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ABSTRAK 

Nama   : Rifkatul Mukarramah 
Nim   : 20100115184 
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam 
Judul                          : Kreativitas Guru dalam Membentuk Karakter Peserta 
                                      Didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 
                                      Parangma’lengu Kabupaten Gowa 
 

Skripsi ini menguraikan beberapa submasalah, antara lain Kreativitas guru 
dalam membentuk karakter peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 
Parangma‟lengu yang di ukur berdasarkan tiga aspek, mulai dari kreativitas guru 
dalam metode pembelajaran, media pembelajaran, hingga evaluasi kinerja. 
Submasalah selanjutnya menggambarkan karakter peserta didik yang diharapkan, 
yaitu sifat yang tergambar pada Rasulullah mulai dari Shiddiq, Amanah, Tabligh, 
Fathanah. Karakter tersebut diupayakan dalam bentuk ajakan untuk 
memperhatikan kebersihan lingkungan, melaksanakan shalat duha, infaq setiap 
minggu hingga pembatasan penggunaan telefon seluler. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. yaitu berusaha 
memahami atau mempelajari motif-motif, respons, reaksi-reaksi dan sisi psikologi 
manusia. Dalam pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data di lakukan secara terus 
menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Adapun teknik yang digunakan 
adalah teknik analisis deskriptif melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, 
menyajikan data dan memberikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data 
dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.  

Faktor pendukung kreativitas guru dalam membentuk karakter murid 
terdiri dari faktor internal berupa dukungan kepala sekolah dan kelengkapan 
sarana prasarana. Faktor eksternal berupa koordinasi dan kerja sama dari wali 
murid dan tenaga pendidik. Faktor penghambat berupa kurangnya jumlah tenaga 
pendidik yang mengharuskan guru merangkap jabatan dan berakibat pada beban 
kerja yang berlebih. Faktor kedua adalah minimnya pelatihan tenaga pendidik. 

Implikasi penelitian perlu pelatihan secara berkala yang diberikan kepada 
guru agar guru dapat mengaktuliasasikan dirinya dan meningkatkan 
kreativitasnya. Supervisi kepala sekolah dan pengawas berfokus kepada metode 
pembelajaran dan pengelolaan kelas. Kepala Madrasah menerapkan target 
ketercapaian program yang di sekepakati oleh guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi telah 

membawa banyak perubahan di segala bidang. Tentu saja kemajuan teknologi 

informasi ini memiliki implikasi positif dan negatif. Efek positif dari  

perkembangan teknologi dan informasi antara lain memudahkan dalam pencarian 

informasi dalam memenuhi kebutuhan pribadi, sebagai media hiburan, membantu 

dalam menyelesaikan tugas atau mencari sebuah inspirasi. Efek negatif teknologi 

dan informasi sebagian besar berasal dari sosial media seperti penyebaran 

informasi palsu (hoax), tersebarnya konten-konten yang tidak bermanfaat, 

terbuangnya waktu dengan sia-sia akibat konten yang menyebabkan kelebihan 

dopamin (senyawa kimia di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsanagn 

ke seluruh tubuh.) Hormon ini menyebabkan seseorang menjadi malas bergerak, 

tersebarnya informasi-informasi ujaran kebencian, radikal dan lain-lain. Hal 

tersebut perlunya pendidikan, bimbingan, pengawasan, edukasi orang tua dan 

guru terhadap konten-konten atau informasi negatif. 

Krisis karakter peserta didik menjadi salah satu problem dalam dunia 

pendidikan saat ini, sebagai contoh kasus tawuran pelajar masih terus terjadi di 

berbagai daerah Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), 

sepanjang 2021 ada 188 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena 

perkelaian massal antar pelajar atau mahasiswa. Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) mencatat, adanya kasus perundungan yang mayoritasnya 

berbentuk tawuran pelajar di satuan pendidikan. Seluruh kasus yang terjadi 
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disejumlah daerah itu tercatat melibatkan sekolah di bawah kewenangan 

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek).  

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti mengatakan, KPAI 

mencatat ada 17 kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik dan pendidik. 

Perundungan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, namun ada juga diluar 

satuan pendidikan, tetapi melibatkan peserta didik dari sekolah yang sama, 

misalnya kasus tawuran antar pelajar.
1
 

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya krisis moral pada remaja adalah 

melalui pendidikan karakter. Orang tua memegang peranan dalam pembentukan 

karakter di lingkungan keluarga, guru memegang peranan penting dalam 

membentuk karakter peserta didik di sekolah. Sekolah adalah tempat anak-anak 

menerima pendidikan formal. Demikian pula, guru harus kreatif dalam 

menyampaikan materi dan berinteraksi dengan peserta didik. Bersama guru-guru 

bertindak sebagai pendidik, menyampaikan pengetahuan dan mengembangkan 

kepribadian siswa melalui interaksi di dalam dan diluar kelas, guru memiliki 

peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam membentuk karakter siswa di 

sekolah yang diharapkan sebagai jawaban terhadap tantangan dan kemajuan 

zaman yang semakin canggih. 

 Kreativitas seorang pendidik dalam pembelajaran sangat dibutuhkan untuk 

menarik minat peserta didik dalam pembelajaran. Kreativitas pada intinya 

merupakan kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata, karya baru maupun kombinasi dan hal-hal yang 

sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya. 

                                                             

 
1
Muhammad Ashari, KPAI Rilis Data Perundungan Selama 2021, Tawuran Pelajar 

Paling Banyak, https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-013345547/kpai-rilis-data-

perundungan-selama-2021-tawuran-pelajar-paling-banyak, (diakses 29 Desember 2021, 11:18 

WIB). 

https://www.pikiran-rakyat.com/author/84/muhammad-ashari
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-013345547/kpai-rilis-data-perundungan-selama-2021-tawuran-pelajar-paling-banyak
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-013345547/kpai-rilis-data-perundungan-selama-2021-tawuran-pelajar-paling-banyak
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Seorang guru yang hendak mengarahkan perilaku dan menumbuhkan 

karakter yang kuat pada peserta didik, ia harus mencontoh karakter yang dimiliki 

oleh Nabi Muhammad saw yang memiliki karakter sempurna. Allah berfirman 

dalam QS Al-Qalam/68: 4. 

 )٤(وَانَِّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.
2
 

Dikemukakan oleh Abun Na‟iem di dalam kitab ad-Dalail dan al-Wahidi 

dengan sanad yan bersumber dari Aisyah, berkata: bahwa tiada seorang pun yang 

mempunyai akhlak melebihi Rasullah saw. Dan tiada seorang pun dari sahabat 

dan keluarganya yang memanggilnya, kecuali  beliau berkata “ Labbaika”. Oleh 

karenanya maka Allah swt menurunkan ayat ini sebagai penjelasan tentang akhlak 

Rasulullah saw yang sangat mulia tersebut. Kesempurnaan akhlak Rasulullah juga 

dijelaskan dalam QS Al-Azhab/33: 21. 

هَ وَالْيَ وْمَ الْْٰخِرَ وَذكََرَ اللّٰ ل هِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَ رْجُوا اللّٰ هَ  قَدْ كَانَ لَكُمْ فِْ رَسُوْلِ اللّٰ
راً  )۱۲(ۗ  كَثِي ْ

Terjemahnya: 

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

3
 

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa menjadi seorang pendidik yang baik, 

haruslah juga menjadi role model untuk diteladani oleh peserta didik. Selanjutnya 

seorang pendidik mampu menjadi teladan yang baik, diharapkan akan menjadi 

salah satu jalan dalam pembentukan karakter peserta didik yang diharapkan. 

                                                             
2
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. XXIII; Jakarta Timur: Darus 

Sunnah, 2018), h. 564 

3
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. XXIII; Jakarta Timur: Darus 

Sunnah, 2018), h. 420. 
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Selain itu pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan 

saja, tetapi lebih lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan 

penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosialisasi). Pendidik harus mampu 

mentransfer ilmunya kepada peserta didik yang dihadapinya. Disamping pendidik 

memiliki akhlak yang mulia dan terpuji, pendidik juga diharuskan untuk memiliki 

kreativitas dalam mengajar yang dituangkan melalui sikap, tutur bahasa 

perilakunya, sehingga peserta didik secara langsung atau tidak langsung akan 

memperoleh kesan dan menjadikan karakter mereka menjadi lebih baik.  

Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik tentu akan menghadapi 

manusia-manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahan, kekeliruan, 

kelalaian yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Kesalahan itu mungkin 

menyangkut sikap peserta didiknya terhadap diri mereka sendiri. Maka 

dibutuhkan jiwa yang kreatif dari pendidik untuk mampu membentuk karakter 

peserta didik. Pemegang kunci pengembangan daya kreativitas adalah di tangan 

seorang pendidik. Seorang pendidik yang ingin mengembangkan kreativitas pada 

peserta didik harus terlebih dulu kreatif. Pada umumnya pendidik yang kreatif 

pernah dididik oleh orang-orang yang kreatif dalam lingkungan yang 

mendukungnya.
4
 

Iskandar Agung menegaskan bahwa pendidik merupkan ujung tombak 

berlangsunya proses pembelajaran, sehingga memiliki peran dan fungsi yang 

penting, bahkan mendominasi proses transfomasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai 

pendidikan lainnya kepada peserta didik. Dengan kata lain, kreativitas pendidik 

                                                             

 4
Hamzah B. Uno dkk, Tugas guru dalam Pembelajaran, (Jakarta; Bumi Aksara, 2016), h. 

3. 
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tersebut, akan menjadi taruhan profesinya dalam mendukung upaya peningkatan 

layanan pendidikan, dan meningkatkan kualitas lulusan pendidikan.
5
 

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada 

satuan pendidikan, telah teridentifikasi 18 nilai pembentukan karakter bangsa 

yang bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional. 

18 nilai-nilai karakter yang wajib dimiliki oleh peserta didik, yaitu : religius, jujur, 

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

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

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.
6
 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten Gowa  

dikategorikan kedalam salah satu sekolah di bawah naungan Muhammadiyah 

yang ada di Kabupaten Gowa dengan status sekolah swasta yang terletak di dusun 

Parangma‟lengu (5 Km dari Sungguminasa, Ibu Kota Kabupaten Gowa) tepatnya 

di jalan Lomoka. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti 

melalui pengamatan, langkah-langkah yang ditempuh dalam kaitannya dengan 

pembentukan karakter peserta didiknya yaitu dengan cara melakukan pembiasaan-

pembiasaan membaca al-Qur‟an sebelum memulai pembelajaran pada jam 

pertama, berdoa sebelum memulai pembelajaran, kultum setiap hari selain hari 

jumat, shalat dzuhur berjamaah, mengedarkan celengan setiap hari jumat dan lain 

sebagainya. Dalam melakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut tentunya tidak 

terlepas dari kreativitas-kreativitas yang digunakan oleh para guru dalam 

membentuk karakteristik peserta didik, selain dari kebiasaan-kebiasaan yang 

positif  dilakukan di sekolah dalam membentuk karakteristik peserta didik, 

                                                             

 5 Iskandar Agung, Meningkatkan kreativitas Pembelajaran Bagi Guru, (Jakarta Timur:  

Bestari Buana Bumi, 2010) h. 10. 

 6 Mardiah Baginda, Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Karakter pada Pnedidikan Dasar 

dan menegah, (Jakarta; Media Peneliti, 2017) h. 8-9. 
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ternyata masih ada peserta didik yang memiliki karakter yang kurang baik, hal ini 

disebabkan dari lingkungan di luar sekolah, sehingga kebiasaan-kebiasaan negatif 

di bawah masuk dalam lingkungan sekolah dan itulah yang menjadi tantangan 

tersendiri bagi guru terkait dengan pembentukan karakter peserta didik. Hal 

tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya peserta didik yang tidak mengikuti 

arahan guru dan tidak bertanggung jawab, misalnya tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru dan sebagainya. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk 

meneliti tentang Kreativitas Guru Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik 

di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma’lengu Kabupaten Gowa. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus terhadap pokok penelitian yang 

akan dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis besar dalam penelitian merupa 

kan garis besar dalam penelitian yang bermanfaat agar observasi dan analisa hasil 

penelitian akan menjadi terarah. Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah 

dibuat, maka yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokusnya adalah sebagai 

berikut: 

Fokus Deskripsi Fokus 

Kreativitas guru dalam 

pembentukan karakter 

peserta didik di MI 

Muhammadia 

Parangma‟lengu 

1. Kreativitas guru dalam membentuk karakter 

peserta didik  

a. Upaya kreativitas guru dalam pembelajaran: 

1) Menyajikan metode pembelajaran 

2) Memanfaatkan media pembelajaran. 

3) Evaluasi pembelajaran 

b. Karakter peserta didik  

1) Karakter yang diharapkan: shiddiq (jujur), amanah 

(dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), 
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Fathanah (cerdas) 

2) Upaya kreativitas dalam pembentukan karakter 

pada aktivitas di luar kelas Inisiatif menjaga 

kebersihan lingkungan, melaksanakan ibadah 

sunnah shalat duha, melasanakan infaq setiap hari 

jum‟at, mengontrol penggunaan telfon seluler 

2. Faktor pendukung kreativitas guru dalam 

membentuk karakter  peserta didik 

a. Adanya dukungan kepala sekolah 

b. Sarana dan prasarana yang mendukung 

c. Kerja sama yang baik anatara guru dan orang tua 

siswa 

3. Faktor penghambat kreativitas guru dalam 

membentuk karakter  peserta didik 

a. Sekolah mengalami kekurangan guru 

b. Minimnya kesempatan pendidikan dan pelatihan 

yang di berikan oleh sekolah bagi guru untuk 

mengembangkan potensinya 

  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membahas 

mengenai : 

1. Bagaimana kreativitas guru dalam membentuk karakter peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten Gowa? 
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2. Apa faktor pendukung kreativitas guru dalam membentuk karakter  peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten 

Gowa? 

3. Apa faktor penghambat kreativitas guru dalam membentuk karakter  

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu 

Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

Topik permasalahan pada penelitian ini belum ada yang meneliti, namun 

ada beberapa tulisan sebagai sumber rujukan yang relevan dengan penelitian ini. 

1. Penelitian yang disusun oleh Shelomita Amelia dengan judul skripsi: 

“Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai 

Karakter Religius di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Jambi”. 

Persamaan penelitian Shelomita dengan penelitian Saya apabila dilihat 

dari judulnya maka sama-sama meneliti tentang kreativitas guru 

pendidikan agama Islam. Dilihat dari jenis penelitian maka sama-sama 

penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dilihat dari lokasi 

penelitian maka Shelomita Amelia meneliti di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 22 Kota Jambi dan Saya meneliti di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten Gowa. Hasil penelitiannya 

adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara kreativitas pendidik 

pendidikan agama Islam dalam mengajar dan hubungannya dengan 

pembentukan karakter peserta didik dengan sekolah menengah peratama 

negeri 22 Kota Jambi. Adapun yang menjadi perbedaan dari skripsi 
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Shelomita Amelia adalah menanamkan karakter religius sedangkan 

peniliti tentang karakter tanggung jawab dan berbeda lokasi penelitian.
7
 

2. Penelitian yang disusun oleh Ana Tiara dengan judul skripsi: “Kreativitas 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Kedisiplinan 

Beribadah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malang”. Persamaan 

penelitian Ana Tiara dan Saya apabila dilihat dari judul skripsi maka 

sama-sama membahas tentang kreativitas guru pendidikan agama Islam. 

Dilihat dari jenis penelitian maka sama-sama jenis penelitian kualitatif. 

Sedangkan perbedaannya dilihat dari lokasi penelitian maka Ana Tiara di 

sekolah menengah pertama 2 Malang dan Saya meneliti di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten Gowa.
8
 

3. Penelitian yang disusun oleh Rizkiyatul Laili dengan judul skripsi: 

“Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tumpang”. Persamaan 

penelitian dan Saya apabila dilihat dari judulnya maka sama-sama 

membahas tentang kreativitas guru. Sedangkan perbedaannya apabila 

dilihat dari lokasi penelitian maka Rizkiyatul Laili meneliti di SMA 

Negeri 1 Tumpang dan Saya meneliti di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten Gowa. Dalam tujuan 

penelitian, Rizkiyatul Lail, meneliti meningkatkan kualitas pendidikan 

Islam, sedangkan saya meniliti tentang pembentukan karakter peserta 

didik.
9
 

                                                             
7
Shelomita Amelia, Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai 

Karakter Religius di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Makassar, (Skripsi Sarjana UIN 

Jambi, Jambi, 2018), h.x. 
8
Ana Tiara, Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Kedisiplinan 

Beribadah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malang, (Skripsi Sarjana Universitas Islam 

Malang, Malang ,2015), h.x. 
9
Rizkiyatul Laili, Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islamdi SMA Negeri 1 Tumpang, (Skripsi Sarjana UIN Malang, 2015), h.x. 
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4. Penelitian yang disusun oleh Abdul Wahid Mustofa dengan judul skripsi: 

“Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VII di 

SMPN 1 Turen”. Persamaan penelitian Abdul Wahid Mustofa dan Saya 

adalah meneliti tentang kreativitas guru dan perbedaannya Abdul Wahid 

Mustofa meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam 

sedangkan saya meneliti tentang pembentukan karakter peserta didik, dan 

berbeda lokasi penelitian.
10

 

5. Penelitian yang disusun oleh Miftkhul Halimah dengan judul skripsi: 

“Peranan Pendidik Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan 

Karakter Peserta Didik Kelas VIII di SMPN Sukadana Lampung Timur”. 

Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pembentukan 

karakter. Hasil penelitiannya, pendidik pendidikan agama Islam dalam 

pembentukan karakter peserta didik VIII di SMPN 2 Sukadana Lampung 

Timur sudah berperan cukup baik, dimana pendidik pendidikan agama 

Islam sudah melakukan peranannya seperti pendidik sebagai pengajar 

yakni pendidik pendidikan agama Islam telah mengajarkan tentang 

kejujuran, kedisiplinan, sopan santun dan keteladanan. Pendidik sebagai 

pembimbing yakni pendidik pendidikan agama Islam telah membimbing 

peserta didik untuk berperilaku jujur, disiplin, sopan santun dan teladan. 

Pendidik sebagai pemimpin yakni pendidik pendidikan agama Islam 

mengatur peserta didiknya untuk berperilaku yang berkarakter seperti 

jujur, disiplin, sopan santun dan teladan. Pendidik sebagai ilmuwan 

dimana pendidik pendidkan agama Islam menggunakan media teknologi 

                                                             
10

Abdul Wahid Mustofa, Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VII di SMPN 1 Turen, (Skripsi 

Sarjana Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2011), h.x. 
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yang berkembang saat ini untuk mendukung proses pembentukan 

karakter peserta didik. Pendidik sebagai penghubung yaitu ketika ada 

peserta didik yang bermasalah di sekolah pendidik pendidikan agama 

Islam akan melaporkan ke pendidik BK dan nantinya dari pendidik BK 

akan di proses selanjutnya, pendidik sebagai pembaharu yaiu pendidik 

pendidikan agama Islam tidak ketinggalan zaman dalam bidang teknologi 

khususnya umtuk membentuk karakter peserta didik. Peranan pendidik 

tersebut terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan walaupun 

penerapannya belum maksimal. Dalam pembentukan karakter peserta 

didik pendidik pendidikan agama Islam menggunakan strategi atau 

metode pembentukan karakter seperti metode hiwar atau percakapan, 

qishas atau cerita, amtsal atau perumpamaan, uswah atau keteladanan 

dan pembiasaan dengan menggunakan metode tersebut dapat membantu 

pendidik pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter peserta 

didik kelas VIII DI SMPN 2 Sukadana Lampung Timur. Perbedannya 

adalah berbeda lokasi penelitian.
11

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan kreativitas guru dalam membentuk karakter peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten 

Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung guru dalam membentuk karakter 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu 

Kabupaten Gowa. 

                                                             
11

Miftakhul Halimah, Peranan Pendidik Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan 

Karakter Siswa Kelas VIII DI SMPN 2 Sukadana Lampung Timur, (Skripsi Sarjana Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2018), h.x. 
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c. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat guru dalam membentuk karakter 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu 

Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penilitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

1) Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa atau pembaca tentang bagaimana 

cara membangkitkan kreativitas pendidik dalam mengajar yang mengarah 

kepada pembentukan karakter peserta didik. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan khasanah keilmuan 

dalam pendidikan khususnya yang berkaitan dengan pembentukan karakter 

pada peserta didik. 

3) Sebagai sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

b. Secara Praktis 

1) Sebagai bahan ilmiah, khususnya bagi penulis umtuk menambah wawasan 

keilmuan yang berkenaan dengan kreativitas pendidik dan acuan pendidik 

untuk selalu memotivasi peserta didiknya. 

2) Bagi penulis, penelitian ini berperan untuk memberikan pengalaman 

secara langsung mengenai pelaksanaan kreativitas guru dalam membentuk 

karakter peserta didik. 

3) Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan, peniliti ini kiranya dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi mengenai pentingnya kreativitas 

seorang guru dalam membentukkarakter peserta didik melalui 

pembelajaran. 

4) Bagi pembaca secara umum, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan 

dapat berguna untuk menambah wawasan baik secara teori maupun 
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praktek tentang pelaksanaan kreativitas gurudalam pembentukan karakter 

peserta didik. 



 

 

14 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kreativitas Guru 

1. Pengertian Kreativitas 

Menurut kamus ilmiah populer, kreatif ialah kemampuan untuk 

menciptakan, sedangkan kreativitas ialah kemampuan untuk berkreasi, daya 

cipta.
1
 Jadi kreativitas adalah suatu daya cipta yang dibentuk oleh orang itu 

sendiri. Sementara menurut Cony Setiawan, dkk, kreativitas adalah suatu 

kemampuan untuk membentuk gagasan baru dan penerapan dalam pemecahan 

masalah.
2
 Muhammad Amien menambahkan bahwa kreativitas dapat diartikan 

sebagai pola berfikir atau ide yang timbul secara spontan dan imajinatif, yang 

mencirikan hasil yang artistik, penemuan ilmiah, dan menciptakan secara 

mekanik.
3
 Menurut A. Chaedar Alwasilah, kreativitas adalah kemampuan 

mewujudkan bentuk baru, struktur kognitif baru dan produk baru, yang mungkin 

bersifat fisikal seperti teknologi atau bersifat simbolik dan abstrak seperti definisi, 

rumus, karya sastra atau lukisan.
4
 

Kreativitas dalam bahasa barat creatifity, yang berarti kesanggupan 

mencipta atau daya cipta.Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dalam 

bentuk ciri-ciri aptitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal 

                                                             

1Happy El Rais, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 340. 

2
Suryosubroto, Proses Belajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 220. 

3
Suryosubroto, Proses Belajar di Sekolah, h. 221. 

4
A Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan (Bandung: Rosdakarya, 2008) h. 

39. 
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yang sudah ada, dan semuanya relative berbeda dengan yang sudah ada 

sebelumnya. 

Kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan 

kelancaran, orisinalitas dalam berfikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya), suatu gagasan.
5
 Kreativitas merupakan 

kemampuan dalam menciptakan sesuatu hal yang baru, dan memberikan manfaat 

kepada orang lain. Kemampuan ini merupakan aktivitas imajinatif yang 

pembentukannya berasal dari informasi dan pengalaman-pengalaman dari 

sebelumnya menjadi hal yang baru. Dalam hal ini, seseorang dituntut untuk dapat 

memiliki kreativitas dalam kehidupannya agar menjadi kehidupan yang 

berkualitas. 
6
 

Beberapa pengertian kreativitas yang dikemukakan oleh para ahli: 

a. Menurut Widayatun, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk memecahkan 

masalah, yang memeberikan individu menciptakan ide-ide asli atau adaptif 

fungsi kegunaanya secara penuh untuk berkembang. 

b. Menurut James R. Evans, kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan 

pertalian baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih 

konsep yang telah tercetak dalam pikiran. 

c. Menurut Stanrock, kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan tentang 

sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasanya serta untuk mendapatkan 

solusi-solusi yang unik. 

d. Menurut Semiawan, kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan 

gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. 

                                                             

5
Munirul Abidin, Menjadi Kreatif dengan Menulis (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 

3. 

6
H. Fuad Nashori & Rachmy Diana M, Mengembangkan Kreativitas dalam Presfektif 

Psikologi Islam (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 33. 
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e. Menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan untuk 

mengkombinasikan, memecahkan atau menjawab masalah, dan cerminan 

kemampuan operasional anak kreatif. 

Secara umum kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, 

dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya, yang dapat berupa imajinatif atau 

sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya rangkuman. 

Kreativitas pendidik adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru maupun mengembangkan hal-hal yang sudah ada untuk 

memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik disekolah melalui suatu 

tahapan proses belajar mengajar yang mencakup cara pendidik dalam 

merencanakan proses belajar mengajar, cara pendidik dalam melaksanakan proses 

belajar- mengajar, dan cara pendidik dalam mengadakan evaluasi. 

Guilford (dalam Muhammad Ali dan Muhammad Asrori) yang dikutip 

Faisal Abdullah menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang 

menandai ciri-ciri seorang kreatif. Guilford menekankan bahwa orang-orang 

kreatif lebih banyak memilki cara-cara berfikir divergen daripada konvergen. 

Suatu kreativitas ditandai dengan adanya suatu yang diciptakan atau 

menciptakan sesuatu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kreativitas 

melibatkan keseluruhan otak yang dimana seseorang akan bertindak kreatif yang 

menggunakan potensi pola piker secara optimal dengan mempergunakan otak 

kanan dan kiri yang mampu mengatur humanitis dan logika. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 

maupun karya nyata yang relative berbeda dengan apa yang telah ada. Kreativitas 

adalah kemampuan untuk membangun dan menciptakan berbagai macam 

kemungkinan bagi pemberdayaan, penguatan, dan pengembangan bakat yang 
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telah tergali. Disinilah arti penting kreativitas untuk menunjang kesuksesan. Bakat 

yang telah ditemukan dan teraktualisasi akan semakin mengantarkan kesuksesan 

manakala di ikuti dengan kemampuan membangun kreativitas diri. Kreativitas 

penting dalam proses belajar mengajar, terutama bagi pendidik yang bertugas dan 

bertanggung jawab sebagai pendidik dan pengajar. 

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Kreativitas seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi ada faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Menurut Utami Munandar yang di kutip oleh 

Fuad dan Rachmi, yang menyatakan: Faktor-faktor yang mempengaruhi keativitas 

terdiri dari aspek kognitif dan aspek kepribadian. Faktor kognitif diantaranya 

kemampuan berfikir, terdiri dari kecerdasan (intelegensi) dan pemerkayaan bahan 

berfikir berupa pengalaman dan keterampilan. Faktor kepribadian diantaranya rasa 

ingin tahu, harga diri dan kepercayaan diri, sifat mandiri, berani mengambil 

resiko. 

Menurut Roger yang dikutip Fuad dan Rachmi buku yang sama, faktor 

yang mempengaruhi kreatvitas dapat dilihat dari: 

a. Keterbukaan terhadap pengalaman, adalah kemampuan menerima segala 

sumber informasi dari pengalaman individualnya sendiri maupun orang lain. 

b. Evaluasi internal, pada dasarnya penilaian terhadap produk karya seseorang 

terutama di tentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian orang 

lain. 

c. Kemampuan untuk bermain dan bereksporasi dengan bentuk-bentuk dan 

konsep-konsep, kemampuan untuk membentuk kombinasi-kombinasi dari 

hal-hal yang suda ada sebelumnya.
7
 

                                                             

7
Fuad Nashori dan Rachmi Diana Mucaharam, Mengembangkan Kreativitas dalam 

Persfektif Psikologi Islam (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 53. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat di ketahui bahwa seseorang yang 

kreatif memiliki kecerdasan (intelegensi), sehingga mampu berfikir secara kritis 

untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda, diperoleh melalui keterampilan atau 

pengalaman, baik pengalaman sendiri ataupun orang lain. Pengalaman dimasa 

kecil mempengaruhi kreativitas sesorang, baik dari segi pendidikan ataupun 

keluarga. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas antara lain, yaitu berasal dari internal dan eksternal. 

1) Faktor internal dapat dilihat dari kecerdasan (intelegensi), rasa ingin tahu, 

kepercayaan diri, mandiri, berani mengambil resiko, mengambil keputusan 

dan mampu menggerakkan diri untuk mulai berkarya serta menghargai 

karya sendiri. 

2) Faktor eksternal, antara lain: menerima segala informasi baik dari 

pengalaman sendiri ataupun orang lain, kemampuan untuk mengkombinasi 

dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya, keluarga merupakan tempat 

dimana seseorang mulai untuk berkarya, dan lingkungan tempat tinggal 

seseorang sangat mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang. 

3. Tahapan-tahapan Kreativitas 

Proses kreativitas berlangsung mengikuti tahap-tahap tertentu, tidak 

mudah mengidentifikasi secara persis pada tahap manakah suatu prises kreatif itu 

sedang berlangsung. Apa yang dapat diamati ialah gejalanya berupa perilaku yang 

ditampilakn oleh individu. Wallas dalam Muhammad Ali dan Muhamaad Asrori 

yang di kutip oleh Faisal Abdullah, mengemukakan empat tahapan proses kreatif 

yaitu: 

a. Persiapan (Prepparation) 

Pada tahap ini, individu berusaha mengumpulkan informasi atau data 

untuk memecahkam masalah yang di hadapi.Individu mencoba memikirkan 
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berbagai alternatif pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.Dengan bekal ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilki, individu berusaha menjajaki berbagai 

kemungkinan jalan yang dapat di tempuh unutk memecahkan masalah itu.Namun 

dalam tahap ini belum ada arah yang tetap meskipun sudah mampu 

mengeksplorasi berbagai alternatif pemecahan masalah.Pada tahap ini masih amat 

diperlukan pengembangan kemampuan berfikir divergen. 

b. Inkubasi (Incubation) 

Pada tahap ini, proses pemecahan masalah “dierami” dalam alam prasadar, 

individu seakan-akan melupkannya. Jadi, pada tahap ini individu seolah-olah 

melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah yang dihadapinya, dalam 

pengertian tidak memikirkannya secara sadar melainkan “mengendapkannya” 

dalam alam prasdar. Proses inkubasi dapat berlangsung lama dan juga sebentar 

sampai timbul inspirasi atau gagasan unutk pemecahan masalah. 

c. Iluminasi (Illumination) 

Tahap ini sering disebut sebagai tahap timbulnya insight. Pada tahap ini 

sudah dapat timbul inspirasi atau gagasan-gagasan baru serta prose-proses 

psikologi yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan untuk 

pemecahan masalah. 

d. Verifikasi (Verification)  

Pada tahap ini, gagasan-gagasan yang telah muncul dievaluasi secara kritis 

dan konvergen serta menghadapkannya kepada realitas. Pemikiran divergen harus 

diikuti diikuti pemikiran konvergen. Pemikiran dan sikap spontan harus diikuti 

oleh pemikiran selektif dan sengaja. Penerimaan secara total harus diikuti oleh 

kritik. Firasat harus diikuti oleh pemikiran yang logis. Keberanian harus diikuti 

oleh sikap hati-hati. Imajinasi harus diikuti oleh pengujian terhadap realitas.
8
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Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan, pada tahap persiapan, 

inkubasi, dan iluminasi adalah proses berfikir divergen yang menonjol maka 

dalam tahap verifikasi yang lebih menonjol adalah proses berfikir konvergen. 

4. Ciri-ciri kreativitas  

Untuk disebut sebagai seorang yang kreatif, maka perlu diketahui ciri-ciri 

atau karakteristik orang yang kreatif. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat 

para ahli tentang ciri-ciri orang yang kreatif. Menurut Utami Munandar 

menjabarkan ciri-ciri kemampuan berfikir kreatif sebagai berikut: 

a. Keterampilan berfikir lancar yaitu mencetuskan anyak gagasan, awaban, 

penyelesaian masalah atau pertanyaan, memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal, selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 

b. Keterampilan berfikir luwes (flesksibel) yaitu menghasikan gagasan, jawaban 

ata pertanyaan yang barvariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda, mencari banyak alternatif atau jalan yang 

berbeda-beda, dan mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. 

c. Keterampilan berfikir yang rasional yaitu mampu melahirkan ungkapan yang 

baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim dari bagian-bagian atau 

unsur-unsur. 

d. Keterampilan merinci atau mengolaborasi yaitu mampu memperkaya atau 

mengembangkan suatu gagasan atau produk, menambah atau memperinci 

detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga lebih menarik. 

e. Keterampilan menilai (mengevaluasi) yaitu menentukan patokan penilaian 

sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana 

tindakan bijaksana, mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang 

terbuka, tidak hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga melaksanakannya. 
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5. Ciri-ciri Afektif 

Rasa ingin tahu yaitu selalu terdorong untuk mengetahui lebih banyak, 

mengajukan banyak pertanyaan, selalu memperhatikan orang, objek dan situasi, 

peka dalam pengamatan dan ingin mengetahui atau meneliti. 

Bersifat imajiatif yaitu mampu memperagakan atau membayangkan hal-

hal yang belum pernah terjadi, menggunakan khayalan dan kenyataan. 

Merasa tertantang oleh kemajuan yaitu terdorong untuk mengatasi masalah 

yang sulit, merasa tertantang oleh situasi-situasi yang rumit, lebih tertarik pada 

tugas-tugas yang sulit. 

Sifat berani mengambil resiko yaitu mengambil jawaban meskipun belum 

tentu benar, tidak takut gagal atau mendapat kritik, tidak menajdi ragu-ragu 

karena ketidakjelasan, hal-hal yang tidak konpensional, atau kurang berstruktur. 

Sifat menghargai itu dapat menghargai bimbingan dan pengarahan hidup, 

menghargai kemampuan dan bakat-bakat sendiri yang sedang berkembang. 

6. Pendidik Kreatif 

Pendidik yang kreatif adalah pendidik yang mempunyai kemampuan 

kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengeavaluasi peserta didik. 

Pendidik kreatif adalah pendidik yang mudah untuk dicintai peserta didik, 

karena kehadirannya akan membuat mereka terhibur dengan pembelajaran 

menjadi segar dan menyenangkan. Hal itu dikarenakan guru kreatif mempunyai 

berbagai cara untuk mengemas pembelajaran dengan cara- cara yang unik dan 

menarik.
9
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Pendidik yang kreatif selalu menemukan kesempatan untuk menyesuaikan 

kurikulum dengan pendekatan mengajarnya agar peserta didik dapat 

menggunakan bermacam kecerdasan untuk belajar dan menunjukkan apa yang 

telah mereka ketahui. Setelah peserta didik merasa nyaman menggunakan 

beragam kecerdasannya, bisa jadi meraka akan memecahkan masalah atau 

menunjukkan pengetahuan melalui kecerdasan lain di luar dugaan pendidik.
10

 

Tidak kalah penting, pendidik yang kreatif selalu menemukan kesempatan 

untuk menyesuaikan kurikulum dengan pendekatan mengajarnya agar peserta 

didik dapat mnggunakan bermacam kecerdasan untuk belajar dan menunjukkan 

apa yang telah mereka ketahui. Selanjutnya setelah peserta didik merasa nyaman 

menggunakan beragam kecerdasannya, bisa jadi mereka akan memecahkan 

masalah atau menunjukkan pengetahuan melalui kecerdasan lain di luar dugaan 

pendidik.
11

 

Seorang pendidik disebut kreatif karena ia menghargai proses yang terjadi 

di kelasnya. Artinya setelah ia rencanakan pembelajaran di kelasnya, 

menggunakan sumber pembelajaran sesuai yang dimiliki sekolahnya, tahap 

berikutnya adalah senang melihat peserta didiknya berproses. Ketika proses yang 

terjadi membuat peserta didiknya jadi senang belajar, senang bertanya, percaya 

diri serta beragam sikap lainnya yang berguna bagi masa depan peserta didiknya, 

saat itulah seorang pendidik berhasil menjadi seorang guru yang kreatif.
12

 

Pendidik kreatif tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi pendidik 

kreatif juga harus memilki solusi yang baik bagi setiap permasalahan yang 

dihadapinya. Selain itu, pendidik kreatif hendaknya selalu memberikan pemikiran 
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Thomas R. Hoerr, Buku Kerja Multiple Intelligences: Pengalaman New City Schooldi 

St. Louis, AS, dalam Menghargai Aneka Kecerdasan Anak (Bandung: Kaifa, 2007), h. 89. 

12
Thomas R. Hoerr, Buku Kerja Mutiple Intelegences: Pengalaman New City School di 

St. Louis, AS, dalam Menghargai Aneka Kecerdasan Anak, h. 90. 

13 
Nurfuadi, Profesionalisme Guru (Purwokerto: STAIN Press, 2012), h. 123.  
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yang cerdas bagi setiap permasalahan di ruangan. Kemudian, pendidik kreatif 

selalu mempunyai kesabaran yang baik untuk mengatasi masalah yang ada, selalu 

optimis, dan bertindak dengan kondisi yang ada. Yang tidak kalah pentingnya 

adalah pendidik kreatif selalu menyelipkan humor dalam setiap proses belajar 

mengajar dan menjadi motivasi bagi peserta didiknya. 

Philip Plus mengemukakan, ternyata IQ tidak menjadikan jaminan 

terhadap orang yang mempunayi kemampuan kreatif. Sikap kreatif harus 

didukung oleh kecerdasan emosional (EQ).
13

 Secara mental, orang kreatif 

memiliki beberapa kriteria yaitu: 

a. Hasrat untuk mengubah hal-hal disekelilingnya menjadi lebih baik. 

b. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap segala sesuatu. 

c. Minat untuk menggali lebih dalam dari yang tampak dipermukaan. 

d. Rasa ingin tahu untuk terus mempertanyakan. 

e. Mendalam dalam berfikir. 

f. Konsentrasi. 

g. Siap mencoba dan melaksanakan, bersedia mencurahkan waktu dan tenaga 

untuk mencari dan mengembangkan. 

h. Optimisme. 

i. Mampu bekerja sama, sanggup berfikir secara produktif bersama orang lain.
14

 

Seseorang pendidik dapat disebut kreatif apabila ia mampu menciptakan 

sesuatu hal yang dapat mendorong peserta didik mencapai hasil belajar yang baik 

dengan pola ajar yang dibentuk dan dikembangkan oleh pendidik itu sendiri. 

Pendidik mampu menyadari betapa pentingya kreativitas dalam pendidikan serta 

pola ajar yang relavan yang bertujuan agar pendidik dan peserta didik mampu 

menuju pencapaian hasil yang baik dan maksimal. 
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Dalam pembelajaran, tugas pendidik bukan hanya mengajar materi atau 

teori yang ingin diajarkan, namun pendidik juga bertugas untuk membentuk dan 

membangun karakter peserta didik melalui kreativitas yang diciptakan oleh 

pendidik tersebut yang bertujuan agar para peserta didik dapat dengan mudah 

menangkap dan mengolah apa yang diberikan oleh pendidik untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal. 

7. Ciri-Ciri Pendidik Kreatif   

Setiap manusia mempunyai cara berfikir kreatif yang sangat berbeda-beda. 

Karena proses awal dari seseorang menjadi kreatif itu adalah melalui berbagai 

macam proses berfikirnya masing-masing. 

Rona Binham menyatakan bahwa ciri- ciri guru kreatif antara lain sebagai 

berikut: 

a. Mampu menciptakan ide baru  

Kreatif identik dengan sebuh penemuan ide baru. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pendidik kreatif adalah guru yang mampu menemukan sebuah 

ide baru yang bermanfaat.Ide ini dapat muncul dengan tidak terduga (spontan) 

ataupun melalui perenacanaan. Namun diketahui bahwa untuk dapat menciptakan 

ide, guru harus banyak belajar guna menambah wawasan yang akan menjadikan 

pemikirannya berkembang. Karena jika tidak akan sulit bagi pendidik untuk 

menciptakan ide- ide baru yang segar. 

b. Tampil beda 

Pendidik kreatif akan terlihat berbeda penampilannya saat mengajar 

dengan guru lain yang minim ide baru atau tidak kreatif. Mereka cenderung 

memiliki ciri khas tersendiri karena mereka memang penuh dengan sesuatu yang 

baru, yang terkadang hal tersebut tidak pernah terfikirkan oleh pendidik lainnya. 
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c. Fleksibel  

Pendidik yang kreatif tentu saja sangat menghindari sifat kaku pada 

dirinya. Pendidik yang kreatif lebih mengedepankan kondisi daripada harus selalu 

memaksakan rencana yang telah dia buat sebelumnya. Tentunya dengan begitu 

meraka memiliki kemampuan memahami peserta didiknya dengan lebih baik, 

memahami karakter peserta didik, memahami gaya belajar peserta didik dan 

tentunya memahami apa yang diharapkan oleh peserta didik dari setiap kegiatan 

pembelajarannya.  

d. Mudah bergaul 

Pendidik yang kreatif mempunyai kemampuan untuk menyesuaiakan diri 

dengan lingkungan yang sedang ditempatinya. Sehingga dengan begitu mudah 

bagi pendidik untuk bergaul atau merebut hati peserta didiknya. Kemampuan ini 

harus selalu meraka tunjukkan secara profesional ketika pendidik di dalam kelas 

atau di luar kelas. Pendidik tidak boleh terlalu menjaga gengsi, karena hal tersebut 

akan membuat peserta didik sungkan dan enggan untuk mendekati pendidik. 

Bersikap layaknya sahabat adalah sikap yang tepat untuk membuat peserta 

didiknya nyaman bergaul dengan pendidik. 

e. Menyenangkan  

Setiap orang pasti suka dengan orang yang menyenangkan, termasuk 

peserta didik. Baik peserta didik yang aktif atau terlebih peserta didik pasif akan 

lebih suka dengan pendidik yang menyenangkan daripada pendidik yang 

menyeramkan. Ciri ini selalu ditunjukkan dengan sikap dan selera humor yang 

dimiliki oleh seorang pendidik. Humor ini nantinya akan digunakan pendidik 

untuk membuat suasana kelas menajdi lebih cair dan pastinya menyenangkan. 

f. Senang melakukan eksperimen  

Pendidik yang kreatif memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Mereka selalu 

tertantang untuk membuat hal- hal baru dengan eksperimen yang dilakukannya. 
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Eksperimen tersebut bisa berupa metedo pembelajaran atau hal lainnya. Intinya, 

eksperimen ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya menjadi seorang 

pendidik. Pendidik yang memiliki ciri ini ditandai dengan mereka yang tidak 

pernah jenuh untuk mencoba sesuatu yang baru, yang belum pernah dia lakukan, 

jika berhasil akan menjadi sesuatu yang patut untuk diteruskan, jika tidak akan dia 

evaluasi dan dia jadikan bahan pembelajaran untuk mencapai sesuatu yang lebih 

baik. 

g. Cekatan  

Pendidik kreatif bekerja dengan cekatan agar dapat menangani berbagai 

masalah dengan baik. Dia tidak suka menunda- nunda suatu pekerjaan. Setiap 

masalah yang dihadapi akan dia selesaikan dengan cepat. 
15

 

Cony Setiawan mengemukakan secara umum ciri-ciri kreativitas itu adalah 

dorongan ingin tahu yang besar, sering mengajukan pertanyaan yang baik, 

memberikan gagasan atau usul terhadap suatu masalah, bebas dalam menyatakan 

suau pendapat, menonjol dalam salah satu bidang seni, mempunyai pendapat 

sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. 

Sebagaimana Rogers bercakap tentang 3 syarat pokok dalam proses karya kreatif. 

Syarat-syarat itu ialah: 

a. Keterbukaan terhadap pengalaman 

Yang dimaksud ialah kesediaan seseorang menerima rangsangan-

rangsangan yang dihadapinya dalam pengalaman-pengalaman dengan bebas tanpa 

berbagai helah bela diri, dimana ia memberikan rangsangan-rangsangan ini 

merayap masuk ke dalam jaringan saraf tanpa dirusakkan oleh proses bela diri, 
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Ewin Widiasworo, Rahasia Menjadi Guru Idola: Panduan Memaksimalkan Proses 

Belajar Mengajar Secara Kreatif dan Interaktif  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 72. 
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juga rangsangan-rangsangan ini ditanggapi tanpa kerangka-kerangka yang wujud 

lebih dahulu, atau dengan kata lain ia ditanggapi sebagaimana ia sebenarnya.
16

 

b. Penilaian dalaman  

Menurut Rogers bahwa syarat-syarat terpenting kreativitas adalah bahwa 

sumber penilaian karya itu bersifat dalaman, bukan berkenaan dengan hal-hal 

yang wujud di luar. Nampak disini bahwa Rogers bercakap tentang kreativitas 

dalam bidang seni dan sastra dimana orang kreatif dalam penilaian terhadap 

karyanya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Adakah yang ku hasilkan itu 

menyatakan sebenarnya apa yang berlaku pada diriku? Adakah ia betu-betul 

menyatakan perasaan, fikiran, derita, dan cita-citaku? Jadi sumber penilaian itu 

bersifat dalaman. 

c. Kesanggupan berinterkasi secara bebas dengan konsep-konsep dan unsur-unsur 

Disini Rogers bercakap tentang suatu ciri yang dianggapnya ciri pokok 

pada pribadi orang kreatif, yaitu kesanggupan orang kreatif berinterkasi bebas dan 

serta merta dengan fikiran-fikiran, konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang 

ada dalam bidangnya. Kadang-kadang interkasi bebas dan serta merta ini 

membawa kepada penemuan yang baru dalam penyusunan kembali atau 

pembentukan kembali terhadap hal-hal yang wujud dalam bidang itu. 

Hawadi dalam buku Munirul Abidin mengemukakan ada dua belas ciri-

ciri orang kreatif yaitu sebagai berikut: 

a. Memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. 

b. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. 

c. Memberikan banyak gagasan, usul-usul terhadap suatu masalah. 

d. Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu. 

e. Mempunyai/menghargai rasa keindahan. 
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f. Menonjol dalam satu atau lebih bidang studi. 

g. Dapat mencari pemecahan masalah dari berbagai segi. 

h. Mempunyai rasa humor. 

i. Mmempunyai daya imajinasi. 

j. Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda 

dengan orang lain. 

k. Kelancaran dalam menghasilkan bermacam-macam gagasan. 

Mampu menghadapi masalah dari berbagai sudut pandangan. Menurut 

Slameto, secara sederhana mengemukakan bahwa ciri-ciri pendidik yang memilki 

potensi kreatif dapat diketahui: 

a. Pendidik kreatif memilki rasa ingin tahu yang besar, sehingga mendorong 

seorang pendidik untuk mengeahui hal-hal baru yang berkaitan dengan akivitas 

dan pekerjaanya sebagai pendidik. 

b. Pendidik kreatif biasanya tidak kehilangan akal dalam menghadapi masalah 

tertentu, sehingga sangat kreatif dan “panjang akal” untuk menemukan solusi 

dari setiap masalah yang dating. Dan bahkan lebih cenderung menyukai tugas 

yang susah karena akan menimbulkan rasa kepuasan tersendiri setelah bisa 

menyelesaikan tugas tersebut. 

c. Pendidik kreatif mempunyai sifat yang ekstrovet atau bersikap lebih terbuka 

dalam menerima hal-hal baru dan selalu ingin mencoba untuk melakukannya, 

dan dapat menerima masukan dan saran dari siapapun yang berkaitan dengan 

pekerjaannya, dan menaganggap bahwa hal-hal baru tersebut dapat menjadi 

pengalaman dan pelajaran baru bagi dirinya. 

d. Pendidik kreatif sangat termotivasi untuk menemukan hal-hal baru baik 

melalui observasi, pengalaman dan pengamatan langsung dan melalui 
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kegiatan-kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan karena pendidik kreatif 

cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan secara ilmiah.
17

 

Kemudian Andy Yudha Asfandiyar juga mengemukakan ciri-ciri pendidik 

yang kreatif. Ciri-ciri tersebut yaitu: flesibelitas, optimis, respect, cekatan, 

humoris, inspiratif, lembut, displin, respontif, empatik, suka, dengan anak, dan 

amanah.
18

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan secara umum bahwa 

ciri-ciri pendidik kreatif yaitu: 

a. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. 

b. Hasrat untuk merubah hal-hal disekelilingnya menjadi lebih baik. 

c. Kepekaan untuk selalu besikap terbuka dan tercepat terhadap segala sesuatu.  

d. Minat untuk menggali lebih dalam dari permasalahan yang dihadapinya. 

e. Mencoba dan melaksanakan serta bersedia mencurahkan waktu dan tenaga 

untuk mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan. 

f. Kesabaran dalam menghadapi dan memecahkan masalah secara detail. 

g. Optimisme dan penuh antusias terhadap penyelesaian masalah yang sedang 

dihadapinya. 

h. Memahami kondisi peserta didik dalam menerima materi pelajaran. 

i. Menumbuhkan rasa hormat dan penyayang kepada peserta didk. 

j. Bertindak sesuai dengan kondisi yang ada. 

k. Mempunyai selera humor yang tinggi. 

l. Sebagai motivasi bagi peserta didiknya. 

m. Selalu disiplin disetiap waktu. 

l. Menyukai anak-anak.  
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B. Karakter Peserta Didik 

1. Pengertian Karakter Peserta Didik 

Menurut bahasa (etimologis) istilah karakter berasal dari bahasa Yunani 

character dari kata chaeassein, yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. 

Dalam bahasa Inggris character dan dalam bahasa Indonesia lazim digunakan 

dengan istilah karakter.
19

 

Wynne mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti “to mark“ (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan 

nilai- nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari- hari. Menurutnya 

ada dua pengertian karakter, pertama, menunjukkan pada bagaimana seseorang 

bertingkah laku. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality. 

Seseorang baru bisa disebut sebagai orang yang berkarakter apabila tingkah 

lakunya sesuai kaidah moral.
20

 

Menurut Hermawan Kertajaya yang dikutip dalam Mahmud, karakter 

adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu (manusia). Ciri khas 

tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut 

dan merupakan mesin pendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, 

brujar, serta merespon sesuatu.
21

 

Seseorang baru bisa disebut sebagai orang yang berkarakter apabila 

tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.
22

 Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan, karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana 

yang salah. Karakter menanamkan kebiasaan tentang hal mana yang baik sehinnga 

peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan mana yang 
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salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya 

(psikomotor). 

 Karakter peserta didik adalah perilaku yang memilki pengetahuan tentang 

potensi dirinya, yang ditandai dengan niali-nilai seperti reflektif, percaya diri, 

logis, kritis, analitis, kreatif, dan ionovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung 

jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, 

jujur, menepati janji, adil, rendah hati, dan nilai-nilai lainnya. Peserta didik juga 

memiliki kesadaran untuk berbuat yang baik atau unggul, dan peserta didik juga 

mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut.  Pemendiknas Nomor 

39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan menyebutkan 10 ciri nilai karakter 

pada peserta didik, yaitu : 

a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia. 

c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. 

d. Prestasi akademik, seni, olahraga, sesuai bakat dan minat. 

e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, 

kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. 

f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. 

g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang 

terdiverfisikasi. 

h. Sastra dan budaya. 

i. Teknologi informasi dan komunikasi. 

j. Komunikasi dalam bahasa inggris.
23

 

 

                                                             

24 
Mahmud, Pendidikan Karakter (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 259. 



32 
 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi pembentukan Karakter Peserta 

Didik 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi karakter dari sekian banyak 

faktor tersebut, para ahli menggolongkannya ke dalam dua bagian, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Hal yang mempenagruhi faktor internal, diantaranya adalah: 

1) Insting atau naluri 

Insting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan dengan berfikir lebih dahulu kearah tujuan itu dan 

tidak di dahului latihan perbuatan itu. Pengaruh naluri pada seseorang sangat 

tergantung pada penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan manusia kepada 

kehinaan, tetapi dapat juga mengangkat kepada derajat yang tinggi, jika naluri 

disalurkan kepada hal yang baik dengan tuntunan kebenaran. 

2) Adat atau kebiasaan 

Salah satu faktor yang penting dalam tingkah laku manusia adalah 

kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi karakter sangat erat sekali 

dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu di ulang-ulang 

sehingga mudah untuk dikerjakan. 

3) Kemauan  

Kemauan untuk melangsungkan segala ide dan segala yang dimaksud, 

walau disertai dengan Kehendak atau kemauan berbagai rintangan dan kesukaran. 

4) Suara batin dan suara hati 

Dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang seaktu-waktu 

memberikan peringatan jika tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan 

keburukan, kekuatan tersebut adalah suara batin atau suara hati.Suara batin 

berfungsi memeringatkan bahayanya perbuatan buruk dan berusaha untuk 

mencegahnya, disamping dorongan untuk melakukan perbuatan yang baik. 
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5) Keturunan  

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan 

manusia. Keturunan adalah suatu golongan dari satu generasi kelompok 

kekeluargaan. 

Sifat yang diturunkan itu pada garis besarnya ada 2 macam, yaitu: 

1) Sifat jasmaniyah, yaitu kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat saraf 

orang tua yang dapat diwarisi kepada anaknya. 

2) Sifat ruhaniyah, yaitu lemah dan kuatnya suatu naluri dapat diturunkan 

pula oleh orang tua yang kelak memengaruhi perilaku anak cucunya. 

b. Faktor Eksternal 

Selain faktor internal yang dapat mempengaruhi karakter, juga terdapat 

faktor eksternal, diantaranya adalah: 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya. 

Pendidikan mempunyai penagruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter 

seseorang sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada 

pendidikan. Pentingnya faktor pendidkan itu, karena naluri yang terdapat pada 

seseorang dapat dibangun dengan baik dan terarah. Oleh karena itu, pendidkan 

agama perlu dimanifestasikan melalui berbagai media baik pendidikan formal di 

sekolah, pendidikan informal dilingkungan keluarga, dan pendidikan non formal 

yang ada pada masyarakat. 

2) Lingkungan 

Lingkungan adalah suatu yang melingdungi suatu tubuh yang hidup, 

seperti tumbuh-tumbuhan, tanah, udara, dan pergaulan manusia hidup selalu 

berhubungan dengan manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. 

Adapun lingkungan di bagi ke dalam dua bagian, yaitu: 
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a) Lingkungan yang bersifat kebendaan. 

b) Lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian.
24

 

3. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada 

satuan pendidikan, telah teridentifikasi 18 nilai pembentukan karakter bangsa 

yang bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional 

(kemendiknas 2010;9). Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga lambat laun akan membentuk karakter 

pesertadidik.
25

 

Nilai ialah suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar 

bagiseseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai 

sesuatu yang bermakna dan tidak bermakna bagi kehidupannya. Berdasarkan hasil 

kajian empirik Pusat Kurikulum merumuskan 18 nilai pendidikan karakter sebagai 

berikut:
26

 

a. Jujur, mengupayakan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. 

b. Bertanggung jawab, sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. 

c. Bergaya hidup sehat, menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan 

hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat menganggu 

kesehatan. 

d. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada aturan. 

e. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh. 

                                                             
26 

Mahmud, Pendidkan Karakter, h. 22. 

27 
Mansur HR, Implementasi Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan, Artikel LPMP. 

Sulawesi Selatan, Desember 2014. 

28 
Muhammad Ilyas Ismail, Orientasi Baru Dalam Ilmu Pendidikan  (Makassar: Alauddin 

Univesity Press, 2012), h. 312-314. 
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f. Percaya diri, sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya harapan. 

g. Berjiwa wirausaha, sikap dan perilaku yang mandiri, pandai, atau berbakat 

mengenai produk baru. 

h. Berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

i. Mandiri, sikap yang tidak mudah tergantung kepada orang lain. 

j. Ingin tahu. 

k. Cinta ilmu.
27

 

4. Metode Pendidikan Karakter 

Berikut ini beberapa metode yang dapat diterapkan dalam 

mengembangkan karakter anak. 

a. Menunjukkan teladan yang baik dalam berperilaku dan membimbing anak 

untuk berperilaku sesuai teladan yang ditunjukkan. Misalnya seorang ayah 

seharusnya membiaskan diri sholat ke masjid ketika menyuruh anaknya untuk 

melakukan hal yang sama. 

b. Membiasakan anak untuk melakukan tindakan yang baik. Misalnya, 

menghormati orang tua, berlaku jujur, pantang menyerah, berlaku sporitf, 

memberikan perhatian, menolong orang lain, dan berempati. 

c. Berdiskusi atau mengajak anak memikirkan tindakan yang baik kemudian 

mendorong mereka untuk berbuat baik. 

d. Bercerita dan mengambil hikmah dari sebuah cerita. 

Beberapa tahapan yang dapat diikuti dalam membentuk karakter peserta 

didik: 

a. Menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. 

b. Mengajak peserta didik berdiskusi. 

                                                             

29 
Mahmud, Pendidkan Karakter, h. 33. 



36 
 

c. Membimbing anak merencanakan sesuatu yang akan dilakukan. 

d. Memfasilitasi peserta didik dalam melakukan rencana yang telah di susun. 

e. Berdiskusi dengan anak dalam mengevaluasi apa yang telah ia lakukan.
28

 

5. Langkah-langkah Menjadi Pendidik yang Kreatif 

Menjadi seorang pendidik yang kreatif adalah suatu keharusan. Sebab 

pendidik yang kreatif akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang 

menyenangkan. Sehingga memudahkan peserta didik menerima materi yang 

disampaikan. Selain itu kreativitas adalah salah satu modal untuk menjadi 

pendidik profesional. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pendidik 

kreatif di antaranya: 

a. Jadilah penjelajah pemikiran, salah satu ciri pendidik kreatif adalah selalu 

terbuka dengan gagasan atau kemungkinan baru. Dia aktif dan 

mengembangkan gagasan atau cara yang berbeda untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran peserta didik. Seorang pendidik kreatif meyakini akan ada 

banyak cara dan gagasan yang menunggu untuk diaplikasikan dalam 

pembelajaran. 

b. Kembangkan gagasan sebanyak-banyaknya, pendidik kreatif akan selalu 

banyak solusi dan alternatif. Dia akan mengembangkan kreativitas dan 

imajinasi yang dia miliki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Ciptakan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Seorang 

pendidik kreatif akan selalu berpatokan pada Learning is fun. Dia akan selalu 

menciptakan model dan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

anak didiknya merasa tertarik tentang apa yang dia sampaikan dan tidak 

merasa jenuh dalam kegiatan belajar mengajar. 

                                                             

30 
Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter, h. 23. 
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Daniel Goleman sebagaimana yang di kutip Ngainun Naim mengatakan 

“ketika jiwa kreatif itu terjaga, ia menggerakkan sebuah cara untuk menjadikan 

hidup penuh hasrat untuk berinovasi, mencari cara-cara baru untuk melakukan 

sesuatu dan mewujudkan impian-impian menjadi nyata”.
29

 

Lebih lanjut Ngainun Niam mengatakan bahwa untuk membangun 

kreativias ada beberapa langkah yang harus di tempuh seorang pendidik, yaitu: 

a. Pengetahuan yang luas 

b. Adanya sejumlah kualitas yang memungkingkan perasaan 

c. Kemampuan membagi konsentrasi 

d. Keseimbangan.
30

 

Menurut Imas Kurniasih, langkah-langkah menjadi pendidik kreatif ada 3 

langkah, yaitu: 

a. Menjadikan suasana kelas yang aman secara emosional dan intelektual. 

b. Menciptakan budaya menjelaskan, dan tidak asal menjawab dengan benar. 

c. Pendidik mengukur seberapa besar keterlibatan peserta didik dalam kegiatan 

yang diberikan.
31

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

menjadi pendidik kreatif adalah: memiliki pengetahuan yang luas, memiliki 

sejumlah kualitas yang memungkingkan merespon, mampu membagi konsentrasi, 

dan mampu menjaga keseimbangan, menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, menjadikan kelas dengan suasana yang aman, dan nyaman secara 

emosional serta intelektual, menciptakan budaya menjelaskan dan tidak asal 

jawab dengan benar, dan pendidik dapat mengukur seberapa besar keterlibatan 

peserta didik dalam kegiatan yang diberikan. 

                                                             

34 
Ngainun Naim, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi, h.  243. 

35 
Ngaiun Naim, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi, h. 246. 

36 
Inas Kurniasiah, Bukan Guru Bias (Jakarta: Art Pustaka, 2012), h. 11. 
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Dengan demikian, hal terpenting yang harus diusahakan secara terus 

menerus untuk memicu keberhasilan adalah membangun kreativitas diri secara 

maksimal. Siapa pun yang ingin sukses, berfikir dan bertindak secara kreatif, 

memiliki pengetahuan yang luas, fokus, tetap seimbang dalam menghadapi 

berbagai macam permasalahan yang sedang dialami dan menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan. Serta pendidik menciptakan suasana yang 

aman, nyaman, dan menyenangkan, tidak asal menjawab dengan benar . Dengan 

cara ini, maka bakat yang telah tergali dapat diwujudkan secara nyata dan 

memuaskan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu mengkaji objek 

yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual 

malalui pengumpulan data yang diperoleh atau mendeskripsikan fakta 

dilapangan dengan apa adanya. Menurut Lexy J. Moleong dalam Bogdan dan 

Tylor adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.1 Jadi penelitian kualitatif hanya berusaha mendeskripsikan atau 

mengunggkapkan fakta dengan apa adanya sesuai kondisi dan keadaan yang 

sebenarnya sebagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan. 

Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif merupakan jenis 

penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu 

menjelaskan terjadinya suatu fenomena atas dasar kerangka teoretik yang 

tersusun selama penelitian berlangsung. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten Gowa. Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten Gowa merupakan satuan 

pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau madrasah yang 

berstatus swasta di Kecamatan Palangga di Jalan Lomoka 5 km dari 

Sungguminasa Kabupaten Gowa. Peneliti menetapkan Madrasah Ibtidaiyah 
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Muhammadiyah Parangma‟lengu Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian 

disebabkan peneliti ingin mengetahui kreativitas guru lebih dalam mengenai 

metode-metode ajar yang biasa dilakukan oleh guru, bagaimana kreatifitas guru 

dalam membentuk peserta didiknya di sekolah tersebut dan bagaimana realita 

peserta didiknya. 

C. Pendekatan penelitian 

1. Pendekatan Fenomologi 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi dengan berorientasi pada pendekatan psikologis, yaitu berusaha 

memahami atau mempelajari motif-motif, respons, reaksi-reaksi dan sisi 

psikologi manusia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu penulis 

dalam mencari informasi dan mengumpulkan data yang benar sesuai kebutuhan 

dalam penelitian. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dari mana data 

penelitian dapat diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua bagian antara lain: 

a. Data Primer  

Sumber data primer yang dimaksud adalah meliputi keseluruhan situasi 

yang menjadi objek penelitian yakni meliputi: tempat (Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Parangma‟lengu), objek peneliti (guru dan peserta didik), 

aktivitas pembelajaran dan kegiatan pembinaan lainnya (kegiatan ekstrakuler). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan 

dapat diperoleh diluar objek penelitian. Sumber data sekunder yang dimaksud 
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yakni referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi 

fokus penelitian yang berkaitan dengan kreatifitas guru. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Ada beberaapa metode dan cara pengumpulan data yang sering 

digunakan oleh beberapa orang peneliti dengan menyesuaikan jenis penelitian 

yang akan digunakan. Adapun cara penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu mengamati subjek penelitian berserta lingkungannya 

dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diaamati tanpa 

mengubah kondisi alamaiah subjek dengan lingkungan sosialnya.
1
 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh 

setidaknaya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam settingan alamaiah, 

di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapakan 

dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses 

memahami.
2
 

Jadi wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi secara 

langsung dari narasumber yang berhubungan dengan pendapat atau persepsi 

secara mendalam dari seseorang terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu 

dapat digunakan sebagai alat eksplorasi untuk membantu mengidentifikasi 

terkait masalah yang diteliti. 

 

                                                             
1
Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Grup: Sebagai Instrument 

Penggalian (Cet. II: Jakarata: Pt. Rajagrfindo Persada, 2015), h. 130. 

2
Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Grup: Sebagai Instrument 

Penggalian, h. 29.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data atau 

informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen 

yang ada, seperti buku induk, buku pribadi, dan surat-surat keterangan lainnya. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk memperoleh data atau 

informasi dari informan atau responden. Karena itu, instrumen (alat) peneliti 

harus betul-betul dirancang dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

menghasilkan data atau informasi sebagaimana yang diharapkan. Instrumen 

penelitian sebagai alat pengumpulan data atau informasi dari objek penelitian, 

yang digunakan, yaitu sebagai berikut:  

1.  Pedoman Observasi 

Pedoman observasi (lembar pengamatan) adalah alat yang dibuat sebagai 

panduan dalam mengamati objek penelitian di lapangan yakni untuk 

memperoleh data tentang kreatifitas guru dalam membentuk karakter peserta 

didik.  

2.  Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yaitu alat yang dibuat untuk melakukan wawancara 

pada responden yang berisi daftar pertanyaan sebagai panduan yang dibuat 

sebelum turun di lapangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti 

akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, guru BK, guru mata 

pelajaran, dan peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu yang peneliti anggap mengetahui permasalahan yang 

dibutuhkan dalam penelitian.  
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3. Alat Dokumentasi 

Alat dokumentasi yang digunakan seperti: handphone berkamera dan 

berperekam suara, pulpen dan buku catatan. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap untuk mencari dan menyusun data yang 

telah dikumpulkan secara sistematis. Menurut Sugiyono analisis data ialah 

proses dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, 

melakukan sintesa,  menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
3
 

Adapun proses analisis data yang dilakukan yaitu sejak sebelum 

melakukan penelitian dan setelah selesai melakukan penelitian. Analisis 

sebelum penelitian di maksudkan dengan analisis yang dilakukan terhadap data 

hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian yang bersifat sementara. Ada tiga aktivitas dalam 

analisis data yaitu: 

1. Reduksi Data (Data reduction) 

Data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian sangatlah banyak 

dan beragam sehingga yang perlu diperhatikan adalah mencatat hal-hal yang 

penting secara rinci dan secara detail, memfokuskan pada objek yang diteliti 

serta mencari aspek yang terpenting dalam pokok persoalan yang akan dibahas 

sehingga memudahkan peneliti dalam memilih data yang penting dan data yang 

                                                             
3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), h.244. 
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tidak penting dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan 

sehingga dapat disusun secara sistematis. 

2. Penyajian data (Data display) 

Setelah direduksi data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan kemudian data yang diperoleh dikategorisasikan berdasarkan 

kategori yang telah ditentukan berdasarkan pokok permasalahan sehingga 

peneliti akan mudah untuk memahami serta merencanakan langkah 

selanjutnya. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun secara 

sistemantis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Dengan demikian kumpulan informasi yang disusun secara sistematis dapat 

memudahkan memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.
4
 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Concushing drawing and 

verification) 

Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih sangat lemah dan 

sifatnya hanya sementara dan masih bisa berubah seiring dengan 

dilaksanakannya penelitian dan ditemukan beberapa bukti yang terkait dengan 

penelitian. Pada tahap ini peneliti berusaha memeriksa keabsahan data 

kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Apabila 

kesimpulan yang ditemukan pada tahap didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten. peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.
5
 

                                                             
4
Masykuri Bakri, Metode Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktek 

(Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183. 

5
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&B (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 252. 
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Pada tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan memberikan 

kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang 

mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasakan dari data yang telah 

diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yaitu pertama 

menyusun kesimpulan sementara tetapi dengan bertambahnya data maka perlu 

dilakukan verifikasi data yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data 

yang ada. Kedua, menarik kesimpulan setelah kegiatan pertama selesai. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian 

pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah peneliti 

secara konseptual.
6
 Dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan pada tahap ini 

dilakukan dengan teliti untuk mendapatkan hasil dan keabsahan data yang 

benar. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data merupakan cara yang digunakan untuk melakukan 

pengujian terhadap data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam uji 

keabsahan data adalah metode triangulasi, yaitu menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai sumber dan metode perolehan data. Adapun 

Triangulasi ada tiga yaitu: 

1. Triangulasi Sumber. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai 

contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, 

maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke 

bawahan yang dipimpin ke atasan yang menugasi dan keteman kerja yang 

                                                             
6
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 173. 
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merupakan kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa 

dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana 

spesifik, dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member check) dengan tiga sumber data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas 

data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya 

benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data 

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 
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BAB IV 

KREATIVITAS GURU DALAM MEMBENTUK KARAKTER 

PESERTA DIDIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 

PARANGMA’LENGU KABUPATEN GOWA 

A. Gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma’lengu 

1. Sejarah  Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu  

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu didirikan oleh 

Bapak H. Sulaiman Tarra dan Tata Ewa pada tahun 1967 yang berlokasi di Jl. 

Lo‟moka Parangma‟lengu Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan di atas areal tanah wakaf seluas 1380 M.
2 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu ini didirikan bertujuan 

untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, 

berakhlak mulia serta memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan 

zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari tahun ke tahun Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu semakin berkembang dan 

memperlihatkan prestasi yang cukup menggembirakan, salah satunya 

menyandang predikat A. Prestasi ini paling tidak, dapat dipertahankan. 

Nama Madrasah : MI Muhammadiyah Parangma‟lengu  

NPSN : 60723643 

Status Madrasah : Swasta 

Alamat : Jl Lo‟moka Parangma‟lengu 

Desa/Kelurahan : Panakkukang 

Kecamatan : Pallangga 

Kabupaten : Gowa 

Provinsi : Sulawesi Selatan 
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Status Akreditasi : A 

2. Data Pendidik dan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu   

Tabel 4.1 Wali Kelas 

NO NAMA ALAMAT 

RUMAH 

PANGKAT/

GOL 

MASA 

KERJA 

PNS/

GTY 

1 St Hajiah Sarra Y, 

S.Pd.I. 

Jl. Sultan Alauddin 

Komp Perikanan 

Penata 

Muda/III/b 

20 Thn PNS 

2 Riska Putri M, S.Si Parangma‟lengu  7 Thn GTY 

3 Ramlah, S.Pd. Panciro  15 Thn GTY 

4 Heriyanto, S.Pd Parangma‟lengu 
 

3 Thn 
GTY 

5 Haeriyah, S.Pd.I Bontocinde IX 
20 Thn 

PPPK 

6 Nuraeni N, S.Pd.I Parangma‟lengu 
Penata 

Muda/III/a 
12 Thn PNS 

Tabel 4.2 Guru Bidang Studi 

NO 
NAMA ALAMAT 

RUMAH 

PANGKAT/

GOL 

MASA 

KERJA 

PNS/

GTY 

1 Junaeda, S.Pd.I. BTN Aura  Penata 

Muda/III/d 

22 Thn PNS 

2 Abdul Rauf, S.Pd.I. Panciro IX 19 Thn PPPK 

3 Muh Ade Syahputra, 

S.Pd 

Parangma‟lengu  7 Thn GTY 
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Tabel 4.3 Data Pesdik Mi Muhammadiyah Parangma’lengu 

 
NO 

 
KELAS 

 
JUMLAH 

SISWA 

 
JML 

PRIA 

 JML 

PR 

 
KET 

1 I 15 Siswa 9 6 
 

2 II 22 Siswa 11 11 
 

3 III 18 Siswa 11 7 
 

4 IV 15 Siswa 10 5 
 

5 V 15 Siswa 11 4 
 

6 VI 19 Siswa 12 7 
 

 

3. Visi, misi dan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu 

VISI 

Terciptanya Lembaga Pendidikan yang menyiapkan insan beriman, bertaqwa 

dan berakhlak mulia serta unggul dalam prestasi. 

MISI 

1. Menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah swt. 

2. Mempraktekan nilai-nilai Agama Islam dalam amalan keseharian. 

3. Membudayakan kegiatan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun). 

4. Meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar. 

TUJUAN 

1. Terwujudnya pemahaman keislaman yang murni, jauh dari takhayul, 

bid‟ah, khurafat dan kesyirikan. 

2. Agar warga madrasah dapat dan mampu mengamalkan ajaran islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Terbentuknya akhlak mulia dan budaya sopan santun dalam kehidupan. 
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4. Terselenggaranya proses pendidikan berkualitas dan profesional. 

B. Kreativitas Guru dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma’lengu  

Peran guru sebagai tenaga pendidik dalam mengembangkan kreativitas 

sangatlah penting untuk mengembangkan mutu pendidikan dan sumber daya 

manusia. Dalam penelitian ini, Penulis menjabarkan upaya kreativitas guru MI 

Muhammadiyah Parangma‟lengu ke dalam tiga tolak ukur, mulai dari aspek 

kreativitas terhadap metode pembelajaran, media pembelajaran, hingga 

evaluasi penelitian. Berikut uraian masing-masing aspek berdasarkan hasil 

penelitian: 

1. Upaya Kreatifitas Guru dalam Pembelajaran. 

Proses kreativitas guru dalm rangka pembentukan karakter peserta didik 

dapat dilaksanakan dalam berbagai konteks tempat dan waktu, salah satunya 

dalam proses pembelajaran di kelas, berikut uraiannya: 

a. Kreativitas Guru dalam Metode Pembelajaran 

Dalam hal ini, guru MI Muhammadiyah Parangma‟lengu tidak hanya 

menyajikan materi dengan metode konvensional atau metode ceramah. 

Menurut Peneliti, metode konvensional kurang membentuk karakter murid 

karena cenderung membentuk komunikasi satu arah. Oleh karena itu, guru MI 

Muhammadiyah Parangma‟lengu juga menggunakan metode demonstrasi. 

Yaitu memperagakan suatu proses atau urutan suatu kegiatan, sehingga siswa 

dapat melihat, meraba hingga menganalisa sebab akibat dari apa yang sedang 

didemonstrasikan. Selanjutnya, murid diajarkan metode menghafalkan materi 

yang panjang dengan mudah, namun tetap bebas sesuai kreativitas mereka 

masing-masing. Selain itu, terkadang pula dilakukan metode praktek lapangan. 

Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari hasil wawancara bersama beberapa 

guru sebagai berikut: 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Haeriyah dan juga 

sebagai wali kelas 5 ia mengatakan 

“Supaya penyajian materi tidak monoton, biasanya guru di sini 
menggunakan teknik demonstrasi, seperti saat pelajaran Ipa, 
mendemonstrasikan sifat magnet dengan menunjukkan dua baterai yang 
tidak bisa melekat atau tolak menolak karena persamaan kutub. 
begitupun saat mata pelajaran agama, yang mendemonstrasikan proses 
tayamum dalam keadaan tertentu. Selain itu, diajarkan metode 
menghafal seperti mengambil huruf pertama atau beberapa huruf dari 
kalimat yang panjang, untuk dirangkai menjadi kalimat yang mudah 
diingat. Seperti pada satuan panjang km, hm, dam, m, dm, cm, mm 
menjadi “kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandiri 
Selanjutnya para guru juga melaksankan metode praktik lapangan 
seperti mencari dan mengklasifikasikan jenis jenis daun”

1
 

b. Kreativitas Guru dalam Media Pembelajaran 

Dalam hal ini, guru MI Muhammadiyah Parangma‟lengu guru berupaya 

menyiapkan media yang berbeda dari biasanya. Hal ini dapat membantu 

karakter murid sesuai dengan karakter cara belajar mereka yang beragam 

mulai dari cara menangkap pelajaran yang dominan secara visual, audio 

hingga kinestetik. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Heriyanto 

Wali Kelas empat: 

“Untuk media, para guru biasanya memanfaatkan teknologi seperti 
menampilkan proyektor LCD proyektor di layar laptop berupa gambar, 
diberikan tontonan inspiratif ataupun menggunakan media konvensional 
seperti novel, komik, untuk dianalisa unsur-unsur intrinsiknya dalam 
pelajaran bahasa Indonesia”

2
 

c. Kreativitas Guru dalam Evaluasi Penilaian 

Setelah memilih berbagai metode dan media pembelajaran, hal terakhir 

yang diharapkan adalah output dari apa yang telah diajarkan. Dalam hal ini, 

guru MI Muhammadiyah Parangma‟lengu turut memastikan hal ini dengan 

senantiasa melakukan evaluasi berkala yang dilakukan dengan untuk 

mengasah daya tanggap, analisa hingga kretivitas murid yang nantinya 

diharapkan membentuk karakter kuat. Di antaranya seperti pemberian kuis dan 

                                                             
1
Bu Haeriyah. Wali Kelas V. Wawancara, Gowa, 10 Januari 2023. 

2
Bapak Heriyanto Wali Kelas IV. Wawancara, Goa, 10 Januari 2023. 
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pembuatan mindmap atau peta konsep yang konsepnya bebas ditentukan 

berdasarkan kreativitas mereka semua, pada akhir pembelajaran. 

Sebagaimana respon dari beberapa peserta didik yang telah direduksi 

oleh peneliti, Reva Maharani, Indra Kuriawan, dan Navelia Lista mengatakan: 

“Kami suka dengan metode pembelajaran yang selalu berganti-ganti, 
kami suka karena tidak membosankan dan juga mata pelajaran mudah 
di ingat, biasanya kami belajar diluar sekolah, main game kuis yang 
menang dapat permen. Biasanya juga disuruh menulis poin poin 
pelajaran tapi dalam bentuk gambar, kami yang bebas tentukan 
gambarnya”3 

Peneliti mewawancarai guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu bapak Heriyanto dan juga sebagai wali kelas empat ia 

mengatakan: 

“untuk evaluasi pembelajaran, di sekolah ini para guru mengupayakan 
penilaian daya tangkap hingga karakter dengan cara yang menyenangkan 
seperti pembuatan mind mapping (peta konsep)” 

2. Kreativitas Guru dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu 

Sebagai satuan pendidikan dengan jenjang Madrasah Ibtidaiyah dengan 

misi menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah swt, mempraktekan 

nilai-nilai agama Islam dalam amalan keseharian, membudayakan kegiatan 5 S 

(Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) hingga meningkatkan kedisiplinan 

dan prestasi belajar, bentuk karakter yang diharapkan adalah karakter dari 

Muslim sejati yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu 

bersifat: a) Shiddiq artinya benar atau karakter yang selalu menyampaikan 

kebenaran. b) Amanah berarti karakter yang dapat dipercaya atau tidak ingkar. 

c) Tabligh artinya karakter yang menyampaikan perintah dan larangan Allah 

kepada umatnya d) Fathanah berarti karakter yang cerdas dan bijaksana, 

sehingga memiliki penalaran yang kuat dalam memecahkan masalah. 

                                                             
 

3
Reva Maharani, Indra Kuriawan, dkk, Peserta didik kelas 4, 5 dan 6 Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu, Wawancara, Gowa, 10 Januari 2023. 
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“Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu sebagai 
lembaga pendidikan yang memiliki misi terhadap nilai-nilai Islam 
berusaha menciptakan karakter peserta yang memiliki nilai-nilai islami, 
dengan tetap memiliki daya saing dalam hal kognitif atau kecerdasan” 
Wali kelas IV 

Dalam penelitian ini, penulis juga mengambil teori dari Majid dan 

Andayani untuk menggambarkan tahapan terbentuknya karakter Islam, antara 

lain: 

1) Moral Knowing. (memiliki kesadaran akan moral) Sebagai tahapan 
pertama dalam pembentukan karakter Islami, moral knowing memiliki 
enam unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: a) 
Kesadaran moral (moral awareness); b) Pengetahuan tentang nilai-nilai 
moral (knowing moral values); c) Penentuan sudut pandang 
(perspective taking); d) Logika moral (moral reasoning); e) Keberanian 
mengambil menentukan sikap (decision making); f) Dan pengenalan 
diri (self knowledge). 
2) Moral Loving atau Moral Feeling (mencintai dan mengontrol moral) 
Moral Loving merupakan penguatan aspek emosi siswa untuk menjadi 
manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk 
sikap yang harus dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran akan jati diri, 
antara lain: a) Percaya diri (self esteem); b) Kepekaan terhadap derita 
orang lain (emphaty); c) Cinta kebenaran (loving the good); d) 
Pengendalian diri (self control); e) Kerendahan hati (humility).  
3) Moral Doing atau Learning to do (menjalankan nilai moral) Dalam 
tahap Moral Doing atau Learning to do ini merupakan puncak 
keberhasilan mata pelajaran akhlak, siswa mempraktikkan nilai-nilai 
akhlak mulia itu dalam perilakunya sehari-hari. Dengan demikian, 
diharapkan siswa mmiliki karakter yang sopan, ramah, hormat, 
penyayang, jujur, disiplin, cinta, kasih dan sayang, adil serta murah hati 
dan seterusnya.

4
 

Selain proses kreativitas guru dalam rangka pembentukan karakter 

peserta didik yang memiliki nilai-nilai islami di dalam kelas, pembentukan 

karakter juga tetap di perhatikan saat berada di lingkungan yang telah selesai 

dari proses pembelajaran atau luar kelas, baik itu saat bermain hingga 

berinteraksi bersama teman maupun guru serta lingkungan. sebagaimana 

penuturan Ibu Haeriyah selaku wali kelas V: 

“Selain mengasah pembentukan karakter kognitif di kelas, kami para 
guru juga mengupayakan pembentukan karakter dalam hal lainnya, 
seperti menciptakan kesadaran untuk membuang sampah, mengadakan 
infak setiap hari jum‟at, melaksanakan shalat duha, hingga mengontrol 
penggunaan telefon seluler agar lebih banyak berinteraksi/silaturahmi 
dengan teman dan guru” 

                                                             
4
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C. Faktor Pendukung Kreativitas Guru dalam Membentuk Karakter  

Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma’lengu 

Kabupaten Gowa 

Untuk mengimplementasikan sebuah gagasan, suatu unsur tidak dapat 

menjalankannya dengan berdiri sendiri, sebagaimana seorang guru yang 

membutuhkan faktor pendukung dalam merealisasikan gagasan kreatif untuk 

membentuk karakter murid. Dibutuhkan faktor pendukung dari pihak internal 

dan pihak eksternal untuk menunjang pembentukan karakter. Berikut Peneliti 

uraikan berdasarkan data dari hasil pengamatan: 

1. Faktor internal 

a. Dukungan Kepala Sekolah 

Hal ini dapat berupa sokongan dari berbagai bentuk, seperti: 

Memberikan instruksi yang mendukung pembentukan karakter seperti 

menjalankan program Walikota Makassar “Satu anak, satu ekstrakurikuler”, 

“Satu kelas, 1 siswa berprestasi” “Satu Sekolah, 3 siswa tim debat”. Memberi 

kebebasan kepada tenaga pendidik untuk menentukan metode maupun media 

pembelajaran. Sebagaimana penuturan Ibu Haeriyah Selaku Wali Kelas lima: 

“Kami bersyukur Kepala Sekolah di sini sangat terbuka terhadap segala 
upaya kreativitas kami para guru, seperti memberi kebebasan yang 
membantu kami mengarahkan karakter murid. Terlebih lagi, rumah 
beliau berada dekat dari sekolah, sehingga dapat memantau segala 
inisiasi para guru secara berkala dan melahirkan instruksi yang sesuai 
dengan kebutuhan kami.” 

b. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

Hal ini dapat berupa Ketersediaan alat peraga, seperti LCD Proyektor 

hingganovel dan komik. 

2. Faktor eksternal 

a. Koordinasi dan Kerja Sama dari Wali Murid 



55 
 

Komunikasi yang terbangun antara tenaga pendidik dan para wali 

murid adalah hal yang tidak kalah penting. Karena, kerja sama dari para wali 

murid dapat melengkapi beberapa kekurangan dan mempertahankan karakter 

yang dibangun oleh pihak sekolah. Salah satu contoh konkret dapat berupa 

pengimplementasian nilai-nilai islami dengan turut mengamalkan infaq setiap 

jum‟at dan melanjutkan pengawasan karakter murid di rumah, setelah selesai 

dari pembelajaran sekolah. 

D. Faktor Penghambat Kreativitas Guru dalam Membentuk Karakter 

Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma’lengu 

Kabupaten Gowa 

Selain faktor pendukung, kreativitas seorang guru dalam membentuk 

karakter peserta didik juga dipengaruhi oleh faktor penghambat hal ini 

mengakibatkan efek negatif dalam proses pemberian ilmu, sebagaimana kita 

ketahui faktor penghambat adalah keadaan yang bersifat negatif atau sifatnya 

menghambat proses berjalanya suatu kegiatan. Dalam membentuk karakter 

peserta didik peneliti ingin mengetahui faktor penghambat kreativitas guru 

dalam membentuk karakter peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Parangma‟legu kabupaten gowa yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Sekolah mengalami kekurangan Tenaga Pendidik 

Sekolah yang mengalami kekurangan guru akan berdampak negatif 

terhadap kinerja guru dalam mengajar dampak negatif dari hal tersebut adalah 

bertumpuknya sebuah tugas yang diamanahkan di sebuah lembaga pendidikan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu memiliki guru yang masih sedikit. 

Hal ini tentunya berpengaruh kepada kreativitas guru dalam membentuk 

karakter peserta didik sebab sebagian besar guru disana, memiliki pekerjaan 
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ganda, selain sebagai guru pengajar dan pendidik, guru juga bertindak sebagai 

wali kelas ada juga guru sebagai staf. Belum lagi beban administrasi yang 

cukup menyita waktu dan juga guru-guru disana kebanyakan sudah 

berkeluarga. Hal ini tentunya sangat menghambat guru-guru dalam 

mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran yang baru dan unik. 

Peneliti mewawancarai guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu ibu Haeriyah dan juga sebagai wali kelas lima ia mengatakan: 

“Guru disini masih sedikit, jadi kami di sini memiliki pekerjaan ganda 
contohnya seperti saya selain mengajar saya juga menjadi wali kelas 
lima, tidak ada mata pelajaran khusus belum lagi beban administrasi 
mungkin itu yang menjadi hambatan kami sebagai guru disini belum lagi 
kebanyakan guru disini sudah banyak yang berkeluarga. Tapi kami 
sebagai guru harus menjalankan profesi kami secara profesional halangan 
bukan sebuah alasan untuk membangun negeri.”5 

Peneliti mewawancarai guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu bapak Abdul Rauf sebagai guru mata pelajaran akidah akhlak 

dan fiqih ia mengatakan: 

“Faktor penghambat kreativitas guru dalam membentuk karakter peserta 
didik kendala yang kami hadapi, mungkin di sini tenaga pengajarnya 
masih sedikit belum lagi banyak yang sudah berkeluarga, jadi untuk 
mengeksplorasi berbagai macam metode pembelajaran waktu kami tidak 
cukup banyak, saya juga punya pekerjaan diluar, tapi sebisa mungkin 
untuk meluangkan waktu untuk belajar dan terus belajar apa lagi 
teknologi sudah makin canggih internet ada di genggaman kita jadi itu 
bukan alasan untuk selalu belajar tinggal bagaimana kita sebagai guru 
sebisa mungkin meluangkan waktu untuk mengembangkan diri.”6 

Peneliti mewawancarai guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu bapak Heriyanto dan juga sebagai wali kelas empat ia 

mengatakan: 

“Faktor penghambat kreativitas guru dalam membentuk karakter peserta 
didik di sekolah Ini, kurangnya guru, jadi sebagian besar guru disini 
banyak yang memiliki peran ganda selain jadi guru, ada yang jadi staf, 
wali kelas, belum lagi ada guru yang bekerja di luar sekolah ini. Jadi 

                                                             
 5

Haeriyah, Guru Bidang Studi dan juga wali kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Parangma‟lengu, Wawancara, Gowa, 15 Januari 2023 
 

6
Abdul Rauf, Guru Fikih dan akidah akhlak Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu, Wawancara, Gowa, 15 Januari 2023. 



57 
 

pekerjaaan jadi tumpang tindih.”7 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang menghambat kreativitas guru dalam membentuk 

karakter peserta didik adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu masih sedikit hal ini berdampak negatif terhadap produktivitas 

guru yang mana hal ini menyebabkan guru memiliki pekerjaan ganda sehingga 

waktu untuk meningkatkan kualitas dirinya sangat sedikit. 

2. Minimnya Kesempatan Pendidikan dan Pelatihan Yang Diberikan oleh 

Sekolah Bagi Guru untuk Mengembangkan Potensinya. 

 Faktor penghambat selanjutnya adalah minimnya kesempatan 

pendidikan dan pelatihan yang diberikan sekolah bagi guru untuk 

mengembangkan potensinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu 

Haeriyah dan juga sebagai wali kelas 5 ia mengatakan: 

“Pelatihan yang diberikan oleh  sekolah  masih sedikit, jika ada hanya 
salah satu guru dari sekolah ini yang mengikutinya, jadi  kami 
mengajarkan peserta didik dengan metode yang kami tau. Lalu 
disesuaikan.”8 

Peneliti mewawancarai guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu bapak Heriyanto dan juga sebagai wali kelas empat ia 

mengatakan: 

”Untuk pelatihan yang diberikan sekolah ada tapi masi sedikit. Saya yang 
biasanya pergi untuk mewakili sekolah ini dalam pelatihan yang 
diberikan oleh sekolah. Harapannya saya mengajarkannya kembali, tapi 
dilihat kondisi sekarang saya kurang percaya diri dalam menyampaikan 
ilmu dari hasil pelatihan sebab banyak guru-guru yang lebih tua dari 
saya.”9 
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Peneliti mewawancarai guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu bapak Abdul Rauf sebagai guru mata pelajaran akidah akhlak 

dan fiqih ia mengatakan: 

“Pelatihan di sekolah ini untuk guru-guru ada tapi hanya satu yang diutus 
untuk pergi dalam pelatihan. Biasanya bapak heriyanto yang pergi, 
kebetulan ia juga merupakan salah satu keluarga dari pemilik sekolah 
ini.”10 

Faktor penghambat minimnya kesempatan pendidikan dan pelatihan 

yang diberikan oleh sekolah bagi guru sangat berdampak besar bagi kreativitas 

guru dalam membentuk karakter peserta didik yang mana guru di sekolah 

tersebut  kurang mengetahui cara mengeksplor berbagai macam metode ajar 

yang digunakan sehingga guru hanya berpatokan kepada metode ajar yang 

digunakan sebagai mana pengalaman guru dalam mengajar.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. Kreativitas guru MI Ibtidaiyah Muhammadiyah Parangma‟lengu telah 

dilaksanakan dari berbagai aspek. Mulai dari aspek metode 

pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi, mengajarkan 

trik menghafal dengan mudah, hingga metode praktik lapangan. Aspek 

media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti LCD 

Proyektor, hingga media konvensional seperti komik ataupun novel. 

Serta aspek dalam evaluasi pembelajaran yang berbentuk kuis maupun 

pembuatan mind mapping/peta konsep di akhir pembelajaran.Karakter 

peserta didik yang ingin dicapai MI Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Parangma‟lengu  telah digambarkan dalam sifat Rasulullah yaitu 

Shiddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya) Tabligh (menyampaikan), 

Fathanah (Cerdas). Pembentukan karakter diupayakan dalam bentuk 

ajakan untuk inisiatif memperhatikan kebersihan lingkungan, shalat 

duha, infaq rutin hingga pembatasan penggunaan telefon seluler. 

2. Faktor pendukung kreativitas guru dalam membentuk karakter murid 

terdiri dari faktor internal berupa dukungan kepala sekolah dan 

kelengkapan sarana prasarana. Faktor eksternal berupa koordinasi dan 

kerja sama dari ali murid dan tenaga pendidik. 

3. Faktor penghambat berupa kurangnya jumlah tenaga pendidik dan 

minimnya pelatihan tenaga pendidik tersebut. 
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B. Implikasi penelitian 

 Perlu pelatihan secara berkala yang diberikan kepada guru agar guru 

dapat mengaktualisasikan dirinya dan meningkatkan kreativitasnya. Supervisi 

kepala sekolah dan pengawas berfokus kepada metode pembelajaran dan 

pengelolaan kelas. Kepala Madrasah menerapkan target ketercapaian program 

yang disekepakati oleh guru. 
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