2012. Penelitian ini 

bertujuan: 1). Untuk mengetahui proses pelaksanaan kinerja guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan Agama Islam pada SMP 

Negeri 1 Namlea Kabupaten Buru. 2) Untuk mengetahui faktor pendudukung 

dan penghambat proses kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran 

pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Namlea Kabupaten Buru 

menjelaskan tentang Kinerja guru yang di lakukan oleh guru Akidah Akhlak di 

SMP Negeri 1 Namlea. 3) Untuk mengetahui hasil pelaksaaan kinerja guru 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Namlea Kabupaten Buru. Penelitian ini sama– sama mengkaji kinerja 

guru, juga mengunakan penelitian kualitatif deskriptif. yang menjadi 

perbedanya penelitian Iskandar Ahmad dengan penelitian ini yaitu penelitian 

Iskandar Ahmad membahas tentang peningkatkan  kualitas pembelajaran 

pendidikan  Agama Islam sedangkan penelitian ini membahas tentang guru 

Akidah Akhlak dalam pembinaan karakter peserta didik. Penelitian Iskandar 

                                                             
13 Muhammad Muhainul Fikri, Karakter Kemandirian Siswa di MadrasaH Aliyah Al-

Hikmah 2 Desa Kecamatan Sirampog Kabupten Brebes. Tesis ( Brebes:  IAIN Purwokerto) 
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Ahmad menggunakan pendekatan manajerial, yuridis, spikologis dan 

sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan pedagogis.
14

 

6. Penelitian N. Hani Herlina ‚Pengaruh Kinerja Guru Dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Alqur’an 

Hadis.‛ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja guru dalam 

pembelajaran mata pelajaran Alquran Hadis kelas V di MIN 10 Ciamis, serta 

pengaruh kinerja guru dalam pelaksanan pembelajaran  terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Alquran Hadis kelas V di MIN 10 Ciamis. 

Penenlitian ini menggunakan metode dekriftif korelasional dengan 

pendekatan kuantitatif serta mengguakan tehnik pengumpulan data dengan 

observasi, menggunakan angket, interview, dan studi dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa nilai signifikansi 0,959  0,05 yang berarti 

ada pengaruh kinerja kerja guru dala pelaksanaan pembelajaran terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Alquran Hadis kelas V di MIN 10 

Ciamis.
15

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah yang berjudul ‚ Metode dan 

Strategi Pembentukan Karakter Religius yang Diterapkan di SDTQ-T An 

Najah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura.‛ Penelitian ini bertujuan 

mendekripsikan dan menganalisis 1) Metode pembentukan karakter relegius 

yang ditetapkan di SDTQ-T An Najah Pondok Pesantren Cindai Alus 

Martapura. 2) Strategi pembentukan karakter religious yang diterapkan di 

SDTQ-T An Najah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

                                                             
14

Iskandar Ahmad Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam Pada  SMP Negeri 1 Namlea Kabupaten Buru . Tesis (Makassar: UIN Alauddin 

,2012), h. xii 
15

N. Hani Herlina Pengaruh Kinerja Guru dalam Pelakasanaan Pembelajaran terhadap 
Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Alquran Hadis. (Ciamis: 2019) Jurnal  Pendidikan 

Islam Vol. 7, No.1 
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kasus.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.
16 

8. Dalam Penelitian Arita Marini dengan judul‛ Implementation of Character 

Building at Elementary School: Cases of Indonesia‛ Penelitian ini bertujuan 

untuk melaporkan 5 studi kasus di Indonesia, studi kasus ini konvensional 

yang dilakukan di propinsi DKI Jakarta, mencalonkan lima SD. Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan spikologis  dan pendekatan yuridis. Kemudian yang 

menjadi subyeknya adalah sekolah dan peserta didik.  Yang menjadi 

persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu sama-sama membahas tentang karakter peserta didik di 

sekolah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitianArita Marini  

dengan penelitian ini adalah jenis penelitian, pendekatan yang di gunakan 

dan subyek dalam penelitian, serta lokasi tempat penelitian.
17

  

 Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas jelas terdapat hubungan 

dengan penelitian yang diakukan oleh penulis. Di dalam tesis yang akan dibuat 

menekan kepada kemampuan guru terkait kinerja dan pembinaan karakter peserta 

didik dalam suatu instansi khususnya di MTs. Swasta Busak Kabupaten Buol. 

Mengingat bahwa seorang guru Akidah Akhlak memiliki kemampuan dan 

keahlian dalam membina dan mendidik. 

 

 

                                                             
16

Miftahul Jannah, Metode dan Strategi Pembentukan Karakter Religius yang 

Diterapkan di SDTQ-T AnNajah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapua  ( Kalimantan Selatan: 

2019) Jurnal Ilmiah Pendidkan Madrasah Ibtidaiyah, Vol 4 No.1 
17 Arita Marini, Implementation  Of  Character  Building at Elementary Schools: Cases 

of Indonesia, (Proceeding International Conference on University  and Intellectual Culture 2018), 

Vol1. No.1. hal. 60 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan kinerja guru Akidah Akhlak dalam pembinaan karakter 

peserta didik di MTs. Swasta Busak Kabupaten Buol 

b. Untuk memetakan bentuk pembinaan karakter peserta didk di MTs. Swasta 

Busak Kabupaten Buol 

c. Untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

pembinaan karakter peserta didik di MTs. Swasta Busak Kabupaten Buol. 

 2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah terbagi menjadi: 

a. Secara Teoretis 

1) Dapat meningatkan pembinaan karakter peserta didik di MTs.Swasta 

Busak Kabupaten Buol melalui mata pelajaran Akidah Akhlak 

2) Dapat meningkatkan kredibilitas peserta didik dalam menjalankan atau 

mentranformasikan materi yang diajarkan oleh guru terutama mata 

pelajaran Akidah Akhlak yang ditanankam dalam kehidupan sehari-hari  

terutama pada konsep pembinaaan karakter itu sendiri.  

b. Secara Praktis. 

1) Bagi guru Akidah Akhlak dan guru umum lainya 

a) Dapat memotivasi  guru- guru terutama guru Akidah Akhlak untuk lebih  

meningkatkan profesionalitasnya dalam mengajar dan mendidik peserta 

didiknya terutama, dalam pembinaan dan pembentukan karakter  peserta 

didik. 
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b) Dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelajaran yang lebih 

berintegritas dan berinovasi secara degriditas melalui misi pengembangan 

dan pembentukan, pembinaan  karakter peser didik.  

c) Dapat meningkatkan esensitas dan inklusifitas guru dalam mendudukan 

nilai- nilai  pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya mata 

pelajaran Akidah Akhlak melalui proses pembentukan atau pembinaan 

karakter para peserta didik. 

d) Dapat mengintegrasikan satuan pendidikan dan pelajaran yang lebih 

kompetitif dan mampu menghadapi daya saing terutama bagi pembentukan 

dan pengembangan karakter peserta didik melalui mata pelajaran Akidah 

Akhlak baik itu dalam kegiatan ektrakurikuler. 

2) Bagi peserta didik  

a) Dapat  meningkatkan pembentukan kepribadian / karakter peserta didik 

terhadap pengembangan ajaran ke MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol, 

terutama terhadap masyarakat di lingkungan  madrasah tersebut. 

b) Dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi peserta didik dalam 

memahami isi/ materi yang terkandung dalam nilai-nilai subjektifitas 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada pembentukan dan pembinaan 

karakter. 

c) Dapat menjadikan  peserta didik  mampu untuk mengembangkan  sikap 

rasonalitas pembelajaran Akidah Akhlak melalui pembentukan dan 

pembinaan karakter.  

3) Bagi Madrasah  

Dapat menjadikan madrasah  yang lebih unggul, karena memiliki nilai 

norma agama melalui pembentukan dan pembinaan karakter. 
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4) Bagi peneliti  

a) Dapat mengembangkan stategi pengembangan ajar terutama yang 

berkenaan dengan pembentukan dan pembinaan  peserta didik . 

b) Dapat berguna bagi penulis lainya dalam meningkatkan pembinaan serta 

penyuluhan pengembangan  materi ajar yang berhubungan dengan materi 

pembentukan dan peminan karakter peserta didik. 



 

17 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja  

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

telah ditetapkan.
1
 Kinerja sebagaimana dikutip Jerry H. Makawimbang dapat 

diartikan juga ‚sebagai prestasi kerja yakni suatu hasil yang dicapai seseorang 

setelah ia melakukan suatu kegiatan‛.
2
 Pendapat lain mengatakan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.
3
 Bernardin, secara umum kinerja diartikan sebagai hasil 

kerja yang telah dicapai sesorang pada periode tertentu, sebagai catatan tentang 

hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama 

kurun waktu tertentu dari hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan Kinerja guru adalah hasil kerja erat kaitanya dengan 

pelaksanaan tugas sebagai guru profesional.
4
  

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, kemampuan, prestasi yang 

diperlihatkan.
5
 Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

                                                             

1
.Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT Raja Grafindo 2013), h. 45. 

2
Jerry H. Makawimbang, Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutuh, h. 219. 

3
Mangkunegara, Manajemen Sumber daya Kemanusiaan Perusahaan, h. 67. 

4
Tata Suherli, Kinerja Mengajar GuruDalam MengimplementasiKurikulum 2013 Sebagai 

Upaya Pembentukan Karakter di Sekolah Dsar  ( Indonesia Journal Of education management & 

administration review 2018) Volume 2. Number 2 

5
Pius Abdillah, dkk, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 346. 
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melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Kinerja juga diartikan sebagai 

keberhasilan personel dalam mewujudkan sasaran stratejik pada empat 

perspektif, yaitu keuangan, kostumer, proses, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan.
6
 Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara adalah hasil kerja 

kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Hasibuan 

mengemukakan ‚ Kinerja ( prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.
7
  

Kinerja adalah Kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanankan 

tugas-tugas pembelajaran yag ditunjukan oleh dimensi: (1) kemampuan 

menyusun rencana pembelajaran dengan indicator: (a) merencanakan pengelolaan 

pembelajaran, (b)merencakan pengorganisasian bahan pelajaran, (c) 

merencanakan pengelolaan kelas .(d) merencanakan penilaian hasil belajar; (2) 

dimensi kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan indicator: (a) memulai 

pembelajaran (b) mengelolah pembelajaran (c) mengorganisasikan pembelajaran 

(d) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar (e) mengakhiri pembelajaran: 

(3) dimensi kemampuan melaksanakan hubungan antara  pribadi dengan 

indikakator: (a) mengembangkan sikap positif peserta didik, (b) menampilkan 

kegairahan dalam pembelajaran (c) mengelolah interaksi perilaku dalam kelas; 

(4) dimensi kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar dengan indikator: 

                                                             
6
Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, h. 363. 

7
Andri Pura Nugraha, Kontribusi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Dalam Proses Belajar Mengajar Serta Implikasinya pada Hasil Belajar dan Karakter Siswa.  
(Jurnal Pendidikan Guru Sekola Dasar, ISSN: 2477-5673) Sekolah Tinggi Keguruan  dan Ilmu 

Pendidikan Subang 2016) Volume I Nomor 2. 
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(a) merencanakan penilaian (b) melaksanakan penilaian, (c) mengelolah dan 

memeriksa hasil penilaian, (d) memanfaatan hasil penilaian, (e) melaporkan hasil 

penilaian; (5) dimensi kemampuan melaksanakan program pengayaan dengan 

indicator: (a) memberi tugas, (b) memberikan bahan bacaaan, (c) tugas 

membantu guru; dan (6) dimensi kemampuan melaksanakan program remedial  

dengan  indicator: (a) memberikan bimbingan khusus, (b) penyederhanaan.
8
 

Pendapat lain mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
9
Guru merupakan 

tenaga profesional dimana ia dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin 

menjalankan profesinya dengan baik. Sebagai seorang profesional maka tugas 

guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih hendaknya dapat berimbas kepada 

peserta didik. Seorang guru hendaknya dapat meningkatkan terus kinerjanya 

yang merupakan modal bagi keberhasilan pendidikan. 

Beberapa definisi kinerja yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh 

seseorang yang dinilai berdasarkan kualitas dan kuantitasnya  sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam rangka mencapai 

tujuan dari organisasi. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari 

suatu aktifitas yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan. Kinerja 

yang dimaksud diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu yang baik dan 

tetap melihat jumlah yang akan diraihnya.  

 

                                                             

8
Supriadi, Kinerja Guru (Jakarta: PT.Raja Grafindo 2013), h. 23-25 

9
Mangkunegara, Manajemen Sumber daya Kemanusiaan Perusahaan, h. 67. 
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2. Kinerja Guru 

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kegiatan guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai seorang pengajar dan pendidik di 

Madrasah yang dapat menggambarkan mengenai prestasi kerjanya dalam 

melaksanakan semua itu, dan hal ini jelas bahwa pekerjaan sebagai guru tidak 

bisa dilakukan oleh sembarang orang, tanpa memiliki keahlian dan kualifikasi 

tertentu sebagai guru.
10

 Kinerja guru merupakan kemampuan seseorang guru 

dalam melaksanakan tugas pembelajaran di madrasah dan bertanggung jawab 

atas peserta didik di bawah bimbinganya dengan meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Kinerja guru dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menunjukan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya di Madrasah 

serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru atau 

selama melakukan aktivitas pembelajaran. Kinerja guru tidak hanya ditunjukan 

oleh hasil kerja, akan tetapi ditunjukan oleh perilaku dalam bekerja.
11

 

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat 

dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki 

oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru wujud perilaku yang dimaksud 

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan proses dan hasil belajar siswa yang berkualitas tentu memerlukan 

kinerja guru yang maksimal. Agar guru dapat menunjukan kinerjanya yang tinggi 

paling tidak guru harus memiliki penguasaan terhadap materi apa yang akan 

diajarkan dan bagaimana mengajarkanya agar pembelajaran dapat berlangsung 

                                                             
10

Andri Pura Nugraha, Kontribusi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Dalam Proses Belajar Mengajar Serta Implikasinya pada Hasil Belajar dan Karakter Siswa. 

(Jurnal Pendidikan Guru Sekola Dasar, ISSN: 2477-5673) Sekolah Tinggi Keguruan  dan Ilmu 

Pendidikan Subang 2016) Volume I Nomor 2. 
11

 Dr.Supardi, Kinerja Guru (Jakarta;  PT. Grapindo Persada 2013), h.54 
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efektif dan efisien serta komitmen untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kinerja guru dapat dinyatakan sebagai 

tingkat keberhasilan seorang guru secara keseluruhan dalam periode waktu 

tertentu yang dapat diukur berdasarkan tiga indikator: yaitu penguasaan bahan 

ajar, kemampuan mengelolah pembelajaran, dan komitmen menjalankan tugas.  

a. Penguasaan Bahan Ajar 

Penguasaan bahan ajar merupakan salah satu syarat pertama dalam proses 

belajar mengajar, sebab mengajar adalah suatu proses mengemunikasikan 

pengetahuan kepada peserta didik. Menurut Halsey bahwa syarat pertama agar 

berhasil dalam mengajar ialah menguasai betul  dengan cermat dan jelas apa –apa 

yang hendak diajarkan. Oleh karena itu, agar guru berhasil dalam kegiatan 

pembelajaran, maka seorang guru harus menguasai bahan ajar yang akan 

diajarkan dengan sebaik-baiknya. Penguasaan bidang studi oleh guru akan 

tampak perilaku nyata ketika ia mengajar. Penguasaan itu akan tampak pada 

kemampuan guru dalam menjelaskan, mengorganisasikan, dan sikap guru. 

Semakin baik penguasaan bahan ajar oleh guru, maka kemampuan guru dalam 

menjelaskan dan mengorganisasikan bahan ajar, juga semakin baik.
12

 

b. Kemampuan Mengelolah Pembelajaran 

Kondisi pembelajaran yang efektif dapat tercapai jika guru mampu 

mengatur peserta didik dan sarana pembelajaran, mampu menjalin hubungan 

interpersonal dengan peserta didik dengan mengendalikanya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Nasution bahwa 

mengorganisir dalam pembelajaran adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 

guru dalam mengatur dan menggunakan sumber belajar dengan maksud mencapai 

                                                             
12

Muhammad Ilyas Ismail, Guru Sebuah Identitas  ( Alauddin University Makassar 2013) 

ct .xvi. h. 72 
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tujuan belajar dengan cara efektif dan efisien.  Oleh karena itu jika dikaitkan 

dengan pengertian kemampuan mengelolah pembelajaran yang telah dijelaskan di 

atas, maka salah satu tugas guru adalah mengupayakan dan memberdayakan 

semua aspek yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran yaitu guru,  peserta 

didik, bahan ajar, sarana pembelajaran, dan lingkungan belajar, sehingga proses 

pembelajaran dapat berlangsung. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Usman 

bahwa pengelolaan pembelajaran terkait dengan upaya guru, untuk menciptakan 

kondisi pembelajaran yang efektif sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung, mengembangkan bahan ajar dengan baik, dan meningkatkan 

kemampuan peserta didik  memahami materi  sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang harus mereka capai.
13

  

c. Komitmen Terhadap Tugas 

Guru memiliki jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang, untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar 

membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi, peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

diduduki oleh pegawai negeri. Dalam peraturan pemerintah No. 17 tahun 2008 

tentang guru disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi, akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
14

 

Sehubungan dengan kinerja guru, Gaffar mengemukakan bahwa ferfoman 

ce based teacher  memerlukan penguasaan content knowledge behavior skill dan 

                                                             
13

Muhammad Ilyas Ismail, Guru Sebuah Identitas  ( Alauddin University Makassar 2013) 

ct .xvi. h. 73 
14

Siti Azisah, Guru Dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada 
Tingkat Satuan Pendidikan. ( Makassar: Alauddin University Press 2014), h.15. 
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human relation skill content knowledge  merupakan penguasaan materi 

pengetahuan yang akan diajarkan kepada peserta didik. Behaviour skill 

merupakan ketrampilan perilaku yang berkaitan dengan penguasaan didaktis 

metodologis yang bersifat pedagogis maupun androgogis. Human relation skill 

merupakan keterampilan untuk melakukan hubungan baik dengan unsur manusia 

yang terlibat dalam proses pendidikan  (tenaga pendidikan).
15

  Guru merupakan 

faktor pertama dan utama yang mempengaruhi pelaksaan kurikulum.  Oleh 

karena itu dalam pelaksaan kurikulum di Madrasah harus diawali dengan adanya 

komitmen guru untuk menjalankan tugas yang aktif kreatif dan inovatif.
16

  

Majid mengemukakan bahwa ‚ Jika proses belajar mengajar itu ditinjau 

dari segi kegaiatan guru, maka terlihat guru memegang peranan prima. Ia 

berfungsi sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, 

implementasi penilaian/evaluasi.‛Indikator guru adalah: (1) Menyusun 

perencanaan pembelajaran, (2) Pelaksanaan pembelajaran (3) Penilaian 

pembelajaran. Peraturan  menteri agama republik Indonesia No 16 tahun 2010 

tentang Pengelolaan pendidikan agama pada Madrasah telah dijelaskan bahwa 

standar kinerja guru agama harus memiliki beberapa kompetensi. Kompetensi 

yang dimaksud disini adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, kompetensi profesional.
17

 Empat kompetensi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

                                                             
15

Andri Pura Nugraha, Kontribusi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Dalam Proses Belajar Mengajar Serta Implikasinya pada Hasil Belajar dan Karakter Siswa. 

(Jurnal Pendidikan Guru Sekola Dasar, ISSN: 2477-5673) Sekolah Tinggi Keguruan  dan Ilmu 

Pendidikan Subang 2016, Volume I Nomor 2; h. 43 
16

Muhammad Ilyas Ismail, Guru Sebuah Identitas  ( Alauddin University Makassar 2013) 

ct .xvi. h. 77-78. 
17

Republik Indonesia, PMA No. 16 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Pendidikan 

Agama pada Madrasah. 
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1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan  mengelolah pembelajaran 

peserta didik yang meliputi  pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pembelajaran peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai optensi yang 

dimilikinya.
18

 Mahkluk pedagogik ialah makhluk Allah yang dilahirkan 

membawah potensi dapat dididik dan dapat mendidik. Mahluk itu adalah 

manusia. Dialah yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik sehingga 

mampu menjadi khalifah di bumi, pendukung dan pengembang kebudayaan. Ia 

dilengkapi dengan fitrah Allah, berupa bentuk atau wadah yang dapat diisi 

dengan berbagai kecakapan ketrampilan yang dpat berkembang sesuai dengan 

kedudukanya sebagai mahkluk yang mulia.
19

 Kompetensi Pedagogik meliputi: 

1) Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultur, emosional, dan inlektual.  

2) Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.  

3) Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan 

agama.  

2) Kompetensi kepribadian, 

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan 

perilaku guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga 

terpancar dalam perilaku sehari-hari. Kompetensi kepribadian guru mencakup 

sikap (attitude), nilai – nilai (value), kepribadian (personality) sebagai elemen 

perilaku (behaviour) dalam kaitanya dengan porfomance yang ideal sesuai 

                                                             

18
Deni Suhandani, Identifikasi Guru Sebagai Cerminan PropesionalismeTenaga Pendidik 

, Mimbar Madrasah Dasar, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, (hal, 128-141) 

19
Moh.Roqib, M.Ag, Dr.Nurfuadi, Kepribadian Guru, Upaya Mengembangkan 

Kepribadian Guru Yang Sehat di Masa Depan  ( Yogjakarta CV.Cinta Buku, Januari 2020), Cet. 

Pertama, h. 128 
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dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan, 

peningkatan kemampuan, dan pelatihan, serta legalitas kewenangan  mengajar.
20

  

Kompetensi kepribadian meliputi:  

a) Tindakan sesuai norma agama, hukum, soasial, dan kebudayaan nasional 

Indonesia. 

b) Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berahkak mulia, dan teladan, 

bagi peserta didik dan masyarakat  

c) Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

beribawah.  

d) Memiliki etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, percaya diri, dan 

penghormatan terhadap kode etik profesi guru.  

3) Kompetensi Sosial.  

Guru diharapkan memberikan contoh baik terhadap lingkungannya dengan 

menjalankan hak dan kewajibanya sebagai dari masyarakat sekitarnya. Guru 

harus berjiwa sosial tinggi, mudah bergaul, dan suka menolong, bukan 

sebaliknya yaitu individu yang tertutup, dan tidak memperdulikan orang-orang 

disekitarnya. Komptensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian 

dari masyarakat untuk: 

a) Berkomunikasi lisan, tulisan, atau isyarat secara santun. 

b) Menggunakan tehnologi komunikasi dan informasi secara fungsional 

c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, 

pimpinan, satuan pendidikan, orang tua wali da peserta didik. 

d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan menindahkan 

norma serta system nilai yang berlaku. 
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e) Menerapkan sistem persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
21

 

4) Kompetensi Profesional. 

Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan 

yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu 

dan bukan pekerjaan yang dilakukan mereka yang karena tidak dapat atau tidak 

memperoleh pekerjaan lainya. Kompetensi profesional adalah kemampuan 

pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkanya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang 

ditetapkan.
22

 Secara sederhana pekerjaan bersifat professional adalah pekerjaan 

yang hanya: 

a) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran pendidikan agama  

b) Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

pendidikan agama.  

c) Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama 

secara kreatif.  

d) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri. 

3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja  

Faktor yang memengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan 

faktor motivasi (motivation).23
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a. Faktor Kemampuan    

Secara Psikologis, kemampuan (Ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (Knowledge + skill). Artinya, pegawai yang 

memiliki IQ di atas rata-rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan 

lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu di 

tempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

b. Faktor Motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang peagawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi berarti dorongan atau 

menggerakkan.
24

 Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Bagi pegawai, motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental seorang pegawai harus 

sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, dan 

antusias). Artinya, seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, 

memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu 

memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja.
25

  

Tempe mengemukakan bahwa: ‚faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi atau kinerja seseorang antara lain adalah lingkungan, perilaku 

manajemen, desain jabatan penilaian kinerja, umpan balik dan administrasi 

pengupahan.‛ Sedangkan Kopelman menyatakan bahwa: ‚ Kinerja organisasi di 
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tentukan oleh empat faktor antara lain yaitu (1) lingkungan, (2) karakteristik 

individu, (3) karakteristik organisasi, (4) karakteristik pekerjaan.
26

  Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja 

khususnya bagi pendidik adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Artinya 

bahwa seorang tenaga pendidik mampu menyelesaikan berbagai tugas dalam hal 

pendidikan dan selalu termotivasi untuk demi mencapai tujuan yang diharapkan. 

4. Penilaian Kinerja Guru  

Pembelajaran sebagai wujud dari kinerja guru yang piawai dan berhasil 

secara memuaskan, maka segala kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

harus menyatu, menjiwai dan menghargai tugas-tugas yang relevan dengan 

tingkat kebutuhan minat, bakat dan tingkat kemampuan peserta didik serta 

kemampuan guru dalam mengorganisasikan materi pembelajaran dengan 

penggunaan ragam tehnologi pembelajaranyang memadai.
27

 

Penilaian kinerja guru adalah proses yang berkenaan dengan seberapa baik 

seseorang melakukan pekerjaan yang diberikan atau ditugaskan.
28

 Penilaian 

adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan 

yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
29

 Terdapat berbagai 

model instrumen yang dapat dipakai dalam penilaian kinerja guru. Namun 

demikian, ada dua model yang paling sesuai dan dapat digunakan sebagai 

instrumen utama, yaitu skala penilaian dan lembar observasi atau penilaian. 

Skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain melalui 

                                                             
26

Supardi,Kinerja Guru, PT Grapindo Persada  (Depok: 2016) Ct. 3.h. 50 
27Muhammad Ilyas Ismail, Guru Sebuah Identitas, Allauddin University Press 2013 

Makasar. Ct. xvi.h 69 
28

Simamora Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: STIE YKPN, 

2006), h. 338 
29

Sagala, Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2007), h. 177. 



29 
 

 
 

pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki makna 

atau nilai. Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang biasa digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan 

yang dapat diamati baik dalam situasi yang alami sebenarnya maupun situasi 

buatan. Tingkah laku guru dalam mengajar, merupakan hal yang paling cocok 

dinilai dengan observasi. 

Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan 

guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan 

patokan-patokan tertentu. Bagi para guru, penilaian kinerja berperan sebagai 

umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan dan 

potensinya. Bagi Madrasah hasil penilaian para guru sangat penting arti dan 

perannya dalam pengambilan keputusan.  Menurut Gaffar bahwa untuk menilai 

kinerja guru dapat dilihat pada asfek: ‚ penguasan content knowledge, behavior 

skill, dan human relation skill ‚Sedangkan menurut Michel menyatakan bahwa 

aspek yang dilihat dalam menilai individu ( termasuk guru), yaitu: ‚ quality of 

work propnetss, inisiatif, capability, and communication.‛  Berdasarkan pendapat 

kinerja uru dinilai dari penguasaan keilmuan, ketrampilan tingka laku, 

kemampuan membina hubungan, kualitas kinerja, inisiatif, kapasitas diri serta 

kemampuan dalam berkomunikasi . 

 Dalam penilain kinerja guru memiliki aspek-aspek yang dapat dinilai dari 

kinerja seseorang dalam suatu organisasi dikolompokan menjadi tiga yaitu: 

a. Kemampuan tehnik yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, 

tehnik, dan peralatan yang dipergunakan untuk mekasanakan tugas serta 

pengalaman dan pelatihan yang telah diperoleh. 

b. Kemampuan konseptual yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas 

organisasi dan penyesuaian bidang gerak dari unit-unit oprasional. 
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c. Kemampuan hubungan interpersonal yaitu antara lain kemampuan untuk 

bekerjasama dengan orang lain, membawah guru melakukan negoisasi.
30

 

5. Manfaat Penilaian Kinerja Guru  

Penilaian kinerja guru memiliki manfaat bagi sebuah Madrasah karena 

dengan penilaian ini akan memberikan tingkat pencapaian dari standar, ukuran 

atau kriteria yang telah ditetapkan Madrasah. Sehingga kelemahan-kelemahan 

yang terdapat dalam seorang guru dapat diatasi serta akan memberikan umpan 

balik kepada guru tersebut. Penilaian kinerja penting dilakukan oleh suatu 

Madrasah untuk perbaikan kinerja guru itu sendiri maupun untuk Madrasah 

dalam hal menyusun kembali rencana atau strategi baru untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Penilaian yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi guru 

dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu penilaian kinerja 

guru membantu guru dalam mengenal tugas-tugasnya secara lebih baik sehingga 

guru dapat menjalankan pembelajaran seefektif mungkin untuk kemajuan peserta 

didik dan kemajuan guru sendiri menuju guru yang profesional. 

Penilaian kinerja guru tidak dimaksudkan untuk mengkritik dan mencari 

kesalahan, melainkan sebagai dorongan bagi guru dalam pengertian konstruktif 

guna mengembangkan diri menjadi lebih profesional dan pada akhirnya nanti 

akan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Hal ini menuntut 

perubahan pola pikir serta perilaku dan kesediaan guru untuk merefleksikan diri 

secara berkelanjutan. Guru adalah sosok yang dipercaya ucapanya dan ditiru 

tindakanya. Oleh karena itu menjadi guru berarti harus menjaga wibawah, citra, 

keteladanan, integritas dan kemampuanya.  
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Guru tidak hanya mengajar dikelas, tetapi juga mendidik,dan menuntun 

serta membentuk karakte peserta didik menjadi baik. Guru memegang peranan 

penting dalam pendidikan karakter. Guru menjadi pelaku utama dan penentu 

berhasil atau tidaknya proses pembelajaran di Madrasah. Gurulah yang  

merancang dan memilih materi, sumber belajar dan media pembelajaran. 

Kemudian guru mengajarkan kepada peserta didik. Guru merupakan pigur utama 

juga menjadi roleatau contoh dan teladan bagi peserta didiknya. Oleh karena itu 

seorang guru harus memiliki penegtahuan, pengalaman, keterampilan,dan 

kompetensi mengenai karakter serta memiliki karakter mulia dalam dirinya. 

Agar penilaian kinerja guru muda dilaksanakan serta membawah manfaat 

diperlukan pedoman dalam penilain kinerja. Pedoman penilaian kinerja terhadap 

guru mencakup:   

a. Kemampuan dalam memahami materi bidang studi yang menjadi tanggung 

jawabnya ( subjek mastery and content knowledge). 

b. Keterampilan metodologi yaitu keterampilan cara penyampaian bahan 

pelajaran dengan metode pembelajaran yang berpariasi. (meteodological skill 

and tehnical skill ). 

c. Kemampuan berinteraksi dengan peserta didik sehingga tercipta suasana 

pembelajaran yang kondusif yang bisa memperlancar suasana pembelajaran. 

d. Disamping itu perlu adanya sikap profesional (profesional standart-

profesional attitude), yang turut menentukan keberhasilan seorang guru 

didalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan panggilan 

sebagai seorang guru.
31
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Dalam Undang-undang No 74 tahun 2008 tentang guru dikatakan bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.
32

 Menurut Cece Wijaya bahwa guru adalah orang yang 

sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar.
33

 Tilar berpendapat bahwa 

guru adalah salah satu jenis profesi jasa yang mempunyai tugas memberi jasa 

pendidikan.
34

 Guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan 

upaya mencerdaskan anak bangsa dalam aspeknya.
35

 

Beberapa pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru 

adalah profesi jasa yang bisa membimbing, mengarahkan, dan merubah perilaku 

peserta didik untuk menuju dalam kebaikan. Guru harus memiliki kemampuan 

mengembangkan program-program pendidikan yang secara khusus disusun sesuai 

dengan tingkat perkembangan peserta didik yang akandi ajarkannya. Guru 

merupakan sosok pahlawan yang tugasnya mengabdi kepada bangsa untuk 

mencerdaskan anak bangsa.  

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen ‚guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.‛
36

 

Dalam proses belajar mengajar atau pengajaran kehadiran guru masih tetap 
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memegang peranan penting. Kinerja guru dalam proses pengajaran sampai 

sekarang  belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape recorder ataupun oleh 

computer yang paling modern sekalipun. Masih terlalu banyak unsur-unsur 

manusia  seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-lain 

yang diharapkan merupakan hasil dari proses pengajaran tidak dapat di capai 

melalui alat-alat tersebut. Disinilah kelebihan manusia dalam hal ini guru dari 

alat-alat atau tehnologi yang diciptakan manusia untuk membantu dan 

mempermuda kehidupanya
37

.  

Kinerja  guru yang di maksud disini adalah berkaitan dengan peran guru 

dalam proses pembelajaan. Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan 

dalam pendidikan pada umumnya, karena memegang peranan dalam proses 

pembelajaan, dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan.
38

 

Guru merupakan tonggak keberhasilan pendidikan. Guru sebagai contoh 
teladan bagi peserta didik. Sebagaimana prinsip ‚ing ngarso sung tulodho, 
ing madya mangun karso, tut wuri handayani.‛ Artinya seorang guru 
biladi depan memberikan suri teladan (contoh), di tengah memberikan 
prakarsa dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi.

39
 

Guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, hendaknya mengetahui 

peran, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar, mampu 

merencanakan program pengajaran sekaligus melaksanakan dalam bentuk 

pengelolaan kegiatan pembelajaran. Apabila guru dapat melaksanakan peran, 

tugas, dan tanggung-jawabnya dengan baik, akan tampak perubahan yang berarti 
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pada peserta didik, antara lain timbul sikap positif dalam belajar dan sudah 

barang tentu hasil belajar peserta didik akan meningkat.  

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran memegang peranan yang 

penting, kinerja guru itu tidak dapat digantikan oleh teknologi. Bagaimana pun 

hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Teknologi yang 

dapat memudahkan manusia mencari dan mendapatkan informasi serta 

pengetahuan, tidak mungkin dapat mengganti peran guru. Kinerja guru memiliki 

andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di Madrasah. Guru 

sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Ketika orang tua mendaftarkan 

anaknya di Madrasah untuk dididik, pada saat itu juga para orang tua menaruh 

harapan tehadap guru agar anaknya dapat berkembang secara optimal. 

Sehubungan dengal hal tersebut Allah swt. berfirman dalam Q.S al-

Baqarah/2: 129. 

 

ةََرََ ًَ ةََوَٱنۡحِكۡ
هىَُُٱنۡكِحََٰ ًُ حكََِوَيؼَُهِّ َػَهيَۡهِىَۡءَايََٰ هىَُۡيحَۡهىُاْ ُۡ َيِّ اََوَٱتۡؼَدَۡفيِهِىَۡرَسُىلٗا تَُّ

َإََِّكََأََثََٱنۡؼَسِيسُٱنۡحَكِيىَُ يهِىۡۖۡ  ٩٢١َوَيسَُكِّ

 

Terjemahnya: 

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan 
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan 
mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-
Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
Kuasa lagi Maha Bijaksana.

40
 

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tugas pokok Rasulullah saw adalah 

mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada manusia serta mensucikan mereka, yakni 

mengembangkan dan membersihkan jiwa. Rasulullah saw sebagai pendidik yang 
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agung, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi lebih dari itu,  Rasulullah 

juga mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia.Untuk itu guru 

sebagai pendidik juga harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan 

kesuciaan atau fitrah peserta didiknya sebagaimana yang telah diajarkan oleh 

Rasulullah saw. 

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan, 

diantaranya ialah;  

1) Membimbing, mencari pengenalan terhadap kebutuhan dan kesanggupan 

peserta didik.  

2) Menciptakan situasi pendidikan yakni situasi yang kondusif, seluruh 

tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan baik sehingga mencapai hasil 

yang memuaskan. 

3) Memiliki pengetahuan agama dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

diamalkan dan diyakini.
41

 

Secara umum, peran guru dalam pendidikan Islam adalah sebagai 

pengajar, pendidik, pemimpin, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan 

pengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar 

Madrasah. Sedangkan dalam konteks pendidikan Islam, sebagaimana yang 

dipaparkan di atas bahwa guru disebut dengan istilah murabbi, yakni membantu 

peserta didik agar mampu mengatur, memelihara, mengembangkan, 

memperbaiki, dan meningkatkan dirinya dengan segala potensinya dan satuan 

sosial (dalam kehidupan masyarakat) secara bertahap ketingkat yang lebih tinggi 

dan lebih baik. 
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Mu’allim, yakni guru membantu peserta didik agar mampu menangkap 

makna di balik yang tersurat, mengembangkan pengetahuan serta menjelaskan 

fungsinya dalam kehidupan, baik secara teoretis maupun praktis, atau melakukan 

transfer ilmu/pengetahuan, internalisasi, serta amaliah (implementasi) secara 

terpadu. Adapun muaddib, guru berperan menyiapkan peserta didik untuk 

bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas dimasa 

depan.
42

 

Menurut al-Mawardi dalam Abuddin Nata menyatakan bahwa, guru harus 

memiliki sikap tawadu’ dengan  sikap tersebut, guru diharapkan bersikap 

demokratis dalam menghadapi peserta didiknya. Sikap demokratis ini 

mengandung makna bahwa guru berusaha mengembangkan individu seoptimal 

mungkin. Guru tersebut menempatkan peranannya sebagai pemimpin dan 

pembimbing dalam proses pembelajaran yang berlangsung dengan utuh dan 

luwes terhadap peserta didik yang terlibat di dalamnya.
43

 Terkait dengan hal ini, 

guru harus memiliki empat keahlian besar sebagai standar minimum kualitas 

seorang guru .  

Pertama, memiliki kemampuan professional. Dimana seorang guru harus 

menguasai bahan ajar dengan baik dalam mata pelajaran yang diampuhnya. Jika 

di Madrasah MI tertentu masih menganut sistem guru kelas, maka guru tersebut 

harus menguasai dengan baik seluruh mata pelajaran yang akan diajarkanya. 

Kedua  memiliki kemampuan teaching skill yang memadai. Setiap guru harus 
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mampu mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan kemajuan yang 

terjadi didunia pendidikan. 

 Jika kini dalam pembelajaran dikembangkan dalam basis teori 

konstruktivisme, maka sebaliknya guru mampu mengembangkan proses 

pembelajaran sesuai teori tersebut sehingga lulusan madrasah  tidak tertinggal 

dari lulusan Madrasah umum sederajat.  Ketiga  memiliki kecerdasan personal 

yang baik. Setiap guru harus mampu meyakinkan dirinya bahwa profesi gurunya 

adalah profesi terbaik untuk dirinya.
44

  Beberapa peran guru yang akan dijelaskan 

di bawah ini : 

1) Guru Sebagai Sumber Belajar 

Dalam sumber belajar guru adalah peran yang sangat penting. Karen guru 

merupakan sember belajar yang berkaitan erat dengan penguasaan materi 

pelajaran. 

2) Guru Sebagai Fasilitator 

Guru berperan sebagai fasilitator  dalam memberikan pelayanan untuk 

memudahkan peserta didik dalam kegaiatan proses pemelajaran 

3) Guru Sebagai Pengelolah 

Dalam pembelajaran guru berperan sebagai pengelolah pembelajaran 

(leraning manajer) guru juga berperan sebagai dalam menciptakan iklim 

belajar yang memungkin siswa dapat belajar secara nyaman.  

4) Guru Sebagai Demonstrator 

Sebagai demonstrator guru harus mampu berperan dan dapat 

mempertujunkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa 

lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan  
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5) Guru Sebagai Pembimbing 

Guru harus mampu membimbing peserta didiknya menjadi manusia yang 

dewasa. Walaupun secara fisik peserta didik  memiliki kemiripan tetapi 

khakekatnya mereka tidaklah sama baik dalam bakat, minat, kemampuan 

dan sebagainya. 

6) Guru Sebagai Motivator 

Motivasi guru merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting 

dalam prosee pembelajaran.Karena sering terjadi siswa yang kurang pterstasi 

bukan disebabkan oleh kemampuanya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak 

adanya motivasi belajar.
45

 

7) Guru Sebagai Korektor 

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan 

mana nilai yang buruk.Karena kedua nilai yang berbeda ini harus betul-betul 

dipahami dalam kehidupan dimasyarakat. 

8) Guru Sebagai Inspirator 

Guru harus sebagai inspirator yang dapat memberikan ilham yang baik bagi 

kemajuan belajar anak didik. Karena dalam hal persoalan belajar masalah 

utama adalah anak didik . Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) 

bagaimana cara belajar yang baik.  

9) Guru Sebagai Organisator 

Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan yang merupakan sisi lain dari 

peranan yang di perlukan dari guru. Kegatan ini meliputi pengelolaan 
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kegiatan akademik, menyusun tata tertib Madrasah, menyusun kalender 

akademik dan sebagainya.
46

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah peranan yang diperlukan dari seorang 

guru  sebagai pendididk, yaitu:  

1) Informator, guru memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran 

yang telah diprogramkan dalam kurikulum.  

2) Mediator, guru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya.  

3) Supervisior, guru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya.  

4) Evaluator, guru menjadi evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan 

penilaian yang menyentuh ekstrintik dan intrintik.
47

 

6. Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara implicit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan 

yang terpikul di pundak para orang tua. Hal itu menunjukan pula bahwa orang 

tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru Madrasah 

karena tidak sembarang orang dapat menjabat guru. Untuk menjadi seorang guru 

yang dapat memengaruhi anak didik kearah kebahagiaan dunia dan akhirat 

sesungguhnya tidaklah ringan artinya ada syarat- syarat yang dipenuhi.
48

 

Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainya hanya sekedar dalam hal 
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mengajar atau mmajukan dunia pendidikan di Madrasah, di tempatnya bertugas, 

tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitar untuk 

berpartisifasi dalam memajukan pendidikan diwilayahnya.  

Guru merupakan figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur 

yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru mempunyai 

kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian peserta didik menjadi 

orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan 

manusia susila yang cakap dan dapat diharapkan membangun dirinya dan 

membangun bangsa dan negara.
49

 Guru adalah ujung tombak pendidikan, oleh 

sebab itu, guru harus melaksanakan tugasnya secara professional. 

Tuntutan pada profesionalisme terhadap perkembangan kepribadian 

peserta didik, tentu guru pendidikan agama Islam mengemban tugas dan 

tanggung jawab yang sangat berat.  Dengan menyadari besarnya tanggung jawab 

yang dipikul, rintangan dan tantangan tidak menjadi alasan bagi mereka untuk 

selalu hadir di tengah-tengah peserta didiknya bersama dengan sejumlah didikan 

dan bimbingan yang dipersembahkan untuk masa depan peserta didiknya. Ia 

tidak pernah merasa lelah dalam menjalankan tugas-tugasnya karena ia sadar 

bahwa itu merupakan tanggung jawabnya sebagai pengemban amanah. Guru 

merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau 

bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar 

mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk 

Allah, khalifah dimuka bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang 

sanggup berdiri sendiri.
50
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Guru sebagai pemegang amanah, bukan sebatas amanat dari orang tua 

peserta didik, tapi ia mendapat amanat dari Allah swt. Sebagaimana dalam QS 

al-Nisa/4: 58. 

 

ًُىاَْ۞ َجحَۡكُ َٱنَُّاشَِأٌَ ٍَ َتيَۡ حىُ ًۡ َحَكَ َوَإِذَا َأهَۡهِهاَ ٰٓ ًَٰ ثَِإنَِ
ََُٰ َٱلۡأيَََٰ واْ َأٌََجؤَُدُّ َيأَۡيُرُكُىۡ َ َٱللََّّ ٌَّ إِ

اَ اَتصَِيرا يؼََۢ ًِ َسَ ٌَ ََكَا َٱللََّّ ٌَّ َإِ اَيؼَِظكُُىَتهِِٰۦٓۗٓ ًَّ َََؼِِ َٱللََّّ ٌَّ َإِ  ٨٥تٱِنۡؼَدۡلِِۚ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

51
 

 

Tanggung jawab guru sebagai pengemban amanat yang sangat kompleks, 

akan berhasil jika ia menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh dedikasi yang 

tinggi terhadap profesi yang disandangnya. Tugas guru dalam pendidikan, 

memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Dari tanggung jawab tersebut guru 

harus menyadari kewajiban yang harus dilaksanakan. Profesi guru memiliki 

banyak tugas baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk 

pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai  profesi, tetapi juga sebagai suatu 

tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.
52

 

 

Menurut Abd.Rahman Getteng tugas guru sebagai profesi meliputi 
mendidik, mengajar, dan melatih.Mendidik berarti meneruskan dan 
mengembangkan nilai-nilai hidup.Mengajar berarti meneruskan dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
keterampilan.Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-
keterampilan peserta didik.

53
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Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di Madrasah harus menjadikan 

dirinya sebagai orang tua kedua, ia harus mampu menarik simpati sehingga ia 

menjadi idola para peserta didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya 

dapat menjadi motivasi bagi peserta didiknya dalam belajar.
54

 Tugas dibidang 

kemasyarakatan guru mendapatkan tempat yang lebih terhormat di 

lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan 

bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan 

pancasila.
55

 

Tugas guru yang paling mendasar adalah mengajar, tetapi sesungguhnya 

tugas seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi ia juga bertugas membimbing 

dan mengarahkan peserta didik ketika menghadapi kendala, karena ia 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan peserta didiknya. Buhari Umar 

membagi tiga bagian tugas dan tanggung jawab guru, yaitu pengajar, pendidik, 

dan pemimpin. 

a. Sebagai pengajar (instructional) yang bertugas merencanakan program 

pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta 

melaksanakan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan.   

b. Sebagai pendidik (educator) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat 

kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah swt 

menciptakannya.  

c. Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, 

peserta didik dan masyarakat, yang terkait dengan berbagai masalah yang 
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menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan 

dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.
56

 

Zakiah Daradjat mengemukakan tugas dan tanggung jawab guru yaitu 

pengajar, pembimbing, dan administrasi sebagai berikut:  

a. Sebagai pengajar, guru bertugas membina perkembangan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan. Guru akan lebih senang jika peserta didik tidak hanya 

berkembang dari segi pengetahuannya, melainkan juga berkembang sikap 

dan keterampilannya karena diharapkan efek tidak langsung melalui proses 

transfer bagi perkembangan dibidang sikap dan minat peserta didik. 

b. Tugas membimbing, guru memberikan dorongan dan bimbingan dalam 

rangka membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

termasuk potensi belajar dan bersikap sesuai dengan ajaran agama Islam.  

c. Tugas administrasi, guru bertugas sebagai tenaga administrasi bukan berarti 

sebagai pegawai kantor melainkan sebagai pengelolah kelas atau pengelolah 

pembelajaran. Dalam hal ini membantu perkembangan peserta didik sebagai 

individu dan kelompok, memelihara kondisi kerja dan kondisi belajar yang 

sebaik-baiknya di dalam maupun di luar kelas.
57

 

Lebih lanjut Zakiah Daradjat mengatakan bahwa faktor terpenting bagi 

seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadian itulah yang akan menentukan 

apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi peserta didiknya ataukah 

akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan peserta didik terutama 

bagi peserta didik yang masih kecil (tingkat madrasah dasar) dan mereka yang 
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sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).
58

 Berdasakan 

Kemendiknas mengidentifikasi bahwa tugas utama guru antara lain adala sebagai 

berikut: (1) Tugas guru adalah sebagai pengajar (intruksional) sebagai pengajar 

guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program 

pengajaran, program yang tekah disusun dan melaksanakan penilaian setelah 

program itu dilaksanakan. (2) Tugas guru sebagai pendidik (educator) sebagai 

pendidik guru mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasan yang 

berkepribadian sempurna. (3) Tugas guru sebagai pemimpin (Managerial) sebagai 

pemimpin guru bertugas sebagai pemimpin dan mengendalikan diri sendiri, 

peserta didik , dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, 

pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang 

dilakukan.
59

 

 

Guru bertugas menuangkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan 

memberikan motivasi agar semua peserta didiknya bersemangat mencari, 

menggali, dan mengembangkan ilmu. Guru pun berkewajiban membentuk 

mentalitas peserta didik dengan tuntunan agama agar peserta didik 

berakhlak mulia.
60

 

 

Setiap guru pendidikan agama Islam hendaknya menyadari bahwa 

pendidikan agama bukanlah sekedar pengetahuan agama dan melatih 

keterampilan peserta didik dalam melaksanakan ibadah dan mengutamakan 

hafalan dalil-dalil dan hukum-hukum agama yang tidak diresapkan dan 

dihayati dalam hidup.
61

 

Keberadaan guru bagi sutu bangsa amatlah penting, apalagi suatu bangsa 

sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa ditengah-tengah pelintasan 
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zaman dengan tehnologi yang kian canggi dan segala perubahan serta pergeseran 

nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni 

dalam kadar dimanik untuk dapat mengadaptasi diri. Guru memiliki tugas, baik 

yang terikat dengan dinas maupun diluar dinas, dalam bentuk  pengabdian. 

Apabila kelompokan ada tiga jeenis tugas guruyakni: (a) tugas dalam profesi, (b) 

tugas kemanusiaan, (c) tugas dalam bidang kemasyarakatan. 

a. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, mengajar dan 

melati. Mendidik berarti meneruskan mengembangkan nilai-nilai hidup. 

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangilmu pengetahuan  dan 

tehnologi, sedangkan melatihberarti mengembangkan keterampilan-

keterampilan pada siswa. 

b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya 

sebagai orang tua kedua, ia harus mampu menarik simpati sehingga ia 

menjadi idola para siswanya. 

c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, masyarakat menempatkan guru 

pada tempat yang lebih terhormat di lingkuunganya karena guru diharapkan 

dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban 

mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasaekan 

pancasila.
62

 

Lebih dari itu, guru pendidikan agama Islam bertanggung jawab terhadap 

pengembangan kepribadian peserta didik sesuai dengan ajaran Islam yang dapat 

dihayati dan diamalkan melalui usaha melatih dan membiasakan peserta didik 

yang pada gilirannya ajaran agama Islam tercermin pada pribadinya. Menurut 

Tobroni, mengemban amanat sebagai guru bukan terbatas pada pekerjaan atau 
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jabatan seseorang melainkan memiliki dimensi nilai yang lebih luas dan agung 

yaitu tugas ketuhanan, kerasulan, dan kemanusiaan.  

 Dikatakan sebagai tugas ketuhanan karena mendidik merupakan sifat 

fungsional Allah (sifat rububiyyah) sebagai ‚Rabb‛ yaitu sebagai ‚guru‛ bagi 

makhluk. Tugas kerasulan, yaitu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada 

manusia. Secara khusus tugas nabi dalam kaitannya dengan pendidikan yaitu 

sebagai pencerah, pemberdayaan, transformasi dan mobilisasi potensi umat 

menuju kepada cahaya (nur) setelah sekian lama terbelenggu dalam kegelapan. 

Sedangkan tugas kemanusiaan seorang guru harus terpanggil untuk membimbing, 

melayani, mengarahkan, menolong, memotivasi, dan memberdayakan sesama 

khususnya peserta didik sebagai sebuah keterpanggilan kemanusiaan dan bukan 

semata-mata terkait dengan tugas formal atau pekerjaannya sebagai guru 

sehingga guru benar-benar mampu ikhlas (sepenuh hati) dan penuh dedikasi 

dalam menjalankan tugas keguruan.
63

 

Setiap guru, jangan lupa bahwa ia adalah unsur terpenting dalam 

pendidikan di Madrasah. Hari depan anak tergantung banyak kepada guru. Guru 

yang pandai bijaksana dan mempunyai keikhlasan dan sikap positif terhadap 

pekerjaannya akan dapat membimbing anak-anak didik kearah sikap yang positif 

terhadap pelajaran yang diberikan kepadanya dan dapat menumbuhkan sikap 

positif yang diperlukan dalam hidupnya kemudian hari. Sebaliknya guru yang 

tidak bijaksana dan menunaikan pekerjaannya tidak ikhlas atau didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan bukan kepentingan pendidikan, misalnya hanya 

sekadar untuk mencari rezeki atau hanya karena merasa terhormat menjadi guru 

itu dan sebagainya akan mengakibatkan arti atau manfaat pendidikan yang 
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diberikannya kepada peserta didiknya menjadi kecil atau mungkin tidak ada, 

bahkan mungkin menjadi negatif.
64

 

Guru juga tidak boleh lupa bahwa anak datang ke Madrasah untuk belajar, 

belum tentu atas kemauannya sendiri barangkali karena hanya memenuhi 

keinginan orang tuanya dan anak tersebut juga tidak merasakan kebutuhan akan 

pelajaran yang diberikan kepadanya dia hanya menjalankan tugas yang 

diharuskan kepadanya yaitu mendengarkan dan memperhatikan pelajaran yang 

diterangkan oleh guru. Bahkan barangkali ada anak yang enggan atau tidak ingin 

mengikuti pelajaran itu akan tetapi ia tidak berani mengungkapkan perasaan itu 

sehingga ia terpaksa duduk mendengarkan keterangan guru dengan hati yang 

tidak terbuka.
65

 

Jika guru menyadari hal tersebut ia akan berusaha memperbaiki sikap 

jiwanya terhadap tugas berat yang telah dipilihnya dan meningkatkan 

kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Di samping 

itu ia juga harus meningkatkan pengetahuannya tentang berbagai ilmu yang 

diperlukan dalam tugasnya supaya ia dapat membuat anak yang enggan atau 

tidak senang terhadap pelajarannya menjadi bergairah dan ingin mengikutinya 

serta dapat memupuk dan mengembangkan sikap-sikap yang perlu dalam 

pembinaan hari depan anak. Keberhasilan guru dalam mengembangkan seluruh 

potensi peserta didik, terletak pada bagaimana ia menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai guru. Guru adalah orang yang menentukan sikap dan 

moralitas peserta didik. Interaksi antara guru dengan peserta didik, baik di kelas 

maupun di luar kelas berpotensi untuk menjadikan peserta didik sebagai orang 

yang mampu terhindar dari perilaku menyimpang. 
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Di Madrasah guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua 

kedua. Ia mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para peserta 

didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi 

bagi peserta didiknya dalam belajar.  Para peserta didik akan enggan menghadapi 

guru yang tidak menarik. Masyarakat juga menempatkan guru sebagai orang 

terhormat dilingkunganya karena mereka percaya dari seorang gurulah mereka 

mendapat ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa guru 

berkewajiban  mencerdaskan kehidupan bangsa menuju pembentukan manusia 

Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pancasila  dan UUD 1945. Melalui guru 

pula masyarakat percaya bahwa empat pilar kebangsaan yaitu:  UUD 1945, 

Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dapat di jaga dan dilestarikan.
66

 

Untuk melaksanakan tanggung jawab turut serta memajukan kesatuan dan 

persatuan bangsa maka guru harus menguasai atau memahami semua hal yang 

bertalian dengan kehidupan nasional misalnya tentang suku bangsa, adat istiadat, 

kebiasaan, norma-norma, kebutuhan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. 

Selanjutnya dia harus mampu menghargai suku bangsa lainnya, menghargai 

agama yang dianut oleh orang lain, menghargai sifat dan kebiasaan suku lain dan 

sebagainya. Kedudukan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar di kelas, 

tetapi darinya diharapkan pula tampil sebagai pendidik dimasyarakat yang 

seyogyanya memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Untuk itu guru 

perlu memiliki kompetensi sebagai berikut: 

a. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat  

b. Mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik  

c. Mampu mendorong dan menunjang kreativitas masyarakat  
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d. Menjaga emosi dan perilaku yang kurang baik.
67

 

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab turut serta menyukseskan 

pembangunan dalam masyarakat, maka guru harus kompeten memberikan 

pengabdian terhadap masyarakat, kompeten dalam melaksanakan kegiatan 

gotong-royong di tempat tinggalnya, mampu bertindak turut serta menjaga tata 

tertib di tempat tinggalnya, mampu bertindak dan memberikan bantuan kepada 

orang yang miskin, pandai bergaul dengan masyarakat sekitarnya, dan 

sebagainya. 

Dengan demikian perlunya komunikasi dan interaksi sosial atau dengan 

kata lain hubungan timbal balik secara efektif dan efisien antara guru dan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan. Beberapa contoh untuk 

membina hubungan dengan masyarakat yakni dengan mengembangkan kegiatan 

pengajaran melalui sumber-sumber yang ada di masyarakat, seperti mengundang 

tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian memberikan ceramah dihadapan 

siswa dan guru, membawa siswa untuk mempelajari sumber-sumber yang ada di 

masyarakat, guru mengunjungi orang tua siswa untuk memperoleh informasi 

keadaan siswanya dan lain-lain. Jelas bahwa guru harus berperan menempatkan 

Madrasah sebagai bagian integral dari masyarakat serta Madrasah sebagai 

pembaharu masyarakat. 

B. Syarat Guru 

Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang 

dapat melaksanakannya. Karena orang harus merelahkan sebagian besar dari 

seluruh hidup dan kehidupanya mengabdi kepada negara dan bangsa guna 

mendidik anak didik menjadi manusia susila yang cakap, demokratis, dan 
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bertanggung jawab atas pembnagunan dirinya dan pembangunan bangsa dan 

Negara.
68

  Guru dituntut mempunyai suatu pengabdian yang dedikasi, loyalitas, 

dan ikhlas, sehingga menciptakan peserta didik yang dewasa, berakhlak, dan 

berketerampilan. Guru menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat, 

kewibawahanlah yang menyebabkan guru dihormati dan diterima. Untuk lebih 

jelasnya akan dijelaskan beberapa syarat guru, khususnya guru pendidikan agama 

Islam.   

Menurut Zakiah Daradjat menjadi guru harus memenuhi beberapa 

persyaratan yaitu, takwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani, dan berkelakuan 

baik.
69

Persyaratan tersebut harus ada dalam diri guru mengingat begitu 

pentingnya peran guru pendidikan agama Islam dalam memengaruhi peserta 

didik kearah kebahagiaan dunia dan akhirat.Adapun persyaratan lain meliputi:   

a. Umur harus sudah dewasa.  

b. Harus sehat jasmani dan rohani.  

c. Keahlian harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai ilmu 

mendidik (termasuk ilmu mengajar).  

d. Harus Berkepribadian Muslim 

Secara operasional syarat umur dapat dibuktikan dengan memperlihatkan 

akta kelahiran atau tanda pengenal sah lainnya syarat kesehatan dibuktikan 

dengan memperlihatkan keterangan dokter syarat keahlian dapat dilihat dari 

ijazah atau keterangan sah lainnya dan syarat agama secara sederhana dapat 

dibuktikan dengan memperlihatkan kartu penduduk atau keterangan sah lainnya. 
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Adapun menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi dalam bukunya Abuddin Nata 

menjelaskan bahwa seorang pendidik harus:   

a. Mempunyai watak kebapakan sebelum menjadi seorang pendidik, sehingga 

ia menyayangi peserta didiknya seperti menyayangi anaknya sendiri.  

b. Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik.  

c. Memerhatikan kemampuan dan kondisi peserta didik.  

d. Mengetahui kepentingan bersama tidak terfokus pada sebagian peserta 

didik saja.  

e. Mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan.  

f. Ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya tidak banyak menuntut hal-hal yang 

di luar dari kewajibannya.  

g. Dalam mengajar selalu mengaitkan materi yang diajar dengan materi 

lainnya.  

h. Memberi bekal kepada peserta didik dengan bekal ilmu yang dibutuhkan 

bagi masa depan.  

i. Sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kepribadian yang kuat, 

tanggung jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik, serta 

mempunyai rencana yang matang untuk menatap masa depan yang 

dilakukan dengan sungguhsungguh.
70

 

C.  Pembinaan Karakter 

1. Pengertian Pembinaan Karakter 

Karakter, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB), berarti sifat 

kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain 
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atau bermakna bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat tabiat, tempramen, dan watak.
71

 Karakter disini adalah nilai-

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

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

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

agama, hukum, tata karma, budaya, adat istiadat dan estetika berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata karma, budaya, adat istiadat dan estetika.
72

 

Sedangkan menurut istilah  (terminologi) terdapat beberapa pengertian tentang 

karakter, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona menurutnya 

karakter adalah ‛ A reliable inner disposition to respond to situations in morally 

good way‛ selanjutnya dia menambahkan ‚ Charakter so conceived has three 

interrelated parts: moral knowing, moral feeling and moral behaviour ‚ menurut 

Lickona karakter mulia  (good character)  meliputi tentang kebaikan lalu 

menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan dan akhirnya benar-benar 

melakukan kebaikan. Dengan kata lain karakter mengacuh kepada serangkaian 

pengetahuan ( cognitive) sikap ( atituddes) motivasi ( motivations) serta perilaku 

(behavior) dan keterampilan (skill).73
 

sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa ahli di antaranya sebagai 

berikut: 
 

a. Menurut Hornby and Parnwell,dalam buku Heri Gunawan mendefinisikan 
karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau 
reputasi. 

b. Menurut Tadkirotun Musfiroh, dalam buku Heri Gunawan karakter 
mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. 
Karakter erasal dari bahasa yunani yang berarti tomark atau menandai 
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dan memfocuskan bagaimana mengaflikasikan nilai kebaikan dalam 
bentuk tindakan atau tingkah laku. 

c. Menurut Hermawan Kartajaya, dalam buku Jeri Gunawan mendefinisikan 
karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. 
Ciri khas adalah asli da mengakar pada kepriadian benda atau individu 
tersebut dan merupakan mesin pendorong bagaiana seorang bertindak, 
bersikap, berujar, serta merespon sesuatu. 

d. Menurut Simon Plilips, dalam buku Heri Gunawan karakter adalah 
kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi 
pikran, sikap dan perilaku yang ditampilkan.  

e. Menutut Doni Koesoema A. Dalam buku Heri Gunawan memahami 
bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai 
ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari seseorang yang 
bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan; 

f. Sedangkan Imam Gozali dalam buku Heri Gunawan bahwa karakter lebih 
dengan dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau 
melakukan perbuatan yang telah menyatu dlam diri manusia sehingga 
ketika muncul tidak erlu dipikirkan lagi.

74
 

Filosofi Yunani Aristoteles mendefinisikan karakter yang baik sebagai 

hidup dengan tingkah laku yang benar, tingkah laku yang benar dalam hal ini 

berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan diri sendiri. Aristoleles 

mengingatkan tentang sesuatu yang di jaman modern ini cenderung melupakan: 

Hidup dengan budi pekerti yang berarti menjalani kehidupan dengan berbudi baik 

untuk diri sendiri ( misalnya kontrol diri dan tidak berlebihan). Berdasarkan 

pemahaman klasik inilah cara memandang karakter yang sesuai dengan 

pendidikan nilai: Karakter terdiri atas nilai-nilai formatif, nilai-nilai yang 

berfungsi dalam praktek. Karakter mengalami pertumbuhan yang membuat suatu 

nilai menjadi budi pekerti, sebuah watak batin yang dapat diandalkan dan 

digunakan untuk merespon berbagai situasi dengan cara yang bermoral. 

Dalam  Kemdiknas yang dikutip dari Agus Wibowo, karakter merupakan 

ciri khas seseorang atau kelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, 

kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.
75
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Selain itu karakter menurut Helen Douglas yang dikutip dari Muchlas Samawi 

dan Hadiyanto dikatakan bahwa karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang 

dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, 

pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan. Sehingga karakter dimaknai 

sebagai cara berfikir dan bertingkah laku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.
76

 

Dalam terminologi agama, khususnya agama Islam , karakter dapat disepadankan 

dengan akhlak, terutama dalam kosakata akhlakul karimah atau akhlak yang 

mulia sebagai lawan dari akhlak yang buruk, yang dalam pendidikan di Indonesia 

dulu semakna dengan istilah budi pekerti.  

Karakter merupakan perpaduan antara moral, etika, dan akhlak. Moral 

lebih menitik beratkan pada kualitas perbuatan, tindakan dan perilaku atau 

apakah perbuatan itu bisa dikatakan baik dan buruk atau benar atau salah. 

Sebaliknya etika memberikan penilaian tentang baik dan buru, berdasarkan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, sedangkan akhlak 

tatananya lebih menekankan bahwa pada khakikatnya dalam diri manusia telah 

tertanam keyakinan dimana keduanya (baik dan buruk) itu ada. Karenanya 

pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak yang tujuanya mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk memelihara apa yang baik 

itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh 

hati 

Dengan demikian, karakter terbentuk dari tiga macam yang saling 

berkaitan: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang 
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baik terdiri atas mengetahui kebaikan, dan melakukan kebaikan-kebiasaan, 

pikiran, kebiasaan hati, kebiasaan perbuatan.  Ketiganya penting untuk 

menjalankan hidup yang bermoral: ketiganya adalah pembentuk kematangan 

moral. Ketika berpikir ketiga jenis karakter yang diinginkan untuk anaka-anak, 

maupun untuk peserta didik, agar mampu menilai hal yang baik dan hal yang 

buruk, sangat peduli pada hal yang benar, dan melakukan apa yang menurut 

mereka benar bahkan disaat mereka dihadapkan pada tekanan dari luar dan 

godaan dari dalam.
77

  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa karakter mengacu 

kepada kepribadian seseorang. Kepribadian dianggap sebagai ciri, atau 

karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang ang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan keluarga pada masa kecil, 

bawaan sejak lahir, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Pendidikan karakter 

adalah sebuah usaha untuk membentuk karakter anak, dan mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan  dengan bijak dengan mempraktikanya dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif pada lingkunganya.
78

 Sedangkan hal yang senada yang dikemukakan Heri 

Gunawan pendidikan karakter adalah  pendidikan untuk membentuk kepribadian 

seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan 

nyata seseorang, yaitu tingka laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, 

menghorati orang lain, kerja keras dan sebagainya.
79

 

Kegiatan pembinaan karakter kesiswaan merupakan kegiatan pendidikan 

yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka.  Kegiatan tersebut dilaksanakan 
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di dalam dan di luar lingkungan sekolah dalam rangka memperluas pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan 

agama serta norma-norma sosial baik  lokal, nasional, maupun global, untuk 

membentuk insan yang seutuhnya. Dengan kata lain kegiatan pembinaan 

kesiswaan merupakan kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang di tunjukan 

untuk membantu perkembangan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan,potensi, 

bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yag secara khusus diselenggarakan 

oleh pendididk dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di Madrasah.  

Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

pembinaan kesiswaan menyebutkan sepuluh kolompok nilai karakter yang 

dikembangkan pada peserta didik melalui kegiatan pembinaan kesiswaan yaitu: 

1) Keimanan ketakwaan terhadapa Tuhan yang maha esa 

2) Budi pekerti luhur atau akhlak mulia 

3) Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela Negara 

4) Prestasi akademik, seni dan olahraaga, sesuai akat dan minat. 

5) Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup 

kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. 

6) Kreatifitas keterampilan dan kewirausahaan. 

7) Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang 

terdiverifiasi. 

8) Astra dan budaya 

9) Tehnologi informasi dan komunikasi 

10)  Komunikasi dalam bahasa inggris.
80

 

2. Pola Pembinaan Karakter 
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 Dalam proses pendidikan, termasuk dalam pendidikan karakter diperlukan 

metode-metode pendidikan yang mampu menekan nilai-nilai karak terbaik 

kepada siswa, sehingga siswa bukan hanya tahu tentang moral (karakter).
81

 

Berkaitan dengan hal ini metode pendidikan yang diajukan sebagai berikut: 

a. Metode kisah atau cerita 

Metode dilakukan dengan menceritakan kisah para nabi maupun orang 

bijak. Metode cerita ini dilakukan karena anak sedang mendengar kisah. Selain 

itu kisah berfungsi sebagai berikut: 

1) Kisah senantiasa memikat karena mengundang pembicara atau pendengar 

untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan maknanya. 

2) Kisah dapat mnyentuh dihati manusia, kaena kisah iti menampilkan tokoh 

dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga pembaca yang mendengar 

dapat menghatati dan merasakan isi kisah tersebut, seolah-olah dia sendiri 

yang menjadi tokoh. 

3) Kisah qunari mendidik keimanan dengan cara: membangkitkan berbagai 

perasaan, seperti, khauf, ridho, dan cinta; mengarah seluruh perasaan 

sehingga bertumpuk pada suatu puncak, yaitu kesipulan kisah, melibatkan 

pembaca atau pendengar   kedalam isah itu sehigga ia teribat secara 

emosional.
82

 

b. Metode amtsal atau perumpamaan  

 Metode perumpamaan ini juga baik digunakan oleh para guru dalam 

mengajari peserta didik terutama dan menanamkan karakter dalam diri mereka. 

Metode perumamaan ini menurut An- Nahlawi dalam bukunya Heri Gunawan 

mempunyai tujuan pedagogis diantaranya sebgai berikut: 
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1) Mendekatkan makna pada pemahaman  

2) Merangsang pesan dan kesan yang berkaitan dengan makna yang tersirat 

dalam perumpamaan tersebut, yang menggugah menumbuhkan berbagai 

perasaan ketuhanan. 

3) Mendidik akal supaya berpikir logis dan menggunakan qiyas yang logis dan 

sehat. 

4) Perumpamaan merupakan motif yang menggerakan perasaan yang 

menghidupkan naluri dan selanjutnya menggugah nasehat dan 

mendoronguntuk melakukan amal yang baik dan menjauhi segala 

kemungkaran.
83

 

c. Metode Keteladanan  

Dalam penanaman karakter pada peserta didik di Madrasah , keteladanan 

merupakan metode lebih efektif dan efisien. Karena peserta didik pada umumnya 

meneladani guru atau pendidiknya. Sifat anak didik seperti itu diakui oleh Isam. 

Umat Islam meneladani Rasulullah saw, Rasul meneladani al-Quran Aisyah ra. 

Perna berkata bahwa akhlak Rasulullah itu adalah al-Quran.
84

 

d. Metode Pembiasaan  

Pembiasaan adalah sesuatu yang disengaja dilakukan secara berulang-

ulang agar sesuatu itu menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan 

pengalaman. Karena yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan. 

Pendidikan kebiasaan menurut Mulyasa dapat dirasakan secara terprogram dalam 

pembelajaran atau dengan tidak terprogram dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan 

pembiasaan dalam pembelajaran secara terprogram dapat dilaksanakan dengan 

perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu, untuk mnegembangkan pribadi 
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peserta didik secara individual, kelompok atau klasikalsebagai berikut:  

1) Kegiatan Pembiasaan dalam pebelajaran secara terprogram 

a) Biasakan peserta didik untuk bekerja sendiri, menemukan  sendiri dan 

mengontruksi sendiri pengetahuanya, keterampilan dan sikap baru dalam 

pembelajaran. 

b) Biasakan melakukan kegiatan inquiri dalam setiap proses pembelajaran.  

c) Iasakan peserta didik untuk beranya dalam setiap proses pembelajaran. 

d) Biasakan elajar berkolompok untuk menciptakan nmasyarakat belajar. 

e) Biasakan oleh guru untuk selalu menjadi ‚model‛ dalam setiap 

pembelajaran. 

f) Biasakan melakukan refleksi dalam setiap akhir pembelajaran. 

g) Biasakan melakukan penilaian yang sebenarnya adil dan transparan 

dengan berbagai cara.  

h) Biasakan peserta didik untuk bekerja sama dan saling menunjang satu 

sama lain. 

i) Biasakan untuk belajar dengan menggunakan dengan berbagai sumber 

belajar. 

j) Biasakan peserta didik melakukan sharing dengan teman-temanya untuk 

menciptakan keakraban. 

k) Biasakan peserta didik untuk berpikir terhadap materi belajar. 

l) Biasakan untuk kerjasama dengan memberikan laporan kepada kedua 

orang tua peserta didik terhadap perkembangan perilakunya. 

m) Biasakan peserta didik untuk berani mengambil keputusan dan juga 

berani mengambil resiko. 

n) Biasakan peserta didik untuk tidak mencari kambing hitam dalam 

memutuskan masalah. 
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o) Biasakan peserta didik untuk selalu terbuka dalam saran dan kritikan 

yang diberikan orang lain. 

p) Biasakan peserta didik untuk terus menerus melakukan inovasi dan 

impropisasi dalam melakukan pembelajaran demi melakukan 

pembelajaran, demi kelakukan perbaikan selanjutnya.
85

  

2) Kegiatan pembiasaan peserta didik yang dilakukan secara terprogram 

a) Kegiatan rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan secara terjadwal seperti: 

salat berjamaah, salat duha bersama, upacara bendera, senam kesegaran 

jasmani, dan kegiatan lain. 

b) Kegiatan yang dilakukan dengan spontan adalah pembiasaan yang 

dilakukan tidak terjadwal dalam kejadian khusus, misanya pembentukan 

perilaku member salam, membuang sampah pada tempatnya, melakukan 

antri dan lain sebagainya. 

c) Kegiatan dalam keteladanan adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku 

sehari-hari tidak terjadwal dalam kejadian khusus, misalnya pembentukan 

perilaku sehari-hariseperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik dan santun, 

rajin membaca memuji kebaikan, atau keberhasilan orang lain, datang 

kesekolah dengan tepat waktu, dan lain sebagainya.
86

  

e. Metode Ibrah dan Mau’idhah 

Menurut an-Nahlawi dalam bukunya Heri Gunawan kedua kata tersebut 

memiliki perbedaan dari segi makna. Ibrah berarti suatu kondisi psikis yang 

menyampaikan manusia kepada intisari  sesuatu yang disaksikan, dihadapi 

dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata 

mau’idhah ialah nasehat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara 
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menjelaskan pahala atau ancamanya.
87

  

f. Metode Targhib dan Tarhib 

Targhib ialah janji tehadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai 

dengan bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. Targhib dan 

tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. Dari berbagai metode 

pendidikan agama yang digunakan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai 

karakter baik kepada siswa, sehingga siswa tidak hanya mengetahui tentang 

moral (karakter), tetapi juga diharapkan mereka mampu melaksanakan moral 

yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. 

3. Tahapan Pembinaan Karakter 

Pembinaan karakter diyakini perlu untuk dilakukan oleh sekolah 

stakeholdenya untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan 

karakter di sekolah. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong 

lahirnya anak-anak yang baik (insan kamil). Tumbuh dan berkembangnya 

karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan 

komitmenya untuk melakukan berbagai hal yang baik dan melakukan segalanya 

dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga berperan membentuk 

karakter anak melalui orang tua dan lingkunganya. 

Karakter dikembangkan melalui tahapan pengetahuan (knowing) 

pelaksanaan (acting) dan kebiasaan (habit). Karakter tidak terbatas pada 

penetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu 

mampu bertindak  sesuai dengan pengetahuanya, jika tidak terlatih (menjadi 

kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau 

wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan tiga komponem 

karakter yang baik (components of good character) yaitu moral knowing   
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(pengetahuan tentang moral), moral feeling atau perasaan (penguatan emosi) 

tentang moral, dan moral action atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar 

peserta didik dan aau warga sekolah lain yang terlibat dalam sistem pendidikan 

tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, mengahayati, dan mengamalkan 

(mengerjakan) nilai-nilai kebajikan (moral ).88
 

Pembinaan karakter dalam suatu sistem adalah keterkaitan antara 

komponem-komponem karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku yang dapat 

dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling berhubungan antara 

pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk 

melaksanakanya, baik terhadap Tuhan yang maha esa, dirinya, sesamanya, 

lingkungan bangsa dan Negara serta dunia internasional. 

Oleh karena itu dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek 

perasaan (domain affecton atau emosi). Komponem ini dalam pendidikan 

karakter tersebut dengan ‚desiring the good‛ atau keniginan untuk berbuat 

kebaikan dengan demikian harus melibatkan bukan saja aspek ‚ knowing the 

good‛ (moral knowing), tetapi juga ‚desiring  the good‛ loving  the good ( moral 

feeling), dan ‚acting the good‛ (moral action). Tanpa itu semua manusia kan 

seperti robot yang terindoktrinasi oleh suatu faham. Demikian jelas bahwa 

karakter dikembangkan melalui tiga langka yakni mengembangkan  moral 

knowing, kemudian moral feeling, dan moral action. Dengan kata lain makin 

lengkap komponem moral yang dimiliki manusia, maka akan makin membentuk 

karakter yang baik atau unggul/ tangguh.
89

 Dengan demikian, pendidikan 

karakter mestinya mengikuti langkah-langkah yang sistematis dimulai dari 

pengenalan nilai secara kognitif, langka memahami dan menghayati nilai secara 
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efektif, dan langka untuk membimbing anak membulatkan tekad. 

4. Landasan Pendidikan Karakter 

Dalam pendidikan Karakter di Indonesia ada landasan- landasan yang 

dijadikan rujukan. Landasan-landasan ini dimaksudkan supaya pendidikan 

karakter yang diajarkan tidak menyimpang dari jati diri, masyarakat dan bangsa 

Indonesia. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa pendidikan karakter di 

Indonesia di dasarkan pada sembilan pilar  karakter dasar uyang meliputi: a) 

Cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya. b) tanggung jawab disiplin 

dan mandiri. c) jujur, d) hormat dan santun, e) kasih sayang peduli dan kerja 

sama f) percaya diri kreatif, kerja keras, pantang menyerah g) keadilan dan 

kepimpinan  h) baik dan renda hati  i) toleransi, cinta damai, dan persatuan.
90

 

Kesembilan pilar tersebut harus dikembangkan dan saling terkait dengan 

landasan pendidikan karakter di Indonesia. Landasan berfungsi sebagai titik 

acuan. Sedangkan pilar dasar tersebut dijadikan nilai dalam pelaksanaanya. 

Berikut ini merupakan landasan-landasan dalam melaksanakan dan 

mengembangkan pendidikan karakter di Indonesia yaitu: 

a. Agama 

Agama merupakan sumber kebaikan. Oleh Karenanya pendidikan karakter 

harus dilandaskan nilai-nilai ajaran agama, dan tidak boleh bertentangan dengan 

agama. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakat beragama, 

yang mengakui bahwa kebajikan dan kebaikan bersumber dari agama. Dengan 

demikan agama merupakan landasan yang pertama dan paling utama dalam 

mengembangkan pendidikan karakter di indonesia khususnya pada lembaga 

pendidikan anak usia dini. 
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b. Pancasila 

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi acuan dalam 

melaksanakan setiap roda pemerintahan . Kresantono sebagaimana dikutip 

Koesoema mengatakan bahwa pancasila kepribadian, pandangan hidup seluruh 

bangsa Indonesia; pandangan hidup yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat 

menjelang da sesudah proklamasi kemerdekaan. Oleh karenanya pancasila ialah 

satu-satunya panangan hidup yang dapat mempersatukan bangsa.  Pancasila 

harus menjadi ruh setiap pelaksaanya. Artinya, pancasila yang susunanya 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945, nila-nilai yang terkandung 

didalamnya menjadi nilai-nilai pula dalam mengatur kehidupan politik, 

hukum,ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni. Sehingga warna negara 

yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Budaya 

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki kenekaragaman 

budaya. Telah menjadi keharusan ila pendidikan karakter juga harus berlandaskan 

pada budaya. Artinya nilai budaya dijadikan sebagai dasar dalam pemberian 

makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat. Oleh karena itu budaya yang ada di Indonesia harus menjadi sumber 

nilai dalam pendidikan karakter tersebut. Supaya pendidikan yang ada tidak 

tercabut dari akar budaya bangsa indonsia. 

5. Hakikat Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter memilki makna dari pendidikan moral karena 

pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan benar atau salah akan tetapi 
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bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehdupan 

sehingga anak memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian 

dan komitmen untuk menetapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Wynne 

Mulyasa mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

to mark  menandai dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai. 

Karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen-komponen, 

kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut.
91

 Karakter merupakan perpaduan antara moral, 

rtika, dan akhlak. Moral lebih menitik beratkan pada kualitas perbuatan, tindakan 

dan perilaku atau apakah perbuatan itu bisa dikatakan baik dan buruk atau benar 

atau salah. Sebaliknya etika memberikan penilaian tentang baik dan buru, 

berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, sedangkan 

akhlak tatananya lebih menekankan bahwa pada khakikatnya dalam diri manusia 

telah tertanam keyakinan dimana keduanya (baik dan buruk) itu ada. Karenanya 

pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak yang tujuanya mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk memelihara apa yang baik 

itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh 

Hati. 

Pendidikan karakter berorientasi pada pembentukan manusia yang 

berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, maka landasan pendidikan karakter 

sesuai dengan Undang-undang PERPRES Nomor  87 Tahun 2017, yaitu:  

 Penguatan Pendidikan Kakarkter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-

nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, 
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jujur, toleran, disiplin, bekerja keras,kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

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

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung 

jawab.
92

 

Pendidikan karakter  didasarkan pada UU PERPRES No. 87 Tahun 2017 

dalam uraian undang-undang tersebut salah satu tujuan dari pendidikan adalah 

membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia 

dengan jiwa pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi 

dinamika perubahan di masa depan. Hal ini selaras dengan maksud dan tujuan 

pendidikan karakter. Selain itu pendidikan karakter juga sesuai dengan  al-Qur’an 

Surat an-Nahl 78/16: 

 

غََوَالْٗتَْصَار ًْ جَؼَمََنكَُىَُانسَّ َشَيْ ـًٔاَۙوَّ ٌَ ىْ ًُ حِكُىَْلََٗجؼَْهَ هَٰ َايَُّ ٌِ َتطُىُْ
ٍَْۢ َُاخَْرَجَكُىَْيِّ

 وَاّللَّٰ

ٌََوَالْٗفَْـ دَِةَََۙنؼََهَّكُىََْ جشَْكُرُوْ  

 

Terjemahnya 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur. 

 

Menurut Muhammad Fadil al-Djamali sebagaimana yang dikutip oleh M. 

Arifin, bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia harus 

melakukan usaha pendidikan aspek eksternal (memengaruhi dari luar diri peserta 

didik). Dengan kemampuan yang ada dalam peserta didik terhadap pengaruh 

eksternal yang bersumber dari fitrah itulah, maka pendidikan secara operasional 
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bersifat hidayah (petunjuk). Kaitannya  dengan pendidikan karakter adalah 

bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha pendidikan pada proses 

pengembangan potensi (fitrah) dari sisi eksternal melalui pengaruh lingkungan 

yang baik.
93

     

6. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa 

yang tangguh kompetitif, berakhlak mulia, moral, bertoleran, bergotong royong, 

jiwa patriot, berkembang dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Pendidikan karakter juga bertujuan  meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta 

didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan pada setiap satuan pendidikan.  Melalui pendidikan karakter peserta didik 

diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

hari
94

 Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas pasal 3 bahwa tujuan pendidikan karakter adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
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jawab. 

Menurut Darma Kesuma dkk dalam bukunya menyatakan bahwa 

pendidikan karakter bertujuan untuk memfasilitasi penguatan dan pengembangan 

nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses 

sekolah maupun setelah proses sekolah. Secara singkat pendidikan karakter 

bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan di Madrasah yang 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia  peserta 

didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi 

kelulusan.
95

 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga Negara yang lebih baik yaitu warga negara yang 

memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam 

kehidupan sebagai warna warga Negara. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa 

tidak manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak disadari oleh niali-nilai 

budaya yang diakui masyarakat tersebut. Niali-nilai budaya tersebut dijadikan 

dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi 

antara anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan 

dan membentuk manusia secara keseluruhan serta mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Sedangkan menurut Zuchdi yang dikutip dari tujuan pendidikan 

karakter adalah untuk mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai 

yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung 

jawab, nilai-nilai ini digambarkan sebagaimana perilaku moral. Dengan demikian 
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pendidikan karakter atau pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi warga 

Negara yang baik.
96

 Dan dapat membimbing peserta didik menjadi manusia yang 

utuh sesuai dengan kodrat yang ada. Karena pendidiakn merupakan tempat untuk 

belajar menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

7. Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter 

Pendidikan di Madrasah akan berjalan lancar, jika dalam pelaksanaanya 

memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. Dalam Kemendiknas 

memberikan beberapa rekomendasi prinsip untuk mewujudkan pendidikan 

karakter yang efektif adalah sebagai berikut: 

a. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter  

b. Mengidentifikasikan karakter secara komperehensif supaya mencakup 

pemikiran, persaan dan perilaku. 

c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk 

membangun karakter. 

d. Menciptakan komunikasi sekolah yang memiliki kepedulian. 

e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukan pertilaku 

yang baik. 

f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang  yang 

menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan 

membantu mereka untuk sukses. 

g. Mengusahkan tumbuhnya motivasi dari pada para peserta didik. 

h. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi 

tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang 

sama. 
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i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam 

membangun inisiatif pendidikan karakter. 

j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha 

memangun karakter. 

k. Mengevaluasi karakter Madrasah, fungsi staf sebgai guru-guru karakter, dan 

manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. 

8. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Untuk mencetak generasi yang berkarakter kokoh, maka perlu untuk 

ditanamkan pada setiap peserta didik tentang nilai-nilai pendidikan karakter. 

Karena suatu keniscayaan karakter akan tertanam dengan kokoh pada peserta 

didik tanpa adanya suatu upaya penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada 

peserta didik. Secara substansive karakter terdiri atas tiga nilai operatif 

(operative value), nilai-nilai dalam tindakan, yaitu pengetahuan tentang moral 

(moral knowing, yang disebut aspek kognitif), perasaan berlandaskan moral 

(moral feeling, yang disebut aspek afektif), dan perilaku berlandaskan moral 

(moral behavior, yang disebut aspek psikomotor).
97

 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan Kementerian 

Pendidikan ada delapan belas karakter. Nilai-nilai bersumber dari agama, 

pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun delapan belas nilai 

tersebut yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.  Nilai-nilai karakter yang bersumber 
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dari ajaran agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan 

hasil kajian empirik pusat kurikulum yang harus diimplementasikan di Madrasah yaitu: 

 

No Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama   

yang   dianutnya,   toleransi  terhadap pelaksanaan   

ibadah   lain   dan   hidup rukun 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan

 patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja                
keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh- sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu 

untukmenghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 
pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-
tugas. 

8. Demokratis Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengar 

10. Semangat 

kebangsaa n 

Yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara 

diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta tanah air Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

Kesetiaan, kepedulian dan penghargaan, yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi dan politik bangsa. 

12 Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat 
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dan mengakuiserta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13 Bersahabat 
/komunikatif 

Tindakan yang melihatkan cara senang berbicara, 
bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. 

14 Cinta damai Sikap, perkataan dan tindakan yang 
menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 
kehadiran dirinya. 

15 Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yangmemberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16 Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya dan 

mengembankan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17 Peduli Social Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18 Tanggung jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia, lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Jadi pembinaan nilai karakter disini yang dimaksud adalah upaya yang 

dilakukan oleh Madrasah dalam rangka pembentukan karakter anak melalui 

proses membiasakan anak melatih sifat-sifat baik (nilai-nilai karakter), sehingga 

proses tersebut dapat menjadi kebiasaan dalam diri anak menerapkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan dirinya. 

9. Metode Pedidikan Karakter 

Pendidikan dan lingkungan memilik pengaruh dalam pembentukan 

karakter meskipun karakter juga dipengaruhi oleh faktor bawaan  dari lahir. Oleh 

karena itu agar karakter terbentuk pada setiap anak didik dibutuhkan metode 

atau strategi dalam pembentukannya. Pendidikan karakter dipahami sebagai 

upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, 

dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang 

sesuai dengan jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri 
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sendiri, antarsesama dan lingkungan. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain: 

kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berpikir 

termasuk kepenasaran akan intelektual, dan berpikir logis. Oleh karena itu 

pembentukan karakter tidak bisa hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan 

saja atau melatih suatu keterampilan tertentu. Pembentukan pendidikan karakter 

perlu proses, contoh teladan dan pembiasaan atau pembudayaan dalam 

lingkungan masyarakat, maupun lingkungan (exposure) mediamasa
98

 

Menurut Asep Jihad, dkk untuk membangun atau membentuk karakter 

bisa dengan berbagai cara, jika menyadari bahwa karakter adalah sesuatu yang 

bisa dibangun dan dibentuk melalui proses. Salah satu cara yang paling efektif 

membangun karakter adalah dengan disiplin.
99

  Disiplin adalah melakukan apa 

yang harus dilakukan. Hal ini didasarkan sebagaimana menurut Timothy 

Wibowo, bahwa membentuk kedisiplinan anak didik bukan berarti membuat 

peraturan yang ketat dan memberikan hukuman yang berat terhadap perilaku 

yang melanggarnya, tetapi dalam membuat peraturan dan kegiatan yang 

bermanfaat dari yang sederhana dan sekiranya siswa mampu untuk mengerjakan. 

Apabila hal ini bisa dikerjakan pada setiap siswa itu artinya kedisiplinan mulai 

terbentuk pada dirisiswa
100

.  Menurut Deni Damayanti strategi pembentukan 

karakter yaitu, keteladanan, pembiasaan, Reward dan punishment dan sosialisasi 

dalam organisasi. 
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a. Keteladanan 

Pengembangan sifat-sifat dan watak yang berkarakter sesuai nilai- nilai 

budaya bangsa akan lebih efektif dan efisien apabila bersifat top- down, dari atas 

ke bawah. Pembentukan disiplin pada peserta didik hanya akan efektif jika 

kepala Madrasah dan gurunya menjadi teladan dalam disiplin. 

b. Pembiasaan  

Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa tidak akan 

terbentuk dengan tiba-tiba tetapi perlu melalui proses dan pertahapan yang 

kontinyu.  Oleh karena itu, perlu upaya pembiasaan perwujudan nilai-nilai 

dalam kehidupan sehari-hari.  Proses pembiasaan pada awalnya dimulai dengan 

tahap inisiasi dengan memberikan faktor pendorong eksternal yang kuat, 

sehingga terkesan semacam memaksa pada tataran tertentu. Dimulai dengan 

proses, berlanjut menjadi pembiasaan, yang pada akhirnya faktor penggerak 

eksternal bergeser menjadi faktor internal dari diri sendiri. Pada tahap ini berarti 

telah terjadi kesesuaian antara nilai-nilai yang dipahami sebagai konsep diri 

dengan sikap perilaku yang muncul sebagai karakter. 

c. Reward dan punishment 

Agar perilaku peserta didik sesuai dengan tata nilai dan norma yang 

ditanamkan perlu dilakukan konfirmasi antara nilai yang dipahami dan perilaku 

yang dimunculkan. Peserta didik melakukan yang sesuai suatu yang baik, perlu 

diberikan penghargaan atau pujian. Untuk memberikan sugesti atau dorongan 

positif agar memiliki karakter yang baik. Untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan perilaku terhadap tata nilai dan norma perlu dilakukan upaya-

upaya pencegahan dengan memberikan punishment atau sanksi yang sepadan 
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dan bersifat pedagogis pada peserta didik. 

d. Sosialisasi dalam organisasi 

Peserta didik adalah aset bangsa yang diharapkan akan menjadi kader 

penerus pembangunan di masa depan. Salah satu potensi yang menjadi aset 

generasi muda adalah potensi kepemimpinan. Potensi ini perlu diarahkan pada 

potensi kepemimpinan yang sesuai dengan karakter bangsa. Oleh karena itu 

perlu direkayasa kondisi pendidikan yang memberikan peluang berupa tugas, 

tantangan, persoalan dan situasi yang dapat mengaktualisasikan potensi 

kepemimpinan dan perilaku berorganisasi peserta didik. 

Strategi internalisasi nilai sosial dalam kegiatan ekstrakurikuler lebih 

diutamakan sebab disitulah peserta didik berinteraksi secara langsung dengan 

peserta didik lainnya. Interaks itersebut merupakan hasil dari proses mengetahui 

yang dilanjutkan dengan merasakan dan diakhiri dengan bentuk tindakan. Dari 

kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat dilihat sejauh mana seorang peserta 

didik menerapkan nilai-nilai sosial dalam berpikir dan berperilaku 

ataubersikap.
101

 Sedangkan menurut Zubaidi  menjelaskan bahwa pembelajaran 

karakter secara konprehensif dapat dilakukan dengan mengunakan metode 

inkulkasi (inculcation ), keteladanan ( modeling ), fasilitasi ( fasilitation), 

pengembangan keterampilan ( skill building). 

a) Inkulkasi nilai 

Pendidikan dengan inkulkasi (penanaman) nilai bisa menggunakan 

strategi sebagai berikut: 

1) Menargetkan penanaman nilai-nilai kebaikan seperti: kesabaran, 
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kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, patriotis, perasaan 

kasihan, dansensitivis. 

2) Penggunaan karya sastra dan nonfiksi, misalnya nilai-nilai perjuangan 

lewat sajak-sajak Chairil Anwar dan sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia. 

3) Audiovisual, misalnya berbagai judul film dan berbagai acara televisi. 

4) Pengabdian kepadamasyarakat. 

5) Pembelajaranempati. 

6) Pembelajaran etika. 

7) Program Olahraga,dan 

8) Menjaga dan meningkatkan kesadaran akan hargadiri. 

b) Keteladanan Nilai 

Dalam pendidikan nilai dan spiritualitas, permodelan atau pemberian 

teladan merupakan strategi yang biasa digunakan. Bahkan menurut Suwandi, 

pendekatan modeling, keteladanan (uswah) yang dilakukan oleh guru lebih tepat 

digunakan dalam pendidikan karakter di Madrasah. Hal ini mengingat karakter 

merupakan perilaku (behavior), bukan pengetahuan sehingga untuk dapat 

diinternalisasi oleh peserta didik, maka harus diteladankan bukan diajarkan. 

Strategi keteladanan ini dapat dibedakan menjadi keteladanan internal 

(internal modelling) dan keteladanan eksternal (external modelling). Keteladanan 

internal dapat dilakukan melalui pemberian contoh yang dilakukan oleh pendidik 

sendiri dalam proses pembelajaran, misalnya dilakukan dengan cara mengawali 

dan mengakhiri setiap pembelajaran dengan doa, datang tepat waktu. Sementara 

keteladanan eksternal dilakukan dengan  pemberian contoh-contoh yang baik dari 

tokoh yang dapat diteladani, baik tokoh lokal maupun tokoh internasional. 

Keteladanan seperti ini dapat dilakukan misalnya dengan menyajikan cerita 
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tentang tokoh-tokoh agama yang dapat dijadikan teladan dalam meniti 

kehidupan, seperti contoh Nabi Muhammad. 

1. Fasilitasi 

Inkulkasi dan keteladanan mendemonstrasikan kepada subjek didikcara 

yang terbaik untuk mengatasi berbagai masalah, sedangkan fasilitasi melatih 

subjek didik mengatasi masalah- masalah tersebut. Bagian terpenting dalam 

metode fasilitasi nilai adalah pemberian kesempatan kepada subjek didik. 

Kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh subjek didik dalam pelaksanaan metode 

fasilitasi akan berdampak positif pada perkembangan kepribadian. 

2. Pengembangan keterampilan 

Ada beberapa keterampilan yang diperlukan agar seseorang dapat 

mengamalkan nilai-nilai yang dianut sehingga berperilaku konstruktif dan 

bermoral dalam masyarakat. Keterampilan ini antara lain berfikir kritis, berfikir 

kreatif, berkomunikasi secara jelas, menyimak, bertindak asertif, dan menemukan 

resolusi konflik, yang secara ringkas disebut keterampilan akademik dan sosial
102

 

Sementara itu dalam buku ‚Membangun Karakter dengan Hati Nurani‛ ada 

beberapa metode yang digunakan dalam membangun  karakter yaitu melalui 

keteladanan, simulasi praktik (eksperimental learning), menggunakan metode 

Repeat Power atau Dzikir Karakter, metode 99 sifat utama, membangun 

kesepakatan nilai unggulan dan melalui penggunaan metafora.
103

  

Berdasarkan keterangan diatas bahwa pembentukan karakter bisa 

dilakukan dengan menerapkan metode atau strategi kedisiplinan, keteladanan dan 
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pembiasaan. Pada dasarnya baik kedisiplinan, keteladanan dan pembiasaan 

merupakan upaya untuk membangun dan membentuk karakter anak didik dan 

harus menjadi pijakan untuk menuju peradaban bangsa. Dari sebab itu 

kedisiplinan, keteladanan dan pembiasaan harus tercermin dalam program-program 

yang dirancangkan Madrasah. 

10. Hubungan Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Akhlak 

Dalam kaitanya dengan pendidikan akhlak, terlihat bahwa pendidikan 

karakter mempunyai orientasi yang sama, yaitu pembentukan karakter perbedaan 

bahwa pendidikan akhlak terkesan timur dan Islam, sedangkan pendidikan 

karakter terkesan barat dan sekuler, bukan alasan untuk dipertentangkan. Pada 

kenyatan kedua memiliki ruang untuk saling mengisi. Bahkan Lickona sebagai 

Bapak pendidikan karakter di Amerika justru mengisyaratkan keterkaitan antara 

karakter dan spiritualitas.  Dengan demikian bila sejauh ini pendidikan karakter 

telah berhasil dirumuskan oleh para penggiatnya sampai pada tahapan yang 

sangat operasional meliputi metode starategi dan tehnik, sedangkan pendidikan 

akhlak syarat dengan informasi kriteria ideal dan sumber karakter yang baik, 

maka memadukan keduanya menjadi suatu tawaran yang sangat insfiratif. Hak 

ini sekaligus menjadi entry poin  bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan 

yang kuat dengan nilai-nilai spiritualitas dan agama. 

Pembudayaan karakter (akhlak) perlu dilakukan. Terwujudnya karakter 

mulia yang merupakan tujuan akhir dari suatu peoses pendidikan sangat di 

dambakan oleh setiap lembaga yang menyelenggarakan proses pendidikan. 

Budaya atau kultur yang ada di lembaga, baik Madrasah, kampus, maupun yang 

lain berperan penting dalam membangun ahklak dikalangan sivitas akademika 

dan para karyawanya . Oleh karena itu lembaga pendidikan memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk melakukan pendidikan ahklak ( pendidikan moral )bagi 
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para peserta didik dan juga membangun kultur ahklak mulia bagi 

masyarakatnya
104

  

Sebenarnya akhlak itu sendiri bukanlah perbuatan, melainkan gambaran 

batin bahwa Akhlak adalah nafsiyah (sesuatu yang bersifat kejiwaan/abstrak), 

sedangkan bentuknya yang kelihatan berupa tindakan (mu'amalah) atau tingkah 

laku (suluk) merupakan cerminan dari akhlak tadi. Jadi pada hakikatnya khulk 

atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan 

menjadi kepribadian hingga dari situ timbulah berbagai macam perbuatan dengan 

cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. 

Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik dan terpuji menurut 

pandangan syari'at, maka ia dinamakan akhlak mulia dan sebaliknya apabila yang 

lahir kelakuan yang buruk, maka disebutlah akhlak yang tercela. 

Pendidikan karakter atau akhlak sangat diperlukan dalam mewujudkan 

peserta didik memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang saling menghargai dan 

kasih sayang antara sesama. Hal ini didukung oleh pendapat dari Sabar Budi 

Raharjo bahwa: Pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan secara 

holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam 

kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang 

berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip kebenaran yang 

dapat dipertanggung jawabkan.
105

 

Karakter adalah sebuah pola, baik itu pikiran,sikap maupun tindakan yang 

melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan.
106
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Karakter juga menjadi ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu 

tersebut. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian dan 

merupakan benda atau individu tersebut, dan merupakan mesin yang mendorong 

bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.  Karakter 

adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari 

hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang berpikir, bersikap dan bertindak. Kebijakan 

terdiri atas sejumlah nilai, moral, norma, seperti jujur berani bertindak, dapat 

dipercaya, dan hormat kepada orang lain.
107

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa akhlak 

merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan 

perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan pikiran 

dan dorongan dari luar. Dari situlah timbul berbagai macam perbuatan dengan 

cara spontan tanpa di buat-buat dan tanpa memerlukan pikiran.
108

 Pembentukan 

karakter merupakan salah satu tujuan Pendidikan Nasional. Pasal 1 UU Sisdiknas 

tahun 2003 menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan Nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, 

dan akhlak yang mulia.
109

 Tujuan dari pendidikan karakter adalah 

Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara 

yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dan mengembangkan 

kebiasaan dan perilaku terpuji yang sejalan dengan nilai-nilai universal dan 

tradisi budaya bangsa Indonesia yang religious 
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Adapun 18 karakter yang harus dimiliki oleh siswa sebagai berikut:
110

 

1. Religius: sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3.  Toleransi: Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan 

5. Kerja Keras: Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas 

8. Demokratis: Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain 

9. Rasa Ingin Tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 
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10. Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya 

11. Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan 

12. Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya 

13. Cinta Tanah Air : Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

14. Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

15. Bersahabat/Komunikatif: Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

16. Cinta Damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

17. Gemar Membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

18. Peduli Lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi 

19. Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 
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20. Tanggung-jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Kebermanfaatan pendidikan karakter yaitu untuk mencapai pendidikan 

agama Islam yang senantian relevan dengan perkembangan zaman, bahkan 

menjadi filter kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya 

dikehidupan bermasyarakat karena ciri khas kurikulum Islam senantiasa relevan 

dengan perkembangan zaman.
111

 

11. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembentukan Karakter  

Berbicara soal faktor terbentuknya atau yang memengaruhi terbentuknya 

suatu kepribadian seorang anak, sangat banyak faktor yang memengaruhinya 

diantaranya yaitu faktor keturunan, pengalaman, masa kanak-kanak, pemodelan 

oleh dewasa atau orang yang lebih tua, pengaruh lingkungan sebaya, lingkungan 

fisik dan sosial, subtansi materi di Madrasah atau lembaga pendidikan lain dan 

media masa. Diantara sekian banyak faktor yang memengaruhi terbentuknya 

kepribadian seorang anak tersebut tidak lepas juga ada pengaruh seorang guru 

didalamnya sebagai pengajar dimana tempat seorang anak menerima dan 

menjenjangi ilmu pendidikan, jika seorang guru memiliki wawasan yang luas 

dalam memberikan pelajaran dan ilmu pengetahuan Pendidikan agama Islam dan 

kepribadian yang tulus dalam hal belajar mengajar tentunya seorang siswa dapat 

menerima ilmu dan pelajarannya dengan baik dan benar. 

Faktor faktor yang memengaruhi pembentukan karakter Menurut 

Muqowin yaitu: a). faktor internal; merupakan faktor pendukung/penghambat 
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yang berasal dari dalam individu. Salah satu faktor internal yang erat kaitanya 

dengan kepribadian/karakter awal siswa adalah soft skill. Soft skill pada dasarnya 

merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain 

(interpersonal skill) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.  

b). faktor  eksternal; merupakan faktor yang dipengaruhi dari lingkungan sekitar/ 

keluarga. Lingkungan keluarga sebagai salah satu faktor penentu yang 

berpengaruh dalam perkembangan pribadi anak. Menurut Firdaus lingkungan 

kelaurga adalah lingkungan pendidikan anak yang pertama dan utama, karena 

dalam kelurga inilah anak pertama kali memperoleh pendidikan dan bimbingan. 

Dikatakan utama karena sebagaian besar dari kehidupan anak adalah dalam 

keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebagai salah satu faktor penentu yang 

berpengaruh dalam perkembangan pribadi anak.
112

  

Rutland mengemukakan karakter berasal dari akar kata latin yang berarti 

dipahat sebuah kehidupan, seperti sebuah blok granit dengan hati- hati dipahat 

ataupun dipukul secara sembarangan yang pada ahirnya menjadi sebuah 

mahakarya ataupun puing-puing yang rusak. Karakter adalah gabungan dari 

kebijakan dan nilai-nilai yang dipahat didalam batu hidup tersebut, menyatakan 

nilai yang sebenarnya.
113

 Mulyasa berpendapat bahwa pembinaan karakter bagi 

anak usia dini mempunyai makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral  karena 

tidak hanya berkaitan dengan masalah benar salah, tetapi bagaimana 

menanamkan kebiasaan (habit) tentang berbagai perilaku yang baik dalam 
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kehidupan sehingga anak memiliki kesadaran dan komitmen untuk menerapkan 

kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.
114

 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakter adalah kualitas atau kekutan mental dan moral, akhlak atau budi pekerti, 

individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan 

penggerak serta yang membedahkan individu lain. Karakter dalam hal ini yang di 

maksud adalah karakter peserta didik yang di bina oleh seorang guru Akidah 

Akhlak melalui kinerjanya. Pembinaan merupakan suatu rangkaian pembinaan 

secara formal maupun non formal dalam rangka mendayagunakan semua sumber, 

baik berupa unsur manusia maupun non manusia dimana dalam proses kegiatanya 

berlangsung upaya membantu membimbing dan mengembangkan pengetahuan 

dan kecakapan sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga pada ahirnya tujuan 

yang telah direncanakan dapat tercapai  secara efektif dan efisien.  

Menurut Djuju Sudjana, pembinaan meliputi meliputi dua sub fungsi 

yanitu pengawasan (controlling) dan supervisi. Secara umum persamaan antara 

pengawasan dan supervisi adalah bahwa keduanya merupakan bagian kegiatan 

pembinaan sebagai fungsi manajemen. Djuju Sudjana juga mengemukakan bahwa 

‚fungsi pembianaan, baik pengawasan maupun supervisi dapat dilakukan dengan 

menggunakan dengan pendekatan langsung (direct contak) dan pendekatan tidak 

langsung (indirect contact.)‛ Pendekatan langsung apabila pihak Pembina 

melakukan pembinaan melalui tatap muka dengan pihak yang dibina atau dengan 

pelaksana  program.   
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Pendidikan agama didefenisikan sebagai usaha maupun upaya  yang di 

arahkan kepada pembentukan akhlak pada anak sesuai norma dan kaidah dalam 

ajaran Islam. Mengingat pentingnya akhlak yang baik bagi  anak dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan suatu pondasi  yang dapat 

mencegah seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik, terlebih lagi 

Pendidkan Agama Islam. Dalam Undang- Undang Sistim Pendidikan Nasional 

(UU RI NO. 2 tahun 2003) disebutkan ‚Bahwa tujuan pendidikan nasional dalam 

kaitanya dengan pendidikan Islam  adalah mengembangkan manusia seutuhnya 

yakni manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan 

budi pekerti yang luhur‛. Hal ini menunjukan bahwa jelas sekali pendidikan 

agama bagian pendidikan yang amat penting yang berkenaan  dengan aspek-

aspek sikap  dan nilai keimanan dan ketaqwaan.  

D. Kerangka Konseptual 

Guru memiliki tugas sebagai pengajar yang melakukan transfer 

pengetahuan. Selain itu, guru juga sebagai pendidik yang melakukan transfer 

nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan 

menuntut siswa dalam belajar. Untuk itu guru harus berperan aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional yang bekerja dengan 

kinerja yang tinggi. Kinerja guru akan menjadi optimal bila diintegrasikan 

dengan komponen Madrasah, baik kepala Madrasah, iklim Madrasah, guru, 

karyawan, maupun anak didik. Untuk mencapai kinerja guru yang baik 

dibutuhkan adanya kepemimpinan yang baik, dibutuhkan adanya kepemimpinan 

yang efektif. Selain kepemimpinan kepala Madrasah, iklim Madrasah juga 

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja guru yang baik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian dengan pola kualitatif, yang merupakan 

penelitian yang ditujukan untuk mengambarkan serta menganalisis sebuah 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta 

pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok, serta mendeskripsikan 

obyek secara alami, faktual, dan sistematis
132

 mengenai Kinerja Guru Akidah 

Akhlak Dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik di MTs Swasta Busak 

Kabupaten Buol. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di salah satu Madrasah Swasta yaitu MTs. 

Swasta Busak Kabupaten Buol. Alasan penulis memilih Madrasah ini karena 

pada Madrasah tersebut pembinaan karakternya masih belum maksimal karena 

kurangnya kerja sama antara orang tua dan guru. Di Madrasah tersebut juga 

memiliki tenaga pengajar/ guru yang masih sangat kurang sehingga setiap guru 

mengampuh mata pelajaran lebih dari satu, termasuk guru Akidah Akhlak. Selain 

mata pelajaran Akidah Akhlak, mata pelajaran mulok sebagai tugas tambahnya.  

Tentunya hal ini sangat memengaruhi dalam pembinaan  karakter peserta didik. 

Karena konteks pada masalah ini terdapat pada Madrsah dan khususnya guru 

Akidah Akhlak, sehingga ini relevan di jadikan fokus penelitian.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.
133

 

Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan 

dalam tujuan penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa walaupun 

masalah penelitiannya sama tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu 

antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan 

masalah.
134

  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Pedagogis. Pendekatan ini mengandung bahwa makhluk Tuhan yang 

berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah 

yang memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses kependidikan. 

Dalam penelitian ini penulis mengamati upaya kepala madrasah terakit dengan 

proses kepemimpinan dalam peningkatan kinerjaguru karena kegiatan ini 

merupakan hubungan pedagogis. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah diklasifikasikan menjadi dua 

jenis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.
135
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1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung yang 

terkait dengan Kinerja guru Madrasah di MTs. Swasta Busak Kabupaten Buol. 

Data ini penulis peroleh dari beberapa sfenomena yang terdiri dari kepala 

madrasah dan para guru dalam bidang Akidah Akhlak, yang berjumlah 2 orang. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data ini 

berfungsi untuk menghindari adanya data yang tidak valid yang didapatkan dari 

hasil penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui dokumentasi terkait data 

guru serta dokumentasi penting di MTs. Swasta Busak Kabupaten Buol dan yang 

berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini. 

D. Metode Penelitian 

Berdasarkan sasaran penelitian dengan mengacu kepada konsep utama 

serta unit analisis yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tiga metode yang biasa digunakan dalam penelitian 

kualitatif pada umumnya, yaitu wawancara (interview), pengamatan (observasi), 

dan dokumentasi. Berikut akan dibahas mengenai ketiga metode tersebut. 

1. Pengamatan (observasi) 

Observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui, mengumpulkan, dan 

mencatatat terkait dengan data pelaksanaan pembinaan karakter. Observasi atau 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah ‚Kinerja guru 

Akidah Akhlak dalam pembinaan karakter peserta didik di MTs. Swasta Busak 

Kabupaten Buol‛. 

2. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara dilakukan peneliti dengan  metode pengumpulan data 

dengan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti yang 
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mengajukan pertanyaan kepada informan dan informan memberikan jawaban  

atas pertanyaan itu.
136

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur atau 

wawancara mendalam yaitu membuat daftar pertanyaaan yang diajukan kepada 

informan. Peneliti akan mewawancarai pihak – pihak yang di anggap relevan  

dengan penelitian ini yaitu kepala Madrasah dan para guru Akidah Akhlak MTs. 

Swasta Busak Kabupaten Buol. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui dokumentasi 

merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik wawancara dan 

observasi. Dokumentasi ini peneliti lakukan adalah cara untuk mendapatkan data 

dengan mewawancarai informan dengan mencatat informasi dan  mengambil 

foto/gambar informan pada saat wawancara berlangsung, yang terkait dengan 

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan upaya yang sangat membantu bagi peneliti dalam 

melakukan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi, terkait dengan 

masalah yang akan diteliti. Peneliti menggunakan bentuk instrument informan 

untuk mendapatkan data-data yang menjadi bahan informasi yang sesuai dengan 

sasaran penelitian.  Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri 

karena penelitian ini bersifat  kualitatif, sehingga peneliti secara langsung dapat 

melihat, mendengarkan, dan merasakan apa yang terjadi di lapangan informasi 

yang akan digali dalam sebuah proses ditinjau dari berbagai dimensi dan 

dinamika informasi tersebut.  Adapun instrument penunjang yang digunakan 
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peneliti dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan alat tulis, (handpone) 

kamera, dan buku catatan.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setiap variabel akan dianalisa secara deskriptif dan diuraikan berdasarkan 

indikator yang telah dibuat. Mengingat tesis ini bercorak kualitatif, maka tentu 

cara kerjanya pun bercorak deskriptif dan bersifat kualitatif.
137

 

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap secara ber 

kesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. 

Kegiatan ini dilakukan oleh penelti secara berkesinambungan mulai dari awal 

sampai akhir pengumpulan data, menyangkut pembinaan karakter dalam 

kaitannya dengan kinerja guru Akidah Akhlak di MTs. Swasta Busak 

Kabupaten Buol. 

2. Melakukan penyajian data, yaitu menyajikan data yang sudah disaring dan 

sudah diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk narasi deskriftif. 

Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil yang ditemukan 

sehingga kesimpulan dapat dirumuskan secara obyektif. 

3. Penarikan kesimpulan yang dimaksud yakni peneliti merumuskan kesimpulan 

dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif 

deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan peneliti dengan pola 

induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat 

khusus, dalam hal ini peneliti mengkaji sejumlah data spesifik mengenai 

masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara 

umum. Selain menggunakan pola induktif, peneliti juga menggunakan pola 
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deduktif, yakni dengan cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian 

mengarah kepada kesimpulan yang bersifat lebih umum lagi, kemudian 

peneliti menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian atau pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar 

data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya 

secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk 

mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya 

akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Penelitian melakukan  

pengujian keabsahan data dilakukan dengan 4 kriteria yakni derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferbility), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability).
138

  

Tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 kriteria saja  

yakni credibility, transferability, dan confirmability  Untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan melalui meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti di lapangan, 

pengamatan secara terus-menerus, lalu triangulasi, baik metode dan sumber 

untuk mencek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang 

diperoleh dari sumber lain, dilakukan untuk mempertajam tilikan terhadap 

hubungan sejumlah data, keterlibatan teman sejawat untuk berdiskusi, 

memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian, menggunakan bahan 

referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang 

diperoleh, dalam bentuk rekaman, tulisan dan lain sebagainya, member check, 

pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan 

dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang 

dibutuhkan peneliti.  

                                                             

138
Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 164. 



94 
 

 
 

Transferabilitas bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat 

diaplikasikan oleh pemakai penelitian, penelitian ini memperoleh tingkat yang 

tinggi bila para membaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang 

jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Confirmabilitas dilakukan peneliti 

berupa komunikasi dengan pembimbing 1 dan 2 serta para informan dalam 

bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam 

penelitian, untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan data yang 

diperoleh selama proses pengumpulan data. 
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BAB  IV 

KINERJA GURU  AKIDAH AKHLAK  DALAM PEMBINAAN KARAKTER  

PESERTA DIDIK DI MTs. SWASTA BUSAK 

 KABUPATEN BUOL 

A. Hasil Penelitian 

1. Kinerja Guru Akidah Akhlak di MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol 

Berdasarkan hasil observasi awal bahkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti di MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol terhadap guru Akidah 

Akhlak yang berjumlah 1 orang. Pelaksanaan kinerja guru Akidah Akhlak di 

MTs.Swasta Kabupaten Buol telah berjalan sesuai dengan kalender pendidikan 

dan sudah berjalan dengan baik, tepat waktu, dan disiplin dalam bekerja, 

meskipun secara konfrehensif belum maksimal hasil yang diharapkan.  

Kinerja guru Akidah Akhlak di MTS.Swasta Busak Kabupaten Buol, 

cukup baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hanya saja  

pembinaan karakter terhadap peserta didik yang masih belum maksimal, dan 

belum dapat memfokuskan  waktunya. Sehingga kompetensi yang diharapkan 

belum dapat terpenuhi.  Menurut ‚Jasma, S.Pd bahwa pembinaan karakter sangat 

penting  untuk menentukan kualitas pribadi seseorang, dengan karakter yang 

dimiliki seseorang  dapat menjadikan hubungan  sosial menjadi harmonis dengan 

sesamanya dan berdampak pada peningkatan serta keberhasilan dalam hidupnya, 

seperti: karakter yang baik dan positif  membuat dirinya  memiliki kemampuan 

sosial  yang di tunjukan melalui interaksi  dan membuat dirinya muda bergaul, 

muda menyesuaikan dengan lingkungan  dan di terima oleh lingkunganya. 

Pembinaan karakter  akan menumbuhkan  sikap tanggung jawab  baik terhadap 

dirinya  maupun terhadap orang lain. Karakter yang baik akan menjadikan  siswa 

memiliki tanggung jawab  dalam  belajar dan menunjukan sikap peduli terhadap 

dirinya dan orang di sekitarnya  yang di tunjukan melalui  keseriusan dalam 
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belajar. Pembinaan Karakter terhadap peserta didik bukanlah hal yang mudah  

apalagi menghadapi sifat/watak peserta didik yang berbeda-beda, pembinaan 

sebenarnya di mulai dari keluarga. Apabila seorang anak harus  mendapatkan 

pembinaan karakter  yang intens akan membuat dirinya memiliki karakter yang 

positif  yang akan berkembang dan mengakar dalam dirinya. Namun kenyataanya 

orang tua lebih mementingkan pekerjaan pribadi dan  kecerdasan otak dari pada 

pembinaan karakter pada anaknya.‛
139

 

Sesuai hasil wawancara  dengan Rusmi Mader ‚bahwa guru Akidah 

Akhlak harus  memiliki kemampuan  kinerja  terutama dalam pembinaan karakter  

peserta didiknya  harus bertanggung  jawab atas  masa depan peserta didiknya.  

Guru Akidah Akhlak harus dapat melakukan penilaian dan mengevaluasi  

pelaksanaan proses belajar mengajar yang telah berlangsung dan membuat 

perencanaan pembelajaran, dimulai dari membuat program tahunan, program 

semester, rincian minggu efektif dan membuat kriteria  ketuntasan minimal 

(KKM) terkait  dengan pembinaan karakter . 
140

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengumpulan data,  

dokumentasi  menunjukan bahwa kinerja guru Akidah Akhlak terkait dengan 

pembinaan karakter di MTs Swasta Busak kabupaten Buol, sebelum proses 

pembelajaran telah menyiapkan  perangkat pembelajaran . Hal ini didukung  oleh 

hasil wawancara  dengan kepala Madrasah MTs Swasta  Busak Kabupaten Buol.‛  

Semua guru dianjurkan  pada awal tahun ajaran baru  agar menyusun perangkat  

untuk digunakan  sebagai pedoman  dalam proses pembelajaran.
141

 

                                                             
139

Jasma, Guru Akidah Akhlak MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol, wawancara  tanggal 

12  April 2021, di ruang guru. 
140

Rusmi Mader, Guru al-Qur’an Hadist MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol, wawancara 

15  April 2021, di kelas VII. 
141 Wati, Kepala Madrasah Tsanawiyah Busak Kabupaten Buol, wawancara tanggal 17 

April 2021, di Ruang kepala Madrasah 
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Dengan demikian  peneliti dapat menyatakan  bahwa kinerja  yang di 

lakukan oleh guru Akidah Akhlak  mulai dari membuat  perangkat  pembelajaran  

sampai dengan pembinaan karakter  sudah cukup baik. Tetapi pada kenyataannya  

guru Akidah Akhlak masih kurang profesional dalam kinerjanya terutama dalam 

pembinaan karakter. Pada dasarnya guru Akidah Akhlak sebelum melakukan 

proses pembelajaran telah membuat  perangkat pembelajaranya. Akan tetapi 

terkadang juga dalam proses pembelajaran guru Akidah Akhlak berangkat ke 

kelas hanya berbekal dari  buku pegangan saja, dengan alasan  bahwa lupa dan 

ketinggalan di rumah, sehingga hasil yang di harapkan  dari pembelajaran kurang 

maksimal. Tentunya ini merupakan masalah yang berpengaruh di dalam 

pembinaan karakter peserta didik.  Hal  ini dikarenakan  guru Akidah Akhlak 

tidak hanya mengampuh satu mata pelajaran akan tetapi ada mata pelajaran lain 

yang menjadi tugas tambahanya, sehingga tidak bisa memfokuskan diri dan 

waktunya dalam pembinaan karakter. Gambaran kualitas pembelajaran guru 

Akidah Akhlak di MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol dalam pembinaan 

karakter peserta didiknya belum sesuai dengan program yang telah di rencanakan 

dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

2. Bentuk Pembinaan Karaktek  Peserta Didik di MTs.Swasta Busak 

Kabupaten Buol 

Pelaksanaan Pembinaan karaktek  di MTs Swasta Busak Kabupaten Buol  

tidak hanya dilakukan oleh guru Akidah Akhlak  tetapi juga oleh pihak Madrasah  

dilakukan secara efektif melalui kegiatan ektrakurikuler, yakni  : 

a.  Kegiatan  Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan ( keagamaan) 

1. Memberikan  Pengetahuan, pemahaman, dan melaksanakan pembiasaan 

keimanan dalam ketaqwaan  terhadap Allah swt dalam kehidupan sehari-

hari. 
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2. Meningkatan keimanan  dan ketaqwaan kepada Allah swt serta berakhlak 

mulia  

3. Menanamkan Akhlak mulia  kepada peserta didik melalui kegiatan 

pembiasaan positif. 

Menurut  Syahril Rahman,  bahwa pembinaan  Keimanan dan ketaqwaan 

terhadap Allah swt di MTs. Swasta Busak Kabupaten Buol melalui berbagai jenis 

kegiatan – kegiatan keagamaan antara lain:  

a. Melaksanakan shalat berjamaah di mesjid 

b. Memperingati  hari- hari besar keagamaan seperti maulid  Nabi besar 

Muhammad saw,  isra mi’raj dan tahun baru Islam. 

c. Melaksanakan salat dhuha bersama di masjid 

d. Melakukan pelatihan ceramah dan kultum
142

 

Kegiatan – kegiatan tersebut diatas akan membentuk karakter religious, 

toleransi, disiplin, kerja keras, demokratis , rasa ingin tahu, tanggung jawab, 

mandiri, gemar membaca dan krearif. Nilai – nilai karakter ini diharapkan  

memberikan perubahan  pada peserta didiknya  misalnya  bertambah iman dan 

taqwanya.  Jefri A. Nonci  menambahkan bahwa setiap kegiatan  keagamaan 

yang dilaksanakan di MTs Swasta  Busak Kabupaten Buol  mengandung nilai 

karakter tersendiri  dari semua jenis- jenis kegiatan  yang termaksud dalam 

kegiatan keagamaan ada beberapa  karakter antara lain: 

a. Religious, toleransi, kerja keras dan demokrasi. 

b. Peringatan hari besar Islam  seperti  isra mi’raj dan mauled Nabi besar  

Muhammad saw  akan menanamkan rasa cinta kepada nabi Muhammad 

saw sehingga peserta didik akan menjadikanya teladan dalam kehidupan  

sehari-hari. 

                                                             

142
Syahri Rahman, Guru Bahasa Arab MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol, wawancara  

tanggal 17  April 2021 di ruang guru. 
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c. Pelatihan ceramah atau kultum; melalui kegiatan ini  maka selain nilai 

religious maka akan diharapkan terbentuk nilai kerja keras  karena di 

dalam pelatihan  diberikan beban kepada peserta didik  untuk menghafal 

teksnya. Disamping itu peserta didik akan lebih giat membaca buku 

sehingga dalam latihan mereka muda untuk  berkreasi kata–kata. 

Sedangkan nilai- nilai karakter yang terkandung dalam kegiatan ini adalah 

religious, disiplin, mandiri dan toleransi. Shalat djuhur dan salat dhuha 

berjamah akan membentuk sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan perinta Allah swt. dan juga melatih kedisiplinan anak  

dalam menyusun shafnya secara teratur.  Sedangkan nilai- nilai karakter  

yang terkandung dalam pelaksanaan  kegiatan salat djuhur adalah 

d. Shalat dhuha bersama di masjid merupakan program tersendiri dalam 

Madrasah tersebut, kegiatan di maksudkan agar kiranya dapat menumbuh 

kembangkan rasa keimanan kepada sang maha haliq . Sedangkan 

memalalui kegiatan ini  nilai- nilai karakter yang didapatkan  oleh peserta 

didik  adalah religious, disipin, mandiri dan toleransi. 
143

 

c. Latihan kepemimpinan Siswa kegiatan ini dilakukan secara rutin diakhir 

semester II, terutama bagi kelas 7. Fokus utama dari kegiatan ini adalah 

mengembangkan potensi kepemimpinan  siswa, kerjasama timdan 

kemampuan memecahkan masalah baik secara sendiri maupun bersama-

sama. 

b. Upacara Bendera  

Kegiatan upacara bendera merupakan salah satu upaya pendidikan yang 

dapat mencakup  pencapaian berbagai tujuan pendidikan. Sikap disiplin, 

kesegaran jasmani dan rohani, keterampilan gerak, keterampilan memimpin, dan 
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Jefri Nonci, Guru Pembina Ekstrakurikuler Bidang Keagamaan, wawancara tanggal  

19 April 2021. 
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pengembangan sikap bersedia dipimpin adalah merupakan hal – hal yang dapat 

diperoleh melalui kegiatan upacara bendera. Tujuan yang diharapkan dari 

pelaksanaan upacara bendera diMadrasah  yaitu:  

1. Membiasakan bersikap tertib dan disiplin  

2. Membiasakan berpenampilan rapi 

3. Meningkatkan kemampuan  memimpin 

4. Membiasakan kesediaan dipimpin 

5. Membina kekompakan dan kerja sama 

6. Mempertebal rasa semangat kebangsaan 

c. Senam Kesehatan  Jasmani ( SKJ) 

Kegiatan SKJ  yang dilaksanakn di MTs. Swasta Busak Kabupaten Buol  

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap  minggu. Dilakukan 

untuk mengelolah fisik  peserta didik agar tetap sehat dan bugar.  Pelaksanaan  

pembinaan karakter di MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol di lakukan secara 

terpadu, bukan hanya difocuskan dilingkungan Madrasah saja  akan tetapi  

pembinaan karakter  harus dilakukan dilingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat. Hasil observasi/ wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang 

kegiatan pembinaan karakter yang dilakukan  pihak Madrasah  di MTs Swasta 

Busak Kabupaten Buol  bahwa  kegiatan pembinaan karakter tersebut benar- 

benar telah dilakukan, dan ternyata guru Akidah Akhlak juga merupakan salah 

satu  pembimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut  di point a dan b. 

d. Pembinaan karakter melalui kegiatan  kepramukaan. 

Kepramukaan merupakan proses pendidikan diluar lingkungan Madrasah 

dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatanya menarik,  

menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan  di alam terbuka  

yang sasaran akhirnya  adalah untuk membentuk watak, Akhlak  dan budi pekerti 
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yang luhur. Menurut Mariyam, S.Pd. bahwa kegiatan kepramukaan yang 

dilaksanakan di Madrasah untuk menunjang kegiatan belajar, khususnya dalam 

pembentukan watak dan kepribadian siswa.
144

   Kegiatan kepramukaan  yang di 

MTs Swasta Busak Kabupaten Buol, yaitu dengan kegiatan sepekan.  Kegiatan 

dilaksanakan untuk: 

1. Menumbuh kembangkan kesadaran untuk rela berkorban  terhadap sesama 

2. Melaksanakan kegiatan 7K (Keamanan, kebersihan, ketertiban, 

keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kerindangan) 

3. Mengunjungi dan mempelajari temapat- tempat bernilai sejarah. 

4. Mempelajari dan meneruskan nilai – nilai luhur, kepolaporan dan 

semangat perjuangan para pahlawan  

5. Melaksanakan kegiatan bela Negara. 

6. Menjaga dan menghormati simbol- simbo,  dan lambang- lambang Negara 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan  peneliti bahwa pelaksanaan  

kepramukaan di MTs Swasta Busak Kabupaten Buol  mengandung nilai- nilai 

karakter pada peserta didik yaitu demokratis, percaya diri, patuh, pada aturan-

aturan  sosial, menghargai keberagaman, mandiri, bekerja keras , disiplin dan 

bertanggung jawab, seperti  yang telah dikemukakan oleh Selfi,SE salah seorang 

guru dan sekaligus sebagai Pembina pramuka ‚Dengan adanya kegiatan pramuka  

dalam hal  pembinaan mental  siswa diharapkan  memiliki kepribadian dan rasa 

percaya diri.  Melalui pembinaan karakter di Madrasah,  peserta didik dibina, 

dibentuk, diarahkan, dan dibimbing untuk memiliki karakter  yang baik sehingga 

dirinya dapat menunjukan sikap atau perilaku yang baik ketika berkomunikasi 

dengan orang lain dan hidup dalam satu komunitas ‚
145

 

                                                             
144

 Mariyam, Wakil Kepala MTs Swasta Busak Kabupten Buol, wawancara tanggal 26 

April 2021, di ruang Wakamad 
145

Selfi, Guru Pendidikan Kewarga Negaraan dan Pembina Pramuka MTs.Swasta 

Kabupaten Buol wawancara tanggal 26 April 2021, di ruang kerja 



102 
 

 
 

e. Kegiatan Pembiasaan;  Tadarusan  dan  kultum Baca tulis al-Quran atau 

literasi 

 Pembinaan karakter di Madrasah sangat diperlukan dalam 

mengembangkan  karakter positif  sehingga siswa dapat bersikap dan bertingka 

laku sesuai dengan norma- norma  etika dan kesusilaan yang ada dalam 

masyarakat.  Pembinaan karakter yang efektif akan membawa  peserta didik 

mengalami perubahan  dan tingkah lakunya  dan yang berdampak  pada 

peningkatan pencapaian hasil belajar.  Pembinaan karakter dapat diikatakan  

efektif apabila  tujuan dari pelaksaanya tercapai. Efektifitas pelaksanaan 

pembinaan  karakter  terlihat dari perubahan  yang di alami siswa dalam sikap 

dan tingka lakunya.  \ 

3. Bentuk – Bentuk  Kegiatan Pembinaan Karakter yang di lakukan guru 

Akidah Akhlak di MTs Swasta Busak Kabupaten Buol. 

Pengembangan karakter  melalui pembiasaan yang dilakukan oleh guru 

Akidah Akhlak  ini dapat dilakukan secara terjadwal  atau tidak terjadwal  baik 

didalam kelas maupun di luar kelas, Kegiatan pembiasaan terdiri dari kegiatan 

rutin, spontan, dan keteladanan. Pembiasaan adalah suatu yang disengaja 

dilakukan  secara berulang- ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. 

Kegiatan pembiasaan  berintik dari pengalaman, karena yang dibiasakan itu ialah 

sesuatu yang diamalkan. Kegiatan pembiasaan yang di maksud disini adalah:  

a. Kegiatan rutin 

Kegiatan  rutin ini bertujuan  membiasakan peserta didik melakukan 

sesuatu yang baik antara lain :  

1. Berdoa sebelum memulai pembelajaran 

2. Membaca Asmaul Husna 

3. Hormat bendera  merah putih 
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4. Salat dhuha bersama  

5. Membaca surat-surat pendek  

6. Tadarus Alquran 

7. Salat dhuhur  bersama 

8. Intaq siswa 

9. Kebersihan kelas 

b. Kegiatan spontan  

Kegiatan ini bertujuan  memberikan pendidikan secara spontan, terutama 

dalam membiasakan bersikap sopan santun, dan sikap terpuji lainya. Kegiatan 

spontan ini antara lain : 

1. Membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, dan 

sesama siswa 

2. Membiasakan sopan santun 

3. Membiasakan buang sampah pada tempatnya 

4. Membiasakan antri 

5. Membiasakan  menghargai pendapat orang lain 

6. Membiasakan minta izin hendak masuk/ keluar kelas atau ruangan 

7. Membiasakan menolong orang atau membantu orang lain 

8. Membiasakan  konsultasi kepada guru pembimbing dan atau guru lain 

sesuai kebutuhan. 

c. Kegiatan terprogram 

 Kegiatan terprogram ini misalnya: 

1. Kegiatan class meeting 

2. Kegiatan memperingati hari- hari besar Nasional  

3. Kegiatan lomba mata pelajaran 

4. Kegiatan pentas seni ahir tahun pelajaran  
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5. Kegiatan perkemahan 

d. Kegiatan keteladanan  

Kegiatan ini merupakan bentuk perilaku  sehari-hari  yang dapat dijadikan 

contoh teladan. Kegiatan ini antra lain: 

1. Membiasakan berpakaian rapi 

2. Membiasakan datang tepat waktu 

3. Membiasakan berbahasa dengan baik 

4. Membiasakn bersikap ramah 

Dari semua bentuk kegiatan  pembinaan karakter yang diuraikan diatas, 

merupakan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan karakter yang harus dilakukan 

oleh guru Akidah Akhlak  tetapi, berdasarkan survey/ dokumentasi dalam 

penelitian, guru Akidah Akhlak belum dapat melaksanakan sepenuhnya  sebagai 

rutinitas dalam pembinaan karakter. Disebabkan kurangnya perhatian, 

komunikasi, dan kerjasama antara  orang tua dan guru Akidah Akhlak. 

4. Faktor  pendukung dan penghambat  pembinaan karakter di MTs. Swasta 

Busak  Kabupaten Buol 

Dalam proses pembinaan karakter pada peserta didik di MTs.Swasta  

berhubungan  erat dengan  faktor intern ( individu ) para peserta didik itu sendiri, 

dan juga faktor ekstern (lingkungan) baik dalam masyarakat, rumah, Madrasah, 

dan sebagainya.  Faktor intern  (individu manusia )  yang telah diciptakan  Tuhan 

sebagai mahkluk  yang telah di bekali  dengan daya pikir,  cipta dan kemauan 

atau secara singkat dimaknai  sebagai fitrah manusia yang memiliki karakteristik  

berbeda dengan lainya, merupakan salah satu faktor yang menentukan 

pembentukan  karakter tersebut.   

Faktor  ekstern (lingkungan) merupakan faktor yang memengaruhi  

pembentukan dan perkembangan  perilaku individu baik lingkungan fisik, 
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maupun sosiologi peserta didik, sehingga dapat menciptakan  perubahan 

karakteristik.  

a. Faktor pendukung  

1. Adanya tata tertib Madrasah yang ditindak lanjuti dengan sanksi   

pelanggaran  secara tegas 

2. Adanya salat berjamaah yang  ditetapkan berdasarkan jadwal terprogram  

3. Antusias dan semangat peserta didik  

4. Keteladanan guru  

5. Komunikasi yang baik antara peserta didik dan guru 

6. Pembinaan dan pelatihan  

7. Ketersediaaan sarana dan prasarana 

8. Pemanfaatan media pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam dan kajian 

dokumentasi tentang faktor pendukung pelaksanaan kinerja guru Akidah Akhlak  

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Akidah Akhlak  pada MTs Swasta 

Busak Kabupaten Buol khususnya guru Akidah Akhlak dengan indikator 

Pembinaan dan pelatihan, ditemukan bahwah upaya guru dalam  pembinaan dan 

pelatihan  yang intens dilakukan terhadap guru Akidah Akhlak di MTs Swasta 

Busak Kabupaten Buol, sebagai tindakan yang nyata dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di Madrasah. 

b. Faktor Penghambat  

1) Faktor  eksternal  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Akidah Akhlak  bahwa tidak 

adanya revaluasi pembinaan secara intens oleh pelatih  yang di tunjukan  kepala 

Madrasah untuk mendukung pelaksanaan kinerja guru terutama dalam pembinaan 

karakter dalam meningkatkan kualitas  pembelajaran Akidah Akhlak pada MTs 
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Swasta Busak Kabupaten Buol. Sesuai dengan hasil wawancara  dengan  Desi  

menyatakan ‚bahwa salah satu kendala yang di hadapi guru Akidah Akhlak  

dalam proses pembinaan karakater di kelas adalah adanya keterbatasan sarana 

dan prasarana yang dapat mendukung keterampilan dan kecakapan  peserta didik 

dalam penggunaan media pembelajaran  masih sangat terbatas,  sehingga kadang 

menyita waktu  yang cukup dalam proses pembelajaran.
146

 Begitu juga  dengan 

hasil observasi  di perpustakaan  Madrasah,  peneliti menemukan sumber  belajar, 

seperti, Al- Quran,  dan terjemahannya, kitab – kitab hadis, dan literature 

pendukung  bahan ajar lainya, masih sangat kurang. Hal ini juga dapat 

memengaruhi pembinaan karakter untuk mengeskplorasi  secara luas materi 

pembelajaran  yang ada pada buku paket tersebut. 

2) Faktor Internal 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang  peroleh dari rekan guru  

dan wakil kepala Madrasah menyatakan bahwa faktor penghambat  proses 

pelaksanaan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembinaan karakter pada  

Akidah Akhlak  pada MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol   antara lain: 

a) Kurangnya kerja sama  antara Keluarga, masyarakat dan juga lingkungan. 

b) Perilaku peserta didik yang kurang menyenangkan/ nakal 

c) Kurangnya control orang tua / wali murid  

d) Kurang  tenaga pendidik  

e)  Perbedaan  latar belakang keluarga  

f) Pergaulan anak 

g) Jarak rumah peserta didik dan guru berjauhan 

h) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan ekstra 

kurikuler 
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Desi Planit, Guru FIqih MTs.Swasta Busak Kabupeten Buol wawancara tanggal 30 

April 2021, di ruang guru. 
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Dari penjelasan di atas dapat di pahami  bahwa kendala internal  yang di 

hadapi dalam proses  pelaksanaan kinerja guru  dalam meningkatkan kualitas 

pembinaan karakter khususnya guru Akidah Akhlak  pada MTs.Swasta Busak  

Kabupaten buol, yakni terletak pada orang tua dan guru, agar dapat 

membangkitkan semangat  dan motivasi untuk  tetap melakukan inovasi  dalam 

dunia pendidikan terutama penguasaan  ilmu pengetahuan , teknologi dan 

informasi. Sebaiknya guru Akidah Akhlak lebih kosisten dan focus terhadap 

tujuan pendidikan.  

5. Hasil pelaksaaan kinerja guru dalam meningkatkan  kualitas pembelajaran  

Akidah Akhlak  di MTs Swasta Busak Kabupaten Buol. 

Pelaksanaan  pembelajaran  Akida Akhlak  di MTs Swasta Busak  

Kabupaten Buol telah berjalan sesuai dengan kalender pendidikan, dan sudah 

berjalan dengan baik, meskipun secara komprehensif belum maksimal hasil  yang 

diharapkan, oleh karenanya dengan adanya pembinaan dan pelatihan melalui  

MGMP  pendidikan agama Islam  dapat meningkatkan  sumber daya tenaga 

pendidik, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran 

khususnya mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Swasta Busak Kabupeten buol.  

Sesusai dengan hasil  observasi peneliti pada aspek perencanaan 

pembelajaran ,belum mengalami peningkatan yang signifikan ,dan  terbukti 

bahwa guru hanya mampu melakukan pembinaan karakter  di kelas saja itu pun 

hanya pada saat mata pelajaran sedang berlangsung.  Dari temuan diatas, dapat 

dinyatakan bahwa pelaksanaan hasil kinerja guru Akidah Akhlak  dalam 

pembinaan karakter dan peningkatan kualitas pembelajaran khususnya mata 

pelajaran Akidah Akhlak  di MTs. Swasta Busak Kabuptaen Buol, belum 

menampilkan hasil yang dapat meningkatkan  pembelajaran yang maksimal, 

sehingga masih perlu upaya pengembangan kompetensi guru Akidah Akhlak  
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secara terus menerus agar dapat terampil, dan tampak sebagai tenaga pendidik 

yang profesional.  

Seharusnya hasil dari program pembinaan karakter melalui kegiatan 

MGMP yang dilaksanakan setiap awal tahun ajaran dan awal semester 

merupakan suatu wadah penyebaran informasi, inovasi dan pembinaan  guru 

dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, namun belum optimalnya 

kinerja guru serta pembinaan karakter dalam mengikuti MGMP ini disebabkan 

kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait. 

B.  Pembahasan 

1. Proses pelaksanaan  kinerja guru dalam meningkatkan pembinaaan karakter 

khususnya dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Swasta Busak 

Kabupaten Buol .   

Mengacu kepada kinerja yang dimilki oleh guru Akidah Akhlak di salah 

satu lembaga / Madrasah swasta  yaitu di MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol, 

tentunya memiliki kompetensi yang telah di persyaratkan sebagai guru yang 

profesional. Kompetensi-komptensi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Komptensi pedagogik 

Guru Akidah Akhlak dalam mengelolah pembelajaran dengan peserta 

didik sudah cukup baik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran juga cukup 

baik, evaluasi hasil belajar dilakukan dengan baik, hanya saja dalam 

mengaktualisasikan potensi yang dimilkinya masih kurang baik dan profesional, 

hal ini dikarenakan pada saat pembelajaran dilakukan peserta didik sebagaian 

tidak berada di dalam kelas, suka keluar masuk dan tinggal di luar kelas. Guru 

Akidah Akhlak tidak dapat mengontrolnya dan memangginya kembali masuk 

kelas, sebab peserta didik tersebut sudah pergi bersama teman-teman lainya.  
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b. Kompetensi Kepribadian. 

Secara pribadi, guru Akidah Akhlak memiliki kepribadian yang baik yang 

sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mantap, stabil dan dewasa, arif dan 

berwibawa. Menjadi teladan bagi peserta didiknya, walaupun terkadang 

terlambat masuk kelas dan selalu lupa dengan perangkat di saat masuk kelas.  

c. Kompetensi Sosial. 

Sebagai pendidik guru Akidah Akhak mampu bergaul dengan peserta 

didiknya dalam hal kebaikan, begitu juga bergaul dengan sesama pendidik secara 

efektif. Guru Akidah membangun komunikasi antara antara orang tua dan 

masyarakat sekitarnya. Hal ini sudah dilakukan oleh guru Akidah Akhlak, hanya 

orang tua peserta didik dan masyarakat yang kurang berkomunukasi . 

d. Komptensi Profesional. 

Dalam penguasaan materi guru Akidah Akhlak belum dapat 

menguasainya secara luas dan mendalam  yang memungkinkanya membimbing 

peserta didik  terutama dalam hal pembinaan karakter yang sesuai dengan 

kompetensi.  

Dari paparan hasil penelitian  yang telah dikemukakan dapat dinyatakan  

bahwa guru Akidah Akhlak dalam meningkatkan pembinaan karakter di MTs 

Swasta Busak Kabupten Buol, secara keseluruhan telah dilaksanakan. Terlihat 

jelas bahwa guru Akidah Akhlak telah mengarahkan pembinaanya sesuai 

tuntutan K13 dan KTSP.  Sebagaimana buku pengembangan system  Pendidikan 

Tenaga Kependidikan  abad ke- 21, oleh depdiknas, menyebutkan bahwa guru 

harus menjabarkan  kebijakan dan landasan pendidikan  dalam wujud prencanaan  

pembelajaran dan mengaplikasikan  komponen - komponen pembelajaran sebagai 

suatu system dalam proses pembelajaran terkait dengan pembinaan karakter 

peserta didik.  
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Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hasil pelaksaan kinerja guru 

Akidah Akhlak  dalam  pembinaan karakter pada mata pelajaran   Akida Akhlak 

di MTs Swasta Busak Kabupaten Buol,  pada aspek  perencanaan  pembelajaran 

secara keseluruhan  telah dipersiapkan, namun penerapanya dilapangan tidak 

sesuai dengan perencanaan  yang telah dirumuskan pada kegiatan MGMP.   

Adapun kualitas pembinaan karakter yang dilakukan oleh guru Akidah Akhlak di 

MTs Swasta Busak Kabupaten Buol, dilihat dari penyelengaraan pendidikan 

karakter menjadi suatu keharusan karena pendidikan karakter tidak hanya 

menjadikan peserta didiknya menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti 

dan sopan santun, sehingga keberadaanya sebagai  anggota masyarakat  menjadi 

bermakna  baik bagi  dirinya maupun bagi orang lain. 

2. Proses Pembentukan Karakter yang dilakukan oleh guru Akidah Akhlak di 

MTs Swasta Busak Kabupaten Buol.  

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa  pembentukan karakter peserta didik yang ada di MTs Swasta Busak 

Kabuapten Buol  sudah terbentuk berdasarkan hasil kegiatan MGMP, serta hasil 

pembelajaran yang sesuai dengan isi kurikulum, dan kegiatan pembentukan 

karakter tersebut sudah dilakukan oleh guru Akidah Akhlak  tetapi, hasil dari 

pelaksanaanya belum maksimal, kurang focus, dan kurangnya kerjasama antara 

orang tua. Kurangnya tenaga pendidik juga merupakan salah satu masalah yang 

dihadapi oleh guru Akidah Akhlak. 

Seharusnya hasil dari pembinaan kegiatan MGMP yang dilaksanakan 

setiap awal tahun ajaran dan awal semester, merupakan suatu wadah  penyebaran 

informasi, inovasi dan pembinaan guru dalam rangka peningkat kinerja guru. 

Selayaknya kegiatan tersebut harus selalu melibatkan guru terutama guru Akidah 

Ahklak dan Pengadaan tenaga pengajar harus diperhatikan oleh pihak yang 
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terkait. Agar, guru Akidah Ahklak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

bertanggung jawab. Pihak orang tua harus selalu berkomunikasi dan mengontrol 

anaknya melalui guru Akidah Akhlak agar supaya pembinaan karakter dapat 

terlaksana sesuai harapan. 

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembinaan karakter yang 

dilakukan oleh guru Akidah Akhlak di MTs.Swasta Busak Kabupaten Buol. 

a. Faktor Pendukung  

1. Adanya tata tertib madrasah yang ditindak lanjuti dengan sanksi 

pelanggaran secara tegas 

2. Adanya salat jumat bersama yang di tetapkan berdasarkan jadwal 

terprogra. 

3. Antusias dan semangat peserta didik  

4. Keteladanan guru  

5. Komunikasi yang baik antara peserta didik dan guru 

6. Pembinaan dan pelatihan  

b. Faktor penghambat  

1. Kurangnya kerjasama antara keluarga/orang tua, masyarakat dan juga 

lingkungan Madrasah 

2. Perilaku peserta didik yang kurang menyenangkan 

3. Kurangnya tenaga pendidik 

4. Perbedaan latar belakang orang tua 

5. Pergaulan anak 

6. Keterbatasan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan pembinaan 

karakter 

7. Jarak rumah dan peserta didik berjauhan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Gambaran kinerja guru Akidah Akhlak di MTs Swasta Busak Kabupaten 

Buol  dalam pembinaan karakter peserta didiknya  belum maksimal. 

2. Bentuk pembinaan karakter peserta didik di MTs Swasta Busak Kabupaten 

Buol, melaluri metode pembiasaan kegiatan rutin dan kegiatan spontan, 

keteladanan, serta kegiatan ekstrakurikuler. 

3. Faktor pendukung pembinaan karakter peserta didik di MTs Swasta Busak 

yaitu komitmen pelaksanaan tata tertib Madrasah secara tegas, alokasi 

waktu, dan sebagainya. Sedangkan faktor penghambatnya, terdiri dua faktor 

yaitu faktor eksternal, seperti kurang dilibatkannya guru dalam kegiatan, 

kemudian faktor internalnya adalah Kurangnya kerja sama  antara Keluarga, 

masyarakat dan juga lingkungan. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan peneliti 

dalam penelitian  Kinerja Guru Akidah Akhlak Dalam Pembinaan Karakter 

Peserta Didik. Maka ada beberapa implikasi yang dapat dikemukakan  oleh 

peneliti antara lain: 

1. Dapat memberikan pengaruh yang signifikan, jika kesiapan guru Akidah 

Akhlak dalam membina karakter peserta didik dapat diaplikasikan dengan 

baik sesuai di lapangan maka dapat menentukan kesuksesan pada 

pembelajaran. Kemudian dituntut kesiapan guru tidak hanya dalam hal 

kesiapan kognitif, tetapi juga dalam hal kesiapan psikologis. Kemudian perlu 
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adanya kerjasama guru Akidah Akhlak dengan guru mata pelajaran lainya, 

dan semua pihak terkait.  

2. Bakal terjadi proses pembinaan karakter peserta didik yang efektif, jika guru 

Akidah akhlak melakukan keterampilan pengelolaan, baik kelas, maupun 

peserta didik, begitu juga dengan menggunakan metode bervariasi sesuai 

dengan karakteristik melalui pembinaan karakter.  

3. Dapat memberikan perubahan yang berarti, jika kepala Madrasah selalu 

melakukan revaluasi dan kegiatan pengembangan kualitas guru terutama 

guru Akidah Akhlak melalui pembinaan dan pelatihan, serta mengupayakan 

pemberdayaan  tenaga pendidik yang nantinya akan lebih maksimal dalam 

membantu proses pembelajaran.  
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