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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 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 س

 Syin Sy Es dan 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 ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G ge غ
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 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha هـ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y ye ى

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

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

(’). 

2. 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, yaitu: 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah 

 

a a  َا 
 

kasrah 

 

i i  َا 
 dammah 

 

u u  َا 
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 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هـَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلََ

 yamu>tu : يـَمـوُْتَُ

 

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

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
Fathah dan ya 

 

ai a dan i  َْـى 

 
Fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

 

Nama 

 

HarkatdanHuruf 

 
Fathah dan alif 

atau ya 

 

ى...َْ|ْْا...َْ  

 
Kasrah dan ya 

 

ــى  ِ  

 
Dammah dan 

wau 

 

 ــُـو

 

HurufdanTand

a 

 a> 

i> 

u> 

Nama 

 

a dan garis di atas 

 
i dan garis di atas 

 
u dangaris di atas 
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 al-madinah al-fadilah :  الَْـمَـدِيْـنـَةاُلَْـفـاَضِــلَةَُ

 al-hikmah :  الَـحِْـكْـمَــةَُ

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan berikut ini yang dibakukan, adalah: 

1. swt.  = Subhanahu wa ta ala 

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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ABSTRAK 

 

Nama  : Syahrul 

NIM  : 80200219030 

Judul  : Peran Guru Akidah Akhlak dalam Membangun Iklim Kelas  

   yang Kondusif di MTs Nur Muhammad Pemana  

 

Fokus penelitian ini adalah peranan guru dalam membangun iklim kelas di 

MTs Nur Muhammad Pemana Kabupaten Sikka Flores NTT. Fokus masalah 

tersebut selanjutnya dipetakan ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu: Bagaimana peranan guru dalam membangun iklim kelas yang 

kondusif  di MTs Nur Muhammad Pemana? Apa saja prinsip-prinsip yang 

digunakan guru dalam membangun iklim kelas  di MTs Nur Muhammad Pemana? 

Apa kendala dan solusi guru dalam perannya terhadap iklim kelas? 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan pedagogik, pendekatan psikologi dan pendekaran 

sosiologi. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Wakil 

Kepala Madrasah Kurikulum, Guru Akidah Akhlak kelas VIII MTs Nur 

Muhammad Pemana, dan peserta didik. Selanjutnya metode pengumpulan data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga 

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

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru akidah akhlak di MTs Nur 

Muhammad Pemana sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagai guru dalam 

membangun iklim kelas yang kondusif, mulai kegiatan mengatur pembelajaran 

agar kondusif, menggunakan berbagai macam metode dan strategi dalam 

mengajar, menjaga hubungan baik dengan peserta didik di dalam kelas, mengatur 

kebersihan, kedisiplinan, kerapihan di dalam kelas, dan masih banyak perannya 

yang lain. Adapun prinsip-prinsip guru akidah akhlak dalam membangun iklim 

kelas yang kondusif di MTs Nur Muhammad Pemana adalah penguasaan materi 

pelajaran, strategi pengajaran supaya materi dapat dikuasai oleh murid, penetapan 

tujuan dan keahlian perencanaan instruksional, keahlian manajemen kelas, dan 

keahlian motivasi dan komunikasi harus dimiliki guru. Adapun beberapa kendala 

dalam penciptaan iklim kelas yang kondusif antara lain guru belum mendapatkan 

pelatihan pendidikan dan terkait mengajar yang baik secara efektif dan sarana dan 

prasaranan yang belum memadai untuk menunjang proses pembelajaran. 

Kemudian solusi guru dalam menghadapi masalah supaya terciptanya iklim kelas 

yang kondusif adalah melakukan pengembangan diri secara mandiri, menyeting 

kelas sebaik mungkin, memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar, 

memotivasi, memberikan tugas, dan menguji pengetahuan peserta didik. Implikasi 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wacana, referensi dan masukan 

mengenai hubungan iklim kelas dan pembelajaran akidah  bahwa dengan iklim 

kelas pembelajaran akidah akhlak yang kondusifk maka hasil pembelajaran akidah 

akhlak akan menjadi baik. 
Kata Kunci: Peran Guru, Iklim Kelas, Akidah Akhlak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menentukan 

perkembangan dan perwujudan nilai seseorang, utamanya bagi perkembangan 

sebuah bangsa dan negara. Dunia pendidikan merupakan dunia yang selalu 

bergerak atau dinamis, di mana selalu ada pembaharuan dan perubahan, sehingga 

pendidikan merupakan sebuah perubahan menuju arah yang baik dan memiliki 

dampak terhadap segala aspek kehidupan yakni  sosial dan kebudayaan.
1
 

Aspek kebudayaan bisa maju dengan cara mengenal, menghargai, serta 

memanfaatkan sumber daya yang manusia, khususnya sumber daya dalam dunia 

pendidikan yang diberikan kepada masyarakat luas pada umumnya serta peserta 

didik pada khususnya. 

Pendidikan mempunyai tujuan yakni menyediakan lingkungan yang 

membuat peserta didik bisa mengembangkan bakat serta kemampuannya secara 

optimal agar bisa bermanfaat bagi orang banyak, tetapi disesuaikan dengan 

kebutuhan dirinya dan kebutuhan masyarakat. 

Perlu diketahui bahwa setiap individu mempunyai bakat serta kemampuan 

yang berbeda, sehingga yang dibutuhkan pun juga berbeda-beda. Pendidikan 

memiliki tugas sebagai pemandu atau dengan kata lain mengidentifikasi serta 

memberikan pembinaan, kemudian memupuk atau mengembangkan serta 

meningkatkan bakat yang dimiliki oleh seorang individu, termasuk dalam hal ini 

individu yang mempunyai bakat istimewa atau sebuah kecerdasan yang luar biasa, 

yang biasa disebut dengan the gifted and telanted. 

                                                             

1
Sugihartono, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Uny Press, 2005), h. 4.  
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Istilah dulu, seorang peserta didik dikatakan mempunyai kecerdasan yang 

tinggi maka peserta didik tersebut disebut peserta didik dengan IQ tingkat tinggi. 

Tetapi zaman sekarang, peserta didik tidak hanya bisa dikatakan berbakat ketika 

mempunyai intelegensi yang tinggi, tetapi ada juga kecerdasan karena motivasi 

atau kreativitas yang dimiliki oleh seorang peserta didik.
2
 

Peserta didik yang memiliki kreativitas-kreativitas atau mempunyai daya 

cipta maka akan memberikan kemungkinan di mana peserta didik bisa 

menemukan hal-hal baru dalam bidang ilmu dan teknologi, maupun juga bidang 

ilmu lainnya.Apabila ditinjau dari segala macam aspek, maka kebutuhan 

mengenai kreativitas sangatlah dibutuhkan. Di dalam perpanjangan rentang waktu 

yang luang selalu membutuhkan penyaluran energi yang ditambah dengan 

kreativitas, tetapi perlu diketahui bahwa seseorang yang sudah selesai bekerja 

akan cenderung mengikuti sebuah hiburan atau entertaiment, baik hal tersebut 

secara pasif ataupun melakukan kegiatan secara berkelompok yang di dalamnya 

sudah diatur sedemikian rupa. Kemajuan teknologi yang bisa maju dalam satu 

pihak, akan memberikan tuntutan agar bisa kreatif dan memiliki kemampuan yang 

imajinatif dalam menyelesaikan sebuah persoalan. 

Deskripsi di atas juga sama dengan persoalan dalam dunia pendidikan, di 

mana penekanannya pada saat ini pada penghafalan semata atau hanya sekedar 

mencari sebuah jawaban yang benar dalam menjawab soal-soal yang diberikan 

oleh guru sebagai pendidik, sedangkan latihan agar peserta didik bisa berpikir 

tingkat tinggi seperti menjawab soal HOTS sangat jarang diberikan. 

Seyogianya, sebagai negara yang berkembang Indonesia seharusnya 

memiliki tenaga-tenaga pendidik yang kreatif, yang bisa memberikan sumbangsi 

                                                             

2
Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta: PT Rineke Cipta, 

1999), h. 7.  
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berarti terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kesejahteraan bangsa. 

Untuk itu perlu perhatian yang serius dan terkhusus agar pendidikan Indonesia 

tidak monoton atau tidak hanya sekedar jalan di tempat, tetapi perlu 

pengembangan kreativitas agar seorang peserta didik bisa memenuhi kebutuhan 

pribadi, masyarakat, serta bangsa. 

Pendidik dalam hal ini seorang guru pada khususnya merupakan salah satu 

faktor penunjang dan penentu berhasilnya atau tinggi rendahnya kualitas 

pendidikan sebuah negara, dengan demikian seorang guru diberikan tuntutan agar 

memiliki kreativitas dalam mengajar sehingga bisa melaksanakan tugasnya 

dengan baik sebagai pendidik. Dalam hal ini memiliki kemampuan ataun 

kompetensi yang mumpuni agar peserta didiknya bisa belajar dengan baik dan 

tidak monoton dalam berpikir, tetapi memiliki pemikiran supaya bisa maju dan 

bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di masyarakat. Kompetensi bagi 

seorang pendidik merupakan sebuah hal yang sangat urgen, sebagai bentuk 

demonstrasi dan pengembangan perilaku pendidikan, tidak hanya sekedar 

mengajar dengan keterampilan-keterampilan yang sederhana, tetapi seorang 

pendidik bisa menggabungkan beberapa aplikasi pada sebuah keterampilan dan 

pengetahuan yang relevan dengan fakta yang ada di lapangan.
3
 Adapun beberapa 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik yakni 

kompetensi pedagogik, kepribadian, prfesional, dan sosial. 

Guru sebagai pendidik memberikan pelayanan pendidikan dalam hal 

akhlak, sikap, tingkah laku, serta moral bagi peserta didik dengan tujuan agar bisa 

                                                             

3
E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 31.  
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meletakkan  dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, serta sopan santun 

peserta didik yang hidup dalam dunia masyarakat.
4
 

Peranan merupakan bagian atau peranan yang dimainkan oleh orang atau 

bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.
5
 Peranan Guru secara umum sesuai 

dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun  2005 tentang guru 

dan Dosen: “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah.
6
 

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa guru memiliki peranan 

untuk berupaya secara terus menerus, kemudian terencana agar bisa mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik, sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu dan pengetahuan 

kepada peserta didik. Dalam pandangan masyarakat, guru merupakan seseorang 

yang menyelenggarakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, di mana tidak 

terbatas pada lembaga pendidikan melainkan juga lembaga informal, seperti 

penyelenggaraan pendidikan di surau, masjid, musholla, rumah, dan sebagainya. 

Guru dalam hal ini dipandang sebagai seseorang yang memiiliki penempatan 

terhormat dalam pandangan masyarakat. Guru dihormati karena memiliki 

kebawaan, sehingga seorang guru tidak diragukan dalam pandangan masyarakat. 

Masyarakat memiliki keyakinan bahwa seorang guru memiliki keterampilan 

                                                             

4
Khoirul Anzhar, “Studi Analisis Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Upaya 

Mengembangkan Fungsi Nilai Moral Peserta Didik di MI Demak, Jurnal At-Ta’dib 10, no. 12 

(2017), h. 78.  
5
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Modern English 

Press, 1992), h. 1182. 

  
6
Supardi, Kinerja Guru (Cet. I; Depok: PT.Raja Grafindo 2016), h. 52   
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dalam mendidik anak mereka sehingga bisa menjadi anak yang mempunyai 

kepribadian baik.
7
 

Sehingga peranan guru dalam penelitian merupakan konsep peranan guru 

dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. 

Salah satu hal yang dimiliki sekolah adalah iklim kelas, di mana iklim 

kelas merupakan bagian sebuah sekolah atau institusi yang bisa memberikan 

pengaruh terhadap efektifitas pembelajaran. Iklim kelas yang bagus bisa 

memberikan pengaruh yang kondusif terhadap proses belajar mengajar serta bisa 

memberikan keberhasilan yang diinginkan dalam pembelajaran, dengan kata lain 

pencapaian tujuan pembelajaran. Iklim kelas juga dapat diartikan sebagai kualitas 

lingkungan yang dimiliki oleh sebuah kelas yang secara terus menerus merupakan  

hal yang dialami oleh guru, di mana hal tersebut juga memberikan pengaruh 

terhadap tingkah laku peserta didik dalam mengikuti proses belajar yang 

kondusif.
8
 

Sebuah iklim di dalam kelas ditandai dengan adanya beberapa hal yakni: 

1). Sikap saling terbuka 2). Adanya hubungan yang akrab 3). Adanya sikap 

penghargaan satu sama lain 4). Adanya sikap penghormatan di dalam kelas satu 

sama lain dan 5). Kebutuhan bersama lebih utama dibandingan dengan kebutuhan 

pribadi. 

Iklim dalam lingkup positif, peserta didik memiliki rasa nyaman ketika 

masuk di dalam ruangan kelas, di mana mereka sadar dengan seseorang di dalam 

kelas yang perduli, perhatian, serta menghargai mereka. Mereka juga yakin bahwa 

di dalam kelas tersebut akan diterima pelajaran-pelajaran yang sangat urgent bagi 

                                                             

7
Bahri Djamarah Syaiful, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukati (Cet. 3; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2005), h. 37.  

8
Novan Andi Wiyany, Manajemen Kelas, Teori, dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas 

yang Kondusif (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h.184.  
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kehidupan. Tetapi sebaliknya, iklim dalam lingkup negatif, peserta didik akan 

mengalami ketakutan dan merasakan ragu mengenai pelajaran yang akan mereka 

terima, apakah pelajaran tersebut berharga atau malah sebaliknya.
9
 Selain itu, 

iklim kelas yang kondusif merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam 

proses internalisasi nilai karakter disiplin di sekolah.
10

 Iklim kelas juga merupakan 

salah satu kebutuhan yang penting dimiliki oleh setiap sekolah pada saat ini 

karena membuat siswa saling berinteraksi dengan lingkungannya dan teori 

pembelajaran sosial mengatakan bahwa lingkungan kelas merupakan pengaruh 

terbesar bagi sikap seseorang.
11

 

Guru memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan sebuah iklim 

kelas yang kondusif, sehingga kompetensi guru sangat diperlukan. Iklim kelas 

yang baik akan menggambarkan demonstrasi, di mana perilaku guru lebih aktif 

dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif. di mana seorang guru memberikan 

peluang dalam pencapaian pembelajaran secara optimal. Siswa yang tinggal 

dalam suasana kelas yan menyenangkan diharapkan mampu menghasilkan 

prestasi yang lebih baik bila dibandingkan dengan anak yang tinggal dalam 

suasana kelas yang tidak menyenangkan. Suasana kelas yang menyenangkan 

memberi kemungkinan anak dapat memusatkan perhatian dalam belajar. Suasana 

yang timbul di dalamnya merupakan salah satu faktor yang mempunyai andil 

dalam mendukung motivasi kegiatan belajarnya.
12

 

                                                             

9
Novan Andi Wiyany, Manajemen Kelas, Teori, dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas 

yang Kondusif . h.187. 
10

Wuri Waryandani, dkk. “Internalisasi Nilai Karakter Disiplin melalui Penciptaan Iklim 

Kelas yang Kondusif di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta”, Jurnal Pendidikan Karakter no. 

2 (2014): h. 175. 
11

Rafika Rahmi dan Rose Mini Agoes Salim, “Peran Pelibatan Diri Siswa sebagai 

Mediator dalam Hubungan Antara Iklim Kelas dengan Sikap Kreatif Siswa SD Sekolah Alam”, 

Jurnal Psikologi Undip 16, no. 1 (2016): h. 80  
12

Itto Neisya Nasution dan Aulia Syaf, “Hubungan Iklim Kelas terhadap Motivasi Belajar 

SMK Abdurrab”, Psychopolytan 1, no. 2 (2018): h. 100.  
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Terciptanya madrasah yang kondusif tidak lepas dari pembimbingan guru. 

Karena guru merupakan tonggak keberhasilan. Iklim kelas yang kondusif dapat 

tercipta karena guru begitu pula akhlak siswa bisa terbentuk karena peranan guru. 

Berdasarkan pra-survey yang penulis lakukan fokus penelitian di MTs Nur 

Muhammad pemana, yang merupakan madrasah yang berada di Pulau pemana 

Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. Madrasah ini berdiri di depan pesisir 

pantai, kondisi alam dan deburan ombak berseta bunyi kapal terkadang membuat 

siswa kurang berkonsentrasi di dalam kelas. Maka dari itu peran guru dalam 

mewujudkan iklim kelas yang kondusif amat sangatlah pentig sekali, dalam 

mewujudkan tujuan pembelajaran. Secara khusus Diketahui bahwa iklim kelas 

adalah sebagai berikut: (1) Saat pembelajaran siswa dengan guru terlihat menjalin 

keakraban yang baik. (2) Kebersihan ruang kelas sudah terjaga, karena kebersihan 

kelas termasuk salah satu indikasi untuk menciptakan iklim kelas yang positif. (3) 

Kedisiplinan siswa di dalam kelas tergolong sudah bagus, banyak siswa yang 

mematuhi peraturan sekolah salah satunya berpakaian rapi sesuai atribut. (4) Guru 

hanya menggunakan model variasi pembelajaran ceramah, dengan menyuruh 

siswa membuka materi pelajaran yang terdapat pada buku panduan atau lembar 

kerja siswa (LKS).  

Sedangkan untuk gambaran belajar siswa di MTs Nur Muhammad pemana 

bahwa, (1) masih banyaknya siswa yang kurang berani untuk bertanya, sehingga 

saat pembelajaran tersebut guru masih sering menunjuk-nunjuk siswa agar berani 

bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru, (2) masih ada siswa yang tidak 

mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), (3) di dalam kelas saat pembelajaran juga 

ada siswa yang melamun, tidur, dan berbicara dengan teman lainnya, (4) siswa 

juga mudah putus asa ketika mengerjakan tugas yang sulit, ketika menemukan 

soal yang sulit mereka lebih senang mencontek jawaban temannya. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa siswa di di MTs Nur Muhammad pemana belum mempunyai 

semangat belajar yang tinggi dalam kehidupan khususnya di sekolah. Sesuai 

permasalahan yang ada, diduga iklim kelas merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa disekolah. Untuk itu perlu diciptakannya 

iklim kelas yang kondusif, sehingga siswa akan berkonsentrasi dalam belajar dan 

dapat meningkatkan motivasi belajarnya, karena dengan adanya motivasi akan 

mendorong siswa untuk berprestasi dalam belajar 

Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya menciptakan iklim kelas 

yang kondusif, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai iklim kelas di 

MTs Nur Muhammad pemana. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian 

dalam tesis ini adalah “Peranan Guru dalam Membangun Iklim Kelas di MTs Nur 

Muhammad Pemana Kabupaten Sikka Flores NTT.” 

Adapun deskripsi fokus berdasarkan fokus penelitian di atas yakni sebagai 

berikut:  

1. Membangun iklim kelas. 

2. Prinsip-prinsip membangun iklim kelas. 

3. Kendala-kendala guru dalam mewujudkan iklim kelas yang kondusif serta 

pembentukan akhlak peserta didik 

Adapun matriks fokus penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Peranan Guru dalam Membangun Iklim 

Kelas di MTs Nur Muhammad Pemana 

Kabupaten Sikka Flores NTT 

a. Membangun iklim kelas; 

1). Suasana pembelajaran di kelas 

2). Hubungan antara warga kelas 

3). Aktifitas belajar mengajar 
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4). Kondisi fisik, kerapian dan 

kebersihan ruang kelas 

5). Kedisiplinan siswa di dalam 

kelas. 

b. Prinsip-prinsip membangun iklim 

kelas. 

c. Kendala-kendala guru dalam 

mewujudkan iklim kelas yang 

kondusif.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalh di atas penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan guru dalam membangun iklim kelas yang kondusif  di 

MTs Nur Muhammad Pemana ? 

2. Apa saja prinsip-prinsip yang digunakan guru dalam membangun iklim 

kelas  di MTs Nur Muhammad Pemana? 

3. Apa kendala dan solusi guru dalam perannya terhadap iklim kelas? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasakan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa maksud ruang 

lingkup penelitian adalah mencakup dan terfokus pada peranan guru terhadap 

iklim kelas dan pembentukan akhlak peserta didik di MTs Nur Muhammad 

Pemana. 

Berdasarkan penelurusan yang penulis lakukan ada beberapa penelitian 

yang hampir sama dari sebagian variabel maupun metode penelitiannya, 

diantaranya yaitu: 
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Pertama, Simin Galela judul penelitian yaitu “Efektivitas Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Mulia Peserta Didik di SMA Guppi 

Salawati Kabupaten Sorong”. Menyimpulkan bahwa (1) gambaran efektivitas 

kinerja guru pendidikan agama Islam pada SMA Guppi Salawati dapat 

diwujudkan dengan pembelajaran secara teori dan praktek secara kegiatan lain 

yang dibuat dalam program harian yaitu sholat dhuhur dan kultum (2) pembiasaan 

akhlak mulia peserta didik dapat dilakukan dengan pembiasaan, pembelajaran dan 

keteladanan, dari ketiga hal tersebut telah menunjukkan peningkatan akhlak mulia 

peserta didik diantaranya kejujuran, disiplin dan tanggung jawab (3) faktor 

pendukung akhlak mulia yaitu keteladanan dari guru, kepala sekolah, orang tua, 

kurikulum serta kemauan peserta didik untuk belajar agama islam.sedangkan 

faktor penghambat adalah kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya 

keteladanan dari guru, belum ada sarana ibadah di sekolah (4) upaya mengatasi 

faktor penghambat adalah orang tua perlu mengatasi peningkatan pengawasan 

terhadap peserta didik, ketika berada di rumah perlu pengawasan orang tua. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-

sama menggunaan pendekatan kualitatif.
13

 

Kedua, dalam jurnal yang berjudul “Peran Guru sebagai Pembimbing” 

oleh Shofyan S.willes, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada prisipnya 

semua guru adalah pembimbing yang meliputi aktifitas guru yaitu interaksi guru 

dan murid, PBM dan melakukan bimbingan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian adalah guru dan kepala SD 

Melong kota Cimahi. Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan 

penelitian Shofyan S.Willes, yaitu terkait konteks penelitian meneliti terkjait 

                                                             

13
Simin Galela, Efektifitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak 

Mulia Peserta Didik di SMA Gumpi Salawati Kabupaten Sorong, Tesis ( Makassar: UIN Alaudin 

Makassar, 2012)  
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pembimbingan guru serta pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan 

kualitatif.
14

 

Ketiga, dalam tesis yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Islam terhadap 

Pembentukan Akhlak dan Kedisiplinan Siswa di SDIT Insan Robbani Lampung 

Utara” karya Emirita. Dalam tesis ini di bahas terkait (1) adakah pengaruh 

pendidikan Agama Islam terhadap Pembentukan  Akhlak di SDIT Insan Robbani 

Lampung Utara  (2) pengaruh pendidikan agama islam terhadap kedisiplinan 

siswa di SDIT Insan Robbani Lmapung Utara (3)  seberapa besar pengaruh 

pendidikan Agama Islam terhadap Pembentukan  Akhlak di SDIT Insan Robbani 

Lampung Utara (4) seberapa besar pengaruh pendidikan agama islam terhadap 

kedisiplinan siswa di SDIT Insan Robbani Lampung Utara.  Dalam penelitian ini 

memperoleh informasi hasil penelitian bahwa (1) setelah hasil angket diolah 

dengan rumus product moment maka disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara pendidikan agama islam terhadap kedisiplinan siswa 

(2) setelah hasil angket diolah dengan product moment maka disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan agama islam 

dengan kedisiplinan (3) terdapat pengaruh sebesar 18,1% antara pendidikan 

agama islam dengan pembentukan akhlak (4) terdapat pengaruh sebesar 24,8% 

antara pendidikan islam dengan kedisiplinan. 

Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian 

Emirita adalah sama-sama meneliti terkait pembentukan akhlak siswa. Adapun 

perbedaannya pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekalan kualitatif.
15

 

                                                             

14
 Shofyan S. Willes, Peran Guru Sebagai Pembimbing, Jurnal Pendidikan UPI Bandung 

Vol.4, hal. 25 

15
Emirita, “Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Akhlak dan 

Kedisiplinan Siswa di SDIT Insan Robbani Lampung Utara”. Tesis (Lampung: UIN Raden Intan, 

2017) h. ii 
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Keempat. Dalam jurnal yang berjudul “Menciptakan Iklim Kelas yang 

Kondusif dan Berkualitas dalam Proses Pembelajaran” dalam penelitian ini 

menghasilkan bahwa suatu proses pembelajaran di sekolah yang penting bukan 

siapa yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan. 

Bagaimana guru menciptakan iklim kelas. Iklim kelas adalah kondisi lingkungan 

kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan 

suasana yang ditandai oleh adanya interaksi atau komunikasi antara guru dengan 

siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Suasana yang dihadapi siswa 

dalam pembelajaran di sekolah dapat dibedakan tiga jenis yaitu pertama suasana 

autokratis dengan sikap guru yang otoriter, kedua suasana Laizez-Faire dengan 

sikap guru yang permisif , dan ketiga suasana demokratis dengan sikap guru yang 

real lebih memungkinkan untuk menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terkait pembahasan 

iklim kelas. Serta, pendekatan penelitian yaitu menggunakan penelitian 

kualitatif.
16

 

Kelima, tesis yang berjudul “Peran Guru Agama Islam dalam Membina 

Akhlak Peserta Didik di SMK Teknika Grafika Kartika Gadingrejo” karya 

Nurlela. Pada penelitian ini membahas terkait (1) Bagaimana peranan guru PAI 

dalam membina akhlak peserta didik di SMK Teknika Grafika Kartika Gadingrejo 

(2) Bagaimana akhlak peserta didik di SMK Teknika Grafika Kartika Gadingrejo 

(3) Apa faktor pendukung dan penghambat peranan guru PAI dalam membina 

akhlak peserta didik di SMK Teknika Grafika Gadingrejo.  

Pada penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu (1) peranan guru PAI di 

SMK Teknika Grafika Gadingrejo, pada dasarnya dikembangkan mengikuti 

                                                             

16
Ali Muhtadi, Menciptakan Iklim Kelas yang Kondusif dan Berkualitas dalam Proses 

Pembelajaran, Jurnal Ilmiyah Pembelajaran No.2 Vol.1 (2005), h. 200-204 



13 
 

 

panduan yang dikeluarkan oleh kementrian agama dan kementrian pendidikan. 

Ada empat peranan yang dilakukan guru PAI dalam membina akhlak peserta didik 

yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai pendidik, guru sebagai pembimbing dan 

guru sebagai pelatih (2) Ada tiga hal yang telah dilakukan guru PAI dalam 

membina akhlak peserta didik, menanamkan dan membangkitkan keyakinan 

Bergama dengan cara memberikan pemahaman tentang akhlak kepada Allah SWT 

dan pemahaman untuk meneladani akhlak nabi Muhammad SAW. Guru PAI juga 

berupaya menanamkan etika pergaulan yang meliputi akhlak dalam lingkungan 

keluarga, akhlak dalam lingkungan masyarakat dan akhlak dalam lingkungan 

sekolah. Upaya selanjutnya adalah menanamkan kebiasaan yang baik terutama 

dalam membiasakan untuk disiplin, bertanggung jawab, melakukan hubungan 

sosial dan ibadah ritual (3) dalam menjalankan peranan guru PAI dalam membina 

akhlak peserta didik di SMK Teknika Gadingrejo terdapat faktor penghambat dan 

faktor pendukung. Faktor pendukung meliputi kurikulum PAI, tenaga guru dan 

warga sekolah serta peranan orang tua. Faktor penghambat meliputi faktor internal 

berupa pembinaan akhlak pada peserta didik hanya dilakukan sebatas di sekolah 

saja dan belum ada tindak lanjutnya. Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat dan arus globalisasi modern. Persamaan 

penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yaitu terdapat pada pendekatan 

kualitatif, dan variabel pembinaan akhlak.
17

 Adapun yang menjadi perbedaannya 

dengan penelitian ini, penelitian Nurlela hanya fokus kepada pembinaan akhlak 

peserta didik, sedangkan pada penelitian ini selain berfokus pada pembinaan 

akhlak peserta didik juga berfokus pada iklim kelas. 

                                                             

17
Nurlela, Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Aklak Peserta Didik 

di SMK Teknika Grafika Kartika Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Tahun Pelajaran 

2017/2018. Tesis (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), h. 106 
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Keenam, dalam jurnal yang berjudul “Peran Guru Akidah Akhlak dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Moralitas Siswa SMP Aisyiyah Curup” oleh Siti 

Bandiah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa moral siswa di SMP 

Aisyiyah Curup yang dilihat dari perilaku dan penuturan guru aqidah akhlak, 

kepala sekolah, guru yang lainnya beserta siswanya, bahwa perilaku moralnya ada 

sebagian yang baik dan ada juga yang tidak baik. Terkhusus yang laki-laki banyak 

yang kurang baik, perlu kita ketahui yaitu ada yang melawan guru, ada yang 

mencuri uang saku, mengolok-olok, kurang sopan, membuat gaduh di kelas dan 

mencontek. Sebagaimana moral dan akhlak siswa banyak yang melatar 

belakanginya seperti dari lingkungan keluarga, masyarakat, teman bermain, sangat 

perlu penanaman nilai moral yang baik kepada siswa tersebut. Usaha yang 

dilakukan guru terutama guru aqidah. akhlak dalam menanamkan nilai-nilai moral 

siswa di SMP Aisyiyah Curup adalah dengan pembinaan, pembiasaan, 

pengarahan, nasehat, teguran, ketauladanan yang akan membentuk moral dan 

akhlak siswa agar siswa dapat berperilaku terpuji dan dapat dicerminkan dalam 

perilaku yang baik. Dan dalam menanamkan nilai-nilai moral yang baik, di 

sekolah juga diadakannya peringatan hari besar Islam dan kegiatan pada bulan 

Ramadhan. Usaha yang dilakukan guru aqidah akhlak melakukan kegiatan Tahfis 

Qur’an, shalat sunah dhuha shalat wajib dzhur , asar, shalat jum’at, ceramah 

agama setelah shalat, menghapal asmaul husna serta berdo’a sebelum pelajaran 

dan setelah pelajaran serta kegiatan di bukan ramadhan, yang diadakan setiap hari 

dan dapat memberikan arahan kepada perilaku anak didik tersebut dengan 

diadakan kegiatan tersebut dapat mendorong mereka supaya moral dan akhlak 

anak didiknya berakhlakul kharimah.
18

 Persamaan penelitian Siti Bandiah dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji peran guru akidah 

                                                             
18

Siti Bandiah, “Peran Guru Akidah Akhlak dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moralitas 

Siswa SMP Aisyiyah Curup”, Saliha 3, no. 2 (2020):, h. 99-100.  
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akhlak, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah penelitian menghubungkannya 

dengan iklim kelas, sedangkan penelitian Siti Bandiah tidak. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh “Studi Analisis Upaya Guru 

Akidah Akhlak dalam Mengembangkan Potensi Nilai Moral Peserta Didik di MI 

Kabupaten  Demak” oleh Khoirul  Azhar dan Izzah Sa’idah. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui upaya guru akidah akhlak dalam mengembangkan potensi 

nilai moral peserta didik dan menjelaskan factor-faktor yang menjadi pendukung 

dan penghambat dalam pengembangan potensi nilai moral peserta didik. Subjek 

penelitian ini adalah peserta didik kelas I MI Irsyaduth Thullab Tedunan dan MI. 

Mabda’ul Huda Kedung Karang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini menggunakan Metode riset lapangan (field 

research) dengan teknik analisis deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menujukkan 

bahwa: 1) upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan potensi nilai 

moral peserta didik adalah dengan menggunakan metode dan strategi Aadah, 

qudwah, mau’idzoh, menciptakan iklim religius di madrasah, membangun sikap 

mental, menanamkan nilai karakter, memberikan program bimbingan dan 

konseling (BK), melalui kegiatan ekstrakurikuler dan PHBI (Peringatan Hari 

Besar Islam), dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dan mekanisme 

kontrol atau mulahadzah. 2) faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam 

perkembangan potensi nilai moral peserta didik yaitu: faktor genetika (hereditas), 

fungsional, lingkungan sekolah yang kondusif, dan pengaruh positif teman 

sebaya. Faktor penghambat meliputi bawaan yang buruk dari orang tua, emosi 

anak yang belum stabil, faktor usia, keadaan keluarga yang disfungsional, 
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pengaruh negatif teman sebaya, pengaruh negatif masyarakat, pengaruh negatif 

televisi, dan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang masih rendah.
19

 

Persamaan penelitian ini Azhar dengan penelitian penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah sama-sama mengkaji peran guru akidah akhlak, tetapi yang 

menjadi perbedaannya adalah penelitian menghubungkannya dengan iklim kelas, 

sedangkan penelitian Siti Azhar tidak. 

Kedelapan, 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.
20

 Persama penelitian Nurul 

dan kawan-kawan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji guru akidah 

akhlak dalam, tetapi yang menjadi perbedaannya penelitian Nurul dilakukan di 

jenjang MI, sedangkan penelitian ini dilakukan di MTs. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

                                                             
19

Khoirul Azhar dan Izzah Sa’idah, “Studi Analisis Upaya Guru Akidah Akhlak dalam 

Mengembangkan Potensi Nilai Moral Peserta Didik di MI Kabupaten  Demak”, Jurnal Al-Ta’dib 

10, no. 2 (2017): h. 73.  
20

Nurul Fidiyanti, Khoirul Asfiyak, dan Devi Wahyu Ertanti “Upaya Guru Akidah 

Akhlak dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di MI Ma’arif Penanggungan”, JPMI 1, no. 3 

(2019), h. 1   
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a. Untuk mengetahui peranan guru agar tercipta iklim kelas yang kondusif di 

MTs Nur Muhammad Pemana kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempenagruhi peranan guru dalam 

membangun iklim kelas di MTs Nur Muhammad Pemana Kabupaten Sikka 

Nusa Tenggara Timur 

c. Untuk mengetahui kendala-kendala guru dalam peranan guru terhadap iklim 

kelas dan pembentukan akhlak peserta didik di MTs Nur Muhammad Pemana 

Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan atau 

pengetahuan mengenai peranan guru dalam membangun iklim kelas di  MTs Nur 

Muhammad Pemana Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur 

b. Secara Praktis 

1. Bagi Kepala Sekolah  

Dapat memberi masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta 

memperbaiki akhlak peserta didik 

2. Bagi Guru 

Bisa dijadikan pedoman dalam mewujudkan iklim kelas yang kondusif 

serta membentuk akhlak siswa yang lebih baik lagi. 

3. Bagi Peneliti 

Bisa memberikan wawasan serta pengalaman dalam mewujudkan iklim 

kelas yang kondusif serta pembentukan akhlak peserta didik. 

4. Bagi Universitas UIN Alauddin Makassar 

Bisa dijadikan sebagai bahan bacaan ilmiyah bagi dosen, mahasiswa, serta 

pembaca umum lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan tentang Peranan Guru 

1. Guru  

a. Pengertian Guru 

Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang 

pekerjannya mengajar.
1
 Menilik pengertian tersebut maka guru cakupannya sangat 

luas, maksudnya mengajar apa saja disebut sebagai guru, baik itu mengajar cara 

membaca Alquran berarti disebut dengan guru ngaji, mengajar cara bela diri yang 

baik berarti disebut guru silat, dan lain sebagainya. Guru dalam dunia pendidikan 

disebut sebagai pendidik dalam jabatan. Sebenarnya pengertian guru secara umum 

sangatlah kompleks, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisi.
2
 

Pakar pendidikan Islam seperti Dzakiah Daradjat memberikan penjelasan 

mengenai pengertian guru yakni individu yang bertugas memenuhi kebutuhan 

ilmu pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik.
3
 Sedangkan Ahmad 

Tafsir menyebutkan bahwa guru adalah orang-orang yang memiliki 

tanggungjawab akan perkembangan setiap peserta didiknya dengan upaya 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sebagaimana 

potensi tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yakni: 

1. Kognitif; 

2. Psikomotorik; dan  

                                                             
1
Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, 2005), h. 377.  

2
Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan Pelaku 

Sosial Kreatif (Yogyakarta: Rake Serasin, 2000), h. 73.  

3
Zakiah Daradjat, Islam untuk Disiplin Ilmu Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Bulan bintang, 

1987), h. 19.  
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3. Afektif.
4
 

Sebenarnya pendidikan dalam Islam adalah siapa saja yang 

bertanggungjawab terhadap siswa atau peserta didiknya. Islam mejelaskan bahwa 

orang yang paling besar tanggungjawabnya terhadap peserta didik adalah orang 

tua, yakni ayah dan ibu. Tanggungjawab tersebut didasari karena dua hal sebagai 

berikut: 

1. Kodrat, maksudnya seorang anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan 

oleh ayah dan ibu seperti apa, begitupula sebaliknya orang tua tidak pernah 

meminta untuk melahirkan dan membesarkan anak seperti apa, tetapi hal 

demikian sudah menjadi ketentuan, sehingga orang tua yang mempunyai 

anak sebagai anak didik mempunyai tanggungjawab untuk mendidik anak 

didik tersebut. 

2. Kepentingan kedua orang tua, maksudnya orang tua yang mempunyai anak 

mempunyai kepentingan agar anaknya mengalami perkembangan.
5
 

Dalam Islam, guru memiliki pengertian semua pihak yang berusaha 

memperbaiki orang lain secara Islami, baik itu orang tua atau ayah dan ibu, 

paman, kakak, adik, tetangga, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan lain 

sebagainya. Khusus orang tua, Islam memandang orang tua merupakan pendidik 

atau guru pertama yang mengajarkan banyak hal kepada seorang anak.
6
 Firman 

dalam QS At-Tahrim ayat 6. 

                       

                     

       

                                                             
4
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. I; Bandung: Remaja 

Rosidakarya, 1992), h.74.  

5
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. h. 74.  

6
Mohammad Kasim, “Guru dalam Perspektif Islam”, Tadris 3, no. 1 (2008): h. 46  
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Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS At-Tahrim/66: 6).

7
 

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa orang tua adalah guru pertama, 

yakni ayah dan ibu, yang dari kecil sudah mengajarkan banyak hal kepada 

anaknya. 

Selain itu, pendidik dalam Islam dikenal dengan istilah guru, yang dalam 

bahasa Inggris disebut dengan teacher maksudnya pengajar.
8
 Dalam bahasa Arab, 

guru disandingkan dengan beberapa istilah yakni: 

1. Ustadz 

Ustadz adalah orang yang berkomitmen dan profesional, melekat pada 

dirinya sikap dedikatif, kemudian komitmen terhadap mutu, proses, hasil kerja, 

dan sikap continous improvement. 

2. Mu’allim 

Mu’allim adalah orang yang menguasai ilmu serta mampu 

mengembangkan dan menjelaskan fungsinya akan kehidupan sehari-hari, 

menjelaskan mengenai dimensi teoritis, serta dimensi praktisnya sekaligus juga 

melakukan transfer knowledge atau ilmu pengetahuan, internalisasi, dan alamiah. 

3. Murabbi 

Murabbi merupakan orang yang mendidik serta menyiapkan siswa atau 

peserta didik supaya mampu berkreasi, mengatur, kemudian mampu memelihara 

kreasinya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri, masyarakat, serta 

lingkungan. 

                                                             
7
Kementian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV Toha Putra, 

2008), h. 942.   

8
Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Hubungan Guru-Murid (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001), h. 41.  



21 
 

 

 

4. Mursyid 

Mursyid merupakan orang yang mampu menjadi model atau pusat dalam 

mengidentifikasi diri, menjadi pusat panutan, teladan, serta konsultan bagi peserta 

didik 

5. Mudarris 

Mudarris merupakan orang yang memiliki kepekaan akan intelektual serta 

informasi, kemudian kepekaan dalam memperbaharui pengetahuan dan 

keahliannya bisa berkelanjutan, serta berusaha dalam mencerdaskan peserta didik, 

memberantas kebodohan terhadap peserta didik, kemudian melatih keterampilan,  

peserta didik sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan yang peserta didik 

miliki. 

6. Mu’addib  

Mu’addib merupakan orang yang menyiapkan peserta didik supaya bisa 

bertanggungjawab dalam membangun perabadan yang maju dan berkualitas di 

masa yang akan datang.
9
 

Istilah-istilah di atas berhubungan dengan guru dalam ruang lingkup Islam, 

tetapi menurut penulis bahwa guru dalam Islam adalah orang yang memberikan 

bimbingan dan petunjuk supaya mengetahui apa yang tidak diketahui, yang pada 

intinya memiliki tujuan untuk mendapatkan ridha Allah swt. 

Secara konvensional, guru harus memiliki tiga kualifikasi dasar sebagai 

berikut: 

1. Menguasai Materi 

2. Antusias 

                                                             
9
Mohammad Kasim, “Guru dalam Perspektif Islam”. h. 47-48.   
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3. Penuh Kasih Sayang dalam melakukan proses belajar mengajar.
10

 

Selain itu, tugas pokok guru yakni: 

1. Tugas Profesional 

Tugas profesional merupakan tugas berhubungan dengan profesi. Adapun 

tugas profesional meliputi: 

 Tugas mendidik 

Mendidik maksudnya meneruskan serta mengembangkan nilai-nilai 

kehidupan. 

 Tugas mengajar 

Mengajar merupakan meneruskan serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 Tugas melatih; 

Melatih adalah mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta 

didik. 

2. Tugas Kemasyarakatan 

Tugas kemasyarakatan merupakan tugas guru sebagai anggota masyarakat 

dan warga negara dengan peranan menciptakan masa depan dan sebagai 

penggerak kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik.  

3. Tugas Manusiawi 

Tugas manusiawi merupakan tugas guru sebagai manusia, di mana guru 

harus bisa menjadikan dirinya sebagai second of parents untuk peserta didiknya. 

Kemudian seorang guru harus bisa menarik simpatik agar bisa menjadi idola bagi 

peserta didiknya serta menjadi transformasi diri akan kenyataan baik di kelas 

maupun di masyarakat sehingga siapapun yang ketika guru ada di masyarakat 

maka setiap lapisan masyarakat akan mengetahuinya. 

                                                             
10

Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik (Yogyakarta: 

Gama Media, 2007), h. 194.  
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Namun, di antara tugas guru tersebut ahli pendidikan Islam maupun barat 

semua setuju bahwa tugas guru adalah mendidik, di mana tugas guru dalam 

mendidik ini dalam ruang lingkup yang luas, seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya seperti memberikan dorongan, memuji, dan sebagainya.
11

  

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, 

tetapi bisa juga di masjid, di surau/mushola, di rumah dan sebagainya. Guru 

memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah 

yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak pernah meragukan 

figur seorang guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik 

anak didikmereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia.
12

 

Dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka di pundak guru 

diberikan tugas dan tanggung jawab yang berat. Tapi lebih berat lagi mengemban 

tanggung jawab, sebab tanggung jawab guru tidak hanya sebatas dinding 

sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Pembinaan yang guru berikan pun tidak 

hanya secara kelompok  (klasikal),  tetapi  juga  secara  individual.  Hal  ini  mau  

tidak  mau menuntut guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan anak didiknya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di 

lingkungan luar sekolah sekalipun. 

Dengan kemuliaannya, guru rela mengabdi di desa terpencil sekalipun. 

Dengan segala kekurangan yang ada, guru berusaha membimbing dan membina 

anak didik agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsanya di 

kemudian hari. Gaji yang kecil dan kurang memadai tidak membuat guru 

                                                             
11

Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik. h. 194.   

12
Bahri Djamarah Syaiful, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukati ,Cet. 3. ( 

Jakrta:PT, RINEKA CIPTA, 2005), hal. 37 
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berkecil hati   dan   frustasi   meninggalkan   tugas   dan   tanggung  jawab   

sebagai   guru. Karenanya sangat wajar di pundak guru diberikan atribut sebagai 

“pahlawan tanpa tanda jasa”. Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati tidaklah 

semua orang dapat melakukannya, karena orang harus merelakan sebagian dari 

seluruh hidup dan kehidupannya untuk mengabdi pada bangsa dan negara guna 

mendidik anak didik menjadi   manusia susila yang cakap, demokratis, dan 

bertanggung jawab atas pembangunan dirinya dan pembangunan bangsa dan 

Negara. 

Penulis berpendapat setelah melihat penjelasan di atas, bahwa guru adalah 

orang yang memiliki tugas tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik peserta 

didiknya, yang di antara kegiatan dilakukannya dalam mengajar dan mendidik 

adalah memotivasi, memberikan dorongan, serta memberikan apresiasi bagi 

peserta didi dalam pembelajaran.  

Selain itu, sesuai dengan pemaparan di atas, terkait dengan istilah-istilah 

yang berkaitan dengan guru maka penulis berpendapat bahwa istilah-istilah 

tersebut merupakan nama lain dari guru, ketika seorang guru bisa 

mengembangkan tugasnya dengan baik, misalnya jika seorang guru profesional 

maka ia disebut sebagai ustad, jika bisa melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, 

sampai kepada penilaian sesuai dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 maka 

ia disebut sebagai pendidik, begitu pula dengan istilah lainnya. 

b. Peran Guru 

Dalam Islam guru adalah perofesi yang sangat mulia, karena guru adalah 

seorang pemberi ilmu yang bisa membawa manusia menuju generasi yang lebih 

baik.  Nabi  Muhammad  sendiri  sering  disebut  sebagai  “pendidik  manusia”, 

seorang  guru  seharusnya  bukan  hanya  sekedar  sebagai  tenaga  pengajar,  akan 

tetapi sekaligus sebagai seorang pendidik. Karena itu, dalam Islam, seseorang 



25 
 

yang menjadi guru bukan karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan 

akademis saja, tetapi lebih penting lagi seorang guru   harus terpuji akhlaknya. 

Dengan demikian, seorang guru bukan hanya mengajar ilmu-ilmu pengetahuan 

saja,  tetapi  lebih  berperan  pula  dalam    membentuk  watak  dan  pribadi  anak 

didiknya.  

Guru bukan hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan kepada anak 

didiknya, tetapi guru juga merupakan sumber ilmu moral, yang akan membentuk 

seluruh pribadi anak didiknya menjadi manusia yang berakhlak mulia. Karena itu, 

guru tidak hanya mengajar muridnya saja di lingkungan formal maupun non 

formal, tetapi sekaligus mempraktekkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai 

pendidikan Islam.
13

 

Memang sudah seharusnya jika guru sangat berpengaruh dalam proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu, seorang guru harus betul-betul membawa 

siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus menguasai anak didiknya, 

guru  harus  berpandangan  luas  dan  guru  harus  memiliki  karakter  dan  harus 

memiliki kewibawaan. Guru yang mempunyai kewibawaan berarti memiliki 

kesungguhan, yaitu suatu kekuatan yang dapat memberi kesan dan pengaruh 

terhadap apa yang telah dilakukannya. Setiap orang yang akan menjadi seorang 

guru harus mempunyai keperibadian dan akhlaqul karimah. Di samping memiliki 

kepribadian dan akhlaqul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam, guru agama, 

kususnya guru akidah akhlak, lebih dituntut untuk mempunyai akhlak mulia/ 

akhlaqul karimah 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki sikap adil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam 

membentuk perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya 

                                                             
13

Akhyak, Profil Pendidikan Sukses, (Surabaya : Elkaf, 2005), h. 1  
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secara optimal, keyakinan ini muncul karena manusia adalah mahluk yang  lemah 

sejak lahir bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukan bahwa setiap 

orang membutuhkan orang lain dalam perkembanganya. Demikian halnya peserta 

didik, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu juga ia 

menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal.
14

 

c. Kedudukan Guru 

Seperti dibahasakan sebelumnya bahwa guru memiliki peranan yang 

sangat penting dalam perkembangan peserta didiknya. Guru merupakan individu 

yang paling menentukan perancangan serta penyiapan proses mendidik dan 

mengajar. Guru menjadi seseorang yang ikut serta dalam upaya membentuk 

sumberdaya manusia yang potensial dalam bidang pembangunan, sehingga guru 

harus aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru profesional sesuai dengan 

apa yang dituntut oleh masyarakat. Ini disebabkan karena pendidikan bersifat 

cultural transition atau bersifat dinamis ke arah perubahan yang berkelanjutan, 

sebagai sarana dalam mewujudkan kebudayaan dan peradaban manusia yang 

unggul.
15

 

Guru dalam Islam menempati posisi yang sangat istimewa. Ada beberapa 

dalil naqli yang menyebuytkan tentang hal tersebut, diantaranya dalam QS Al-

Baqarah/2: 32. 

                                

Terjemahan: 

“Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui 
selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya 
Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS Al-
Baqarah/2: 32)

16
 

                                                             
14

E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan 

Menyenangkan (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.35. 

15
Arifuddin Arif, Pengantar Pendidikan Ilmu Islam (Jakarta: Kultur, 2008), h. 61.  

16
Kementian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 10.  



27 
 

Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa kedudukan guru dalam Islam tidak bisa 

dilepaskan dari semua ilmu pengetahuan bersumber dari Allah swt. sehingga 

Allah dikatakan sebagai guru pertama, sehingga dapat dikatakan kedudukan guru 

dalam Islam sangat tinggi.
17

 

Selain itu, kedudukan guru dalam Islam sangat tinggi dengan alasan 

menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban dan dalam menuntut ilmu tersebut, 

gurulah yang memiliki kewenangan untuk mengajarkan ilmu. Transfer 

pengetahuan dilakukan dari seorang guru kepada peserta didik. Tanpa seorang 

guru, maka akan terasa sulit untuk mengerti pelajaran. Bahkan di dalam dunia 

tasawuf ada peribahasa yang menyebutkan bahwa siapa yang belajar tanpa guru 

maka gurunya adalah setan.
18

 

Imam Al-Ghazali menggambarkan kedudukan guru dalam Islam dengan 

pernyataan bahwa makhluk di atas bumi yang paling utama adalah manusia, 

kemudian bagian manusia yang paling utama adalah hati. Jika dihubungkan 

dengan guru, maka guru sibuk dengan kegiatan menyempurnakan, memperbaiki, 

membersihkan, membimbing, serta mengarahkan peserta didik agar bisa dekat 

dengan Allah swt., sehingga guru bisa disebut sebagai manusia paling utama di 

dunia ini. Seorang guru mengajarkan ilmu merupakan kegiatan ibadah dan sebagai 

langkah untuk memenuhi tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebab Allah 

akan membukakan hati seorang alim untuk mendapatkan pengetahuan,  serta 

mengetahui sifat-Nya yang begitu istimewa. Guru merupakan sebuah gudang ilmu 

pengetahuan, di mana barang-barang di dalamnya penuh dengan barang-barang 

yang berharga. Setelah seorang guru mendapatkan pengetahuan maka tugas 

selanjutnya adalah memberikan apa saja yang diketahuinya untuk peserta didik, 

                                                             
17
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dengan maksud pengetahuan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan 

guru sangat tinggi dalam Islam, karena derajat mana yang lebih tinggi  dari 

seorang hamba yang menjadi perantara antara Tuhan dengan makhluk-Nya, 

dengan tujuan supaya bisa dekat dengan Allah swt, yang akan menggiring mereka 

menuju surga sebagai tempat peristirahatan abadi.
19

  

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa orang tua adalah penyebab wujud di 

masa sekarang, sedangkan guru merupakan penentu kehidupan yang abadi.
20

 

Pernyataan ini senada dengan Ikhwan as-Safa bahwa seorang guru telah mengisi 

jiwa serta ragam pengetahuan dan membimbing ke jalan keselamatan dan 

keabadian, sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tua yang sudah membawa 

ke dunia, kemudian mengasuh dan mengajarkan cara mencari nafkah supaya bisa 

hidup di dunia.
21

 

Kedudukan guru yang berimbang tidak bisa dipisahkan dengan tugas dan 

tanggungjawabnya yang tidak mudah, apalagi seorang guru agama bukan hanya 

sebagai tenaga pengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik 

memiliki tujuan agar terwujudnya tujuan pendidikan Islam, di mana 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki agar peserta didik menjadi muslim 

secara kaffah atau sempurna.
22

 

Dalam mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut maka yang perlu 

dilakukan guru adalah sebagai berikut: 

1. Mengajar; 
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2. Melatih; 

3. Membiasakan; 

4. Memberi contoh; 

5. Memberikan dorongan; 

6. Memuji; 

7. Menghukum; serta  

8. Mendoakan.
23

 

Cara-cara guru yang disebutkan di atas harus dilakukan semaksimal 

mungkin agar tujuan pendidikan nasional serta apa yang diupayakan terhadap 

peserta didik tercapai. 

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kedudukan 

guru dalam Islam menempati posisi yang sangat istimewa, sebab guru 

memberikan apa saja yang diketahuinya guna peserta didiknya bisa mengetahui 

apa yang sebelumnya tidak diketahui. 

d. Tugas Guru 

Dalam ilmu keislaman, terdapat 3 tugas guru atau pendidik terutama 

untuk guru aqidah akhlaq, yaitu: 

1. Mudarris: maksudnya guru yang hanya mengajar mata pelajaran kemahiran 

mereka saja. Mereka mengajar atau mengampu mata pelajaran yang ia 

kuasai, misalnya   guru   aqidah   akhlaq   yang   menguasai   tentang   

segala   yang berhubungan dengan akhlaq, akan tetapi mereka juga mampu 

menguasai mata pelajaran lain. 

2. Mu’allim: maksudnya guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran 

mereka akan tetapi juga turut menyampaikan ilmu-ilmu lain. Guru tidak 

hanya mengajar mata pelajaran yang diampu, namun di dalam pelajarannya 
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mereka mengajarkan berbagai ilmu yang berhubungan dengan pelajaran 

yang sedang dipelajari, memberi contoh dengan menceritakan berbagai 

pengalaman- pengalaman nyata mereka, sebagai tambahan ilmu dan 

pengetahuan bagi siswanya. 

3. Murabby:  maksudnya  guru  yang  mendidik,  memelihara,  mengasuh, 

mentarbiyah anak didiknya menjadi manusia yang berilmu, bertaqwa dan 

beramal  sholeh.  Guru  tersebut  benar-benar  memberikan  pendidikan  

dan arahan-arahan yang baik untuk siswanya. Baik dalam ilmu 

pengetahuan umum maupun dalam pendidikan moral siswa.
24 

2. Peranan Guru 

Peranana berasal dari kata peran, peranan berarti sesuatu yang jadi bagian 

atau yang memegang pimpinan yang terutama.
25

 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. 

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan 

di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa 

juga di masjid, di surau/mushola, di rumah dan sebagainya. 

Peranan guru dalam penelitian ini merajuk pada sebagaimana peran guru 

dalam membimbmbing peseta didik atau sebagaimana tolak ukur keberhasilan 

guru dalam memberikan bimbingan. 
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B. Tinjauan tentang Iklim Kelas 

1. Definisi Iklim Kelas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa iklim 

merupakan keadaan hawa (suhu, kelembaban, awan, hujan, dan sinar matahari) 

pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama.
1 

Ada  beberapa  istilah  yang  digunakan  secara  bergantian  dengan kata 

climate, yang diterjemahkan dengan iklim, seperti feel, atmosphere, tone dan 

environment. Dengan kata lain iklim bisa diartikan perasaan, suasana, sifat, dan 

lingkungan.
26

 

Sedangkan kelas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

ruang tempat belajar di sekolah.
2 

Arikunto kelas tidak terikat pada pengertian 

ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik seperti yang sudah lama 

dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan kelas 

adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama 

dari guru yang sama pula.
3 

Bloom dalam Hadiyanto dan Subiyanto  menyatakan bahwa iklim kelas 

adalah kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, 

social, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik.
27

  

Tarmidzi menyatakan bahwa iklim kelas adalah segala situasi yang 

muncul akibat hubungan antara guru dan peserta didik atau hubungan antara 
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peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses 

belajar mengajar.
28

  

Hoy dan Forsyth mengatakan iklim kelas adalah organisasi sosial yang 

informal dan aktivitas guru yang secara spontan mempengaruhi tingkah laku.
29

  

Sedangkan Hoy dan Miskell mengatakan Iklim kelas merupakan  kualitas  

dari  lingkungan  kelas  yang  terus  menerus  dialami guru-guru,  mempengaruhi  

tingkah  laku,  dan  berdasar  pada  persepsi kolektif  tingkah  laku  mereka.  

Istilah  iklim  seperti  halnya  kepribadian dalam  pada  manusia.  Masing-masing  

kelas  memiliki  ciri  (kepribadian) yang  tidak  sama  dengan  kelas-kelas  lain,  

meskipun  keadan  fisik  dan bentuk arsitekstur kelas-kelas tersebut sama.
30

 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi 

belajar antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid lainnya. 

Berhasil tidaknya suatu interaksi proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak 

factor, baik factor dari guru sendiri, siswa, fasilitas penunjang maupun suasana 

interaksi pembelajaran tersebut.
 31 

Iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubunganya dengan 

kegiatan pembelajaran.Iklim kelas merupakan suasana  yang ditandai oleh 

adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru,   dan   

siswa-siswa.   Tinjauan   tentang   suasana   kelas (classroom climate) 

dikemukan oleh Nasution  menurutnya ada tiga jenis suasana yang dihadapi 
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siswa dalam proses pembelajaran di sekolah  berdasarkan  sikap  guru  terhadap  

anak  dalam  mengajarkan materi  pembelajaran.  

Pertama, Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter, terjadi bila guru 

mengunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh 

mempertimbangkan akibat lebih jauh bagi anak, khususnya bagi perkembangan   

pribadinya,   dengan   hukuman   dan   ancaman anak dipaksa untuk menguasai 

bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya.  

Kedua, suasana kelas dengan sikap guru yang “permisif”, suasana kelas 

dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang 

dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi,  larangan,  perintah,  atau  

paksaan.  Pelajaran  selalu  dibuat menyenangkan. Guru tidak menonjolkan 

dirinya dan ada dibelakang untuk memberikan bantuan bila dibutuhkan sikap ini 

mengutamakan perkembngan pribadi anak khususnya pada aspek emosional, agar 

anak bebas dari goncangan jiwa dan menjadi anak yang dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkugannya.   

Ketiga suasana kelas dengan sikap  guru yang “riil”. Suasana kelas 

dengan sikap guru yang riil ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai 

dengan pengendalian. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk beramin 

bebas tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Dilain pihak anak diberi tugas 

sesuai pentunjuk dan pengawasan guru. 
32

 

Guru   harus   dapat   menciptakan   lingkungan   kelas   yang membantu   

perkembangan   pendidikan   subyek   didiknya   (siswa). Dengan   teknik   
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motivasi   yang akurat,   guru   dapat   menciptakan kontribusi iklim kelas yang 

sehat.Lingkungan ini hendaknya mencerminkan kepribadian guru dan perhalian 

serta penghargaan atas usaha siswanya.Siswa dibuat secara terus menerus 

meberikan reaksi pada  lingkungan,  sehingga  pengalaman  belajar  dapat  terjadi  

sesuai dengan kondisi yang diinginkan.
33

 

Kelas adalah lingkungan sosial bagi siswa. Dimana di dalam kelas terjadi 

proses interaksi baik siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Oleh 

karena itu kelas harus di desain sedemikin oleh guru sehingga kelas merupkan 

lingkungan yang menyenangkan bagi siswa dalam tugas dan peranannya didalam 

kelas sebagai perserta didik dan tugas serta peranannya dalam perkembangan fisik 

maupun emosionalnya.
34

 

Oleh karena itu kelas yang kondusif harus memenuhi syarat- syarat 

yang menggambarkan sebagai kondisi/ iklim kelas yang baik dan 

menyenangkan:
 

a) Kelas itu harus rapi, bersih, sehat dan tidak lembab 

b) Kelas     harus     memiliki/memperoleh     cukup     cahaya     yang 

meneranginya 

c) Sirkulasi udara dari dalam dan luar kelas cukup 

d) Perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan  di tata dengan rapi 

e) Jumlah siswa tidak melebihi dari 40 orang 

                                                             
33

Mudasir, Manajemen Kelas, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h. 84 

34
Ade Rukamana dan Suryana, Pengelolaan Kelas, (Bandung: UPI Press, 2006), h 73 



35 
 

Proses pembelajaran adalah seperangkat kegiatan belajar yang dilakukan 

siswa (peserta didik). Kegiatan belajar yang dilaksanakan siswa di bahwa 

bimbingan guru. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan 

formal merupakan usaha sadar dan segaja serta teroganisir secara baik guna untuk 

mencapai tujuan intusional yang diemban oleh lembaga yang menjalankan misi 

pendidikan.
35

 

Dari beberapa pengertian dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

iklim kelas merupakan suasana pembelajaran yang muncul akibat hubungan 

antara guru dan siswa di dalam kelas yang mempengaruhi proses belajar 

mengajar. 

2. Tujuan Penciptaan Iklim Kelas 

Iklim kelas yang kondusif sangat penting untuk diciptakan agar tujuan 

akan tercapainya hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa dan antar 

siswa, suasana pembelajaran yang sejuk, menyenangkan, tenang tanpa 

permusuhan, atmosfir belajar yang penuh kebermaknaan serta suasana 

pembelajaran dikelas yang tidak kaku dapat diwujudkan. Depdikbud dalam 

Ismiarti (2004:26-27) mengemukakan tujuan penciptaan iklim kelas yang 

kondusif yaitu:  

1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar 

maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk 

megembangkan kemampuannya semaksimal mungkin.  

2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi belajar.  
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3. Menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan 

memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan 

intelektual dalam kelas.
36

 

3. Jenis-Jenis Iklim Kelas 

Berdasarkan  tinjauan  tentang suasana kelas (classroom  climate) 

dikemukakan oleh Nasution, menurutnya ada tiga jenis suasana yang dihadapi 

siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak 

dalam mengajarkan materi pelajaran.
37

 

a.  Iklim kelas dengan sikap guru yang “otoriter”. 

Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter, terjadi bila guru 

menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya tanpa  

lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya  bagi  

perkembangan  pribadinya. 

b. Iklim kelas dengan sikap guru yang permisif 

Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan 

membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, 

larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan.   Guru   

tidak   menonjolkan   dirinya   dan   berada   di belakang untuk memberi bantuan 

bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan perkembangan pribadi anak khususnya 

dalam aspek emosional, agar anak bebas dari kegoncangan jiwa dan menjadi 

anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

c. Iklim kelas dengan dengan sikap guru yang riil 

Suasana kelas dengan sikap guru yang riil ditandai dengan adanya 

kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Anak- anak  
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diberi  kesempatan  yang  cukup  untuk  bermain  bebas  belajar sesuai dengan 

tipe belajarnya serta minatnya tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Dilain 

pihak anak diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru.
38

 

 

4. Indikator Iklim Kelas 

Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Moedjiarto adalah 

sebagai berikut:  

1. Suasana pembelajaran dikelas tertib, tenang, jauh dari kegaduhan dan 

kekacauan.  

2. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan antara 

civitas sekolah.  

3. Disekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan sekolah dan 

kepentingan banyak, sedangkan kepentingan pribadi mendapatkan tempat yang 

paling belakang.  

4. Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan dilakukan 

dengan penuh tanggungjawab dan merata.  

5. Siswa mendapat perlakuan adil, tidak dibeda-bedakan antara yang miskin dan 

kaya, pandai dan yang lamban berfikir, semuanya mendapat kesempatan yang 

sama untuk berprestasi sebaik-baiknya.  

6. Didalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar yang tinggi.  

7. Siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang kurang 

dipahami, sedangkan guru dengan senang hati senantiasa bersedia 

menjawabnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dengan 

bijaksana guru meminta waktu untuk mencari data dan informasi lebih lanjut. 
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8. Siswa saling menghargai satu sama lainnya, dan terhadap gurunya siswa 

memiliki rasa hormat yang tinggi.  

9. Meja dan kursi serta perlengkapan lainnya, yang terdapat di kelas senantiasa 

ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya.  

10. Siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas 

yang penugasannya dilakukan secara bergilir.  39 

Berdasarkan ciri-ciri iklim kelas yang telah dijelaskan, peniliti menetapkan  

indikator iklim kelas sebagai berikut:   

1. Suasana pembelajaran di kelas 

Pada indikator yang pertama yaitu suasana pembelajaran dikelas, 

merupakan keimpulan dari suasana pembelajaran dikelas tertib,tenang, jauh dari 

kegaduhan dan kekacauan.  

2. Hubungan antar warga kelas 

Pada indikator yang kedua yaitu hubungan antar warga kelas, merupakan 

kesimpulan dari hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan 

antara civitas sekolah diperlukan dalam iklim kelas, siswa saling menghargai satu 

sama lainnya, dan terhadap gurunya siswa memiliki rasa hormat yang tinggi.    

3. Aktifitas belajar mengajar  

Pada indikator yang ketiga aktivitas belajar mengajar, merupakan 

kesimpulan dari didalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar 

yang tinggi 

4. Kondisi fisik, kerapian dan kebersihan ruang kelas 

Pada indikator yang keempat yaitu kondisi fisik, kerapian, dan kebersihan 

kelas, merupakan kesimpulan dari meja dan kursi serta perlengkapan lainnya, 

yang terdapat di kelas senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya, dan 
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siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas yang 

penugasannya dilakukan secara bergilir 

5. Kedisiplinan siswa didalam kelas  

Pada indikator yang kelima yaitu kedisiplinan siswa didalam kelas, 

merupakan kesimpulan dari semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, 

dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan merata. 
40

 

5. Menciptakan Iklim Kelas yang Kondusif 

Banyak faktor yang diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang 

berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu pertama, pendekatan 

pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana  siswa  belajar  (student  

centered):  kedua,  adanya penghargaan  guru  terhadap  partisipasi  aktisf  siswa  

dalam  setiap konteks pembelajaran.  Ketiga, guru hendaknya  bersikap 

demokratis dalam mengatur kegiatan pembelajaran.Keempat,  setiap 

permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara 

dialogis. Kelima, lingkungan kelas sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga 

memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran.  

Keenam,  menyediakan  berbagai  jenis  sumber  belajar atau informasi yang 

berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari 

siswa dengan cepat.
41

 

Dalam pendekatan ini yang perlu dilakukan guru adalah membantu siswa 

membangun pengetahuan sendiri di dalam benaknya, dengan cara membuat 

informasi pembelajaran menjadi sangat bermakna dan relevan bagi siswa. 

Dengan pembelajaran ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih 

                                                             
40

 I Novan Andy Wiyani, Manajemen Kelas. h. 67. 

41
 J.J Hasibuan dan Moedjiono, Proses Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

h. 18. 



40 
 

berkualitas dan bermakna bagi siswa yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan   kompetensi   dan  prestasi   belajar siswa.
42

 

Faktor kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisifasi aktif siswa  

dalam  proses  kegiatan  pembelajaran  akan  mendorong  siswa untuk berani 

mengemukakan pendapatnya, dan berani mengkritisi materi pembelajaran yang 

disedang dibahas. Dengan demikian siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, 

kreatif, dan terlatih untuk mengemukan pendapatnya tanpa adanya perasaan 

minder atau rendah diri. 

Partisifasi siswa yang tergolong baik dalam proses pembelajaran secara  

garis  besar  antara  lain  diindikasikan  sebagai  berikut:  siswa dapat 

berkerjasama dengan anggota kelompok yang lain, siswa selalu bersikap positif 

terhadap teman-temanya dan selalu berusaha sebaik mungkin dalam setiap 

kesempatan.
43

 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Iklim Kelas 

Banyak faktor yang perlu  diperhatikan  dalam  menciptakan  iklim kelas 

yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun 

beberapa faktor yang   perlu diperhatikan tersebut antara lain, yaitu: 

a) Pendekatan   pembelajaran   hendaknya   berorientasi   pada bagaimana siswa 

belajar (student centered) 

b) Adanya  penghargaan  guru  terhadap  partisipasi  aktif siswa dalam setiap 

konteks pembelajaran. 

c) Guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanag kegiatan pembelajaran. 

d) Setiap permasalahan  yang  muncul  dalam  proses pembelajaran sebaiknya 

dibahas secara dialogis. 
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J.J Hasibuan dan Moedjiono, Proses Mengajar. h. 18. 
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e) Lingkungan   kelas   sebaiknya   disetting   sedemikian   rupa sehingga 

memotivasi  belajar  siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran.  

f) Menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan 

dengan  berbagai sumber belajar  yang dapat diakses atau dipelajari siswa 

dengan cepat.
44 

C. Kerangka Konseptual 

Peranan guru merupakan bagian dari penentu keberhasilan suatu 

pendidikan, yang mana dalam ruang lingkup pendidikan sendiri sebagian dari 

tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter tidak hanya penambahan 

wawasan atau pengetahuan.  

Dalam penelitian ini membahas terkait peranan guru terhadap iklim kelas 

dan pembentukan akhlak peserta didik. Jadi, dalam penelitian ini akan dibahas 

bagaimana prinsip-prinsip guru akidah akhlak dalam menciptakan iklim kelas 

yang kondusif. Sementara, iklim kelas memiliki banyak ruang lingkup diantara 

kondisi keadaan kelas yang nyaman, keberhasilan siswa saat pembelajaran serta 

hasil evaluasi, cara mengajar guru dalam mengelola kelas yang ujungnya merujuk 

pada keberhasilan peserta didik. Jadi, dalam hal tersebut dalam penelian ini akan 

membahas bagaimana upaya guru dalam memberikan pembimbingan sehingga 

iklim kelas kondusif. 

Selain dari pada itu, pada penelitian ini juga akan membahas kendala-

kendalam guru dalam menciptakan iklim kelas. Dalam hal ini lebih mengerucut 

pada bagaimana upaya guru dalam membentuk iklim kelas menjadi lebih baik. 

Tentunya dengan upaya-upaya dan strategi tertentu.  
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Supriadine dan Darmawan, Komunikasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012) h.166-167 
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Skema Kerangka Konseptual.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jika dilihat dari lokasi penelitiannya, maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Tujuannya adalah untuk mempelajari secara 

intensif latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit 

sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
1
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi multisitus. Studi multisitus 

merupakan salah satu bentuk jenis penelitian kualitatif yang memang dapat 

digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa 

latar penelitian yang serupa, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditranfer 

ke situasi yang lebih luas dan lebih umum cakupannya. 

Peneliti berusaha mendeskripsikan dengan jelas kasus yang terjadi di MTs 

Nur Muhammad Pemana 

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah MTs Nur Muhammad Pemana 

merupakan sekolah yang berada di pulau pemana kabupaten Sikka Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Sikka dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a) Kondisi Sosiokultural umat Islam Kabupaten Sikka yang mayoritas 

pendatang dan tinggal berkelompok membentuk perkampungan-

perkampungan muslim di pesisir pantai Flores dan di pulau-pulau kecil di 

Laut Flores. 

b) Lembaga pendidikan di Kabupaten Sikka sebagian berada dalam di pulau-

pulau kecil. 

                                                             

1
Sumadi Suryasubrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 

22 
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c) Jumlah lembaga pendidikan MTs di Kabupten Sikka ada beberapa. 

d) Jalur transportasi yang relativ mudah untuk dilalui serta transportasi laut 

antar pulau yang juga relativ lancar. 

Dalam penelititan kualitatif, peneliti wajib hadir di lapangan karena 

peneliti merupakan instrument penelitian utama. Ciri khas penelitian kualitatif 

tidak bisa dipisahkan dari pengamat yang ikut berperan serta secara langsung, 

dimana peneliti juga merupakan orang yang menentukan keseluruhan skenario 

penelitian. Pengamat berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang 

dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan 

mengadakan penelitian. Peneliti melakukan ini dalam rangka ingin mengetahui 

suatu peristiwa, apakah yang sering terjadi dan apa yang dikatakan orang tentang 

hal itu.
2
 

Berdasarkan hal tersebut maka kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

merupakan suatu keharusan. Kerena penelitilah yang menjadi instrumen utama 

dalam penelitian kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono bahwa posisi 

manusia sebagai key instrument.
3
 Peneliti merupakan pengumpul data utama (key 

instrument) karena jika menggunakan alat non manusia maka sangat tidak 

mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang ada di 

lapangan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data kualitatif banyak 

tergantung pada keterampilan metodologis, kepekaan, dan integritas peneliti 

sendiri.
4
 

                                                             

2
Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian (Surabaya: elKaf, 2006), h. 136. 

3
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: alfabeta, 2010), 

h. 306. 

4
Dede Oetomo dalam Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2007), 

h.186.  
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Pada penelitian ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian. Peneliti 

akan datang ke lokasi untuk melakukan penelitian di lapangan. Peneliti melihat 

dan mengikuti kegiatan secara langsung dengan tetap berdasar pada prinsip atau 

kode etik tertentu yang harus ditaati oleh peneliti. Untuk itu, kehadiran peneliti 

sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan utuh. 

Lokasi ini menunjukkan data-data yang unik dan menarik untuk diteliti, 

beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Dari sekian banyak MTsN di kabupaten maupun kepulauan, MTsN Nur 

Muhammad Pemana  adalah sekolah yang sangat populer di kalangan 

masyarakat pemana atau bisa dikatakan mempunyai citra positif di mata 

masyarakat. Hal ini tentu sudah menjadi nilai tambah bagi madrasah 

tersebut, mengingat bahwa salah satu ciri sekolah bermutu  adalah madrasah 

yang mendapat pengakuan baik dari masyarakat di mana madrasah itu 

berada serta sebagian siswa berasal dari pulau sebelahnya yang berlayar 

untuk menuntut ilmu di madrasah tersebut. 

2. Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga madrasah menengah yang 

akan dinegerikan pertama kali di Kabupaten Sikka.  

3. Lembaga ini mempunyai prestasi dan mutu yang sangat baik. Hal ini 

terbukti dengan adanya beberapa penghargaan yang diperoleh oleh kedua 

lembaga tersebut dalam beberapa kegiatan. Selain dari pada itu madrasah ini 

juga sangat menjunjung toleransi dan keadaan ekonomi masayarakat 

sekiutar, yang mana ekonomi masyarakat atau orang tua murid adalah 

sebagai nelayan.  

Demikian beberapa alasan yang peneliti kemukakan sehingga kedua 

madrasah tersebut peneliti anggap layak untuk diteliti dengan berdasar pada 
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keunikan dan keunggulan yang dimiliki kedua madrasah apabila dibandingkan 

dengan madrasah lain yang ada di kota maupun kabupaten Kediri 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian dengan pola kualitatif, yang merupakan 

penelitian yang ditujukan untyk mengambarkan serta menganalisis sebuah 

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

pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.
5
 Karakteristik yang 

dimiliki penelitian kualitatif ada sepuluh, yaitu: latar alamiah, manusia sebagai 

alat maupun instrumen, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, 

lebih meningkatkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh 

fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat 

sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.
6
 

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak dipandu oleh teori, 

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. 

Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-

fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikontruksikan menjadi hipotesis atau 

teori. Jadi, dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun 

hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti 

menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai peneliti 

mendapatkan seluruh data.
7
 

 

                                                             

5
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 60. 

6
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

8 

7
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,( Bandung: Alfabeta, 2010), 1. 
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1. Pendekatan Pedagogik 

Penelitian ini menggunakan  pendekatan pedagogik untuk mengetahui  

kemampuan guru dalam membentuk iklim kelas. Sebab untuk menciptkan iklim 

kelas yang kondusif, guru harus terampil mengelola kelas dengan baik. 

2. Pendekatan Psikologi 

Pendekatan psikologi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

persepsi guru mengenai metode mengajar yang baik sehingga tercipta iklim kelas 

yang kondusif. 

3. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi digunakan dalam penelitian untuk melihat atau 

menganalisa obyek penelitian yang tampak menggejala serta menjadi realita 

dalam pembelajaran akidah akhlak di kelas V MI Paranakeng 2. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah dari mana data diperoleh.
8
 Sumber data dalam 

penelitian kualitatif ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia (human) dan 

bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan 

kunci (key informant) dan data yang diperoleh melalui informan berupa soft data 

(data lunak). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang 

relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang 

ada kaitannya dengan focus penelitian. Data yang diperoleh melalui dokumen 

bersifat hard data (data keras).
9
 

Kelompok sumber data dalam penelitian kualitatif dikelompokkan sebagai 

berikut: 

                                                             

8
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 172. 

9
Softdata senantiasa dapat diperhalus, diperinci dan diperdalam, karena masih selalu dapat 

mengalami perubahan. Sedangkan hard data adalah data yang tidak mengalami perubahan lagi. 

Lihat dalam S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik kualitatif. (Bandung; Tarsito,2003), 55. 
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1. Narasumber (Informan) 

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan, pertama,  dengan 

teknik Purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk menseleksi dan memilih 

informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara 

mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap. Penggunan 

teknik purposive ini, peneliti dapat menentukan sampling sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sampling yang dimaksud disini bukanlah sampling  yang mewakili 

populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi, namun 

demikian tidak hanya berdasar subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema 

yang muncul di lapangan. 

Kedua, snowball sampling, adalah teknik bola salju yang digunakan untuk 

mencari informasi secara terus menerus dari informan satu ke  informan yang 

lainnya, sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap dan mendalam. 

Penggunaan teknik bola salju ini baru akan dihentikan apabila data  yang 

diperoleh dianggap telah jenuh (saturation data) atau jika data sudah tidak 

berkembang lagi sehingga sama dengan data yang diperoleh sebelumnya (point of 

theoretical saturation). 

Ketiga, internal sampling, yaitu pemilihan sampling secara internal dengan 

mengambil keputusan berdasarkan gagasan umum mengenai apa yang diteliti, 

dengan siapa yang akan berbicara, kapan melakukan pengamatan dan beberapa 

banyak dokumen yang di-review. Intinya internal sampling digunakan untuk 

mempersempit atau mempertajam fokus.
10

 Teknik ini tidak digunakan untuk 

mempertajam studi melainkan untuk memperoleh kedalam studi dan fokus 

penelitian secara integratif. Adapun informan dari penelitian ini adalah : 

                                                             

10
Robert, C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education An 

Introduction to Theory and Methods, (Boston;Aliyn and Bocon. Inc.1998), h. 123. 



49 
 

 

a. Kepala Madrasah MTs Nur Muhammad Pemana 

b. Waka Kurikulum MTs Nur Muhammad Pemana 

c. Guru dan karyawan MTs Nur Muhammad Pemana 

d. Siswa MTs Nur Muhammad Pemana 

Informan tersebut di atas masuk kategori sumber data primer atau sumber 

data empiris yang didapatkan di lapangan. Adapun sumber data sekuder yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, 

majalah, media cetak, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan 

penelitian ini, kemudian dilakukan penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.  

2. Peristiwa atau Aktifitas dan Lokasi Penelitian 

 Peristiwa digunakan peneliti untuk mengetahui proses bagaimana sesuatu 

secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Contohnya 

kegiatan pembelajaran, program-program yang dijalankan dan lain-lain. Disini 

peneliti akan melihat secara langsung peristiwa yang terjadi terkait proses 

pembentukan akhlak sebagai dasar pengembangan kecerdasan spiritual untuk 

dijadikan data berupa catatan peristiwa yang terjadi di lembaga pendidikan 

tersebut. 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berhubungan dengan 

suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dalam penelitian ini bisa berupa 

catatan tertulis, rekaman, gambar atau benda yang berkaitan dengan segala hal 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dokumen dalam 

penelitian ini masuk kategori data skunder.  

Selanjutnya, semua hasil temuan penelitian dari sumber data pada lembaga 

pendidikan tersebut dipadukan dalam suatu analisis kasus untuk dikembangkan 

dalam abstraksi temuan di lapangan. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian selalu terjadi prosedur pengumpulan data. Dan data 

tersebut terdapat bermacam-macam jenis metode. Jenis metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data disesuaikan dengan sifat penelitian yang dilakukan. 

Dalam pengumpulan data dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data atau 

pengukuran yang disesuaikan dengan karakteristik data yang akan dikumpulkan 

dari responden penelitian. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Observasi partisipan 

Dalam sebuah penelitian, obsevasi menjadi bagian hal yang terpenting 

yang harus dilakukan oleh penliti. Sebab dengan observasi keadaan subjek 

ataupun objek penelitian dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh seorang 

peneliti. Obervasi diartikan sebagai pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut
11

. Dalam penelitian 

ini dilaksanakan dengan teknik obsevasi partisipan (participant observation), 

yaitu dilakukan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada 

kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu 

juga mengumpulkan data secara sistematik dalam bentuk catatan lapangan
12

. 

Teknik inilah yang disebut teknik observasi partisipan. 

Dengan komunikasi dan interaksi, peneliti mendapatkan kesempatan untuk 

mengetahui kebiasaan dan aktivitas disana, dan dengan melibatkan diri sebagai 

aktivitas subyek, sehingga tidak dianggap orang asing, melainkan sudah warga 

sendiri. 

                                                             

11
Moh. Nazir. Metodologi Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1988), h. 212. 

12
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta;Andi Offser,1989), h. 91. 
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Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan tahap pertama, 

yaitu dimulai dari observasi deskriptif (deskriptive observation) secara luas 

dengan melukiskan secara umum situasi yang terjadi di MTs Nur Muhammad 

Pemana. Tahap berikutnya dilakukan observasi terfokus (focused observations) 

untuk menemukan apa yang dikehendaki peneliti sesuai dengan fokus penelitian 

yang berkaitan dengan proses pembentukan akhlak peserta didik dalam 

pembelajaran di kelas, proses pembentukan akhlak peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakulikuler, proses pembentukan akhlak peserta didik dalam lingkungan 

keluarga di MTs Nur Muhammad Pemana. Tahap akhir setelah dilakukan analisis 

dan observasi yang berulang-ulang, diadakan penyempitan lagi dengan melakukan 

observasi selektif (selective observation). Semua hasil pengamatan selanjutnya 

dicatat dan direkam sebagai pengamatan lapangan (fieldnote), yang selanjutnya 

dilakukan refleksi. 

2. Wawancara Mendalam 

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah yang 

berupa manusia dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk 

mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara. 

Wawancara (Interview) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian.
13

 Wawancara ini dilakukan secara mendalam (indepth interview), 

karena bertujuan menemukan pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi 

spesifik yang dikaji. Wawancara mendalam adalah sebuah percakapan antara dua 

orang dengan maksud tertentu, dalam hal ini antara peneliti dengan informan, 

dimana percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaan dan 

mengetes hipotesis yang menilai sebagai istilah percakapan dalam pengertian 

                                                             

13
Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta:BPFE UII Yogyakarta. 2001), h. 62. 
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sehari-hari, melainkan suatu percakapan yang mendalam untuk mendalami 

pengalaman dan makna dari pengalaman tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk 

memperoleh data yang berupa kontruksi tentang orang, kejadian, aktifitas 

organisasi, perasaan motivasi dan pengakuan.
14

 

Wawancara mempunyai arti yang sama terhadap interview, tetapi 

kelebihannya interview hanya menjawab pertanyaan. Sedangkan wawancara 

mendalam, suatu percakapam yang mendalam untuk mendalami pengalaman 

orang lain dan makna dari pengalaman tersebut. 

Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan siapa yang akan 

diwawancarai dan menyiapkan materi yang terkait dengan kegiatan. Oleh karena 

itu sebelum dilakukan wawancara, garis besar pertanyaan harus sesuai dengan 

penggalian data dan kepada siapa wawancara itu dilaksanakan. Disela percakapan 

itu diselipkan pertanyaan pancingan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam 

lagi tentang hal-hal yang diperlukan. 

Agar tidak terlihat kaku dan menakutkan, penulis menerapkan jenis 

pembicaraan spontanitas. Pembicaraan dimulai dari segi umum menuju yang 

khusus. Penulis mengajukan pertanyaan yang bebas kepada subyek menuju fokus 

penelitian. Adapun hubungan antara peneliti dengan subyek yang diwawancarai 

adalah dalam suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai 

wawancara, penulis menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar 

sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data. Penulis menggunakan pedoman 

wawancara agar penulis ingat dan untuk mengarahkan kepada fokus penelitian. 

Dalam melakukan wawancara, disediakan perekam suara bila diizinkan 

oleh informan, tetapi jika tidak diizinkan peneliti akan mencatat kemudian 

                                                             

14
W. Mantja, Etnografi Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan dan Manajemen 

Pendidikan , (Malang:Winaka Media,2003), h. 7. 
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menyimpulkannya. Sering dialami bahwa ketika dipadukan dengan informasi 

yang diperoleh dari informan lain, sering bertentangan satu dengan yang lain, 

sehingga data yang menunjukkan ketidak sesuaian itu hendaknya dilacak kembali 

kepada subyek terdahulu untuk mendapatkan kebenaran atau keabsahan data. 

Dengan demikian wawancara tidak cukup dilakukan hanya sekali. Dalam hal ini 

peneliti menanyakan kepada informan tentang hal-hal yang berkenaan dengan 

fokus penelitian. 

Setelah wawancara dengan informan pertama dianggap cukup, peneliti 

meminta untuk ditunjukkan informan berikutnya yang dianggap memiliki 

informasi yang dibutuhkan, relevan dan memadai. Dari informan yang ditunjuk 

tersebut, peneliti melakukan wawancara secukupnya serta pada akhir wawancara 

diminta pula untuk menunjuk informan lain. Demikian seterusnya sehingga 

informasi yang diperoleh semakin besar seperti bola salju (snowball technique) 

dan sesuai dengan tujuan (purposive) yang terdapat dalam fokus penelitian. 

Untuk melakukan wawancara yang lebih terstruktur, terlebih dahulu 

dipersiapkan bahan-bahan yang diangkat dari isu-isu yang dieksplorasi 

sebelumnya. Dalam hal ini bisa dilakukan pendalaman atau dapat pula menjaga 

kemungkinan terjadinya bias. Dalam kondisi tertentu jika pendalaman yang 

dilakukan kurang menunjukkan hasil, maka demikian hal ini harus dilakukan 

Persuasive, sopan dan santai. 

Adapun pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti di lapangan antara 

lain, kepala sekolah, guru dan peserta didik Mts Nur Muhammad Pemana.  

3. Dokumentasi  
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 Dokumentasi asal katanya dokumen yang berarti bukti tertulis; surat-surat 

penting; keterangan tertulis sebagai bukti; piagam.
15

Oleh karena itu dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah dan sebagainya.
16

 Dalam menggunakan metode 

dokumentasi peneliti mengumpulkan data yang berupa data sekunder atau data 

yang dikumpulkan oleh orang baik berupa catatan, buku, surat kabar dan lain-lain. 

Metode dokumentasi lebih mudah dibanding dengan metode yang lain 

karena apabila ada kekeliruan dalam penelitian sumber datanya tidak berubah dan 

dalam metode dokumentasi yang diamati adalah benda mati. Keutamaan dari 

metode dokumentasi adalah sebagai “bukti” untuk suatu pengkajian, metode ini 

sesuai dengan konteks, dan metode ini mudah ditemukan dengan kajian isi.  

Sesuai dengan pandangan tersebut, penulis menggunakan metode 

dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang 

terdiri dari dokumen resmi, misalnya data guru dan siswa, sejarah sekolah dan 

dokumen yang tidak resmi, misalnya penulis memotret kegiatan yang terjadi di 

sekolah tersebut ketika penulis melakukan penelitian, atau bahkan dokumen diluar 

sekolah yang membicarakan mengenahi kondisi sekolah tempat penulis melakuka 

penelitian tersebut. 

Peneliti akan melakukan pencatatan dengan lengkap dan cepat setelah data 

terkumpul, agar terhindar dari kemungkinan hilangnya data. Karena itu 

pengumpulan data dilakukan secara terus menerus dan baru berakhir jika telah 

terjadi kejenuhan, yaitu dengan tidak ditemukanya data baru dalam penelitian. 

Dengan demikian dianggap telah diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap 

penelitian ini. 

                                                             

15
Adi Satrio, Kamus Ilmiah Populer, Sosial, Budaya, Agama, Kedokteran, Teknik, Politik, 

Hukum, Ekonomi, Komunikasi, Komputer, Kimia, (Visi 7: 2005), h. 124. 

16
Suharsimi Arikunto, Prosedur..., h. 274. 
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E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Pedoman Observasi untuk mengumpulkan data mengenai cara guru akidah 

akhlak dalam membangun iklimi kelas. 

2. Pedoman Wawancara untuk mengumpulkan data mengenai faktor-faktor 

dan kendala-kendala guru akidah akhlak dalam membangun iklim kelas. 

3. Dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang mendukung pada 

penelitian mengenai iklim kelas oleh peneliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.
17

 Sementara itu menurut Suprayogo yang 

dikutip oleh Ahmad Tanzeh bahwa pengertian analisis data yaitu rangkaian 

kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data 

agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.
18

 

Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam prakteknya tidak dapat 

dipisahkan dengan proses pengumpulan data dan dilanjutkan setelah pengumpulan 

data selesai. Dengan demikian secara teoritik,analisis dan pengumpulan data 

dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah. 

Analisis data berlangsung secara stimulant yang dilakukan secara 

bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis 

data model interkatif tersebut dapat dibagankan sebagai berikut :
19

 

                                                             

17
Moleong, Metodologi Penelitian..., h. 280. 

18
 Ahmad Tanzeh, Pengentar Metode Penelitian, (Yogyakarta : Teras,2009), h. 69 

19
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...., h. 338 
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Gambar 3.1 Interaksi data kualitatif 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan muti situs, 

sehingga dalam menganalisis data dilakukan dalam dua tahap, yakni : 

1. Analisis situs tunggal 

 Analisis data situs tunggal dilakukan pada masing-msaing objek, yakni 

MTsN Kediri II dan MTsN Kanigoro. Analisis dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data serta saat sudah terkumpul. Peneliti menggunakan analisis 

interaktif yang sudah mencakup tiga konsep yang saling berkaitan, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan, yaitu : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan 

dan membuang yang tidak perlu. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 

mengidentifikasi data, kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori 

sebagai berikut: mengenai proses pembentukan akhlak peserta didik dalam 

Penyajian 

data 

Pengumpulan  

data 

Reduksi data 

Kesimpulan 

Dan verifikasi 

Kesimpulan  

akhir 
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pembelajaran di kelas, proses pembentukan akhlak peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakulikuler, proses pembentukan akhlak peserta didik di luar sekolah. 

Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis 

memo.
20

 Pada proses pengkodean dimaksudkan untuk dapat mengendalikan data. 

Pengkodean dapat dilaksanakan sejak awal penelitian. Kode-kode yang telah 

dibuat harus dihafalkan dalam proses pengumpulan data sampai kepada penyajian 

data. 

Data yang sudah diperoleh disederhanakan dan diseleksi relevansinya 

dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan dibuang. Proses  

ini berlanjut sampai proses pengumpulan data di lapangan berakhir, bahkan saat 

pembuatan laporan sehingga tersusun secara lengkap. 

b. Penyajian data 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data 

yang sudah direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu 

tahap dengan tahapan  yang berikutnya, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, 

maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat 

penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. 

c. Menarik kesimpulan (verifikasi) 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan 

reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara 

sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap 

awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin 

tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. 

                                                             

20
Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian.... h. 67. 
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Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data 

dan metode, diskusi teman sejawat serta konsultasi dengan dosen pembimbing. 

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan 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.  

 Agar data yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan dapat 

memperoleh keabsahan sehingga data penelitian ini dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah, maka penulis melakukan usaha-usaha untuk memenuhi 

kriteria keabsahan temuan, yaitu dengan berdasarkan empat kriteri, yaitu 

Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas dan Konfirmabilitasnya. 

1. Kredibilitas  

Peneliti yang berperan sebagai instrument utama dalam penelitian 

kualitatif banyak berperan dalam menentukan dan menjustifikasikan data, sumber 

data, kesimpulan dan hal-hal penting lain yang memungkinkannya berprasangka 

atau embias. Untuk menghindari hal tersebut maka data yang diperoleh perlu diuji 

kredibilitasnya. Uji kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang 

diamati dan berhasil dikumpulkan sesuai fakta yang terjadi secara wajar di 

lapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian kualitatif 

digunakan untuk memenuhi kriteria kebenaran yang bersifat emic, baik bagi 

pembaca maupun bagi subjek yang diteliti.
21

 

a. Triangulasi 

                                                             

21
 Eko Susilo, Sekolah Unggul Berbasis Nilai; Studi Kasus di SMAN 1 Regina Pacis 

dan SMA al-Islam Surakarta, (Malang:Tesis UM, tidak diterbitkan. 2003), h. 41. 
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Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

triangulasi sumber data dan pemanfaatan metode serta ember check. Pengujian 

terhadap kredibilitas ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Mengoreksi metode yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam hal ini 

peneliti telah melakukan cek ulang terhadap metode yang digunakan untuk 

menjaring data. Metode yang dimaksud adalah participant obsevation, 

indepth interview dan dokumentasi. 

2) Mengecek kembali hasil laporan penelitian yang berupa uraian data dan 

hasil interpretasi peneliti. Peneliti telah mengulang-ulang hasil laporan yang 

merupakan produk dari analisis data, diteruskan dengan cross check  

terhadap subyek penelitian. 

3) Triangulasi untuk menjamin obyektifitas dalam memahami dan menerima 

informasi, sehinggag hasil penelitian akan lebih objektif dengan didukung 

cross check  dengan demikian hasil dari penelitian ini benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. Terdapat tiga macam triangulasi yang 

dipergunakan untuk mendukung dan memperoleh keabsahan data, namun 

peneliti hanya menggunakan dua triangulasi dengan memperhatikan 

pendapat para ahli tentang kredibilitas penelitian. Dimana untuk mencapai 

standar kredibilitas penelitian setidak-tidaknya menggunakan triangulasi 

metode dan triangulasi sumber data. 

a) Triangulasi dengan sumber 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan cara, yaitu : 

 Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Berkaitan 

dengan pengecekan keabsahan data ini, ketika peneliti mendapatkan data 
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tentang konservasi lingkungan dengan cara observasi dibandingkan data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga diperoleh data-data yang 

valid. 

 Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. Peneliti selalu mengulang wawancara dengan 

informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan situasi yang berbeda. 

Sialnya ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan tentang 

loyalitas di hadapan beberapa orang, ternyata tidak mengalami perubahan 

yang signifikan ketika melakukan wawancara dengan informan yang sama 

dalam situasi sendirian  

 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
22

 

b) Triangulasi dengan metode 

Dalam penjaringan data, peneliti menggunakan metode ganda untuk 

mendapatkan data yang sama. Hal ini peneliti lakukan karena tidak ada metode 

tunggal yang dapat mencukupi untuk menjaring data tertentu, sebab setiap metode 

memiliki aspek yang berbeda atas realitas empiris. Cara ini peneliti tempuh selain 

untuk memperoleh data yang valid juga untuk mengetahui konsistensi atau 

ekspresi para informan. 

b. Pembahasan Sejawat 

Pemeriksaan sejawat adalah teknik yang dilakukan dengan cara 

mengekspresikan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk 

diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
23

 Dari informasi yang berhsil digali, 

                                                             

22
Patton, Michael Quinn, How To Use Methods in Evaluation. Terj. Budi Puspo Priyadi, 

Metode Evaluasi Kualitatif. (Yogyakarta;Pustaka Pelajar.2006),h. 66. 

23
 Moleong, Metodologi Penelitian...,h. 332. 
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diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan 

hasil penelitian. 

c. Memperpanjang Keikutsertaan 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan instrumen kunci, maka keikutsertaan peneliti sangat menentukan 

dalam pengumpulan data, agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan 

pengamatan dan wawancara tentunya tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian 

d. Kecukupan Referensi 

Pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Contoh : data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman 

wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran keadaan perlu 

didukung  oleh data-data, foto-foto, video, tape recorder. Alat-alat bantu perekam 

data dalam peneltian kualitatif sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas 

data yang telah ditemukan. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang 

dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto atau dokumen autentik, sehingga lebih 

meyakinkan atau dipercaya. 

2. Transferabilitas 

Transferabilitas atau Keteralihan dalam Penelitian Kualitatif dapat dicapai 

dengan cara uraian rinci. Untuk kepentingan ini peneliti berusaha melaporkan 

hasil penelitiannya secara rinci yang mengungkap secara khusus segala sesuatu 

yang diperlukan oleh pembaca agar temuan-temuan yang diperoleh dapat 

dipahami oleh pembaca secara holistic dan komprehensif. Penelusuran itu sendiri 

bukan merupakan dari uraian rinci melainkan hasil penafsiran berdasarkan fakta-

fakta penelitian. 

3. Dependabilitas 
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Pemeriksaan kualitas proses penelitian. Cara ini dilakukan oleh peneliti 

dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses penelitian yang 

dikerjakan oleh peneliti mulai dari mengkonseptualisasi penelitian, menjaring data 

penelitian, mengadakan interpretasi temuan-temuan penelitian hingga pada 

pelaporan hasil penelitian 

4. Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas atau kepastian diperlukan untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh obyektif atau tidak. Hal ini tergantung pada persetujuan beberapa 

orang terhadap pandangan pendapat dan temuan seseorang. Jika telah disepakati 

oleh beberapa atau banyak orang dapat dikatakan obyektif, namun penekananya 

tetap pada datanya. Untuk menetukan kepastian data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengkonfirmasikan data dengan para informan atau para 

ahli. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan pengauditan dependabilitas. 

Perbedaannya jika pengauditan dependabilitas ditujukan pada penilaian proses 

yang dilalui selama penelitian, sedangkan pengauditan konfirmabilitas adalah 

untuk menamin keterkaitan antara data, informasi dan interpretasi yang 

dituangkan dalam laporan serta didukung oleh bahan-bahan yang tersedia 

Dalam penelitian kualitatif, tahap-tahap yang dilakukan diantaranya 

adalah: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan 

tahap pengolahan data. 

1. Tahap Pra Lapangan 

 Tahap pra lapangan adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus 

dilakukan sebelum seorang peneliti masuk lapangan objek studi. Dalam hal ini 
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terdapat 7 hal yang harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang peneliti yang 

akan diuraikan berikut ini:
24

 

a. Menyusun rancangan penelitian. Dalam hal ini adalah usulan penelitian atau 

proposal penelitian. 

b. Memilih lapangan penelitian. Penelitian dalam hal ini memilih MTs Nur 

Muhammad Pemana sebagai objek penelitian. 

c. Mengurus surat izin penelitian. 

d. Menilai keadaan lapangan. 

e. Menetapkan informasi. Dalam hal ini adalah kepala sekolah, tenaga 

kependidikan fungsional dan tenaga kependidikan teknisi. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian. Peneliti mempersiapkan instrumen 

penelitian, seperti pedoman wawancara, observasi, dan lain-lain. 

g. Memperlihatkan etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Langkah yang harus dilakukan peneliti pada tahap pekerjaan lapangan 

adalah: 

a. Memahami latar belakang penelitian yang akan diteliti dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan  

c. Berperan aktif dalam mengumpulkan data. 

d. Tahap analisis data. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul dengan 

lengkap dan prosedur oleh peneliti dengan metode yang telah disebutkan 

sebelumnya 

                                                             

24
Moh. Kasiram. Metodologi PenelitianKualitatif- Kuantitatif (Malang, UIN-Malang Prees, 

2008), h. 241-244 
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4. Tahap Pengolahan Data 

Tahap terakhir dari penelitian adalah tahap pelaporan data. Pada tahap ini 

peneliti menulis atau menyusun laporan yang telah dianalisis sesuai dengan 

format yang telah ditentukan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

MTs Nur Muhammad Pemana adalah Madrasah Tsanawiah Swasta yang 

terletak kurang 1 km di sebelah Selatan Desa Pemana, Kecamatan Alok. 

Kab.Sikka. 

1. Sejarah Berdirinya 

Madrasah Tsanawiah yang berdiri pada tahun 2006 atas prakarsa beberapa 

tokoh Desa Pemana yang interest dengan pendidikan, dinamakan MTs. Nur 

Muhammad Pemana karena pendidikan madrasah ini diharapkan dapat menjadi 

sarana ukhawah Islamiah. 

Madrasah ini pertama kali berdiri masih mengunakan gedung MIs. Nur 

Muhammad Pemana. 

Pada tahun 2009 beberapa tokoh masyarakat ingin mengembangkan MTs. 

Nur Muhammad Pemana untuk mewujudkan gedung madrasah, gedung madrasah 

ini dari anggaran  dana DAK, berdirinya MTs. Nur Muhammad Pemana adalah 

bukti bahwa masyarakat desa pemana termasuk masyarakat yang sadar dengan 

pendidikan yang berkarakter Islam dengan bekal kepercayaan yang besar dari 

masyarakat. Madrasah ini mulai berkembang ditahun 2009-2011. 

Berdasarkan atas keinginan untuk mengembangkan MTs. Nur Muhammad 

Pemana ini ke arah yang lebih baik maka padda tahun 2011 pengurus Yayasan 

dan pengelolah madrasah mendaftarkan MTs. Nur Muhammad Pemana untuk 

mengikuti Akreditasi dan berstatus terdaftar hingga sekarang. 

Berangkat dari latar belakang tersebut MTs.Nur Muhammad Pemana 

berkembang sampai sekarang dengan kerja keras para pendiri dan tokoh 
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masyarakat sudah  banyak siswa yang sudah diluluskan dan beberapa prestasi 

yang dirai oleh siswa/I MTs. Nur Muhammad Pemana 

2. Profil Madrasah 

Nama Madrasah  : MTs. Nur Muhammad Pemana 

NSM   : 121253070005 

NPSN   : 50710749 

Status   : Swasta 

Akreditasi   : C 

Nomor Telp. / Fax  : 081335465884 

Alamat   : Jln. Pendidikan, Dusun Melati, Desa Pemana 

Kecamatan  : Alok 

Kode Pos   : 86116 

Alamat Website   : - 

e-mail   : mts.nmp@gmail.com 

Tahun Berdiri   : 2006 

3. Visi, Misi, dan Tujuan 

Visi : 

“Unggul di bidang iptek, beramal amaliah dan berakhlakul karimah” 

Misi : 

a. Membina keimanan dan ketakwaan sebagai sumber keteladaanan. 

b. Mengembangkan kerja sama secara efektif guna meningkakan kualitas 

madrasah. 

c. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan penih rasa tanggung 

jawab. 

d. Meningkatkan kemampuan kualitas kemandirian dan kedewasaan secara 

professional. 
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e. Meningkakan semangat budaya kerja dengan penuh keikhlasan dan kesadaran 

unuk berprestasi. 

Tujuan : 

Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan di MTs. Nur 

Muhammad Pemana adalah : 

a. Menjadikan siswa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat 

bersaing dan berkompetensi untuk memasuki sekolah favorit setingkat 

SMA/MA. 

b. Mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan dan menekan ingka drop out. 

c. Terbentuknya siswa yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berwawasan Islam . 

d. Terciptanya hubungan kerja sama yang baik muasyarah bilma`ruf dilingkungan 

madrasah baik guru, murid, orang tua dan masyrakat setempat. 

e. Menciptakan madrasah yang bersih , indah dan sejuk dengan memanfaatkan 

lahan yang ada secara optimal. 

f. Bekerja sama dengan stakeholder. Pemerintah setempat dengan mewujudkan 

manajemen. 

g. Mengerjakan seluruh potensi guru dan warga sekolah untuk mewujudkan 

madsah unggul  dan berprestasi, sesuai keterampilanya masing-masing. 

h. Menjadikan madrasah Tsanawiyah Nur Muhammad Pemana sebagai madrasah 

yang unggul sehingga menjadi conoh bagi madrasah  dan sekolah umum 

lainya. 

4. Kondisi Obektif Madrasah 

1. Tanah yang dimiliki : 1901 

2. Tanah yang menurut sumber (M
2
) 
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Jumlah Rombel 

NO KELAS ROMBEL JUMLAH SISWA 

1 VII 1 24 

2 VIII 2 39 

3 IX 2 31 

JUMLAH 5 94 

Data Ruang 

 

No 

 

Jenis Ruang 

 

Jumlah 

Kondisi 

Baik Rusak 

Berat Sedang Ringan 

1 Ruang Kelas 5 3 2   

2 Ruang Guru 1 1    

3 Ruang Kepala Madrasah 1 1    

4 Ruang Tata Usaha 1 1    

5 Ruang Lab. Computer      

6 Ruang Perpustakaan      

7 Ruang Kopsis      

8 Ruang UKS       

9 Ruang BP      

10 Mushola 1 1    

11 Gudang      

12 Kamar Mandi 2 1  1  

JUMLAH 11 8 2 1  
 

Data Guru dan Pegawai 

No Status Guru Jumlah Tingkat Pendidikan 

SMA D1 D2 D3 S1 S2 

1 Guru Tetap / PNS 8     8  

2 Pegawai Tetap / PNS 3 3      

3 Guru Tidak Tetap/ Non PNS        

4 Pegai Tidak Tetap / Non PNS        

JUMLAH 11 3    8  

Sumber Tanah Status Kepemilikan Sudah di- 

Gunakan  (M
2
) 

Belum di-

Gunakan (m
2
) Sudah Sertifikat Belum Sertifikat 

Pemerintah 1  1901 - 

Wakaf/ Sumbangan     

Pinjaman / Sewa     
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B. Peranan Guru Akidah Akhlak dalam Membangun Iklim Kelas yang 

Kondusif di MTs Nur Muhammad Pemana 

Hasil penelitian peranan guru pada membentuk iklim kelas kelas VII MTs 

Nur Muhammad Pemana, peneliti memperoleh data menjadi berikut:  

Berdasarkan output observasi yang peneliti laksanakan diketahui bahwa 

proses pembelajaran yang dilakukan guru akidah akhlak kelas VIII MTs Nur 

Muhammad Pemana berdampak positif terhadap respon siswa, lantaran 

menggunakan adanya pemaksimalan peranan guru menjadi organisator bisa 

tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Meski demikian 

terkadang proses pembelajaran tidak berlangsung efektif.
1
  

Selama proses pembelajaran yang berlangsung pembelajaran didukung 

menggunakan metode pembelajaran, siswa antusias pada proses pembelajaran 

yang dilakukan guru sebagai pendidikan. Agar proses pembelajaran pada  kelas 

tidak membosankan,  guru merubah posisi duduk sebagai beberapa macam bentuk 

misalnya bentuk lingkaran, sebagai akibatnya anak didik permanen antusias pada 

mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung.  

Pembelajaran yang efektif merupakan pembelajaran yang membentuk 

perubahan misalnya yang dikehendaki sang guru, peranan guru pada hal ini guru 

memakai metode pembelajaran dan memakai setting kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini guru sudah berperan menjadi 

organisator pada pada kelas. 

1. Suasana Pembelajaran di Kelas 

Berdasarkan observasi tentang peranan guru akidah akhlak pada 

membangun iklim kelas, pada hal suasana belajar mengajar yang aman dikelas, 

                                                             
1
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masih ada pengelolaan kelas sepenuhnya diserahkan dalam guru kelas dan wajib 

mempunyai keterampilan untuk memperlancar ataupun memperbaiki suasana 

kelas supaya aman dan efektif. Dengan demikian didukung  pendapat suwarna 

pada bukunya, yang mengungkapkan bahwa Guru yang bertangggung jawab atas 

pengorganisasian aktivitas, waktu, fasilitas, dan segala asal yang dimanfaatkan 

pada kelas. Oleh karenanya terciptanya iklim yang aman sangat bergantung dari 

guru. 
2
 

Pada galat satu aspek cara guru mengatur taktik buat membangun suasana 

belajar mengajar yang aman dikelas, sangat berpengaruh terhadap tingkah anak 

didik pada kelas, apabila guru menciptakan suasana belajar yang sahih – sahih 

terkondisikan dan anak didik belajar menggunakan maksimal, tentunya tujuan 

guruan gampang tercapai, dan kebalikannya apabila kelas tidak terkondisikan 

sang guru, maka keadaan kelas akan kacau, dan gurupun akan sibuk 

menghabiskan waktunya buat mendisiplinkan anak didik tanpa memperhatikan 

materi yang disampaikan, menggunakan istilah lain aktivitas belajar mengajar 

tidak berjalan menggunakan optimal.  

Kegiatan guru mengajar pada kelas bukanlah suatu kasus yang gampang 

apabila guru tidak memiliki keterampilan pengelolaan kelas dan pengetahuan 

yang luas buat mengendalikan suasana belajar pada kelas, menurut output temuan 

peneliti yaitu waktu memasuki kelas hal pertama yang dilakukan guru merupakan 

melihat situasi, syarat dan karakter kelas, baik menurut anak didik juga keadaan 

lingkungan kelas sebelum pelajaran dimulai, barulah sesudah itu mengadakan 

sedikit obrolan ataupun cerita menggunakan tujuan mengkondisikan anak didik 

buat belajaral tadi disampaikan Bapak Sunarto mengatakan, bahwa pembelajaran 

diubahsuaikan menggunakan syarat kelas namun permanen berusaha membangun 
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iklim kelas yang aman, menggunakan membuatpembelajaran jadi nyaman.
3
 Jadi 

peranan guru buat mengetahui dan mengenali jenis kelas, perlu dikuasai guru, 

supaya aktivitas belajar mengajar berjalan menggunakan optimal. Keterampilan 

guru wajib , memberitahuakn perilaku tanggap, gaya mobilitas mendekati, 

memberi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, menaruh petunjuk– 

petunjuk yang jelas, menegur, dan menaruh penguatan.  

Dengan taktik yang kalem tetapi berfokus ini , guru bersemangat 

mengajar, menciptakan anak didik termotivasi pada belajarnya, iklim kelas, 

khususnya suasana kelas pula sebagai menyenangkan dan berkesan tidak 

menegangkan lantaran anak didik bisa belajar dengan nyaman. Sesuai pendapat 

Ibu Nanu, bahwa pada MTs Nur Muhammad Pemana menggunanakan Kurikulum 

2013 yang memberi petunjuk bagi guru buat memakai metode pembelajaran yang 

bervariasi dan seseorang guru menggunakan. Kepribadian guru menjadi orang 

dewasa bisa sebagai contoh sekaligus pengarah dan fasilitator belajar yang 

tercermin menurut suasana pembelajaran yang diciptakan dikelas.
4
 .  

Pembelajaran yang efektif dan suasana belajar yang menyenangkan bisa 

bermula dari iklim kelas yang kondusiif dan bisa mendukung, membangun 

suasana belajar yang menggairahkan, buat itu perlu diperhatikan gaya mengajar 

guru yang bisa menumbuhkan minat belajar pada proses belajar mengajar 

siswanya dan terutama pengaturan atau penataan ruang kelas dan seisinya. Seperti 

Kelas yang aman diartikan menjadi sebuah situasi yang mendeskripsikan 

ketenangan, keluesan, ketenangan yang bisa menyebabkan semangat dan 

pengeloaan kelas yang sangat baik.  
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Ibu Nanu mengungkapkan bahwa pada MTs Nur Muhammad Pemana, 

tanggung jawab mengelola iklim kelas sepenuhnya diserahkan pada guru kelas 

yang mengajar dikelas.
5
 Lantaran hanya guru tadi yang bisa tahu dan paling 

mengetahui bagaimana syarat anak didik dan mampu mengatur sendiri taktik yang 

cocok dipakai dalam kelas tadi, lantaran ciri anak satu kelas telah berbeda, jadi 

setiap guru kelas memiliki taktik sendiri buat membangun dan bertangungjawab 

atas kelas itu mampu konsusif dan nyaman buat anak didik yang terdapat pada 

kelas tadi. 

2. Kewarganegaraan di Kelas  

Berdasarkan pengamatan terhadap peran Guru Aqidah Akhlak dalam 

menjalin kerjasama yang baik dengan siswa di kelas, maka harus ada hubungan 

yang baik antar siswa. Menjadi siswa, siswa dan guru, guru dan guru, kerjasama 

di lingkungan sekolah terutama di dalam kelas adalah baik. Menurut Snart, guru 

dapat menjalin kerjasama yang baik dengan membangun hubungan pembelajaran 

yang akrab dan interaktif dengan siswanya, sehingga semua siswa perlu merasa 

senang dan menjaga suasana ini selama di kelas. 

 Guru perlu memiliki prinsip untuk menjalin hubungan kerja yang baik 

dengan siswanya, seperti merasa nyaman dengan mereka dan memperlakukan 

mereka sebagai mitra dalam proses pembelajaran di kelas. Guru tidak merasa saya 

orang yang paling pintar dan paling menonjol di kelas. dapat membangun 

kerjasama yang adil dan baik dalam pemecahan masalah dengan siswa tanpa 

membeda-bedakan siswa. Ibu Nanu menambahkan bahwa guru menciptakan rasa 

saling menghormati antara siswa dan antara siswa dengan guru dan orang lain 

dengan tanggung jawab belajar.
6
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Jika guru dapat memberikan contoh yang positif kepada siswa, siswa akan 

senang dan berterima kasih satu sama lain, sehingga kehadiran guru dengan fisik 

dan kepribadian yang baik dapat menimbulkan respon positif dari siswa lahir. .. 

Melibatkan siswa dalam semua urusan kelas dapat menciptakan suasana yang 

bersahabat dalam kegiatan belajar mengajar dan membentuk gaya kepemimpinan 

demokratis oleh guru. Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, 

pandangan, dan sarannya.  

Interaksi yang hidup antara guru dan siswa. Guru menciptakan peran untuk 

bekerja dengan baik dengan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memuji 

perilaku siswa dan bercanda atau bercanda dengan siswa, membangun 

kepercayaan diri, atau menelepon siswa dengan panggilan telepon yang baik. 

Siswa merasa nyaman. Guru mensyukuri dan peka terhadap apa yang mereka 

lakukan membuat mereka merasa bersama dalam proses pembelajaran dan 

melakukan interaksi untuk belajar bersama, seolah-olah guru adalah segalanya. 

Guru selalu mendengarkan dan memperhatikan siswa.  

Guru dapat menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal untuk 

ketanggapan dengan mengamati, mendekati, berbicara, dan bereaksi secara hati-

hati terhadap gangguan dan ketidakpedulian untuk mencegah meluasnya perilaku 

menyimpang.  

Berkenaan dengan sikap guru dalam melaksanakan seluruh proses 

pembelajaran di kelas, dapat terjalin kerjasama yang baik dalam pemecahan 

masalah dengan siswa. Dan kejujuran tidak membedakan siswa yang satu dengan 

yang lainnya. Adalah kesalahan untuk menjadi guru terpandai di kelas. Guru harus 

luar biasa, fleksibel, dan beradaptasi dengan lingkungan di depan mereka. Dalam 

pandangan Swarna, rasa hormat siswa terhadap guru dapat dikembangkan dengan 

terlebih dahulu menunjukkan rasa hormat guru kepada siswa. Saling menghormati 
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antara guru dan siswa harus dipelihara karena dapat mempromosikan lingkungan 

belajar yang sehat.  

Peran guru dalam menjalin kerjasama yang baik antar siswa adalah dengan 

memuji tingkah laku siswa, bercanda, bercanda, membangun rasa percaya diri, 

dan berbuat baik kepada siswa hingga batasnya. Ini dapat dicapai dengan 

menelepon. Mereka yang tidak hanya menelepon dan berterima kasih kepada 

siswa tetapi juga memiliki sikap peka terhadap apa yang mereka lakukan, yang 

interaksinya memungkinkan siswa untuk bersama mereka dan belajar bersama 

mereka dalam proses pembelajaran. Aku pergi. Guru mengetahui segala sesuatu 

tentang siswa karena mereka selalu peduli dan memperhatikan mereka. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengamati siswa secara dekat, mendekati mereka, 

menanyai mereka, menanggapi halangan dan ketidakpedulian, dan mencegah 

penyebaran penyimpangan. Kerja.  

Hubungan guru-murid dikatakan baik jika memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut:  

1) Keterbukaan sehingga guru dan siswa bersikap jujur dan terbuka satu sama 

lain.  

2) Tanggapi setiap kali tahu seseorang sedang dihakimi.  

3) Saling ketergantungan.  

4) Kebebasan.,hal ini memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan dan 

mengembangkan keunikan, kreativitas dan individualitasnya.  

5) Puaskan kebutuhan orang lain dan pastikan kebutuhan tidak ada yang 

terpenuhi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru dalam menciptakan 

lingkungan belajar yang ramah siswa tidaklah sulit. Guru perlu menciptakan 

suasana di mana guru dan siswa aktif belajar sambil belajar. Dimana guru menjadi 
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pemimpin dan fasilitator belajar siswa. Dan guru harus adil kepada semua orang. 

Artinya, siswa harus terlihat di sisinya.  

Selain itu, hubungan antara guru dan anggota kelas, termasuk siswa, 

tampak harmonis, dengan guru mendekati siswa dengan memulai dengan 

mengingat nama mereka, memberi penghargaan kepada siswa terbaik, dan selalu 

memberikan penghargaan kepada siswa lain.  

3. Kegiatan Belajar  

Guru menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan 

sebelumnya pada pertemuan sebelumnya untuk memastikan proses belajar 

mengajar yang lancar tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk persiapan. 

.. Kegiatan guru di kelas bukannya tanpa perencanaan yang matang sejak awal. 

Siswa harus mau belajar sendiri, memiliki sumber belajar, dan guru bertanggung 

jawab untuk pengembangan. Keterampilan siswa.  

Potensi dan sikap welas asih guru yang terkait dengan tingkat pemahaman 

siswa yang berbeda berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran siswa 

dengan gaya pendidikan siswa yang beragam dan motivasional. Mengingat nama 

siswa akan membantu mengenal mereka lebih baik. Dengan begitu, siswa dapat 

merasa lebih terlibat ketika guru memberikan saran atau memberikan materi 

dengan menyebutkan nama setiap siswa secara langsung. Pada dasarnya siswa 

selalu ingin diperhatikan oleh orang lain dan menciptakan rangsangan bagi guru 

untuk lebih memahami siswanya sehingga kelasnya terkondisi. Berdasarkan 

pengamatan bahwa keterampilan manajemen iklim dalam gerakan pendekatan 

kelas, mereka dapat mendekati kelompok kecil atau menunjukkan kesediaan, 

minat, dan perhatian guru terhadap pekerjaan rumah dan aktivitas siswa. Gerakan 

pendekatan harus berlangsung secara alami, tanpa rasa takut, intimidasi, kritik 

atau hukuman. 
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Hal lain yang dilakukan guru aqidah akhlak untuk menyesuaikan suasana 

kelas adalah fokus pada tujuan pembelajaran agar sejalan dengan tujuan terutama 

dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar dan pembelajaran tidak hanya 

menekankan bahan ajar sebagai tujuan pembelajaran, tetapi siswa yang 

mengulang-ulang bahan ajar pada saat pembelajaran tidak memahami materi 

pembelajaran.  

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru dalam 

menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas, dalam arti suasana yang 

menyenangkan di dalam kelas, merupakan strategi pertama yang dilakukan guru 

melalui metode yang merangsang siswa untuk belajar melalui metode 

pembelajaran, menunjukkan bahwa ada. Menyelenggarakan kompetisi yang sehat 

dengan memberikan pujian dan penghargaan untuk pendidikan dan komunikasi, 

dan untuk memotivasi siswa untuk belajar. Oleh karena itu, strategi pembelajaran 

kedua santai tapi agresif, guru bergairah mengajar dan memotivasi siswa untuk 

belajar dan mengajar di kelas. Metode ketiga adalah mendekati siswa dengan hati-

hati dan membantu mereka mengingat perasaan kepatuhan. Guru menjelaskan 

ciri-ciri siswa. Pada dasarnya siswa selalu ingin diperhatikan oleh orang lain. 

Terdapat hubungan yang baik antara siswa, antara guru dengan siswa, dan antara 

guru dengan siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap strategi guru dalam 

menjalin kerjasama yang baik dengan siswa di dalam kelas. Sebagai siswa, dapat 

dikatakan bahwa kita memiliki hubungan kerjasama yang baik di lingkungan 

sekolah, khususnya di lingkungan kelas. Guru dapat menjalin hubungan kerja 

yang baik dengan membangun interaksi belajar yang erat dengan siswanya. Ini 

akan membuat semua siswa senang dan menjaga suasana ini selama jam 

pelajaran. Menurut Swarna, guru harus memiliki prinsip menjalin hubungan kerja 
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yang baik dengan siswanya.
7
 Penampilan yang nyaman bagi siswa dan guru tidak 

merasa paling baik ketika mereka memperlakukan siswa sebagai teman sebaya 

selama proses pembelajaran di kelas.  

3. Kondisi fisik, ketertiban, kebersihan  

Berdasarkan pengamatan di kelas, siswa dapat didefinisikan sebagai suatu 

kegiatan di mana guru mendukung dan mengatur semua struktur pembelajaran di 

kelas dalam hal kondisi fisik, ketertiban dan kebersihan. Banyaknya alat bantu 

belajar di kelas seperti meja, kursi, papan tulis, dan penghapus, menunjukkan 

bahwa ruang kelas memiliki perangkat pendidikan yang tepat.  

Untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, perlu 

memperhatikan aturan dan tata ruang kelas. Tentu saja tugas seorang guru mata 

pelajaran perlu memperhatikan kelas di mana ia melakukan proses pembelajaran. 

Ruang kelas yang kotor membuat guru dan siswa tidak nyaman.  

Menurut pengamatan dan wawancara dengan Sunarto, menjaga kebersihan 

dan kenyamanan kelas adalah proses belajar mengajar di kelas, karena ruang kelas 

yang kotor meningkatkan konsentrasi siswa.
8
 Hal ini terbukti memberikan 

dampak yang signifikan. Belajar tidak bisa maksimal. Guru harus memantau dan 

memperhatikan kondisi kelasnya. Selain itu, setiap kelas memiliki perlengkapan 

kebersihan yang sesuai dan jadwal penjemputan kelompok harus diatur. Penataan 

barang-barang di dalam kelas juga harus rapi. Ini akan membuat merasa nyaman 

dan tidak membosankan di kelas.  

Pendidik dapat mengelola kelas dengan baik.Pada dasarnya menjadikan 

ruang kelas sebagai tempat yang nyaman bagi siswa dengan menjaga kebersihan 

seluruh elemen kelas dengan siswa, menjadikan ruang kelas nyaman dan nyaman 
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dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Mirip dengan penegasan kelas bersih, 

komentar tentang kelas bersih menunjukkan bahwa siswa menerapkan disiplin 

yang baik di kelas, tidak meninggalkan sampah ... Dengan menjaga aturan yang 

disepakati antara guru sebagai kelas tituler dan anggota kelas.  

Penataan ruang dan struktur di dalam kelas akan membantu memotivasi 

siswa untuk belajar sehingga tertarik untuk belajar. Metrik ini tidak langsung 

terlihat, tetapi guru yang berpengalaman dapat melihat apakah siswa siap untuk 

belajar.  

Mengisi kelas dengan sumber daya pendidikan, media, ucapan dan latihan 

untuk siswa menjadikan kelas sebagai tempat yang menyenangkan untuk 

menginspirasi pembelajaran. Misalnya, letakkan pekerjaan siswa di dinding atau 

dinding kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi peserta didik untuk 

selalu kreatif dan menciptakan semangat dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran.  

Pak Sunarto mengatakan bahwa dekorasi dan penempatan ruang dan 

peralatan di kelas harus menciptakan motivasi dan minat belajar bagi siswa. 

Menurut Sunarto, posisi duduk berpengaruh signifikan terhadap proses belajar 

mengajar di kelas, karena memungkinkan siswa memperoleh posisi duduk yang 

nyaman dan aman dengan menyesuaikan posisi duduk dengan 

mempertimbangkan karakteristik diri siswa. .. Fokus pada kegiatan belajar 

mereka.
9
 

 Selain itu, posisi tempat duduk dapat diubah, dan jika diinginkan, guru 

dapat memberikan waktu kepada siswa untuk memposisikan diri sehingga mereka 

duduk berkelompok, melingkar, atau berdampingan. Pengaturan tempat duduk 

untuk siswa kelas tidak netral. Setting memiliki pengaruh yang besar terhadap 
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siswa, interaksi siswa, dan interaksi guru. Artinya tempat duduk siswa 

mempengaruhi proses pembelajaran.  

Tindakan lain yang dilakukan guru akidah akhlak untuk mengatur suasana 

kelas, terutama dalam hal ketertiban dan kebersihan, adalah dengan menyediakan 

kipas angin sebagai pembersih udara, sebagai raket untuk membersihkan kelas 

dan menjaga kebersihan kelas. Dalam proses pembelajaran, memberi peringatan, 

menghukum siswa dengan menyita mainan, menyita tas sekolah selama proses 

pembelajaran, mengganti tempat duduk di sebelah guru”, mudah bagi guru untuk 

mengawasi hal ini. Kebisingan selama belajar. 

Konsekuensinya, dalam proses pendidikan dan pembelajaran, guru tidak 

hanya harus menggunakan ruang kelas sebagai tempat belajar, tetapi juga 

memperhatikan kebersihan kelas dan mengisi ruang kelas dengan berbagai sumber 

belajar yang relevan dan menyenangkan. menunjukkan bahwa. Kemudian dengan 

penempatan siswa secara mingguan, penempatannya disesuaikan dengan 

mempertimbangkan karakteristik individu siswa itu sendiri. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan kelas dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran sangat penting untuk membangun dan menciptakan lingkungan 

kelas yang kondusif. Dalam hal ini dilakukan kepada MT Nur Muhammad 

Pemmana.  

5. Disiplin  

Ibu Nanu mengatakan bahwa disiplin diterapkan dengan baik di sekolah 

dan disiplin siswa dalam belajar harus dipraktekkan.
10

 Aplikasi di bidang ini 

berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan hasil belajar. Pak Sunarto 

menambahkan, penerapan disiplin sekolah akan mendorong, memotivasi, dan 
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mendorong siswa untuk bersaing mendapatkan nilai terbaik.
11

 Kinerja akademik 

memainkan peran penting dalam mencapai keunggulan akademik, karena kinerja 

akademik pada dasarnya adalah hasil dari pembelajaran yang disiplin. Jika siswa 

memiliki kebiasaan belajar yang baik, kesabaran dan kepatuhan mereka akan terus 

meningkat, sehingga meningkatkan hasil belajar mereka. Bedanya, jika siswa 

tidak mempraktekkan kebiasaan belajarnya, maka kesabaran dan kepatuhannya 

akan buruk sehingga berakibat pada hasil belajar yang semakin buruk. Selain itu, 

peran guru dan kedisiplinan siswa mempengaruhi suasana kelas yang kondusif.  

Peran guru meliputi bagaimana guru dapat mengaktifkan siswa dalam 

proses pembelajaran, kreativitas dalam pembelajaran yang dikemas, dan 

bagaimana guru dapat melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis 

tujuan dan tentunya pembelajaran yang menyenangkan, merangsang siswa untuk 

belajar. Disiplin siswa meliputi disiplin tata tertib yang diterapkan di sekolah dan 

disiplin akademik seperti penyelesaian tugas dan sikap dalam proses 

pembelajaran.  

Di MTs Nur Muhammad Pemana, peran seorang pendidik adalah 

meningkatkan kedisiplinan siswa dengan mendidik anak, membentuk akhlak, 

membina kerohanian dan membangun ikatan yang baik.  Dengan memberi contoh 

kepada siswa, misalnya guru datang ke sekolah tepat waktu, anak tidak akan bisa 

pergi ke sekolah tepat waktu. Tolong berikan sampel/sampel pakaian dan beri 

tahu kami dari waktu ke waktu. Pak Sunarto mengatakan guru adalah panutan 

yang harus diikuti siswa baik dalam sikapnya maupun dalam pakaian 

sekolahnya.
12
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C.  Prinsip yang digunakan guru akhlak untuk menciptakan lingkungan 

kelas yang produktif bagi MTs NurMuhammad Pemana 

 Guru akhlak bersifat kompleks dan memiliki banyak siswa yang berbeda, 

sehingga tidak ada metode pengajaran yang efektif. perspektif dan strategi dan 

menerapkannya secara fleksibel, termasuk menciptakan lingkungan kelas yang 

mendukung.  

Menurut Guru Besar Akidah Akhlak MTs Nur Muhammad Pemana, yang 

perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung adalah:  

(1) Pengetahuan dan keterampilan profesional.  

(2) Komitmen dan motivasi.  

Pak Sunarto juga menjelaskan bahwa guru yang efektif memiliki strategi 

pemulihan yang baik dan didukung oleh metode penetapan tujuan, perencanaan 

guru, dan pengelolaan kelas. Mereka tahu bagaimana memotivasi, berkomunikasi 

dan membangun hubungan yang efektif dengan siswa dari budaya yang berbeda.  

Prinsip-prinsip yang dipegang oleh Guru Aqidah akhlak untuk menciptakan 

suasana kelas adalah sebagai berikut: 
13

 

1. Penguasaan mata pelajaran  

Guru yang efektif berpengetahuan luas, fleksibel dan memahami mata 

pelajaran. Tentu saja, pengetahuan tentang subjek mencakup lebih dari fakta, 

istilah, dan konsep umum. Pendidik juga memerlukan pengetahuan dasar untuk 

mengatur dokumen dan mengaitkan berbagai ide, gagasan, dan kesimpulan.  

Selain itu, pemilik mata pelajaran perlu memperhatikan beberapa hal 

dalam menciptakan prinsip menciptakan suasana yang baik di dalam kelas, yakni: 

a. Dengan berfokus pada tujuan pembelajaran, pembelajaran sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan dan waktu pembelajaran tidak terbuang percuma. 
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b. Untuk meringkas poin-poin penting dalam memberikan materi, pembelajaran 

menekankan materi sebagai tujuan pembelajaran.  

c. Jika siswa belum memahami materi, pelajari kembali materi tersebut. Kelas 

VIII MTs Nur Pemana merupakan kelas yang sebagian besar siswanya 

memiliki keterampilan rendah sampai sedang untuk memahami secara umum 

etika guru dan Aqidah dengan mengulang materi sampai siswa memahaminya. 

d. Penggunaan Manajemen Siswa Pengelolaan siswa secara individual dilakukan 

oleh guru yang mengajar setiap siswa secara individu. Bentuk pengelolaan 

yang dipersonalisasi meliputi mengajar siswa melalui proses pembelajaran dan 

membebaskan siswa yang menangis karena sakit atau menangis karena diskusi.  

e. Dengan pengelolaan siswa berpasangan dalam Manajemen Berpasangan 

dilakukan ketika kegiatan dilakukan secara berpasangan.  

f. Ini menawarkan siswa banyak pekerjaan dalam bentuk kerja individu atau 

kelompok. Tugas individu meliputi menjawab pertanyaan guru dan 

mengerjakan pekerjaan rumah guru. Latihan kelompok terdiri dari membuat 

kerajinan kelompok dan menempelkan selembar kertas yang menjelaskan 

tanggapan kelompok. Dalam hal ini, Pak. Snart menyatakan MTs Kelas VIII 

Nurmuhammad Pemana terbagi menjadi beberapa kelompok dan memiliki 

kerjasama yang baik. Adalah penting bahwa guru telah mempromosikannya.  

gram. 

g.  Selalu mengevaluasi pembelajaran. Untuk memastikan pembelajaran yang 

efektif setelah setiap diskusi, guru mengevaluasi pembelajaran dalam bentuk 

pertanyaan langsung dari setiap siswa atau anggota kelompok atau pekerjaan 

rumah. Menginspirasi dan mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan kepada mereka untuk memastikan pemahaman mereka tentang akidah 

akhlak. 
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2. Strategi untuk Guru  

Dalam hal ini, siswa dapat mempelajari bagaimana guru dapat membuat 

bahan ajar untuk guru. Model pendidikan lama (tradisional) terlalu menegangkan 

sehingga siswa harus duduk diam dan menjadi pendengar pasif, membimbing 

mereka untuk mengingat informasi yang relevan dan tidak relevan. Selanjutnya, 

mari kita beralih ke prinsip konstruktivisme. Hal ini menekankan bahwa siswa 

secara aktif mengatur dan mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya. 

Namun, tidak semua ahli setuju dengan pendekatan di atas, tetapi yang lebih 

penting, mengetahui bahwa menggunakan salah satu dari strategi di atas bisa 

sangat masuk akal untuk pendidikan yang efektif, yang berarti harus menaatinya.  

Menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran 

yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab dengan troli, bacaan terbimbing 

dan bahasa Indonesia dengan bacaan terbimbing. 

 3. Desain instruktif dan keterampilan penetapan tujuan  

Guru yang efektif melakukan lebih dari sekadar mengajar di kelas, baik 

menggunakan perspektif tradisional atau konstruktivis yang dijelaskan di atas. 

juga perlu menetapkan tujuan pembelajaran dan rencana untuk mencapainya. 

4. Keterampilan Manajemen Kelas  

Aspek penting lainnya dari menjadi guru yang efektif adalah kemampuan 

untuk menjaga kelas tetap hidup dan tetap terlibat. Guru yang efektif dapat 

memelihara lingkungan belajar yang produktif.  

5. Keterampilan motivasi. 

Guru yang efektif memiliki strategi yang baik untuk memotivasi siswa 

untuk belajar. Guru yang efektif tahu bahwa siswa termotivasi ketika mereka 

dapat memilih salah satu yang sesuai dengan minat mereka. Guru yang baik 
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memberi siswa kesempatan untuk berpikir kreatif dan mendalam tentang proyek 

mereka.  

6. Keterampilan komunikasi  

Keterampilan yang diajarkan adalah berbicara, mendengarkan, mengatasi 

hambatan komunikasi verbal, memahami komunikasi nonverbal siswa, dan 

resolusi konflik yang konstruktif.  

 

Dalam hal ini, Nur Muhammad Pemana, guru Aqidah Akhlak MTs Kelas 

VIII, mengakui bahwa guru merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Memang, guru mendominasi dalam regulasi kinerja pendidikan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 

selama kelas, VIII MTs Nur Pemana berperan dalam memotivasi siswa untuk 

belajar. Inilah yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswanya:
14

  

a) Memberikan pujian saat peserta bisa peserta didik atau siswa bisa mengerjakan 

tugasnya dengan baik. 

“Bagus Ragil!” 

“Erlu adalah orang yang hebat" 

" Belajar dengan rajin Rizki " 

b) Berikan penghargaan kepada siswa ketika mereka dapat menyelesaikan kalimat 

dengan baik pertanyaan dan tugas guru dengan mengerjakannya dengan baik 

dan menepuk kepala siswa pulang lebih awal dari teman sekelas  

c) Baik guru yang mengajukan pertanyaan maupun yang sudah ada di buku, teks 

akan memiliki pertanyaan tes ketika mereka selesai membaca materi.  

                                                             
14

Sunarto, S.Pd (43 Tahun), Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Nur Muhammad 

Pemana, Wawancara, Pemana, 7 Juli 2021   
  



85 
 

d) Menyelenggarakan kompetisi antar siswa di kursus kejuruan Misalnya, guru 

menyelenggarakan lomba membaca asmaul husna, lomba membaca kefasihan, 

lomba menulis lengkap, pembagian waktu antar siswa dan menjadi yang 

tercepat di kelas.  

e) Mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada siswa. Lihat hasil kerja 

kelompok di kelas, dengan mengutip hasil nilai tertinggi. 

 7. Bekerja Secara Efektif  

Bekerja Secara Efektif dengan Siswa dari Budaya yang Berbeda  

Guru yang Efektif perlu mengetahui dan memahami anak-anak dari budaya yang 

berbeda dan peka terhadap kebutuhan mereka. Mendorong siswa untuk 

membangun hubungan positif satu sama lain.  

8. Komitmen dan Motivasi 

 Untuk menjadi guru yang efektif, juga membutuhkan komitmen dan 

motivasi. Ini termasuk sikap dan minat yang baik pada siswa. Pendidikan 

membutuhkan komitmen bagaimana guru menggairahkan dan berpikir untuk 

memberikan pendidikan yang dapat diterima bagi siswanya. Guru yang efektif 

juga percaya diri dengan kemampuan mereka dan tidak membiarkan emosi negatif 

mempengaruhi motivasi mereka.  

Pelatihan yang efektif adalah pendidikan yang dapat mengarah pada 

pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip pemandu yang efektif dalam 

menciptakan suasana yang mendukung di dalam kelas adalah:  

a. Konteks  

Konteks yang baik meliputi:  

1. Dapat memberikan musuh interaksi yang dinamis dan intens kepada siswa  
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2. Sertakan pengalaman nyata nyata Pengalaman konkret dinamis adalah alat 

untuk memperdalam pemahaman, sederhana dan pengalaman berulang Dapat 

ditiru.  

b. Fokus  

Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, perlu dipilih fokus dengan 

ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Tujuan mobilisasi  

2. Membentuk dan koheren pembelajaran  

3. Menyelenggarakan pembelajaran sebagai proses penemuan dan penemuan 

yang harus dilakukan. 

  

c. Sosialisasi 

 Kondisi sosial kelas memiliki dampak besar pada pembelajaran sepanjang 

hayat di kelas.  

d. Inidvidualisasi. 

Dalam organisasi kelas yang dipersonalisasi, guru perlu memperhatikan 

tingkat kompetensi siswa dan mendorong mereka untuk memutuskan sendiri apa 

yang dapat mereka lakukan.  

e. Urutan 

Jika menginginkan pembelajaran yang nyata, urutan pembelajaran yang 

bermakna atau organisasi urutan harus bermakna dalam dirinya sendiri.  

f. Penilaian  

Evaluasi adalah alat untuk menemukan cara untuk menginterpretasikan 

kemungkinan hasil pembelajaran dan dapat memberikan laporan siswa tidak 

hanya kepada siswa itu sendiri tetapi juga kepada kita sebagai orang tua dan agen 

pembelajaran.  



87 
 

D. Kendala dan Solusi Peran Guru dalam menciptakan Iklim Kelas yang 

Kondusif  

Beberapa kendala memfasilitasi iklim kelas yang kondusif adalah sebagai 

berikut:  

1. Guru tidak terlatih dalam pendidikan dan pendidikan terkait secara efektif, 

seperti melalui partisipasi aktif. MGMP itu sendiri tetapi juga landasan 

untuk mengetahui bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. 

Guru adalah tenaga profesional yang telah menjalani dan mengikuti 

berbagai pelatihan terkait pendidikan. 

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung proses 

pembelajaran. Fasilitas adalah fasilitas yang digunakan secara langsung dan 

mendukung proses pembelajaran. Meja, kursi, alat belajar seperti buku 

bacaan. Perlengkapan sekolah, gunting, pensil, krayon, lem, dan lain-lain.  

Sarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung 

proses pembelajaran, seperti perkemahan, taman sekolah, dan sekolah. Namun, 

MTs Nur Pemana masih kekurangan banyak sarana dan prasarana.  

Fasilitas belajar siswa juga berkontribusi terhadap kegiatan belajar. Tanpa struktur 

sebagai unsur penunjang, kegiatan belajar tidak dapat berjalan sesuai rencana dan 

pada akhirnya dapat mempengaruhi semangat dan motivasi belajar siswa dan 

selanjutnya hasil belajar siswa. Untuk mendukung kinerja yang benar dari proses 

pembelajaran, struktur merupakan bagian penting dari kegiatan pembelajaran 

untuk melaksanakan proses pembelajaran. Student Learning Center adalah tempat 

pembelajaran berlangsung.  

Persyaratan dan penggunaan struktur pembelajaran harus memperhatikan 

tujuan pembelajaran, metode, penilaian, minat siswa, dan kemampuan guru, 

karena struktur pembelajaran merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil 
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belajar siswa.  Penggunaan struktur pembelajaran diterapkan secara efektif dan 

efisien dengan mengacu pada proses pembelajaran.  

3. Penggunaan metode dan strategi dalam proses pembelajaran belum 

maksimal. Guru Aqidah Aqidah MTs Nur Muhammad Pemanan 

menggunakan berbagai metode selama proses pembelajaran, antara lain 

tanya jawab, ceramah, diskusi, dan latihan. Namun, untuk meningkatkan 

suasana kelas, perlu digunakan berbagai metode dan strategi untuk 

memotivasi siswa belajar. 

4.  Bahan ajar yang tersedia harus dimanfaatkan secara luas oleh guru, 

khususnya guru etika. Media yang tersedia dari MTs Nur Muhammad 

Pemana antara lain media gambar, media tag gambar dan lainnya. 

Kondisi siswa dan kesehatan siswa sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

siswa, misalnya siswa mengalami demam di dalam kelas. Diam dan letakkan 

tubuh di atas meja.  

5. Kondisi lingkungan yang bising, faktor suhu yang tinggi dalam proses 

pembelajaran menghambat konsentrasi siswa. 

6.  Kondisi keluarga, mata pencaharian orang tua mempengaruhi pengawasan 

terhadap anak Jika orang tua datang terlambat, meninggalkan anaknya 

akan mempengaruhi pengawasannya. Oleh karena itu, orang tua yang 

bekerja di kelas membutuhkan manajemen yang berbeda dari siswa lain  

7. Asal usul keluarga yang berbeda, kondisi keuangan, sosial dan gaya hidup, 

bagaimana pendidikan orang tua mempengaruhi kebiasaan siswa, minat 

dan kondisi siswa, sikap siswa. 

Dalam menciptakan lingkungan kelas yang menguntungkan Peran guru 

adalah mencoba mengoordinasikan kelas. Seperti disebutkan di atas, buatlah 
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suasana belajar yang menarik dan nyaman, ulangi materi, dan selalu perintahkan 

siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan tertib.  

Secara keseluruhan, penelitian yang dilakukan peneliti menciptakan iklim 

kelas yang fasilitatif dengan menyesuaikan kelas, suasana kelas, atau iklim 

dengan melakukan beberapa hal dalam perannya, termasuk peran guru dalam 

beberapa hal, yakni: 

1.  Berbagai metode dan strategi pembelajaran. Hal ini memungkinkan 

pembelajaran di kelas untuk memasukkan metode proses pembelajaran, 

seperti mengajar, bertindak, diskusi kelompok kecil, dan diskusi.  

2. Guru akhlaq menggunakan setting ruang kelas untuk mengatur proses 

pembelajaran, misalnya menggunakan bentuk U. Setengah lingkaran dll. 

3. Guru menghukum/menghukum siswa yang bingung ketika proses 

pembelajaran berupa teguran atau sikap duduk berpindah-pindah.  

"Perhatikan dulu"  

"Donnis... kamu duduk dimana...?"  

"Ayo kita singkirkan mainannya dulu"  

          "Rayapanda duduk di depan guru ... ayo pergi ..."  

4. Guru mendorong siswa untuk belajar dan membuat mereka senang dan nyaman 

belajar untuk mendapatkan hasil yang baik.  

"Ok.... senglenggah sengapik"  

"Anak-anak cerdas..... pembelajar yang antusias"  

"Orang yang bekerja keras mau belajar"  

5. Guru memberikan tugas tergantung pada tingkat kinerja, tingkat keterampilan 

siswa.  



90 
 

6. Guru menguji kemampuan siswa dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa, 

mengulangi pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan siswa lain sehingga 

guru dapat menilai kompetensi mereka.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, suasana kelas 

berdampak positif bagi terciptanya proses pendidikan dan pembelajaran yang 

maksimal. Iklim kelas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar siswa, seperti dilansir Nanu, Kepala MTs Gunung Nur Muhammad 

Pemana. 
15

 

Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang iklim di kelas V MTs 

Nur Muhammad Pemana, . Hal ini, menurut penulis, merupakan kategori sangat 

baik, yang menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi MTs Nur 

Muhammad Pemana. Inilah yang ditunjukkan oleh temuan penelitian di bidang 

ini, tetapi tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan.Kondisi ini menunjukkan 

bahwa lingkungan kelas siswa percaya bahwa pembelajaran sangat baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penelitian ini memperoleh data yang 

menunjukkan bahwa lingkungan kelas dengan pembelajaran agama siswa adalah 

tipe yang tepat.
16

  

Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kelas memiliki hubungan positif 

dengan pembelajaran akidah akhlak siswa, namun masih perlu ditingkatkan. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor yang masih mempengaruhi 

terciptanya iklim yang kondusif di dalam kelas. Lingkungan kelas untuk 

penelitian ini dipertimbangkan dalam hal keterlibatan siswa, keterlibatan siswa, 

lingkungan belajar siswa, dan peran guru. 
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 Peran guru dalam menciptakan lingkungan kelas membantu guru 

memenuhi kebutuhan siswa, terutama kebutuhan belajar, sekaligus menciptakan 

suasana kelas. Untuk sangat memfasilitasi pembangunan lingkungan kelas yang 

baik, struktur yang nyaman seperti infrastruktur, lingkungan kelas, lingkungan 

sekolah, penampilan dan sikap guru, guru-murid dan hubungan yang harmonis 

antar siswa juga harus didukung. Dengan demikian. , Hal ini sering dibahas di 

atas.  

Jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan fasilitas ini, ini merupakan 

faktor pembatas dalam menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. 

Hasil penelitian yang dilakukan di MTs Nur Muhammad Pemana khususnya 

Kelas VIII menunjukkan bahwa penciptaan lingkungan kelas berpengaruh positif 

terhadap proses pembelajaran, namun masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, seperti 

yang dikatakan Nanu, sekolah tidak menyediakan fasilitas yang memadai di dalam 

kelas.
17

 Jadi, prasarana yang adi di Madrasah MTs Nur Muhammad Pemana 

adalah ruang kelas, perpustakaan, bahasa. lokakarya, dan masjid.Akibatnya, 

sekolah hanya menyediakan fasilitas belajar dasar, kurang membangkitkan 

semangat, mendorong aktivitas dan kreativitas siswa, dan prestasi akademik agak 

rendah. Selanjutnya, ada beberapa aspek yang peneliti temukan selama observasi 

dan wawancara dengan guru dan siswa. Aspek pertama adalah kesepakatan antara 

anggota kelas dan pendidik dan siswa, yang memiliki indikator seberapa baik 

siswa saling mengenal. Memecahkan masalah kelas satu sama lain dan satu sama 

lain.  

Berdasarkan wawancara iklim kelas, kami mendapatkan gambaran 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran akidah akhlak, termasuk kategori yang 

relevan. Artinya keterlibatan siswa sudah terjalin dengan baik. Hal ini tercermin 
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dari upaya siswa untuk saling mengenal dan membantu satu sama lain. Siswa 

berusaha untuk menciptakan suasana di mana proses belajar mengajar selalu 

bersih, rapi, tenang, santai dan tenang.  

Jika ada masalah dengan kelas, semua siswa akan mencoba untuk 

berpartisipasi dalam solusi. Selanjutnya, anak-anak saling membantu untuk 

memahami pelajaran Aqidah akhlak. Aspek keterlibatan siswa dengan indikator 

meliputi keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran akidah akhlak, upaya 

memahami dan menyelesaikan tugas guru, dan kerjasama siswa dalam 

pembelajaran.   

Berdasarkan observasi dan wawancara menunjukkan bahwa belajar 

akhlak, Aqidah mengklasifikasikan siswa sebagai termotivasi untuk belajar. Ini 

memanifestasikan dirinya dalam minat siswa dan dalam pendekatan proaktif 

mereka terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Mereka hanya berusaha 

memahami dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh guru.
18

 

Persiapan akademik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Penelitian ini mendapat penjelasan umum bahwa siswa MTs Nur 

Muhammad Pemana dari segala jenis berkeinginan untuk mempelajari akidah 

akhlak. Kondisi ini menunjukkan bahwa akhlak siswa sudah dipersiapkan dengan 

baik, namun masih perlu ditingkatkan. Motivasi belajar siswa dalam penelitian ini 

dilihat dari segi fisik, psikis dan persiapan materi.  

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan yang diperoleh, persiapan 

pembelajaran dengan penciptaan lingkungan kelas yang kondusif termasuk dalam 

kategori yang sesuai. Ini berarti bahwa persiapan akademik memberikan 

kontribusi yang signifikan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di 
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kelas, dan standar akademik yang baik akan meningkatkan pembelajaran akidah 

akhlak siswa.  

Hasil penelitian ini mendukung pandangan Slameto bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, yaitu faktor eksternal (dari luar 

diri siswa) dan faktor eksternal (dalam diri siswa). Faktor eksternal adalah faktor 

yang berasal dari luar individu seperti keluarga, sekolah dan lingkungan setempat, 

dan faktor internal adalah faktor kelelahan (kelelahan dan kelelahan fisik, 

kelelahan mental), faktor fisik (kesehatan, kecacatan) dan psikologi. tiga tahap 

penargetan. Faktor (kecerdasan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kedewasaan, 

kemampuan, kemauan belajar) bertanya).  

Persiapan adalah penentu penting keberhasilan akademis. Persiapan ini 

harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran yang mudah 

bagi siswa akan meningkatkan hasil belajar. Temuan N Kadek Sri Eka Putri juga 

menunjukkan bahwa persiapan akademik berkorelasi positif dengan belajar siswa, 

sehingga persiapan akademik yang baik dapat mencapai hasil belajar yang 

diinginkan. . 

Temuan ini juga didukung oleh jurnal penelitiannya, Desy Mulyani, yang 

menemukan hubungan positif dan bermakna antara persiapan akademik dan 

prestasi siswa. Selain itu, Eliya Fitriana menunjukkan dalam penelitiannya bahwa 

ada hubungan yang positif dan bermakna antara persiapan siswa dan prestasi 

akademik dalam matematika.  

Aspek kesiapan fisik siswa mencakup indikator untuk menjaga dan tetap 

bugar secara fisik. Berdasarkan observasi dan wawancara tentang persiapan 

akademik siswa, kami menemukan bahwa persiapan fisik siswa sudah tepat. 

Artinya siswa jarang mengalami rasa sakit dan tidak mengganggu keterlibatan 

belajar etis mereka. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan bahwa beberapa siswa 
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bahkan tampak kurang antusias dalam belajar, tetapi mereka jarang tidur larut 

malam atau berolahraga secara teratur dan memperhatikan kesehatan dan 

kebugaran mereka. 
19

 

Aspek kesiapan psikologis siswa meliputi indikator kecerdasan dan 

kekuatan yang tinggi, kemauan belajar, fokus belajar, dan perhatian belajar. 

Berdasarkan observasi dan wawancara kesiapan akademik kami, kami 

menemukan bahwa tingkat kesiapan fisik siswa termasuk dalam kategori yang 

sama persis.  

Hal ini menunjukkan bahwa anak sudah siap secara psikologis dan tidak 

menimbulkan banyak kesulitan dalam mengikuti pembelajaran Aqidah akhlak. 

Persiapan psikologis siswa dapat ditunjukkan dengan kesiapan siswa untuk 

melakukan pekerjaan guru, pemahaman materi yang baik, kemampuan siswa 

untuk tiba di sekolah tepat waktu dan berpartisipasi dalam pembelajaran. “Bahkan 

jika mempelajari akidah akhlak sampai akhir dan mengerjakan tugas sekolah 

sebelum memasuki kelas akidah akhlak, atau belajar hanya ketika memiliki 

pekerjaan rumah atau ujian, akan mempelajari kembali materi yang dipelajari.  

Aspek Menyiapkan bahan ajar siswa dengan indikator penyiapan bahan 

ajar dan melengkapi catatan dokumen Berdasarkan sebaran data pada lembar 

persiapan belajar, persentase nilai kesiapsiagaan siswa adalah pada mata pelajaran 

yang benar Diperoleh  

Hal ini menunjukkan bahwa siswa sangat perhatian dan aktif Perlengkapan 

sekolah membantu mereka belajar matematika. Penyusunan bahan ajar yang baik 

bagi siswa ini adalah penyiapan bahan ajar seperti buku ajar dan LKS. matematika 

dan dokumentasi lengkap. Sebagian besar catatan dalam materi siswa sangat 

lengkap dan sangat sedikit yang bisa membosankan. Juga, mereka mengklaim 

                                                             
19

Hasil Observasi Pembelajaran Akidah Akhlak bersama Guru Akidah Akhlak Kelas VIII 

MTs DDI Lapeo hari Rabu dari jam 08.00-10.25, 7 Juli 2021.       



95 
 

memiliki hubungan kerja yang baik dalam kegiatan kelompok. Salah satu hal yang 

menarik dari siswa adalah mereka menyenangkan dan suka belajar akidah akhlak. 

Berdasarkan  observasi dan wawancara, terlihat bahwa siswa sangat suka 

belajar. Ini berarti bahwa siswa bersenang-senang dan menikmati belajar 

matematika, tetapi harus ada cara yang lebih menyenangkan untuk meningkatkan 

kepuasan mereka.
20

  

Kegembiraan siswa dalam mempelajari akidah terlihat dalam reaksi 

mereka yang terkadang mendapati diri mereka menikmati pembelajaran akidah 

akhlak. Aspek dukungan guru yang terindikatori meliputi perhatian terhadap 

siswa, kemampuannya menjawab pertanyaan, dan kemampuannya diperlakukan 

secara adil oleh setiap siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa 

dukungan guru terhadap etika belajar dinilai baik. Ini berarti bahwa guru penuh 

perhatian, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan, dan mendukung mereka dengan memperlakukan mereka secara adil.  

Namun, peneliti mengamati bahwa guru aqidah akhlak dalam 

menggunakan variasi model pembelajaran. Guru tidak hanya mencoba 

menggunakan model pembelajaran tatap muka transformatif, tetapi terkadang juga 

menggunakan pembelajaran kooperatif.  

Keuntungan bagi peneliti yang melakukan penelitian ini adalah siswa dan 

guru dapat memahami lingkungan belajar yang mereka butuhkan. Kontribusi 

penelitian ini juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan MTs Nur Muhammad 

Pemana dengan memperbaiki lingkungan sekolah. Misalnya, peningkatan layanan 

pembelajaran, manajemen kemahasiswaan, manajemen institusi, dan lain-lain. 

Sebab, dalam konteks pendidikan, konsep mutu atau mutu dalam hal ini adalah 
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proses pendidikan dan pendidikan yang mencakup berbagai masukan, antara lain 

sarana sekolah, penunjang administrasi, sarana prasarana, sumber daya lainnya 

dan pembuatan kelas animasi. 

Dengan menciptakan suasana yang mendukung di dalam kelas, dapat 

memotivasi diri sendiri untuk belajar. Hal ini memiliki dampak positif yang 

signifikan terhadap hasil belajar. Semakin tinggi minat belajar siswa dan semakin 

baik pemahaman siswa terhadap pelajaran, semakin mudah siswa tersebut 

menjawab semua pekerjaan rumah, latihan, ulangan harian, dan ulangan. .. .. 

Sebaliknya jika siswa kurang berminat belajar, bisa jadi karena hasil 

belajar yang kurang baik akibat suasana kelas yang kurang baik. Menurut  

peneliti, minat belajar berkembang dari dalam tanpa dipengaruhi oleh luar, jadi 

minat belajar merupakan sumber kemampuan belajar, tetapi dalam hal ini menurut 

penelitian peneliti adalah lingkungan yang baik. Suasana kelas. Sementara itu, 

yang terjadi pada kelas VIII MTs Nur Muhammad Pemana menunjukkan bahwa 

minat belajar siswa meningkat di bawah pengaruh suasana kelas yang diciptakan 

oleh guru-guru Aqidah yang mulia.  

 Hal ini tercermin dari banyaknya siswa yang bekerja keras dan 

bersemangat dalam belajar, sehingga dapat lebih memahami penjelasan guru. 

Namun, guru harus terus menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk 

berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif. Keuntungan dari penelitian 

ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran, siswa 

harus tertarik untuk belajar dan guru harus memainkan peran penting di masa lalu. 

Kelas. Karena mutu pendidikan sekolah didasarkan pada proses pembelajaran 

menuju hasil belajar, maka dengan mudah meningkatkan mutu pendidikan 

sekolah karena lingkungan kelas meningkatkan minat belajar. 
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 Oleh karena itu, semakin tertarik untuk belajar, semakin penting hasil 

belajar. Dapat dikatakan bahwa prestasi akademik tinggi dan kualitas pendidikan 

sekolah tinggi. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa motivasi belajar 

mahasiswa pada mata pelajaran Aqidah akhlak dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal mahasiswa. Seperti disebutkan di atas, faktor intrinsik yang 

mempengaruhi adalah kondisi siswa itu sendiri, dan faktor ekstrinsik seperti guru, 

dukungan belajar, dan lingkungan terangkum dalam suasana kelas.  

Menciptakan suasana kelas yang kondusif di sekolah dapat memotivasi 

siswa mempelajari akidah akhlak di MTs Nur Pemana. Manfaat dari penelitian ini 

dapat dilihat dalam mempengaruhi terciptanya iklim yang kondusif di dalam 

kelas.  

Ini akan memungkinkan peneliti masa depan untuk menemukan dan 

menyelesaikan solusi lain. Dengan mengetahui solusi yang mempengaruhi 

lingkungan kelas, peneliti, guru, kepala sekolah dan pemangku kepentingan 

lainnya dapat dengan mudah memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi 

penciptaan lingkungan kelas. Semakin besar dampak positif pembelajaran bagi 

pendidik, semakin besar keinginan siswa untuk belajar dan semakin baik kualitas 

pendidikan di MTS Nur Muhammad Pemana. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif, peran guru akidah akhlak 

kelas VIII MTs Nur Muhammad Pemana sudah mencoba maksimal, mulai 

dari peran pengelolaan kelas sepenuhnya diserahkan pada guru kelas dan 

harus memiliki keterampilan untuk memperlancar ataupun memperbaiki 

suasana kelas agar kondusif dan efektif serta guru melihat situasi, kondisi 

dan karakter kelas, baik dari siswa maupun keadaan lingkungan kelas 

sebelum pelajaran dimulai, barulah setelah itu mengadakan sedikit dialog 

ataupun cerita dengan tujuan mengkondisikan siswa untuk belajar. 

Kemudian, Guru menciptakan suatu peran untuk bekerja sama yang baik 

dengan siswa dapat dilakukan dengan cara memberikan pujian atas 

perbuatan siswa, bercanda dan bersenda gurau dengan peserta didik yang 

tepat pada batasnya, membangun kepercayaan diri, dan memanggil siswa 

dengan panggilan yang baik, membuat siswa akan merasa dihargai.  Sikap 

penuh perhatian dan tlaten dari guru, yang berhubungan dengan tingkat 

pemahaman siswa yang berbeda – beda, sehingga dibutuhkan suatu gaya 

mengajar siswa yang bervariasi dan mampu menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. 

2. Prinsip-prinsip yang digunakan guru akidah akhlak dalam menciptakan 

iklim kelas yang kondusif adalah penguasaan materi pelajaran, strategi 

pengajaran supaya materi dapat dikuasai oleh murid, penetapan tujuan dan 

keahlian perencanaan instruksional, keahlian manajemen kelas, dan 

keahlian motivasi dan komunikasi harus dimiliki guru. 
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3. Beberapa kendalam dalam penciptaan iklim kelas yang kondusif antara lain 

guru belum mendapatkan pelatihan pendidikan dan terkait mengajar yang 

baik secara efektif, misalnya aktif mengikuti MGMP dan sarana dan 

prasaranan yang belum memedai untuk menunjang proses pembelajaran. 

Sarana merupakan fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang 

proses pembelajaran antara lain: ruang kelas; meja; kursi; alat-alat untuk 

belajar seperti buku bacaan; media pembelajaran, gunting, krayon, spidol 

warna, lem, dan lain-lain. Kemudian solusi guru dalam menghadapi 

masalah supaya terciptanya iklim kelas yang kondusif adalah secara 

mandiri mempelajari kemudian menerapkan banyak metode dan strategi 

pembelajaran, supaya pembelajaran di kelas bervariasi metodenya dan guru 

memakai metode dan strategi pembelajaran ketika proses pembelajaran 

berlangsung, diantaranya metode ceramah, card sort, reading aloud, 

reading guide, resitasi, small group discussion, dan sebagainya. 

B. Implikasi 

Implikasi penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wacana, 

referensi dan masukan mengenai hubungan iklim kelas dan pembelajaran akidah  

bahwa dengan iklim kelas pembelajaran akidah akhlak yang kondusifk maka hasil 

pembelajaran akidah akhlak akan menjadi baik. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

“Peranan Guru dalam Membangun Iklim Kelas di MTs Nur Pemana Muhammad 

Kabupaten Sikka Flores NTT” 

Dalam pengamatan observasi dilakukan untuk mengamati partisipan dalam warga 

sekolah dalam membangun iklim kelas sebagai peranan guru, dalam hal ini guru akidah akhlak 

di MTs Nur Muhammad Kabupaten Sikka Flores NTT. 

A. Identitas 

Nama Guru  : 

Kelas  :        

Jumlah Siswa : 

Deskripsi subjek 

1. Suasana pembelajaran di kelas : 

2. Hubungan antar warga kelas  : 

3. Aktivitas belajar mengajar    : 

4. Kondisi fisik, Kerapian dan kebersihan kondisi kelas : 

5. Kedisiplinan siswa di dalam kelas   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala Madrasah 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap iklim kelas? 

2. Bagaimana sarana dan prasana madrasah Bapak/Ibu apakah mendukung terciptanya iklim 

kelas yang kondusif? 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai kepala madrasah mendukung terciptanya iklim kelas 

yang kondusif, khususnya pada pembelajaran akidah akhlak? 

4. Apa kurikulum yang diterapkan di sekolah Bapak/Ibu? 

5. Apa kurikulum tersebut mendukung terciptanya iklim kelas yang kondusif? 

6. Bagaimana pengamatan Bapak/Ibu mengenai suasana pembelajaran di kelas yang 

diterapkan oleh guru, khususnya guru akidah akhlak, apakah sudah tertib, tenang, dan 

kondusif? 

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap hubungan guru dan peserta didik di dalam kelas? 

Apakah sudah berjalan dengan maksimal? Apakah pembelajaran dilakukan secara dua 

arah? 

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kedisiplinan peserta didik? 

9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai prinsip-prinsip guru dalam membangun iklim 

kelas? 

10. Bagaimana pandangan bAPAK/Ibu guru mengenai kendala-kendala guru dalam 

membangun iklim kelas yang kondusif?  

 

B. Guru Akidah Akhlak 

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu terhadap suasana pembelajaran di dalam kelas? Dan 

apakah pembelajaran sudah berlangsung dengan tertib, tenang dan bisa dikatakan 

kondusif?  

2. Bagaimanakan interaksi antara guru dengan siswa? Apakah sudah dapat berjalan dengan 

baik? Dan apakah saat pembelajaran sudah dapat melakukan komunikasi dua arah?  

3. Apakah dalam pembelajaran siswa sudah mampu diajak untuk kerja kelompok? 

Bagaimanakah dengan kekompakan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan?  

4. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengaturan variasi tempat duduk siswa? Jika iya, kapan 

siswa melakukan pengaturan variasi tempat duduk tersebut?  

5. Bagaimana dekorasi ruang kelas? Apakah mendukung untuk belajar yang nyaman? 

6. Bagaimana pakaian peserta didik selama mengikuti pembelajaran? Serta pakainnya di luar 

kelas? 

7. Bagaimanakah kebersihan di dalam kelas? Apakah siswa selalu melakukan piket? Jika 

tidak melakukan piket apakah ada sanksi/hukuman yang diberikan?  

8. Bagaimana kedisiplinan peserta didik dalam kelas? Apakah peserta didik mematuhi semua 

aturan? 

9. Bagaimana cara mengajar yang Bapak/Ibu lakukan? Apakah sudah menggunakan 

berbagai metode mengajar?  



10. Apakah setelah menjelaskan materi pelajaran, Bapak/Ibu selalu memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya? Apakah dalam pembelajaran siswa aktif? Apakah jika 

mengalami kesulitan siswa sudah berani bertanya kepada guru? 

11. Apakah dalam mengajar Bapak/Ibu sudah menggunakan media atau alat peraga untuk 

menunjang materi ajar?  

12. Apakah menurut Bapak/Ibu fasilitas belajar di kelas saat ini sudah terpenuhi dengan baik? 

13. Bagaimana prinsip-prinsip Bapak/Ibu membangun iklim kelas yang kondusif? 

14. Apa saja kendala-kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam membangun iklim kelas? 

15. Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam membangun iklim kelas? 

 

C. Peserta Didik 

1. Bagaimana saat belajar di dalam kelas? Apakah nyaman? 

2. Bagaimana hubunganmu dengan guru juga dengan teman-temanmu? Bagaimana saat 

belajar di dalam kelas? Bagaimana saat di luar kelas? 

3. Bagaimana aktivitas belajar di kelas? Apakah diskusi atau bagaimana? 

4. Bagaimana kelasmu menurutmu, apakah bagus atau tidak? 

5. Bagaimana kebersihan di dalam kelas? 

6. Apakah pakaianmu selalu rapi saat mengikuti pembelajaran di kelas? 

7. Apakah selalu mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik? 

8. Apakah kamu selalu mengikuti aturan di kelas? 
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