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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es ش

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ‟ apostrof ء
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 ya y ye ي

2. Vokal 

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

  D}ammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

--يَ—ََ   Fath}ah dan ya ai a dan i 

--وَ—ََ   Fath}ah dan wau au a dan u 

Contoh:  َك يْف  = kaifa                ه وْل  = haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ...  َ ىَ ...َا  
Fath}ah dan alif 

/ya 
ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىَ 

 D}ammah dan wau ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: َ َوْت ي م   = yamu>tu     َ َق يْل  = qi>la           َات  ma>ta =  م 

4. Ta>’ Marbu>tah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>tah  ada dua, yaitu: ta>’ marbu>tah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah 
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[t]. Sedangkan ta>’ marbu>tah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

tansliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>tah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta>’ marbu>tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:            َةَالأ طف ال وض  ر    = raud}ah al-at}fa>l 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: ربنّا   =  rabbana>     نسّل   =  nazzala 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اي (alif 

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.  

Contoh: الْسلسلة  = al-zalzalah                          َالشَّمْص     = al-syams 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal 

kata, tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa tulisan alif. 

Contoh:         أمرت   = amu>tu                          تأمرون    = ta’ 

muru>na 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata 

al-Qur‟an (dari kata al-Qur’a>n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf ja>r dan lainnya atau 

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

hamzah. 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tapi dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. 

Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan huruf 

pertama pada penulisan kalimat, dan aturan lainnya. 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

a.s.  =‘alaihi al-sala>m 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

HR  = Hadis Riwayat 

QS .../...: ...  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A>li „Imra>n/3: 4 
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ABSTRAK  

 

Nama  : Kasrawati  

NIM  : 80200220024 

Judul     : Penerapan Tugas Utama Guru dalam Pembentukan Akhlakul  

  Karimah Peserta    didik di SMKN 1 Gowa 

 

  

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Penerapan Tugas Utama Guru 

dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Peserta    didik di SMKN 1 Gowa. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan pelaksanaan tugas utama 

dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di SMK Negeri 1 Gowa, (2) 

Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pelaksanaan tugas 

utama guru di SMKN 1 Gowa , (3) Bagaimana kondisi ril akhlak peserta didik di 

SMKN 1 Gowa. 

 Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber 

data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara 

dengan narasumber, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen 

serta referensi atau buku-buku yang relevan. Adapun metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data, mereduksi 

data, menyajikan data, uji keabsahan data dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) penerapan pelaksanaan tugas utama 

guru dalam pembentukan akhlakul karimah peserta didik di SMKN 1 Gowa sudah 

terlaksana dengan maksimal sehingga tercapai pelaksanaan tugas utama sebagai guru 

di sekolah. (2) Kepada siswa diharapkan dapat menaati peraturan yang dibuat oleh 

pihak sekolah, dengan cara tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat 

pihak sekolah, seperti datang terlambat ke sekolah, merokok di lingkungan sekolah, 

berkelahi, dan lain sebagainya. (3)  Kepada kepala sekolah hendaknya dapat 

merealisasikan struktur- struktur dan program yang dibuat sesuai dengan fungsinya 

agar visi dan misi yang terdapat di SMKN 1 Gowa dapat dicapai sesuai dengan apa 

yang diharapkan.           

Implikasi penelitian ini yaitu: (1) Kepada guru diharapkan melakukan 

pengawasan dalam mengawasi pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan siswa di 

SMKN 1 Gowa , seperti dalam hal mengucap salam apabila siswa masuk kelas atau 

bertemu guru, tidak mengucapkan salam maka guru mengingatkan siswa tersebut 

agar mengucapkan salam dan pembiasaan-pembiasaan lainnya yang memerlukan 

pengawasan. (2) Kepada siswa diharapkan dapat menaati peraturan yang dibuat oleh 

pihak sekolah. (3) Kepada kepala sekolah hendaknya dapat merealisasikan struktur- 

struktur dan program yang dibuat sesuai dengan fungsinya agar visi dan misi yang 

terdapat di SMKN 1 Gowa dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.         
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. 

Pendidikan merupakan upaya yang sangat luhur dalam meningkatkan kualitas 

manusia, sehingga segala usaha yang mengarah pada keberhasilan pendidikan 

merupakan sebuah keharusan. Pendidikan yang bermutu adalah ketika peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan dalam 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang dilakukan secara sadar dan terencana.
1
 

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha membudayakan manusia atau 

memanusiakan manusia, pendidikan amat strategis untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa secara menyeluruh. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan akhlak keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
2
 

                                                             

1Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5. 

2Redja Mudiyaharjo, Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar 

Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Cet. Ke-II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 11. 



2 

 
 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan Islam, baik sebagai sistem maupun 

institusinya merupakan warisan budaya bangsa yang berakar pada masyarakat bangsa 

Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan Islam akan meenjadi bagian 

integral dari sistem pendidikan nasional.
3
 Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa: 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa: Pendidikan 
nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berbudi 
pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap, 
cerdas, kreatif, mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab.

4
 

Pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara 

keseluruhan, dan merupakan bagian yang terpadu dari aspek-aspek ajaran Islam. Nabi 

Muhammad saw., dalam mengemban misi risalah senantiasa menempatkan 

pendidikan sebagai sesuatu yang urgen dengan cara mengadakan pembelajaran 

(ta‟lim) kepada para sahabatnya supaya mereka memahami ajaran-ajaran Islam secara 

universal.
5
 

Konsep pendidikan Islam pada hakikatnya berupaya menjadikan manusia 

mencapai keseimbangan kepribadiannya secara menyeluruh dan dilakukan melalui 

tahapan-tahapan tertentu dan dengan pelatihan ke arah aspek kejiwaan, akal pikiran, 

perasaan, dan panca indra.  

                                                             

3Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam (Cet ke-IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), h. 11. 

4Depdiknas, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2003), h. 6. 

5Bahaking Rama, Sejarah Pendidikan Islam, Pertumbuhan, dan Perkembangan hingga Masa 

Khulafaurrasyidin (Jakarta: Paradotama Wiragemilang, 2000), h. 5. 



3 

 
 

Dalam konteks ini, sistem pendidikan Islam senantiasa berupaya 

mengembangkan dimensi-dimensi spritual pemahaman tentang akhlak. 

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda : 

Artinya: 

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang berakhlak 
paling mulia.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad).

6
 

Ibnu Qayyim menuturkan keseluruhan isi agama Islam merupakan akhlak. 

Jadi, barang siapa yang akhlaknya lebih luhur daripada dirimu, berarti ia memiliki 

derajat agama yang lebih tinggi daripada dirimu. 

Dari hadis diatas dijelaskan di antara hal yang paling mulia bagi manusia 

sesudah iman dan ibadah kepada Allah ialah akhlak mulia (Akhlakul Karimah). 

Dengan akhlak yang mulia terciptalah kemanusiaan manusia dan perbedaannya 

dengan hewan.
7
 

Pembentukan akhlak dalam pendidikan Islam sangat besar dipengaruhi oleh 

lingkungan, dalam arti bahwa seseorang tidak dapat berkembang tanpa adanya 

pengaruh positif dari lingkungannya. Pada sisi lain, tentu kefitrahan yang dibawa oleh 

setiap manusia sejak kecil, pada perkembangannya nanti akan mendapat pengaruh 

dari luar. Faktor pertama yang mempengaruhinya adalah lingkungan keluarga, 

sebagai unit pertama dan institusi pertama anak dipelihara, dibesarkan dan dididik. 

Sejalan dengan kepentingan masa depan secara kelembagaan lingkungan 

sekolah (pendidikan formal) merupakan faktor kedua setelah faktor rumah tangga 

sebagai faktor pertama yang dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan akhlak 

anak. Dalam kaitan ini, Ahmad Fuad al-Ahwani menyatakan bahwa ajaran Islam 

dalam upaya meningkatkan mutu keluarga dan pengembangan aspek kebudayaan 

                                                             

6Mahmud al-Mishri, Ensiklopedia Akhlak Muhammad saw. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2009) h. 31. 

7Sudirman Tebba, Manusia Malaikat (Yogyakarta: Cangkir Geding, 2005), h. 67. 
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maka secara runtut setelah pendidikan di lingkungan rumah tangga, adalah 

pendidikan di lingkungan sekolah harus menjadi penekanan. Pada lingkungan 

tersebut, dimana para pendidik harus bertindak sebagai pengelola pendidikan secara 

profesional.
8
 

Karena itu, fungsi lingkungan sekolah sebagai media realisasi pendidikan 

Islam tetap patut diberikan penekanan pada aspek spritualisme sebagai inti ajaran 

akhlak. Sistem yang demikian akan mendukung bagi penyusunan program lembaga 

pendidikan Islam yang lebih akomodatif. 

Banyak kalangan di negeri ini yang kurang memahami inti ajaran kerasulan 

Nabi Muhammad saw., yaitu perbaikan akhlak. Inti ajaran ini berkaitan erat dengan 

salah satu krisis yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, yakni krisis moral, (moral 

crisis) atau etika. Kita dapat menyaksikan beberapa tontonan gratis yang memilukan, 

mulai tawuran antar pelajar, mahasiswa, etnis, dan agama; penggunaan obat terlarang 

(narkoba), dan miras; perjudian; pelecehan seksual; pengrusakan fasilitas umum 

secara brutal; dan tindak kekerasan antar elemen bangsa. Semua gangguan perilaku 

(behavior disorder) atau gangguan karakter ( character disorder) tersebut disebabkan 

ketidakmampuan menyesuaikan dan engembangkan diri bagi individu, yang tentunya 

akan berdampak negatif bagi ketanangan dan keharmonisan hidupnya. Tindakan yang 

diduga kuat mampu menyelesaikan patologi sosial tersebut adalah perbaikan budi 

pekerti yang luhur (al-akhlaq al-karimah) yang sama maknanya dengan istilah sopan 

santun, moral, etika, dan adab. Kesemua istilah ini juga memiliki makna yang sama, 

yaitu sikap, perilaku, dan tindakan individu yang mengacu pada norma baik-buruk 

dalam hubungannya dengan sesama individu, anggota keluarga, masyarakat, hidup 

berbangsa, bernegara bahkan sebagai umat beragama yang bertujuan untuk 

perbaiakan dan peningkatan kualitas diri.
9
 

Krisis akhlak yang semula hanya menerpa sebagian kecil elit politik, kini telah 

                                                             

8Ahmad Fu‟ad al-Ahwaniy, al-Tarbiyah fi al-Islam (Mesir: Dar al-Ma‟arif, t. th), h. 111. 

9Abdul Mujib, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, Edisi l (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2006), h. xi-xiii. 
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menjalar kepada masyarakat luas, termasuk kalangan peserta didik. Krisis akhlak 

pada kaum elit politik terlihat dengan adanya penyelewengan, penindasan, saling 

menjegal, adu domba, fitnah, menjilat, dan sebagainya. Sementara itu krisis akhlak 

yang menimpa masyarakat umum telihat dengan adanya sebagian mereka melakukan 

perampasan hak-hak orang lain, penyelewengan seksual dan pembunuhan.
10

 

Misalnya: merampok, mencuri, menjambret, main hakim sendiri, membakar 

kendaraan pelaku kejahatan dan bahkan menganiaya pelakunya hingga tewas, berbuat 

dosa, melanggar peraturan tanpa merasa bersalah, mudah terpancing emosi dan 

sebagainya.  

Sedangkan krisis akhlak yang menimpa kalangan peserta didik terlihat dari 

banyaknya keluhan orang tua, ahli pendidikan, dan orang yang berkecimpung dalam 

bidang agama dan sosial, berkenaan dengan ulah sebagian peserta didik yang terlihat 

dari perilaku sebagian peserta didik, yaitu adanya peserta didik yang nyontek, 

membuka buku atau catatan kecil pada saat ujian semester berlangsung. Guru 

(pendidik) harus mewaspadai adanya perilaku peserta didik yang menyimpan dari 

akhlak mulia.  

Lingkungan sekolah selama ini dianggap sebagai lingkungan ideal tanpa cela, 

karena di sanalah nilai-nilai luhur dan ilmu pengetahuan diberikan. Namun 

kenyataannya masih banyak cela-cela yang memungkinkan timbulnya hal-hal yang 

tidak diinginkan. Di lingkungan sekolah sering terjadi geng-geng, perkelahian, baik 

antar sesama peserta didik  dalam satu sekolah, atau antar sekolah. Selain itu, 

kemungkinan terjadi perbedaan atau masalah konflik nilai yang diberikan atau 

diteladankan oleh satu guru dengan guru yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan 

peserta didik menjadi bingung untuk memilih nilai mana yang harus dia ikuti.
11

 

Pada era modern sekarang ini, banyak sekali sekolah yang mengedepankan 

pendidikan intelektual peserta didiknya dan melupakan pendidikan akhlak peserta 

                                                             

10A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Cet. V; Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 17. 

11A.Qadri Azizy, Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar (Cet. I; Yogyakarta: 

LKIS Yogyakarta, 2000), h. 70. 
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didiknya. Terlebih lagi pendidikan akhlak peserta didik kepada gurunya sendiri. Sebab 

guru merupakan subyek pokok dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi akhlak 

peserta didik kepada gurunya harus selalu terjaga selama pendidikan berlangsung 

maupun ketika di luar lingkungan pendidikan, bahkan sampai masa hidupnya 

penghormatan peserta didik kepada gurunya harus tetap terjaga. 

Salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan adalah guru. Guru 

dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini 

disebabkan gurulah yang berada dibarisan terdepan dalam pelaksaan pendidikan.  

pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui 

bimbingan dan gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk 

mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai 

positif melalui bimbingan dan  keteladanan. Guru mempunyai misi dan tugas yang 

berat, namun mulia dalam mengantarkan tunas-tunas bangsa kepuncak cita-cita. Bagi 

guru pendidikan agama Islam, tugas yang diembannya meliputi tugas profesi, 

keagamaan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan.
12

 Tangung jawabnya sangat berat, 

selain bertanggung jawab terhadap pembentukan pribadi anak yang sesuai dengan 

ajaran islam, ia juga bertanggung jawab terhadap Allah swt. 

Berdasarkan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

Pasal 10 Ayat 1, bahwa: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah.

13
 

Tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagaimana yang dikemukakan di 

atas, merupakan amanat yang diterima atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan 

guru. Untuk mempertanggung jawabkan amanat tersebut tentunya seorang guru harus 

                                                             

12Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Ed. l; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1. 

13Republik Indonesia, Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 (Cet. IV; Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011), h. 9. 
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memenuhi persyaratan diantaranya mempunyai kompetensi. Oleh karena itu, sudah 

selayaknya mempunyai berbagai kompetensi berkaitan dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadi guru yang profesional, 

baik secara akademis maupun non akademis. Masalah kompetensi guru merupakan 

salah satu faktor penting dalam pembinaan guru sebagai suatu jabatan profesi. Allah 

berfirman dalam QS. Al-isra‟ 17/:36 

سْـُٔىْلًَ  َِ ْٕهُ  َْ عَ ىِٕهَ وَا
ٰۤ ٌ ًُّ اوُ ٌْفؤَُادَ وُ ٌْثصََشَ وَا عَ وَا ّْ َّْ اٌسَّ ٌُ اِۗ ٍْ ا ٌيَْسَ ٌَهَ تِهٖ عِ َِ  وَلََ تمَْفُ 

Terjemahnya:  

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya.

14
 

Ayat tersebut memberikan penegasan, untuk tidak mengikuti suatu hal apabila 

tidak memiliki pengetahuan tentang perkara tersebut. Sehingga demikian, guru 

dituntut untuk memiliki kompetensi khususnya guru pendidikan agama Islam. 

Pendidikan dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional, sebagai pendidik 

profesional guru harus memenuhi sejumah persyaratan, salah satu diantaranya adalah 

memiliki kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalnya yang ditampilkan melalui unjuk kerja.
15

 Guru di sekolah menengah 

semakin diharapkan pula mengambil peran aktif dalam terselenggaranya program 

bimbingan, selaras dengan fungsi mereka dalam struktur kehidupan sekolah. Untuk 

dapat memenuhi harapan tersebut guru perlu disiapkan seperlunya.
16

 

Tujuan bimbingan pada akhirnya adalah supaya siswa mampu mengatur 

kehidupannya sendiri, mempunyai pandangan sendiri, dan mampu bertanggung jawab 

                                                             

14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005), 

h. 331. 

15Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, h. 35. 

16W. S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah (Cet. I; Jakarta: PT. 

Gramedia, 1987), h. v. 
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atas tindakan-tindakan yang diperbuatnya.kita dapat melihat bahwa sekarang ini tidak 

sedikit siswa yang memiliki banyak persoalan dan masalah-masalah yang terkadang 

tidak bisa mereka selesaikan dan tanggung sendiri yang dapat membuat perilaku 

mereka menjadi negatif atau nakal. Peserta didik tersebut perlu untuk diberikan 

bimbingan dan konseling tak terkecuali peserta didik yang tidak bermasalah 

sekalipun agar mereka mampu untuk menolong diri sendiri dan mengambil keputusan 

sendiri demi pencapaian cita-citanya, sehingga tidak mengganggu pendidikan 

mereka.
17

 

Guru adalah orang dewasa yang yang secara sadar bertanggung jawab dalam 

mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik, orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan serta mampu menata dalam mengolah kelas agar peserta didik dapat 

belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir 

dari proses pendidikan.
18

 

Pada dasarnya pendidikan yang utama dan utama adalah orang tua. Orang tua 

merupakan penanggung jawab pertama dan yang utama terhadap binaan-binaan 

akhlak dan kepribadian seorang anak. Orang tua dapat membina dan membentuk 

akhlak serta kepribadian seorang anak melalui sikap dan cara hidup yang di berikan 

oleh orang tua secara tidak langsung itu merupakan pendidikan bagi seorang anak. 

Dalam hal ini perhatian yang penuh kasih sayang dari orang tua yang tidak dapat di 

pisahkan dari upaya membentuk akhlak dari kepribadian seseorang, namun ada 

beberapa faktor yang   menyebabkan orang tua tidak selamanya dapat mendidik 

anaknya dengan baik, misalnya tuntutan orang tua yang semakin banyak dan 

pendidiknya yang rendah, sehingga orang tua menyerahkan anaknya pada sekolah. 

Dengan demikian pendidikan merupakan pembatu orang tua dalam mengembangkan 

dan membina potensi peserta didik pada tahap berikutnya, sehingga definisi guru 

                                                             

17Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling (Cet. I; Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2005), h. 1. 

18Hamzah B., Profesi Pendidikan ( Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 15. 
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dapat diartikan setiap orang atau mereka yang memberikan mata pelajaran tertentu 

pada peserta didik di sekolah.
19

 

Guru sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu kedua 

yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya 

dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, 

hanya saja ruang lingkupnya guru berbeda, guru mendidik dan mengajar di sekolah 

negeri ataupun swasta.
20

 

Dalam proses belajar mengajar, pendidik mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan. Guru 

mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas 

untuk membantu proses perkembangan peserta didik. Menyampaikan materi ajar 

hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu 

proses yang dinamis dari segala bidang dan proses perkembangan peserta didik.
21

 

Akhlak adalah moral atau etika yang tertanam dalam jiwanya sehingga 

tampaklah karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang 

menjadi istimewah.
22

 Menurut sudut pandang Suluq Azzahriah, Akhlak adalah suatu 

cara yang memperhatikan hal-hal yang tampak pada diri manusia seperti, tutur kata, 

tingkah laku, dan watak menjadi ukurannya. Sedangkan menurut sudut pandang 

Bataniah akhlak adalah merupakan ilmu yang membahas berbagai masalah manusia 

yang terkait dalam hal kewajiwaan.
23

 

                                                             

19Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: CV. Misika Anak  

Galia, 2003), h. 73-74. 

20Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), h. 45. 

21Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Cet. IV; Jakarta: PT 

Bineka  Cipta, 2003), h. 97. 

22Mahmud Ali Abdul Halim, Akhlak Mulia (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 1. 

23Khallimi, Pembelajaran Aqidah dan Akhlak (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan 

Dpeartment Agama Republik Indonesia, 2009), h. 123. 
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Perbuatan baru dapat disebut pencerminan akhlak, jika memenuhi beberapa 

syarat. Syarat itu antara lain adalah:  

1. Dilakukan berulang-ulang, jika dilakukan sekali saja atau jarang tidak dapat 

dikatakan akhlak. Jika seseorang tiba-tiba, misalnya memberikan uang (derma) 

kepada orang lain karena alasan tertentu, orang itu tidak dapat dikatakan 

berakhlak dermawan.  

2. Timbul dengan sendirinya, tanpa dipikir-pikir atau ditimbanng berulangulang 

karena perbuatan itu telah menjadi kebiasaan baginya. Jika suatu perbuatan 

dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbang-timbang, apalagi karena terpaksa, 

perbuatan itu bukanlah pencerminan akhlak. Akhlak adalah sikap yang 

melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Karena itu, selain dengan 

akidah, akhlak tidak dapat diceraipisahkan dengan syari‟ah.
24

 

Akhlak adalah nilai dan pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang 

mengakar dalam jiwa,kemudian tampak dalam bentuk tindakan dan perilaku yang 

bersifat tetap, natural atau alamiah tanpa dibuat-buat, serta refleks.
25

 Pendidikan 

akhlak merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan akhlak diselenggarakan untuk mencerdaskan bangsa dalam rangka 

mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Ajaran Islam sangat 

mengutamakan pembinaan kepribadian terhadap siswa, sebagai generasi penerus 

dalam memegang masa depan bangsa, maka sangat dibutuhkan generasi yang 

mempunyai kualitas intelektual yang tinggi, dengan kualitas akhlak yang baik, dan 

Islam menyebutkan sebagai akhlakul karimah.
26

 

Permasalahan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan era globalisasi yang 

semakin maju, sehingga informasi mudah diperoleh melalui beragam media terlebih 

                                                             

24Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 

345-351. 

25Anis Matta, Membentuk Karakter Cara Islam (Cet. III; Jakarta: Al-I‟tishom, 2006), h. 14. 

26Mahmud Muhammad al-Hazandar, Perilaku Mulia yang Membina Keberhasilan Anda 

(Jakarta: Embun Publishing, 2006), h. 9. 
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lagi saat ini media online atau internet sudah dikonsumsi oleh masyarakat dari semua 

kalangan atau lapisan dari kalangan bawah hingga menengah, baik orang tua, anak 

mudah maupun anak-anak. Derasnya arus informasi saat ini banyak memberikan 

pengaruh yang positif maupun yang negatif bagi masyarakat. Jika kita tidak pandai 

dalam memanfaatkan kemampuan globalisasi, maka kita akan terperosok ke dalam 

kehancuran, sebaliknya jika kita pandai memanfaatkannya maka kita akan menjadi 

manusia yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Namun kenyataannya, akhir-

akhir ini terdapat gejala kemerosotan moral pada sebagian anggota masyarakat. 

Gejala tersebut ditandai dengan kenakalan anak-anak, meningkatnya jumlah 

kriminalitas, dan sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, anak-anak dapat 

mengakses apa saja yang ingin mereka lihat tanpa mengetahui akibat yang 

ditimbulkan. 

Akhlakul karimah merupakan cakupan moralitas atau perilaku yang baik pada 

setiap individu dalam melakukan aktifitasnya. Akhlak yang seperti inilah yang 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Dan harus dijadikan panutan, sebagaimana 

firman-Nya dalam QS. al-Ahzab/33: 21 

 َ خِشَ وَروََشَ اللّٰه ََ الَْ  ٌْيىَْ َ وَا َْ يشَْجُىا اللّٰه ْٓ وَا َّ ِ اسُْىَجٌ حَسََٕحٌ ٌِّ ُْ فيِْ سَسىُْيِ اللّٰه َْ ٌَىُ   وَريِْشًاۗ ٌمََذْ وَا

Terjemahnya:   

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

27
 

Berdasarkan ayat di atas, maka sebagai umat Islam tentu saja harus 

mengarahkan dirinya untuk bermoralitas luhur, dengan mencontohi Nabi saw. (Rasul 

Tuhan) sebagai uswah al-h}asanah dan tentu saja hal ini dapat tercapai bilamana 

konsep pendidikan agama Islam dipahami dengan baik. 

                                                             

27Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 331. 



12 

 
 

Berdasarkan observasi peneliti, bahwa penerapan tugas utama guru dalam 

membentuk akhlakul karimah peserta didik di SMKN 1 Gowa belum terlalu 

maksimal dan masih terdapat beberapa hambatan, yaitu peserta didik kurang disiplin, 

seperti terlambat masuk kelas bahkan ada yang tidak masuk kelas pada saat jam 

pelajaran, ribut dikelas, membully temannya, malas sholat, dan semakin rendahnya 

rasa hormat terhadap guru. Sebagai pengajar, guru mempunyai tugas 

menyelenggarakan proses belajar mengajar.  

Tugas utama guru memiliki porsi terbesar dari prosesi keguruan, dan pada 

porsi ini garis besarnya meliputi empat pokok, yaitu:  

1. Menguasai bahan pelajaran  

2. Merencanakan program belajar mengajar  

3. Melaksanakan, memimpin, dan mengelola proses belajar mengajar, serta  

4. Menilai kegiatan belajar mengajar.
28

 

Di samping tugas pokok guru sebagai pengajar, seorang guru memiliki tugas 

sebagai administrator yang mencakup ketatalaksanaan bidang pengajaran dan 

ketatalaksanaan pada umumnya seperti mengelola sekolah, memanfaatkan prosedur 

dan mekanisme pengelolaan tersebut untuk melancarkan tugasnya, serta bertindak 

sesuai etika jabatan. Selain tugas-tugas di atas, guru juga mempunyai tugas sebagai 

pembimbing. Tugas memberikan bimbingan kepada pelajar dalam memecahkan 

masalah yang dihadapinya, sebab proses belajar mengajar berkaitan erat dengan 

berbagai masalah diluar kelas yang sifatnya non akademis.
29

 

                                                             

28Departemen Agama RI, Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Metodologi Pendidikan Agama 

Islam, Jakarta: 2002), h. 3. 

29Departemen Agama RI, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, h. 7. 
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Melihat pentingnya peranan guru di atas dan ikut serta dalam menyukseskan 

tercapainya tujuan pendidikan, maka hal tersebut sangat releven dalam membina 

akhlak peserta didik supaya menjadi muslim yang sejati, karena akhlak sangat 

penting bagi pembentukan sikap dan tingkah laku peserta didik, agar menjadi anak 

yang baik dan berakhlak karena pembentukan akhlak yang tinggi adalah tujuan utama 

dari pendidikan Agama Islam dan peserta didik menjadi penuntun untuk menjalani 

kehidupan yang sesuai ajaran agama Islam.  

Seseorang tanpa dilandasi dengan akhlakul karimah (akhlak mulia) maka, 

segalanya akan membawa malapetaka, hidup ini akan menyebabkan kacau balau, dan 

tidak bias membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang buruk di 

halalkan dan yang halal di haramkan sehinggal dalam kehidupan bermasyarakat akan 

menjadi berantakan. 

Pentingnya akhlak tersebut tidak hanya di rasakan oleh manusia dalam 

kehidupan individu, akan tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan 

bermasyarakat, dan bahkan tidak tidak kurang dirasakan oleh kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sebagaimana yang di kemukakan Nasruddin Rasak “Pendidikan 

akhlakul karimah (akhlak mulia) adalah penting dalam membina suatu umat untuk 

membangun suatu bangsa.
30

 

Mengingat pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia secara umum dan 

khususnya bagi peserta didik di rancang dengan sebaik mungkin, sistematis, 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dikalangan remaja, karena anak usia sekolah 

lanjutan pertama termasuk pada periode usia pubertas atau disebut juga masa remaja 

awal yaitu dimana tingkat emosinya menonjol, dorongan nafsunya kuat, jiwanya 

                                                             

30Nasruddin Rasak, Dienul Islam (Bandung: Al-Maarif, 1973), h. 47. 
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penuh pertentangan dan goncangan, susah di atur, suka mengganggu temannya di 

dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung, merokok, menyontek, dan ribut 

dalam kelas itu terjadi di kalangan remaja. 

Seperti halnya merokok di lingkungan sekolah, perkelahian antar teman, tidak 

sopan terhadap guru, menggangu teman saat proses pembelajaran berlansung, keluar 

kelas tanpa minta isin pada guru saat proses pembelajaran berlangsung, menyontek, 

ribut dalam kelas, tanpa permisi ketika lewat di depan guru, tidur dalam kelas, dan 

lain-lain, dengan bekal akhlakul karimah yang kuat, di harapkan akan lahir penerus 

masa depan yang memiliki keunggulan kompotitif yang di tandai dengan 

kemampuan intelektual yang tinggi (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang 

diimbangi dengan penghayatan nilai-nilai keimanan akhlak, psikologis, dan sosial 

yang baik.
31

 

Dari sini dapat di ambil kesimpulan bahwa guru bukan hanya sekedar 

mengajar ilmu pengetahuan saja, akan tetapi guru harus mampu mendidik, 

mengarahkan, mengisi rohani peserta didik, memberikan motivasi, menambahkan 

dan menumbuhkan budi pekerti dan akhlak yang baik serta melatih peserta didik 

untuk membiasakan kebaikan, dan beribada kepada Allah swt. Sehingga pemahaman 

tersebut bukan hanya pemahaman semata, akan tetapi juga diamalkan. Oleh karena 

itu, peranan seorang guru terutama guru Agama Islam di upayakan untuk dapat 

membentuk akhlak peserta didik agar memeliki kepribadian muslim serta berakhlakul 

karimah . 

 

                                                             

31Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal (t.t., Muassasah Arrisalah: 1999), 

h. 512. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk memberikan pemusatan terhadap pokok 

penelitian yang akan dilakukan di lapangan agar peneliti tidak kehilangan arah dalam 

melaksanakan penelitian. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibuat, maka 

yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokusnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. 

Tugas  utama guru 

dalam membentuk 

akhlakul karimah 

peserta didik di 

SMKN 1 Gowa 

a. Tugas utama guru, yaitu: 

1. Mendidik 

2. Mengajar 

3. Membimbing 

4. Mengarahkan 

5. Melatih 

6. Menilai 

7. Mengavaluasi 

b. Akhlakul karimah peserta didik dapat terlihat melalui: 

1. Akhlak kepada Allah 

2. Akhlak kepada manusia 

3. Akhlak kepada lingkungan 
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2. 

 

Faktor pendukung dan 

penghambat tugas 

utama guru dalam 

pembentukan akhlakul 

karimah peserta didik 

di SMKN 1 Gowa 

a. Faktor pendukung tugas utama guru dalam 

membentuk akhlakul karimah  

1. Keteladanan guru 

2. Keterampilan guru dalam mengajar 

3. Guru Selalu menerapkan kedisiplinan dalam proses 

belajar mengajar. 

4. Guru selalu membiasakan siswa untuk selalu 

membaca beberapa ayat al-Qur‟an sebelum 

memulai pembelajaran. 

5. Guru memberikan motivasi dan membangkitkan 

semangat siswa untuk belajar. 

6. Pola asuh orang tua dalam mendidik anaknya. 

7. Lingkugan tempat bergaul yang baik. 

b. Faktor penghambat tugas utama guru dalam 

membentuk akhlakul karimah 

1. Lingkungan keluarga 

2. Lingkugan sekolah 

3. Lingkungan masyarakat 

3. 

Kondisi real akhlak 

peserta didik di 

SMKN 1 Gowa 

1. Akhlak kepada Allah 

a. Peserta didik di SMKN 1 Gowa sebagian besar 

peserta didik  rajin sholat berjamaah di mesjid 

meskipun masih ada beberapa peserta didik yang 

tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. 

b. Peserta didik di SMKN 1 Gowa Sebagian besar 



17 

 
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat 

menentukan masalah pokoknya yaitu bagaimana penerapan tugas utama guru dalam 

membentukan akhlakul karimah peserta didik di SMKN 1 Gowa yang terbagi dalam 

beberapa sub masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas utama guru dalam membentuk akhlak peserta 

didik di SMKN 1 Gowa? 

peserta didik bisa membaca Al-Qur‟an meskipun 

masih ada beberapa peserta didik yang tidak bisa 

membaca Al-Qur‟an 

2. Akhlak kepada Manusia 

Peserta didik di SMKN 1 Gowa hampir seluruhnya 

sopan kepada  gurunya dengan  menerapkan senyum, 

sapa dan salim begitu pula saat bergaul dengan  

teman-temannya meskipun masih ada beberapa 

peserta  didik yang kurang peduli dengan hal tersebut. 

3. Akhlak kepada Lingkungan 

Peserta didik sebagian besar sangat menjaga 

kebersihan sekolah akan tetapi ada pula sebagian 

kecil peserta didik acuh dengan  kebersihan 

lingkungan sekolah seperti membuang sampah 

bukan pada tempatnya, merusak fasilitas yang ada di 

kelasnya, serta memarkir motor secara tidak teratur. 
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2. Faktor apa saja pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas utama 

guru di SMKN 1 Gowa? 

3. Bagaimana kondisi ril akhlak peserta didik di SMKN 1 Gowa sebagai hasil 

penerapan tugas utama guru? 

D. Kajian Pustaka/Terdahulu 

Kajian pustaka berguna untuk memberikan gambaran dan pandangan kepada 

penulis tentang penelitian yang relevan. Dari penelusuran terhadap beberapa sumber 

dalam banyak literatur, ditemukan penelitian yang memiliki relevansi terhadap 

penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut: 

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek 

kajian dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah maupun buku 

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anwar dalam Tesisnya yang 

berjudul  “Pembinaan Akhlak Siswa di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Palembang”  (Studi Naturalistik terhadap Kegiatan 

Keagamaan). Penelitian ini merupakan jenis penelitian  kualitatif 

dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis melalui; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi data atau kesimpulan. Adapun teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi data. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan akhlak 

yang dilakukan oleh kepala Madrasah di Madrasah Aliyah 
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Muhammadiyah 1 Palembang adalah dengan melakukan  kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Implementasi kegiatan keagamaan di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Palembang diwujudkan dalam dua bentuk kegiatan 

yaitu; (1) pembinaan akhlak  siswa yang dilakukan sebelum proses 

pembelajaran yang terdiri dari kegiatan  tadarrus al-Qur‟an, sholat 

dhuha, dan doa bersama. (2) pembinaan akhlak yang dilakukan di luar 

proses pembelajaran terdiri dari; kegiatan sholat dhuhur berjamaah, 

kegiatan muhadhoroh, kegiatan peringatan hari besar Islam, serta 

kegiatan perlombaan keagamaan. Efektivitas kegiatan pembinaan 

akhlak siswa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Palembang 

diketahui; me-ningkatnya kebiasaan ibadah siswa, kemampuan 

membaca al-Qur‟an siswa lebih baik dari pada sebelumnya, adanya 

kepatuhan dalam mengikuti kegiatan keagamaan, dan siswa mudah 

diatur serta ditertibkan saat pelaksanaan keagamaan.
32

  Persamaan 

penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul 

Anwar adalah pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan, adapun perbedaan penelitian Khoirul Anwar dengan yang 

dilakukan oleh penulis, yaitu penulis meneliti pada jenjang sekolah 

umum, sedangkan peneliti sebelumnya pada jenjang madrasah. 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu di 

SMP Ali Maksum dalam mengimplementasikan pendidikan karakter 

                                                             
32 Khoirul Anwar, Pembinaan Akhlak Siswa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

Palembang  

(Studi Naturalistik terhadap Kegiatan Keagamaan), Tesis (Palembang: Program Pascasarjana 

UIN Raden Fatah, 2015), h. xvi 
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diantaranya. Pertama, implementasi pendidikan karakter berbasis 

pondok pesantren di SMP Ali Maksum. Implementasi pendidikan 

karakter di SMP Ali Maksum dalam membentuk dan menanamkan 

nila- nilai Islami kepada peserta didik. Melalui dengan mengikuti 

kegiatan- kegiatan yang telah dijadwalkan oleh sekolah maupun 

asrama. Kegiatan teresebut salah satunya sekolah Diniyyah yang 

bertujuan untuk memperdalam ilmu agama. Melalui metode qishah 

atau cerita, metode teguran, metode keteladanan dan metode 

pembiasaan, dari metode tersebut peserta didik lambat laun akan 

terbiasa dalam melakukan aktivitas tang dapat merubah pada perilaku 

yang baik baik dan SMP Ali Maksum ini menggunakan media yang 

begitu menyenangkan. dan dapat meningkatkan minat peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

3. Peneliti mengambil tesis yang ditulis oleh Ida Kurniawati yang 

berjudul “ Konsep Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Islam”. 

Hasil dari penelitian ini adalah : Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam konsep pendidikan karakter 

dalam pendidikan agama Islam. Pertama, konsep pendidikan karakter 

di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai- nilai 

luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia dalam rangka 

pembinaan kepribadian generasi muda yang mencakup 3 aspek yaitu 

pengetahuan moral (moral knowing), sikap moral (moral felling dan 

perilaku moral (moral acting). Kedua, konsep pendidikan Islam adalah 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam yang 

menyangkut pembinaan aspek jasmani, akal, dan hati anak didik. 

Ketiga, pendidikan karakter di Indonesia yang mencakup moral 

knowing ,moral feeling,dan moral acting, sesuai dengan pendidikan 

Islam yaitu tujuan pendidikan yang mencakup tiga aspek jasmani, 
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rohani, dan akal. Dari kelima penelitian di atas, jelas tidak ada satu 

penelitianpun yang sama dengan tema penelitian yang akan peneliti 

lakukan dan lain sebagainya. Kesemuanya ini sangat dianjurkan dalam 

ajaran Islam dan merupakanbagian dari orang-orang yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah swt.  

4. Kemudian, penulis mengambil tesis yang ditulis oleh Hery Nugroho 

yang berjudul “ Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 3 Semarang”. Hasil dari penelitian ini 

adalah: Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dalam implementasi pendidikan karakter dalam pendidikan 

agama Islam. Hasil pelaksanaan pendidikan karakter dalam PAI di 

SMA Negeri 3 Semarang sudah melaksanakan dengan baik hal ini bisa 

dilihat delapan belas nilai karakter sudah dilaksanakan di SMA Negeri 

3 Semarang. Selain itu pendidikan karakter dalam PAI di SMA 3 

Semarang dilaksanakn dengan dua cara yaitu melalui intrakulikuler 

dan ekstrakulikuler. Dalam implementasinya, pendidikan karakter 

dalam PAI tidak jauh berbeda dengan sebelum adanya pendidikan 

karakter. Perbedaannya dalam perencanaan pembelajaran ditambah 

dengan kolom pendidikan karakter. 

5. Hasil Penelitian I.B.M Hidayatulloh ST. (2016), dengan judul “Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Pesesrta Didik 

di SMA Taruna DRA Zulaeha.” Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya 

guru Pendidikan Agama Islam di SMA Taruna Dra Zulaeha dilakukan 

dengan cara metode pembiasaan, keteladanan, memberikan pujian, 

nasihat, dan hukuman. Guru Pendidikan Agama Islam membiasakan 

peserta didik untuk memberikan salam dan salim jika bertemu guru, 

menggunakan pakaian sopan, dan membiasakan shalat sunnah dan 

jamaah. 
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Dari kelima penelitian di atas, jelas tidak ada satu penelitian pun yang sama 

dengan tema penelitian yang akan peneliti lakukan dan lain sebagainya. Kesemuanya 

ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam dan merupakan bagian dari orang-orang 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan 

tugas utama guru dalam membentuk akhlak peserta didik di SMKN 1 Gowa. Adapun 

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas utama guru dalam membentuk akhlakul 

karimah peserta didik di SMKN 1 Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

tugas utama guru di SMKN 1 Gowa. 

c. Untuk mendeskripsikan kondisi ril akhlak peserta didik di SMKN 1 Gowa sebagai 

hasil penerapan tugas utama guru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran yang signifikan dikalangan para pemikir dan intektual, sehingga 

menambah khasanah khususnya dalam bidang pendidikan Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan referensi untuk keperluan penelitian 

2) Dapat dijadikan masukan kepada tenaga pendidik khususnya di SMKN 1 Gowa 

untuk memaksimalkan pembelajaran dan kajian terhadap urgensi kepribadian  
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guru Pendidikan Agama Islam dan mengetahui hasil  yang dicapai dalam 

mengembangkan karakter peserta didik di SMKN 1 Gowa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tugas Utama Guru 

1. Pengertian Guru  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan 

yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, 

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi di dalam pelaksanaan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
1

1
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

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

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

pendidikan menengah.
2
 

Guru merupakan jabatan ataupun profesi yang dianggap memerlukan keahlian 

tersendiri sebagai seorang guru dalam mendidik anak didik memberikan pengarahan 

sehingga peserta didik memahami maksud dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung. Untuk mengetahui tentang bagaimana guru itu maka dalam hal ini perlu 

mengkaji tentang arti guru yang dikemukakan oleh para pakar dan ahli pendidikan 

yakni di antaranya: 

                                                             

1Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 60. 
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a. Menurut Athiyah Al-Abrasy, guru adalah Spiritual Father atau bapak rohani bagi 

seorang murid, ialah yang memberikan santapan ilmu jiwa dengan ilmu 

pendidikan akhlak yang membenarkannya, maka menghormati guru merupakan 

penghormatan terhadap anak-anak kita, dengan begitu ia hidup dan berkembang 

sekiranya setiap guru itu menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

b. Menurut Ngainun Naim guru adalah sosok yang telah rela mencurahkan sebagian 

besar waktunya untuk mengajar dan mendidik siswa.
3
 

c. Menurut E. Mulyasa guru adalah pendidik,yang menjadi tokoh panutan, dan 

identifikasi bagi peran peserta didik, dan lingkungannya.
4
 

d. Menurut tokoh yang sudah tak asing lagi bagi bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar 

Dewantara mengatakan bahwasanya seorang guru adalah orang yang mampu 

mendidik, maksudnya yakni sanggup menuntun segala kekuatan yang ada pada 

diri anak didik agar mereka menjadi manusia yang handal dan sebagai anggota 

masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-

tingginya.
5
 

Istilah guru tersendiri terdapat dalam berbagai pendapat yang di kemukakan 

antara lain yakni Kasiram mengatakan bahwasanya “Guru diambil dari pepatah Jawa 

yang kata guru itu diperpanjang dari kata “Gu” digugu yaitu dipercaya, dianut, di 

pegang kata-katanya, “Ru” ditiru artinya dicontoh, diteladani, ditiru, disegani 

                                                             

3Ngainun Naim, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 37. 

4E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 37. 

5M.Sukardjo, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 

h. 10. 



26 
 

 
 

sehingga kepanjangannya yakni guru itu digugu dan ditiru segala bentuk tingkah laku 

yang dilakukannya.
6
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam 

mujtahid dalam bukunya yang berjudul “Pengembangan Profesi Guru” definisi guru 

adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya adalah mengajar.
7
 

Dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni guru merupakan orang yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain yang sering disebut dengan 

peserta didik. Seorang guru dalam kesehariannya memiliki beberapa tugas sekaligus 

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

mengevaluasi. 

Abidin Ibnu Rusyn mengutip pendapat dari Al-Ghazali yang mengatakan 

bahwasanya profesi keguruan merupakan profesi yang paling mulia jika dibandingan 

dengan profesi yang lainnya. Al-Ghazali berkata “seorang yang berilmu dan 

kemudian bekerja dengan ilmunya itu, dialah yang dinamakan orang besar dibawah 

kolong langit ini. Ia bagai matahari yang mencahayai orang lain, sedangkan dirinya 

sendiripun bercahaya. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain, 

sedang ia sendiripun harum.
8
 

Sebagai seorang guru, tentu akhlak dan kepribadian kita tidak luput dari 

sorotan, istilah guru di gugu dan ditiru menurut orang jawa memang benar adanya. 

Nyatanya banyak peserta didik yang terkadang mengidolakan beberapa gurunya 

                                                             

6Kasiram, Kapita Selekta Pendidikan (IAIN Malang: Biro Ilmiyah, 2004), h. 199. 

7Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2011), 

h. 33. 

8Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Islam (Yogayakarta: Teras, 

2011), h. 88. 
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dikarenakan adanya sifat spesial yang dimiliki gurunya atau bahkan rasa nyaman 

seperi orang tua sendiri.  

Menjadi seorang guru kita harus senantiasa introspeksi diri agar tidak 

mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, lembaga pendidikan, hingga organisasi 

profesi. Seperti halnya apa yang kita lakukan akan senantiasa dilihat oleh siswa maka 

sudah semestinya seorang guru berhati-hati dalam bertindak. Seorang guru harus 

berupaya bagaimanapun caranya agar peserta didiknya percaya terhadap dirinya, agar 

peserta didiknya merasa nyaman dan terlindungi ketika berkomunikasi dengan 

gurunya. 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna 

bagi agama, nusa, dan bangsa. Jabatan guru sebagai suatu profesi menuntut kepada 

guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas 

guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan niali-nilai hidup kepada anak didik. tugas guru sebagai pengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 

anak didik. tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan 

menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.
9
 

Sebagai seorang guru, tentu akhlak dan kepribadian kita tidak luput dari 

sorotan, istilah guru di gugu dan ditiru menurut orang jawa memang benar adanya. 

Nyatanya banyak peserta didik yang terkadang mengidolakan beberapa gurunya 

                                                             

9Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 36. 
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dikarenakan adanya sifat spesial yang dimiliki gurunya atau bahkan rasa nyaman 

seperi orang tua sendiri.  

Menjadi seorang guru kita harus senantiasa introspeksi diri agar tidak 

mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, lembaga pendidikan, hingga organisasi 

profesi. Seperti halnya apa yang kita lakukan akan senantiasa dilihat oleh siswa maka 

sudah semestinya seorang guru berhati-hati dalam bertindak. Seorang guru harus 

berupaya bagaimanapun caranya agar peserta didiknya percaya terhadap dirinya, agar 

peserta didiknya merasa nyaman dan terlindungi ketika berkomunikasi dengan 

gurunya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam 

mujtahid dalam bukunya yang berjudul “Pengembangan Profesi Guru” definisi guru 

adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya adalah mengajar.
10

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. yang berbunyi: 

تَ سُشْذاً ّْ ا عٍُِّ َّّ ِِ  ِٓ َّ ْْ تعٍَُِّ ى اَ
ٰٓ  ٍ َّثِعهَُ عَ ًْ اتَ ى هَ ىْس  ُِ  لاَيَ ٌَهٗ 

Terjemahnya: 

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 
mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 
diajarkan kepadamu?" (Q.S. Al-Kahf: 66).

11
 

Dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni guru merupakan orang yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain yang sering disebut dengan 

peserta didik. Seorang guru dalam kesehariannya memiliki beberapa tugas sekaligus 

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

mengevaluasi. 

                                                             

10Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2011), 

h. 33. 

11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Hafsah, 

(Solo: Tiga Serangkai, 2016), h. 293. 
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Menurut Abuddin Nata guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

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

peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah.
12

 

Guru atau pendidik dalam konsep Islam dapat berperan sebagai murabbi, 

muallim, muaddib, mursyid, mudarris, mutli, dan muzakki.
13

 Guru sebagai murabbi 

bertugas mendidik peserta didik agar memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan potensi peserta didiknya, mendewasakan mereka, memberdayakan 

komponen pendidika memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, 

dan bertanggung jawab  dalam proses pendidikan. 

Guru sebagai muallim, peranannya terfokus pada mentransfer dan 

menginternalisasikan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan peserta didik 

yang mampu menguasai, mendalami, memahami, mengamalkan ilmu baik secara 

teoritis maupun praktis. 

Guru sebagai  muaddib,   bertugas menanamkan nilai-nilai tata krama, 

sopan santun, dan berbudi pekerti yang   baik.   Muaddib,  orang  yang  harus 

menjadi teladan bagi peserta didik karena sebelum melaksanakan tugas, ia harus 

mengamalkan adab dan tingkah laku yang terpuji. Guru sebagai mursyid, bertugas 

membimbing peserta didik agar memiliki ketajaman berpikir, dan kesadaran dalam 

beramal. Guru sebagi mudarris, berusaha mencerdaskan peserta didik, 

mengembangkan potensi mereka dan menciptakan suasana belajar yang harmonis. 

Guru sebagai mutli, bertanggung jawab terhadap proses perkembangan 

kemampuan membaca peserta didik. Selain dapat membaca baik secara lisan 

maupun tulisan, juga harus mampu memahami dan menterjemahkannya dalam 

                                                             

12Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multi Disipliner (Cet. II; 

Jakarta: Rajawali  Pers, 2010), h. 159. 

13Samsul Nizar dan Zainal Effendi Hasibuan, Hadis Tarbawi (Cet. I; Jakarta: 

Kalam Mulia, 2011), h. 233. 
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kehidupan sehari-hari. Guru sebagai muzakki, bertugas menjauhkan diri peserta didik 

dari sifatsifat tercela dan menanamkan sifat-sifat terpuji. 

Seorang guru profesional harus mampu memahami kondisi peserta didiknya. 

Peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain, misalnya berbeda kemampuan 

yang dimilikinya oleh karena itu seorang guru professional memberikan pengajaran 

kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka. Tugas guru PAI sebagai 

profesi adalah mendidik, mengajar, melatih dan menilai atau mengevaluasi proses 

dan hasil belajar-mengajar. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilann pada siswa.
14

 

Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidik dalam Islam sama dengan teori di 

Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, 

baik potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik.
15

 

Zakiah Daradjat mendefinisikan kata guru sebagai pendidik profesional, sebab 

secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian 

tanggungjawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua.
16

 Menurut 

Marimba, Guru adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik.
17

 

Sementara itu menurut Hadari Nawawi yang dikutip oleh Abuddin Nata 

mengatakan bahwa Guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan 

pelajaran disekolah.
18

 Sedangkan menurut pendapatnya Sutari Imam Barnadib yang 

                                                             

14Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 7. 

15Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 74. 

16Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 39. 

17Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma‟arif, 1980), h. 

37. 

18Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 62. 
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dikutip oleh Hery Noer Aly mengatakan guru adalah setiap orang yang dengan 

sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan.
19

 

Guru merupakan pengolah cipta, budi dan rasa dalam diri manusia, untuk 

mendapatkan kesetaraan, maka guru merupakan figur sentral dalam pendidikan. 

seperti yang dikemukakan oleh Djamarah, guru adalah unsur manusiawi dalam 

pendidikan, guru merupakan figur manusia sumber yang menempati posisi dan 

memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan 

masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan 

terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal disekolah. Hal itu tidak 

dapat disangkal karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru.
20

 

Guru merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar 

mengajar, oleh karena itu guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan 

yang ingin di capai dan guru harus mampu mempengaruhi siswa. Guru harus 

berpandangan luas dan kriteria seorang guru yaitu memiliki kewibawaan. Guru juga 

merupakan sebuah jabatan profesi yang menunutut keahlian khusus, tanggung jawab, 

dedikasi serta sikap professional oleh pelakunya. Usman berpendapat bahwa: Guru 

merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. 

Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 

melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. 

Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat 

disebut dengan guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus apalagi 

guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan 

pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainya yang perlu dibina dan 

dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.
21

 

                                                             

19Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, h. 81. 

20Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), h. 1. 

21Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 5. 



32 
 

 
 

Guru dipandang sebagai sebagai profesi sebab seorang guru harus memiliki 

kemampuan keahlian khusus sebagai guru. Akan tetapi, seiring dengan 

perkembangan zaman, konsep guru sendiri telah memiliki makna yang lebih 

berkembang, Usman menjelaskan: Akan tetapi istilah guru untuk masa sekarang 

sudah mendapat arti yang lebih luas dalam masyarakat dari arti di atas, yakni semua 

orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kependidikan tertentu kepada 

seseorang atau sekelompok orang dapat disebut sebagai “guru”, misalnya guru silat, 

guru mengetik, guru menjahit, bahkan guru mencopet.
22

 

Perluasan makna guru menjadikannya menjadi lebih spesifik dan juga 

berkembang. Dipandang dari makna spesifik sebab guru hanya mengajarkan ilmu-

ilmu tertentu yang spesifik dengan keahliannya, dan dikatakan berkembang karena 

guru bukanlah satu-satunya orang yang mengajar disekolah, akan tetapi guru dapat 

mengajar dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Secara garis besar, guru 

dapat dikonsepsikan sebagai orang yang yang bertanggung jawab perkembangan anak 

didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik, yang secara 

implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggungjawab 

pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua untuk mencapai kedewasaan 

sehingga mampu mengenali dirinya dan Tuhannya. 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak 

didik. tidak ada seorang guru pun yang mengharapkan anak didiknya menjadi sampah 

masyarakat. Setiap hari guru meluangkan waktu demi kepentingan anak didik. bila 

suatu ketika ada anak didik yang tidak hadir di sekolah, guru menanyakan kepada 

anak-anak yang hadir di sekolah, apa sebabnya ia tidak hadir ke sekolah. Anak didik 

yang sakit, tidak bergairah belajar, terlambat masuk ke sekolah, belum menguasai 

bahan pelajaran, berpakaian sembarangan, berbuat yang tidak baik, terlambat 

                                                             

22Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2000), h. 139. 
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membayar uang sekolah, tidak punya pakaian seragam, dan sebagainya, semuanya 

menjadi perhatian guru. 

Karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak didiknya, hujan dan 

panas bukanlah menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah 

anak didiknya. Guru tidak pernah memusuhi anak didiknya meskipun suatu ketika 

ada anak didiknya yang berbuat kurang sopan pada orang lain. Bahkan dengan sabar 

dan bijaksana guru memberikan nasihat bagaimana cara bertingkah laku yang sopan 

pada orang lain.
23

 

Karena profesinya sebagai guru adalah berdasarkan panggilan jiwa, maka bila 

guru melihat anak didiknya senang berkelahi, meminum minuman keras, menghisap 

ganja, datang ke rumah-rumah bordil, dan sebagainya, guru merasa sakit hati. Siang 

atau malam selalu memikirkan bagaimana caranaya agar anak didiknya itu dapat 

dicegah dari perbuatan yang kurang baik, asusila, dan moral. 

Guru seperti itulah yang diharapkan untuk mengabdikan diri di lembaga 

pendidikan. Bukan guru yang hanya menuangkan ilmu pengetahuan ke dalam otak 

anak didik. sementara jiwa, dan wataknya tidak dibina. Memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik adalah suatu perbuatan yang mudah, tetapi untuk 

membentuk jiwa dan watak anak didik itulah yang sukar, sebab anak didik yang 

dihadapi adalah makhluk hidup yang memiliki otak potensi yang perlu dipengaruhi 

dengan sejumlah norma hidup sesuai ideologi falsafah dan bahkan agama. 

Anak didik lebih banyak menilai apa yang guru tampilkan dalam pergaulan di 

sekolah dan di masyarakat daripada apa yang guru katakan, tetapi baik perkataan 

maupun apa yang guru tampilkan, keduanya menjadi penilaian anak didik. jadi, apa 

yang guru katakan harus guru praktekan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru 

memerintahkan kepada anak didik agar hadir tepat pada waktunya. Bagaimana anak 

didik mematuhinya sementara guru sendiri tidak disiplin dengan apa yang pernah 

dikatakan. Perbuatan guru yang demikian mendapat protes dari anak didik. guru tidak 

                                                             

23Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, h. 33. 
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bertanggung jawab atas perkataanya. Anak didik akhirnya tidak percaya lagi kepada 

guru dan anak didik cenderung menentang perintahnya. Inilah sikap dan perbuatan 

yang ditunjukkan oleh anak didik.  

Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, yang 

menurut Wens Tan dan kawan-kawan yaitu:  

a. Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan.  

c. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani gembira (tugas bukan menjadi 

beban baginya).  

d. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibatakibat yang 

timbul (kata hati).  

e. Menghargai orang lain, termasuk anak didik.  

f. Bijaksana dan hati-hati (tidak nekad, tidak sembrono, tidak singkat akal) dan  

g. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
24

 

Dari penjelasan dia atas, dapat disimpulkan bahwa tugas guru memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik adalah suatu perbuatan yang mudah, tetapi 

untuk membentuk jiwa dan watak anak didik itulah yang sukar, sebab anak didik 

yang dihadapi mempunyai beragam sifat, dan potensi masing-masing. 

Guru sangat berperan dalam membantu peserta didik dalam mewujudkan 

tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat kemampuan dan potensi-potensi lain 

yang dimilki peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan 

pendidik atau guru. seperti yang kita ketahui dari penjelasan beberapa ahli seorang 

guru memiliki banyak peran yang harus dilaksanakan. Peran guru dalam proses 

belajar mengajar mencakup banyak hal. Penelitian ini membahas peran guru sebagai 

motivator, khususnya untuk guru pendidikan agama Islam. Menurut Wina, proses 

pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh 

sebab itu guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. untuk memperoleh hasil 

belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa, 

                                                             

24Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, h. 34. 
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yaitu dengan cara:  Memperjelas tujuan yang ingin dicapai Tujuan yang jelas dapat 

membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa tentang 

tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Semakin jelas tujuan yang 

ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, 

sebelum proses pembelajaran dimulai hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu 

tujuan yang ingin dicapai.
25

  

Ayat di atas, menjelaskan aspek pendidikan bahwa seorang pendidik 

hendaknya: Menuntun anak didiknya. Dalam hal ini menerangkan bahwa peran 

seorang guru adalah sebagai fasilitator, pembimbing dan yang lainnya. Peran tersebut 

dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa negara dan 

agamanya. 

Memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu. 

Hal ini perlu, karena zaman akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Dan kalau 

kita tidak mengikutinya, maka akan menjadikan anak yang tertinggal. 

Mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui 

bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan 

dipelajarinya. 

Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan 

mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung/ wali anak didik dalam 

jangka waktu tertentu. Untuk itu pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik 

diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak anak didik. 

Begitulah tugas guru sebagai orang tua kedua , setelah orang tua anak didik di dalam 

keluarga di rumah.
26

 Menurut Setiawan penerapan atau implementasi merupakan 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan serta birokrasi 

                                                             

25Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 29-30. 

26Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, h. 32. 
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yang efektif.
27

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata 

penerapan (implementasi) merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, yang dilaksanakan secara 

terus menerus hingga dapat mencapai tujuan dengan lebih baik. Dalam UU Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 dinyatakan bahwa:  

“Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 
pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah”.

28
 

Guru adalah pendidik profesional karenanya secara implisit ia telah merelakan 

dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di 

pundak para orang tua. Mereka ini tatkala menyerahkan anaknya kesekolah sekaligus 

berarti pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal 

itupun menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya 

kepada sembarang guru/sekolah karena tidak sembarang orang dapat menjabat guru.
29

 

Guru atau pendidik orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya 

(profesinya) mengajar.
30

 Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan guru adalah: tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, pasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31

 

                                                             

27Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2004), h. 39. 

28Salma, “Profesionalisme Guru Pascasertifikasi”,  Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi 

IV, No. 2 (November 2016), h. 156. 

29Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, h. 39. 

30W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 
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31Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Cet. IV; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 3. 



37 
 

 
 

Secara umum guru adalah orang yang memiliki tanggungjawab untuk 

mendidik.
32

 Sedangkan secara khusus guru dalam perspektif pendidikan Islam adalah 

orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik apektif, kognitif, 

maupun psikomotor sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
33

 

Guru merupakan tenaga profesional, yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama pada pendidikan. Tugas dan peran guru sebagai pendidik 

profesional sesungguhnya sangat kompleks tidak terbatas pada saat berlangsungnya 

interaksi edukatif di dalam kelas, yang lazim disebut profesi belajar mengajar.
34

 

Tetapi seorang guru juga tetap mesti berperan aktif di luar kelas ataupun pada tugas-

tugas masyarakat umum dengan menjadi suritauladan (contoh yang baik). 

Guru sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu kedua 

yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya 

dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, 

hanya saja ruang lingkupnya guru berbeda, guru mendidik dan mengajar di sekolah 

negeri ataupun swasta.
35

 

Menurut James B. Brow bahwa peran guru adalah menguasai dan 

mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran 

sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.
36

  

                                                             

32Ahmad. D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, h. 37.  

33Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1992 ), h. 74-75. 

34Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 7. 

35Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, h. 45. 

36B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 

h. 38. 
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Adapun pengertian guru menurut para ahli:  

a. Mulyasa merumuskan bahwa, “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
37

 

b. Heri Jauhari Muchtar menyatakan bahwa, ”Pendidik merupakan orang kedua yang 

harus dihormati dan dimuliakan setelah orang tua”. Mereka menggantikan peran 

orang tua dalam mendidik anak-anak atau peserta didik keteka berada di lembaga 

pendidikan adalah tepat apabila ada pepatah mengatakan “orang tua adalah di 

rumah dan Guru adalah orang tuaku di sekolah.” 

c. Menurut Zakiah Daradjat, Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara 

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung 

jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua.
38

 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna 

bagi agama, nusa, dan bangsa. Jabatan guru sebagai suatu profesi menuntut kepada 

guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas 

guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan niali-nilai hidup kepada anak didik. tugas guru sebagai pengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 

                                                             

37E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Rosda, 2005), h. 37. 

38Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 39. 
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anak didik. tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan 

menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.
39

 

Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan 

mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung/ wali anak didik dalam 

jangka waktu tertentu. Untuk itu pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik 

diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak anak didik. 

Begitulah tugas guru sebagai orang tua kedua , setelah orang tua anak didik di dalam 

keluarga di rumah.
40

 

Pendidik atau guru merupakan seseorang yang berkualifikasi untuk mendidik 

yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas utama 

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

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. 

Pendidik atau guru dalam konteks Islam sering disebut dengan murabbi, 

mu‟allim,dan mu‟addib yang pada dasarnya mempunyai makna yang berbeda sesuai 

dengan konteks kalimat walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan 

makna, kata murabbi berasal dari kata rabba, yurabbi, kata mu‟allim berasal dari kata 

„allama, yu‟allimu, sedangkan kata mu‟addib berasal dari kata addaba, yuaddabu 

sebagaimana sebuah ungkapan: Allah mendidikku, maka ia memberikan kepadaku 

sebaik-baiknya pendidikan. Menurut Moh. Fadhil A Jamali dalam Nafis, pendidik 

                                                             

39Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, h. 36. 

40Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, h. 32. 
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adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga 

terangkat derajat kemanusiaanya sesuai dengan kemampuan dasar manusia.
41

 

Guru merupakan pengolah cipta, budi dan rasa dalam diri manusia, untuk 

mendapatkan kesetaraan dalam mengelola hal tersebut maka guru merupakan figur 

sentral dalam pendidikan. seperti yang dikemukakan oleh Djamarah: Guru adalah 

unsur manusiawi dalam pendidikan, guru merupakan figur manusia sumber yang 

menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua 

orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam 

agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal 

disekolah. Hal itu tidak dapat di sangkal karena lembaga pendidikan formal adalah 

dunia kehidupan guru.
42

 

Guru merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar 

mengajar, oleh karena itu guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan 

yang ingin di capai dan guru harus mampu mempengaruhi siswa. Guru harus 

berpandangan luas dan kriteria seorang guru yaitu memiliki kewibawaan. Guru juga 

merupakan sebuah jabatan profesi yang menunutut keahlian khusus, tanggung jawab, 

dedikasi serta sikap professional oleh pelakunya. Usman berpendapat bahwa: 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai 

berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut dengan guru. Untuk 

menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus apalagi guru yang profesional yang 

                                                             

41Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84- 85. 

42Syiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, h. 1. 
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harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu 

pengetahuan lainya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan 

tertentu atau pendidikan prajabatan.
43

 

Guru dipandang sebagai sebagai profesi sebab seorang guru harus memiliki 

kemampuan keahlian khusus sebagai guru. Akan tetapi, seiring dengan 

perkembangan zaman, konsep guru sendiri telah memiliki makna yang lebih 

berkembang, Usman menjelaskan: Akan tetapi istilah guru untuk masa sekarang 

sudah mendapat arti yang lebih luas dalam masyarakat dari arti di atas, yakni semua 

orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kependidikan tertentu kepada 

seseorang atau sekelompok orang dapat disebut sebagai “guru”, misalnya guru silat, 

guru mengetik, guru menjahit, bahkan guru mencopet.
44

 

Perluasan makna guru menjadikannya menjadi lebih spesifik dan juga 

berkembang. Dipandang dari makna spesifik sebab guru hanya mengajarkan ilmu-

ilmu tertentu yang spesifik dengan keahliannya, dan dikatakan berkembang karena 

guru bukanlah satu-satunya orang yang mengajar disekolah, akan tetapi guru dapat 

mengajar dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Secara garis besar, guru 

dapat dikonsepsikan sebagai orang yang yang bertanggung jawab perkembangan anak 

didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik, yang secara 

implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggungjawab 

pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua untuk mencapai kedewasaan 

sehingga mampu mengenali dirinya dan Tuhannya. 

                                                             

43Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 5 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa guru dapat diartinya 

sebagai bentuk:  

a. Pengabdian, guru merupakan panggilan jiwa pada diri seseorang untuk 

mengabdikan dirinya sebagai pendidik untuk ikut serta mengembangkan aspek 

jasmani dan rihani siswa menjadi manusia yang seutuhnya.  

b. Profesi, guru merupakan jabatan atau profesi yang mempersyaratkan syarat-syarat 

khusus untuk untuk bisa menjadi seorang pendidik. Jadi tidak semua orang 

mendapatkan pengakuan untuk menjadi seorang guru.  

c. Seni, guru adalah ungkapan sesorang dalam mendidik orang lain. Oleh sebab itu, 

setiap orang akan memiliki gaya yang berbeda dalam setiap mengajarkan sesuatu 

hal kepada orang lain. 

2. Tugas Utama Guru 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dikatakan bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
45

 AG. 

Soejono dalam Ahmad Tafsir sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Getteng 

merinci tugas utama guru (pendidik) sebagai berikut: 

a. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik dengan berbagai cara 

observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya. 

b. Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang baik dan 

menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang 

                                                             

45Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 
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c. Memperlihatkan kepada peserta didik tugas orang dewasa dengan cara 

memperkenalkan berbagai bidang keahlian dan keterampilan agar peserta didik 

memilihnya dengan tepat. 

d. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan 

peserta didik berjalan dengan baik. 

e. Memberikan bimbingan dan penyuluh tatkala peserta didik menemui kesulitan 

dalam mengembangkan potensinya.
46

 

Seorang guru juga memiliki tugas utama, yaitu membaca, mengenal dan 

berkomunikasi. Selain dari pada itu guru juga mempunyai fungsi atau manfaat. 

Adapaun manfaat seorang guru adalah mengajarkan, membimbing/mengarahkan dan 

membina. Fungsi guru yang sangat vital adalah membina. Ini merupakan puncak dari 

rangkaian fungsi guru. Membina adalah berupaya dengan sungguhsungguh untuk 

menjadikan sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Karena setelah mengajarkan sesutu 

kepada murid, selanjutnya guru akan membimbing / mengarahkan, dan kemudian 

membina murid tersebut.
47

 

Akhlak yang kokoh (mati>nul khuluq) atau akhlak yang mulia merupakan 

sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya 

kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluk-Nya. Dengan akhlak yang mulia, 

manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik didunia maupun di akhirat. Karena 

begitu penting memiliki akhlak yang mulia bagi ummat manusia, maka Rasulullah 

                                                             

46Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Cet. II; Yogyakarta: Graha 

Guru Printika, 2009), h. 48-49. 

47Hamka Abdul Aziz, Karakter Guru Profesional; Melahirkan Murid Unggul Menjawab 

Tantangan Masa Depan (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2012), h. 33. 
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saw. diutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada 

kita akhlaknya.
48

 

Tugas utama guru sebagai pendidik memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran yang mengharuskan paling tidak memiliki tiga kualifikasi dasar yaitu, 

menguasai materi, antusiasme, dan kasih sayang dalam mengajar dan mendidik. 

Seorang guru harus mengajar hanya berlandaskan cinta kepada sesama umat manusia 

tanpa memandang status ekonomi, agama, kebangsaan, dan sebagainya. Misi utama 

guru mempersiapkan peserta didik sebagai individu yang bertanggung jawab dan 

mandiri, bukan menjadikannya manja dan menjadi beban masyarakat.
49

 

Memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu. 

Hal ini perlu, karena zaman akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Dan kalau 

kita tidak mengikutinya, maka akan menjadikan anak yang tertinggal. 

Mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui 

bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan 

dipelajarinya. 

Agar guru sebagai pendidik berhasil dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab yang diamanatkan kepadanya, Allah swt. memberi petunjuk dalam QS Al-

Mudassir/74: 1-7 sebagai berikut: 

 ْٓ ُٕ ّْ جْزَ فَاهْجُشْْۖ وَلََ تَ شْْۖ وَاٌشُّ ْٔزِسْْۖ وَسَتَّهَ فَىَثشِّْْۖ وَثيَِاتَهَ فَطَهِّ َ ُْ فاَ ذَّثشُُِّۙ لُ ُّ ٌْ ٰٓايَُّهَا ا ٌِشَتِّهَ فاَصْثِشْۗ  ي   تسَْتىَْرشُِْۖ وَ

  

                                                             

48 4 Abdul Majid, Dkk, (2012), Pendidikan Karakter Perspektif Islam, Bandung: PT. 
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Terjemahnya: 

1) Hai orang yang berkemul (berselimut), 2) Bangunlah, lalu berilah 
peringatan! 3) dan Tuhanmu agungkanlah! 4) dan pakaianmu bersihkanlah, 5) 
dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 6) dan janganlah kamu memberi (dengan 
maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 7) dan untuk (memenuhi 
perintah) Tuhanmu, bersabarlah.

50
 

Guru sebagai orang dewasa mempunyai tugas dan tanggung jawab 

memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan 

ruhaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, serta mampu berdiri sendiri dalam 

memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Di samping itu, ia mampu sebagai 

makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri.hal ini Allah berfirman dalam QS 

Ali „Imran/3: 164 sebagai berikut: 

ُْ سَسُ  َٓ ارِْ تَعثََ فيِْهِ ٕيِْ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ُ عٍَىَ ا َّٓ اللّٰه َِ ةَ ٌمََذْ  ٌْىِت  ُُ ا هُ ُّ ُْ وَيعٍَُِّ يْهِ تِهٖ وَيزَُوِّ ي  ُْ ا  ُْ يتٍَْىُْا عٍَيَْهِ ْٔفسُِهِ ْٓ اَ ِِّ ىْلًَ 

 ٍٓ ثيِْ ُِّ  ًٍ  ٍ ًُ ٌفَِيْ ضَ ْٓ لثَْ ِِ ْْ وَأىُْا   وَاِ
حََۚ َّ ٌْحِىْ  وَا

Terjemahnya: 

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika 
Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, 
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) 
mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan 
Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar 
dalam kesesatan yang nyata.

51
 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa tugas Rasulullah selain 

sebagai Nabi, juga sebagai pendidik (guru). Oleh karena itu tugas utama guru 

menurut ayat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Penyucian, yakni pengembangan, pembersihan dan pengangkatan jiwa kepada 

pencipta-Nya, menjauhkan diri dari kejahatan dan menjaga diri agar tetap berada 

pada fitrah. 

                                                             

50Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (t.t.: CV Nala Dana, 2007), h. 849. 

51Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 90-91. 
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b. Pengajaran, yakni pengalihan berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan 

hati kaum muslim agar mereka merealisasikannya dalam tingkah laku kehidupan. 

Jadi jelas bahwa tugas utama guru tidak hanya mengajar dalam kelas, tetapi juga 

sebagai pembawa agama di tengah-tengah masyarakat. 

 Seorang guru memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Dipundaknya terpikul tanggung jawab utama keefektifan seluruh usaha 

kependidikan dalam rangka membentuk manusia yang terampil dan berbudi luhur. 

Sekalipun banyak Negara maju media elektronik sebagai alat pengajaran sudah 

dipergunakan dan kemampuannya untuk membawa bahan pengajaran kepada para 

pelajar telah dibuktikan. Namun keberadaannya tetap tidak dapat sepenuhnya 

menggantikan kedudukan guru, sebagai subjek yang paling berperan dalam proses 

pembentukan kepribadian seseorang. Masyarakat dari paling terbelakang sampai yang 

paling maju, mengakui bahwa guru merupakan satu diantara sekian banyak unsur 

pembentukan utama calon anggota masyarakat. 
52

 

Penjelasan di atas mengistilahkan bahwa guru merupakan subjek yang paling 

memegang peranan utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Walaupun 

wujud pengakuan ini berbeda-berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lain. 

Sebagian mengakui pentingnya peran guru itu dengan cara yang lebih kongkrit, 

sementara yang lain masih menyaksikan besarnya tanggung jawab seorang guru. 

Menurut Hamalik, Guru dapat melaksanakan perannya, yaitu:  

a. Sebagai fasilitator, yang menyediakan kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar;  

                                                             

52Departemen Agama RI, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Metodologi Pendidikan Agama 

Islam (Jakarta: 2002), h. 1. 
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b. Sebagai pembimbing, yang membantu siswa mengatasi kesulitan dalam proses 

belajar; 

c. Sebagai penyedia lingkungan, yang berupaya menciptakan lingkungan yang 

menantang siswa agar melakukan kegiatan belajar;  

d. Sebagai komunikator, yang melakukan komunikasi dengan siswa dan masyarakat;  

e. Sebagai model, yang mampu memberikan contoh yang baik kepada siswanya agar 

berprilaku yang baik; 

f. Sebagai evaluator, yang melakukan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa; 

g. Sebagai inovator, yang turut menyebarluaskan usaha-usaha pembaruan kepada 

masyarakat; 

h. Sebagai motivator, yang meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan 

belajar siswa;  

i. Sebagai agen kognitif, yang menyebarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik 

dan masyarakat; 

j. Sebagai Penilaian atau evalusi, merupakan aspek pembelajaran yang paling 

kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel 

lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak 

mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian.
53

 

Tugas seorang guru bukanlah sekedar mentransfer ilmu kepada peserta didik 

tetapi juga mengarahkan dan membentuk kepribadian yang baik terutamanya kepada 

guru Pendidikan Agama Islam. Peran seorang guru bukanlah sekedar transfer of 

knowledge namun yang paling peting adalah transfer of character. Dengan 

Pendidikan Agama Islam, seorang guru bisa lebih mudah menanamkan nilai-nilai 

                                                             

53Oemar, Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 9. 
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keislaman kepada anak, sebab dalam materi pembelajaran yang diajarkan sehari-hari 

telah mengandung nilai-nilai positif yang mengarahkan anak kepada arah yang lebih 

baik. 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan Nasional, pemerintah telah 

merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan 

peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu, 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan 

kompetensi sosial.
54

 

Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi dari empat kompetensi yang harus 

dimiliki seorang guru adalah kompetensi kepribadian. Kompetensis kepribadian bagi 

guru merupakan kemampuan personal yang mencermintan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi 

siswa. Seorang guru bukan hanya dituntut memiliki akhlak mulia pada dirinya sendiri 

melainkan dituntut untuk bisa menjadi teladan bagi siswanya, yaitu dengan bertindak 

sesuai dengan norma-norma agama, iman, taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan 

memiliki perilaku yang pantas diteladani siswa sehingga siswa juga memiliki perilaku 

atau akhlak yang baik. 

Seorang guru juga memiliki tugas utama, yaitu membaca, mengenal dan 

berkomunikasi. Selain dari pada itu guru juga mempunyai fungsi atau manfaat. 

Adapaun manfaat seorang guru adalah mengajarkan, membimbing/mengarahkan dan 

membina. Fungsi guru yang sangat vital adalah membina. Ini merupakan puncak dari 

rangkaian fungsi guru. Membina adalah berupaya dengan sungguhsungguh untuk 
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menjadikan sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Karena setelah mengajarkan sesutu 

kepada murid, selanjutnya guru akan membimbing/mengarahkan, dan kemudian 

membina murid tersebut.
55

 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran guru sangatlah 

penting dalam pendidikan, karena yang membantu siswa mengatasi kesulitan dalam 

proses belajar, yang berupaya menciptakan lingkungan yang menantang siswa agar 

melakukan kegiatan belajar adalah guru. Guru karena posisinya yang begitu berat 

sebagian subjek pendidikan dalam proses belajar mengajar, maka seorang guru harus 

memilki sejumlah persyaratan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

Peran guru memang tidak mudah, karena segudang tanggung jawab harus 

dipikulnya. Ia bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan ia juga harus memiliki 

pesan moral yang mampu dan pantas diteladani oleh orang lain. Dan yang lebih 

penting dari semua itu adalah guru pemegang amanah yang harus dipikulnya dan 

bertanggung jawab atas segala ang diamanatkan kepadanya, dan berarti apabila ia 

menyia-nyiakan amanah itu sama artinya dengan penghianat, menghianati profesinya, 

tanggung jawabnya dan menghianati Allah swt.
56

 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna 

bagi agama, nusa, dan bangsa. Jabatan guru sebagai suatu profesi menuntut kepada 

guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas 

guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan niali-nilai hidup kepada anak didik. tugas guru sebagai pengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 

anak didik. tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan 

menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.
57

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. yang berbunyi: 

   

تَ سُشْذاً ّْ ا عٍُِّ َّّ ِِ  ِٓ َّ ْْ تعٍَُِّ ى اَ
ٰٓ  ٍ َّثِعهَُ عَ ًْ اتَ ى هَ ىْس  ُِ  لاَيَ ٌَهٗ 

Terjemahnya: 

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 
mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 
kepadamu?" (Q.S. Al-Kahf: 66). 

58
 

Ayat di atas, menjelaskan aspek pendidikan bahwa seorang pendidik 

hendaknya: Menuntun anak didiknya. Dalam hal ini menerangkan bahwa peran 

seorang guru adalah sebagai fasilitator, pembimbing dan yang lainnya. Peran tersebut 

dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa negara dan 

agamanya. Memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut 

ilmu.  

Hal ini perlu, karena zaman akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Dan 

kalau kita tidak mengikutinya, maka akan menjadikan anak yang tertinggal. 

Mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui 
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bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan 

dipelajarinya. 

Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan 

mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung/ wali anak didik dalam 

jangka waktu tertentu. Untuk itu pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik 

diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak anak didik. 

Begitulah tugas guru sebagai orang tua kedua , setelah orang tua anak didik di dalam 

keluarga di rumah.
59

 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa tugas guru tidaknya mudah. Guru harus 

melaksanakan tugasnya secara profesional, agar anak didiknya dapat 

mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa 

depan. Sebagai pengajar, guru mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar 

mengajar. Tugas guru ini memiliki porsi terbesar dari prosesi keguruan, dan pada 

porsi ini garis besarnya meliputi empat pokok yaitu: 

a. Menguasai bahan pelajaran  

b. Merencanakan program belajar mengajar  

c. Melaksanakan, memimpin, dan mengelola proses belajar mengajar, serta  

d. Menilai kegiatan belajar mengajar.
60

 

Disamping tugas pokok guru sebagai pengajar, seorang guru memiliki tugas 

sebagai administrator yang mencakup ketatalaksanaan bidang pengajaran dan 

ketatalaksanaan pada umumnya seperti mengelola sekolah, memanfaatkan prosedur 
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dan mekanisme pengelolaan tersebut untuk melancarkan tugasnya, serta bertindak 

sesuai etika jabatan. 

Selain tugas-tugas di atas, guru juga mempunyai tugas sebagai pembimbing. 

Tugas memberikan bimbingan kepada pelajar dalam memecahkan masalah yang 

dihadapinya, sebab proses belajar mengajar berkaitan erat dengan berbagai masalah 

diluar kelas yang sifatnya non akademis.
61

 

Menurut Usman, tugas guru dikelompokkan menjadi tiga, yakni tugas dalam 

bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.  

a. Profesi 

Guru merupakan sebuah profesi yang menuntut sebuah seahlian khusus untuk 

mendidik. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajarn dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan 

melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa.
62

 

Guru merupakan sebuah profesi yang menuntut kemampuan yang mumpuni. 

sehingga dalam proses melaksanakan tugasnya, guru akan mampu mendidik, 

mengajar dan melatih siswa dengan baik. 

b. Kemanusiaan 

Guru merupakan manusia yang bertugas mendidik manusia, sehingga ia 

bertugas di bidang kemanusiaan. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah 

harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik 

simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apa pun yang diberikan, 
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hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. Bila seorang guru 

dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak 

akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada para siswanya. Para siswa 

akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Pelajaran tidak dapat diserap 

sehingga setiap lapisan masyarakat (homoludens, homopuber, dan homosapiens) 

dapat mengerti bila menghadapi guru.
63

  Pendidikan merupakan upaya sadar untuk 

memanusiakan manusia. Guru ditugaskan untuk mengajarkan kepada para siswa 

untuk mampun mengenal, mengidentifikasi, mengembangkan dririnya sendiri 

sehingga mampu menjadi manusia seutuhnya.  

c. Kemasyarakatan  

 Guru merupakan unsur yang menjaga budi dan moral masyarakat, sehingga ia 

akan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat menempatkan guru 

pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru 

diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru 

berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.
64

 

Guru merupakan tokoh yanh dihormati dalam masyarakat sebab dianggap 

memiliki kemampuan yang lebih sehingga mampu menjadi seorang pengajar. Oleh 

sebab itu, guru harus mampu mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi 

warga Negara yang baik yang taat hukum agama dan pemerintah. Selain ketiga tugas 

yang diatas, Roqib menjelaskan bahwa tugas dara seorang guru adalah mendidik guna 

mengembangkan potensi peserta didik. 
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Pada dasarnya tugas seorang guru adalah mendidik dengan mengupayakan 

pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotoriknya, potensi peserta didik ini harus berkembang secara seimbang sampai 

ke tingkat keilmuan tertinggi dan mengintegrasikan dalam diri peserta didik. Upaya 

pengembangan potensi anak didik dapat dilakukan untuk penyucian jiwa mental, 

penguatan metode berpikir, penyelesaian masalah kehidupan, mentransfer 

pengetahuan dan ketrampilanya melalui teknik mengajar, memotivasi, memberi 

contoh, memuji dan mentradisikan keilmuan.
65

 

c. Tanggung Jawab Guru  

Tanggungjawab guru sebagai pendidik adalah harus dapat meningkatkan proses 

belajar-mengajar dan hasil belajar siswa yang sebagaian besar ditentukan olah 

peranan dan pertimbangan guru (profesional judgement).
66

 Adapun secara lebih luas 

tanggung jawab guru adalah sebagai berikut : 

1) Tanggung Jawab Moral  

Guru merupakan teladan yang harus memiliki budi pekerti yang luhur 

sehingga mampu mengajarkan etika, moral dan sopan santu kepada para siswanya. 

Setiap guru profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan 

bertanggung jawab mewariskan moral Pancasila itu serta nilai-nilai UndangUndang 

Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab 

moral bagi setiap guru di Indonesia, dengan demikian setiap guru harus memiliki 

kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan Pancasila. Guru 

yang berperan sebagai spiritual fathers dan intellectual fathers diharapkan dapat 

                                                             

65Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 50. 

66Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 7. 



55 
 

 
 

berbuat banyak dalam mengembang tanggung jawab moral ini, guru harus mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam pribadi peserta didik.
67

 

Tanggung jawab secara moral merupakan tanggung jawab yang besar, sebab 

guru dituntut untuk mengenalkan dan menginternalisasikan moral kepada para peserta 

didik sehingga hal tersebut akan mampu menjadi watak yang melekat pada diirnya. 

2) Tanggung Jawab dalam Bidang Pendidikan di Sekolah 

Secara umum, guru merupakan profesi yang bertanggung jawab untuk 

mengajar siswa di sekolah. Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 

pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada 

peserta didik. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk melaksanakan 

pembinaan kurikulum, menuntun para siswa belajar, membina pribadi, watak dan 

jasmaniah peserta didik, menganalisis kesulitan belajar serta menilai kemajuan 

peserta didik.
68

  Di lingkungan sekolah, yang bertanggung jawab penuh adalah guru 

sehingga semua kegiatan yang terjadi disekolah harus diketahui oleh guru. 

3) Tanggung Jawab dalam Bidang Kemasyarakatan 

Guru professional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan 

kemasyarakatan. Di satu pihak guru adalah warga masyarakat dan di lain pihak guru 

bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan masyarakat.
69

 Guru merupakan 

panutan masyarakat, ia harus mampu menjadi panutan yang mengajarkan sikap yang 

santun didalam masyarakat. 

4) Tanggung Jawab dalam Bidang Keilmuan  
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 Guru sebagai ilmuwan bertanggung jawab turut memajukan ilmu, terutama 

ilmu yang sudah menjadi bidangnya. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk 

mengadakan penelitian dan pengembangan ilmu.29 Guru merupakan tempat ilmu, 

oleh sebab itu, guru berkewajiban mengembangkan ilmu yang dimilikina sehingga 

akan mampu bermanfaat bagi orang banyak. 

Amstrong sebagaimana dikutip oleh Nana Sudjana membagi tanggung jawab 

guru menjadi lima kategori, yakni: 

1) Tanggung jawab dalam pengajaran;  

2) Tanggung jawab dalam memberikan bimbingan;  

3) Tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum;  

4) Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi; dan  

5) Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.
70

 

Guru memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan harkat dan 

martabat manusia sehingga guru merupakan profesi yang mulia. Tanggung jawab 

secara moral untuk memberikan pengajaran dan bimbingan kepada peserta didik dan 

masyarakat, tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, tanggung jawab 

dalam membina hubungan denga masyarakat sebab guru sendiri merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari masyarakat, serta tanggung jawab dalam keilmuan untuk 

mengembangkan ilmu yang dimilikinya sebagai bentuk profesionalisme atas profesi 

yang diembannya. 

Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, yang 

menurut Wens Tanlain dan kawan-kawan yaitu: (1).  Menerima dan mematuhi norma, 

nilai-nilai kemanusiaan; (2).  Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani gembira 
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(tugas bukan menjadi beban baginya); (3). Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan 

dengan perbuatannya serta akibatakibat yang timbul (kata hati); (4). Menghargai 

orang lain, termasuk anak didik;  (5). Bijaksana dan hati-hati (tidak nekad, tidak 

sembrono, tidak singkat akal) dan (6). Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
71

 

Dari penjelasan dia atas, dapat disimpulkan bahwa tugas guru memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik adalah suatu perbuatan yang mudah, tetapi 

untuk membentuk jiwa dan watak anak didik itulah yang sukar, sebab anak didik 

yang dihadapi mempunyai beragam sifat, dan potensi masing-masing. 

B. Akhlakul Karimah Peserta Didik 

1. Pengertian Akhlak 

Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa “Akhlak” (bahasa 

arab) berarti “budi pekerti, watak, tabiat.”
72

 Krisis akhlak berarti krisis budi pekerti 

(kerusakan budi pekerti), pendidikan akhlak berarti pendidikan budi pekerti.
73

 Secara 

etimologi perkataan "akhlak" berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradnya 

"khuluqun" ( خٍك ) yang menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan 

perkataan "khalqun"(خٍك) yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan 

"khaliq" (خاٌك ) yang berarti pencipta dan "makhluq" ( ِخٍىق) yang berarti yang 

diciptakan.
74
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Dari definisi berbagai pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa akhlak 

adalah budi pekerti atau akhlak ialah kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa 

dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan 

dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat- buat dan tanpa memerlukan pikiran. 

Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan 

syariat dan akal pikiran. Maka dinamakan budi pekerti mulia dan sebaliknya apabila 

yang lahir kelakuan yang buruk, maka disebut budi pekerti yang tercela. 

Ibnu Atsir mendefinisikan akhlak berarti dien, tabiat dan sifat, hakikatnya 

adalah batin manusia, yaitu jiwa dan kepribadiannya.
75

 Secara istilah (terminologis ) 

Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam di dalam jiwa 

yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan.
76

 

Akhlak secara umum dapat diartikan dengan arti kata “budi pekerti“ atau 

“kesusilaan” atau “sopan santun” dalam bahasa Indosesia tidak berbeda dengan arti 

kata “moral”. Dalam arti kata tersebut dapat dimaksud agar tingkah laku manusia 

menyesuaikan dengan tujuan penciptanya, yakni agar memiliki sikap hidup yang 

baik, berbuat sesuai dengan tuntunan akhlak yang baik. Definisi akhlak menurut 

Imam Ghazali menggambarkan sebuah akhlak secara umum. Untuk menjadi Islami, 

maka iman harus mendasarinya. Karena sebuah amal secara umum bisa disebut 

islami jika memenuhi dua syarat: dilakukan karena Allah dan tidak bertentangan 

dengan ajaran Allah. Sebuah akhlak yang Islami berarti juga perilaku yang didorong 

oleh iman dan keluar dari jiwa seorang mukmin. Dengan kata lain, sebuah akhlak 
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disebut Islami maka harus memenuhi syarat-syarat berikut: kondisi jiwa yang 

tentanam kuat, melahirkan sikap amal dan tanpa butuh pemikiran dan 

pertimbangan.
77

 

Menurut sudut pandang Suluq Azzahariah, akhlak adalah suatu cara yang 

memperlihatkan hal-hal yang tampak pada diri manusia, seperti tutur kata, tingkah 

laku, dan watak yang menjadi ukurannya. Sedangkan menurut sudut pandang 

batiniah, akhlak merupakan ilmu yang membahas berbagai masalah manusia yang 

terkait hal kejiwaan. Akhlak itu erat kaitannya engan perbuatan, bila seseorang 

melakukan perbuatan yang baik maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak mulia 

(Akhlakul karimah). Sebaliknya bila seseorang melakukan perbuatan buruk maka 

perbuatan tersebut dikatakan akhlak yang buruk atau al-ahklq (fisik) dan al-khuluq 

(akhlak) adalah ua kata yang sering digunakan. Seperti redaksi bahasa arab ini, fulaan 

husnu al-khuluq yang artinya (sifulan baik lahirnya dan juga batinnya). Sehingga 

yang dimaksud dengan kata al- khalq adalah bentuk lahirnya, sedangkan al-khuluq 

adalah bentuk batinnya. 

Al-khuluq adalah suatu jiwa dan gambarang batinnya. Sebagaimana halnya 

dengan keindahan bentuk lahir manusia secara mutlak tidak dapat terwujud hanyalah 

keindahan dua mata, engan tanpa hidung, mulut dan pipi. Sebaliknyya semua unsur 

tadi harus indah sehingga terwujudlah keindahan lahir manusia itu. Jadi akhlak adalah 

moral atau etika yang tertanam dalam jiwanya sehingga tampaklah karakteristik-

karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewah.
78

 

Menurut sudut pandang Suluq Azzahriah, Akhlak adalah suatu cara yang 
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memperhatikan hal-hal yang tampak pada diri manusia seperti, tutur kata, tingkah 

laku, dan watak menjadi ukurannya. Sedangkan menurut sudut pandang Bataniah 

Akhlak adalah merupakan ilmu yang membahas berbagai masalah manusia yang 

terkait dalam hal kewajiwaan.
79

  

Akhlak yang kokoh (matinul khuluq) atau akhlak yang mulia merupakan sikap 

dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada 

Allah maupun dengan makhluk-makhluk-Nya. Dengan akhlak yang mulia, manusia 

akan bahagia dalam hidupnya, baik didunia maupun di akhirat. Karena begitu penting 

memiliki akhlak yang mulia bagi ummat manusia, maka Rasulullah SAW diutus 

untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita 

akhlaknya.
80

  

Dan hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur‟an: 

ى وَأَِّهَ   ٍ ٍُ  خٍُكٍُ  ٌَعَ  عَظِيْ

Terjemahnya: 

dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
81

 

Dalam terjemahan kitab Ta’limul Muta’alli>m pasal tentang penghormatan 

terhadap ilmu dan ulama, salah satu bagiannya menjelaskan tentang menghindari 

akhlak tercela yaitu “Dianjurkan kepada pencari ilmu hendaklah menghindari akhlak 

yang tercela, karena hal itu ibarat anjing; padahal Nabi saw. Bersabda, “Malaikat 

tidak akan memasuki rumah yang di situ terdapat patung atau anjing sedang manusia 

                                                             

79Khallimi, Pembelajaran Aqidah dan Akhlak (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan 

Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h. 123. 

80Abdul Majid, dkk., Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 101. 

81Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV. 
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belajar dengan perantaraan malaikat”. Kemudian dalam pasal pengertian ilmu, fiqih 

dan keutamaannya, salah satu baginnya menjeaskan tentang belajar ilmu akhlak yaitu, 

“Demikian pula (wajib mempelajari ilmu) dalam bidang studi akhlak”.
82

 

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa mempelajarai ilmu akhlak 

memang sangatlah penting bagi para penuntut ilmu. Dengan mempelajari illmu 

akhlak, para penuntut imu akan mengetahui apa yang disebut akhlak baik dan akhlak 

yang buruk, bagaimana cara menghindarinya, dan menerapkannya daam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam perbincangan tentang akhlak yang kadang-kadang dikatakan moral, 

etika atau perangai, terdapat akhlaqul kharimah (akhlak yang mulia) dan akhlaqul 

madzmumah (akhlak yang tercela).
83

 Pada saat sekarang ini sedang marakmaraknya 

kita rasakan bersama bahwa baik yang kita sebut akhlak, moral, maupun etika 

tersebut sedang mengalami penurunan yang sangat buruk di Negara kita terutama 

terjadi pada peserta didik. Hal ini ditandai dengan sering terjadinya kekerasan, 

tawuran antara sesama pelajar, pornografi, narkotika, bullying antara sesama teman 

dan masih banyak lagi. Ini juga terjadi dalam lingkungan pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal. 

Akhlak adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengistilahkan perbuatan 

manusia yang kemudian diukur dengan baik atau buruknya seseorang. Dan dalam 

                                                             

82Aliy As‟ad, Terjemah Ta’limul Muta’allim (Yogyakarta: Menara Kudus, 2007), h. 10 dan 
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Islam, ukuran yang digunakan untuk menilai baik atau buruk itu tidak lain adalah 

ajaran Islam itu sendiri (Al-Qur‟an dan AlHadits).
84

 

Seseorang yang memiliki akhlakul kharimah maka akan disenangi oleh 

sesama manusia bahkan bukan hanya itu, jika sseorang berperilaku sesuai dengan 

ajaran islam maka sudah pasti kita muliah di mata Allah swt. dan menjanjikan akan 

masuk surga bersama Nabi Muhammad saw., seperti yang terkandung dalam sabda 

Nabi Muhammad saw. yang artinya “Sesungguhnya (orang) yang paling aku cintai 

diantara kalian dan orang paling dekat tempatnya dariku pada hari kiamata adalah 

orang paling baik budi pekertinya diantara kalian”. 

Sekalipun beberapa definisi akhlak yang dikemukakan di atas berbeda kata-

katanya, namun sebenarnya tidak berjauhan maksudnya, bahkan berdekatan artinya 

antara satu dengan lainnya. Sehimgga dapat dipahami bahwa akhlak dalam bahasa 

Arab nerasal dari kata khuluqun bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah 

akhlaqun yang artinya perangai, budi pekerti, tabiat, tingkah laku, dan akhlak. Juga 

dapat dipahami defenisi akhlak sebagai kehendak jiwa manusia yang secara spontan 

dapat menimbulkan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. 

Dari definisi berbagai pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa akhlak 

adalah budi pekerti atau akhlak ialah kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa 

dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan 

dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat- buat dan tanpa memerlukan pikiran.  

Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik dan terpuji menurut 

pandangan syariat dan akal pikiran. Maka dinamakan budi pekerti mulia dan 
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sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk, maka disebut budi pekerti yang 

tercela. Sumber akhlak atau pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria 

baik buruknya sesuatu perbuatan adalah Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah saw.
85

 

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam 

memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan pendidikan akhlak dan tidak diragukan 

lagi bahwa pendidikan akhlak dalam agama Islam. Al-Qur‟an sendiri sebagai dasar 

utama dalam agama Islam yang telah memberikan petunjuk pada jalan kebenaran dan 

mengarahkan kepada pencapaian kebahagiaan di dunia dan akhirat
86

 

2. Kedudukan Akhlak 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan sangatlah penting, dikarenakan akhlak 

merupakan poros atau inti dari tujuan hidup manusia dan salah satu ajaran pokok 

agama Islam.
87

 Akidah merupakan kepercayaan terhadap Allah yang meliputi enam 

kepercayaan yaitu rukun iman Rukun iman meliputi iman kepada Allah, iman kepada 

malaikat Allah, iman kepada rosul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari 

kiamat dan iman kepada Qada‟ dan Qadar Allah.
88

  

Akhlak merupakan sifat yang tertanam didalam diri manusia, sehingga dapat 

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa adanya 

pemaksaan. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan akhlak ini sangat penting untuk 

mengendalikan sifat yang ada didalam diri manusia, dimana sifat manusia ada dua 

yaitu sifat baik dan buruk. 

                                                             

85Bukhori Abu A. Yusuf Amin, Cara mendidik Anak menurut Islam (Cibinong: Syafira 
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3. Ruang Lingkup Akhlak  

Berdasarkan berbagai macam defenisi akhlak, maka akhlak tidak memiliki 

pembatasannya, ia melingkup dan mencakup semua perbuatan dan aktivitas manusia. 

Sebab apa saja perbuatan, amalan dan aktivitas yang mencakup semua kegiatan, 

usaha dan upaya manusia, yaitu adanya nilainilai perbuatan. Akhlak dalam Islam 

meliputi hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya, akhlak sesama 

manusia dalam satu agama, akhlak antara umat beragama dan akhlak dengan alam 

semesta.
89

 

Ruang lingkup akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam 

khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak diniah (agama/Islami) 

mencakup berbagai aspek dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama 

makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tak 

bernyawa).
90

 Berbagai bentuk dan ruang lingkup akhlak Islami sebagai berikut: 

a. Akhlak terhadap Allah  

Akhlak kepada Allah merupakan akhlak yang paling tinggi derajatnya. Sebab 

akhlak yang lainnya merupakan menjadi dasar akhlak kepada Allah terlebih dahulu. 

Akhlak terhadap Allah merupakan sikap atau perbuatan yang semestinya dilakukan 

oleh manusia sebagai makhluk, kepada Allah swt. Sikap dan perbuatan memiliki ciri-

ciri perbuatan akhlak sebagai berikut: Allah yang telah menciptakan manusia dari 

tanah kemudian diproses menjadi benih (Rahim), setelah ia menjadi segumpal darah, 

segumpal daging, dijadikan tulang dan dibalut dengan daging dan selanjutnya diberi 

roh. 
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Lalu Allah memberikan perlengkapan panca indera yang berupa pendengaran, 

penglihatan, akal pikiran dan hati. Adapun Allah yang telah memberikan bahan dan 

sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan 

yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan Allah yang telah 

memuliakan manusia dengan diberikan kemampuan menguasai daratan dan lautan. 

Jadi Allah swt. memberikan kenikmatan kepada manusia sebagai bukti bahwa Allah 

perlu dimuliakan dengan manusia mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan yang 

Allah perintahkan. 

Berhubungan dengan Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan. Dalam QS al-

Fatihah/1: 5 yang berbunyi: 

 ُٓۗ  ايَِّانَ َٔعْثذُُ وَايَِّانَ َٔسْتعَِيْ
Terjemahnya: 

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami 
meminta pertolongan.

91
 

Dari ayat di atas mengindikasikan bahwasanya hanya kepada Allah lah kita 

beribadah dan meminta pertolongan di waktu sulit maupun luang. Ibadah adalah 

perasaan merendahkan diri yang lahir dari hati nurani sebagai akibat perasaan 

mengagungkan yang disembah, di samping dengan keyakinan bahwa yang disembah 

itu mempunyai kekuasaan yang pada hakekatnya tidak bisa dijangkau oleh 

kemampuan akal manusia.
92

 

Dalam QS. Al-Anfal/8: 20 yang berbunyi: 

 َْ عىُْ َّ ُْ تسَْ ُ ْٔت ْٕهُ وَاَ َ وَسَسىٌَُْهٗ وَلََ تىٌَََّىْا عَ ا اطَِيْعىُا اللّٰه ٕىُْٰٓ َِ َٓ ا  ٰٓايَُّهَا اٌَّزِيْ  ي 

Terjemahnya: 
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Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan 
janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-
perintah-Nya).

93
 

Ayat di atas merupakan manifestasi bentuk pendidikan akhlak terhadap Allah 

dan Rasul-Nya untuk senantiasa beriman, taat dan patuh terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya serta menjauhi apa saja yang dilarang-Nya. Ayat diatas 

memberikan pendidikan yang dalam bagi kaum muslim khususnya bagi para pelajar, 

untuk meyakini bahwa dengan selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya, akan melahirkan pribadi muslim yang cerdas dan berakhlakul 

karimah.
94

 Pendidikan akhlak ini merupakan sebuah proses mendidik, membentuk, 

dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berfikir yang baik. Melalui 

pendidikan akhlak ini, manusia dimuliakan oleh Allah dengan akal, sehingga manusia 

mampu mengemban tugas kekhalifahan dengan baik dan benar.
95

  

Selain dari pada itu, Yunahar Ilyas dalam bukunya membagi pembahasan 

akhlak kepada lima bagian yaitu: 

1) Akhlak terhadap Allah swt.  

2) Akhlak terhadap Rasulullah saw. 

3) Akhlak pribadi  

4) Akhlak dalam keluarga, terdiri dari kewajiban timbal balik antara orang tua dan 

anak, kewajiban suami istri, dan kewajiban terhadap kerabat.  

5) Akhlak bermasyarakat. Yaitu terdiri dari; apa-apa yang dilarang, apa-apa yang 

diperintahkan, dan kaedah-kaedah adab. 

                                                             

93Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Perkata Type Hijaz, h. 179. 
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6) Akhlak bernegara. Yaitu terdiri dari; hubungan antara pemimpin dan rakyat.
96

 

2. Akhlak terhadap sesama manusia  

Akhlak terhadap manusia mencakup beberapa aspek cakupan; akhlak terhadap 

orang tua, akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap tetangga, dan akhlak terhadap 

lingkungan sekitar. Oleh karenanya wajib hukumnya (fardlu„ain) untuk menghormati 

dan mencintai kedua orang tua, sama halnya dengan akhlak terhadap saudara dan 

tetangga. Kita senantiasa menjaga tali silaturahim dan selalu menjaga komunikasi 

serta hubungan yang baik terhadap saudara maupun tetangga. Akhlak terhadap 

sesama manusia berbentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, 

menyakiti badan, mengambil harta orang lain dan menyakiti hati dengan jalan 

menceritakan aib seseorang dibelakangnya. Jadi akhlak terhadap sesama manusia ini 

diharapkan manusia mampu dan pandai mengendalikan nafsu amarah dengan 

mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri. 

3. Akhlak terhadap lingkungan  

Akhlak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat disekitar 

manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa. 

Dimana pada al-Qur‟an fungsi manusia merupakan sebagai khalifah yang 

mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, sehingga setiap 

makhluk dapat mencapai tujuan. Dapat diartikan bahwa manusia dituntut untuk 

mempunyai saling menghormati dan tanggungjawab, sehingga tidak melakukan 

perusakan terhadap lingkungan.
97

 Akhlak manusia terhadap alam bukan sekedar 

hanya semata-mata untuk kepentingan alam saja, namun jauh dari itu untuk 
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memelihara, melestarikan alam, dan memakmurkan manusia. Alam dalam konteks ini 

dipahami sebagai segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Hubungan antara 

manusia dan alam bukan merupakan hubungan antara tuan dan hamba, tetapi 

hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah S.W.T. 

4. Macam-Macam Akhlak 

a. Akhlak terpuji (mah}mudah)  

Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa arab akhlak 

mahmudah. Kata Mahmudah ialah bentuk maf‟ul dari kata hamida yang berarti 

dipuji. Akhlak disebut pula dengan akhlak karimah (akhlak mulia), atau makarim al-

akhlak (akhlak mulia), atau al-akhlak al-munjiyat (akhlak yang menyelamatkan 

pelakunya).
98

 

Berikut ini dikemukakan beberapa penjelasan tentang pengertian akhlak 

terpuji:  

1) Menurut Imam Al-Ghazali, Akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan 

kedekatan kepada Allah swt. Sehingga mempelajari dan mengamalkannya 

adalah merupakan kewajiban individual setiap muslim dan muslimah.  

2) Menurut Al-Quzwaini, akhlak terpuji adalah ketepatan jiwa dengan perilaku 

yang baik dan terpuji.Menurut Al-Maardi, akhlak terpuji adalah perangai yang 

baik dan ucapan yang baik.  

3) Menurut Ibnu Qoyyim, pangkal akhlak terpuji adalah ketundukan dan 

keinginan yang tinggi. Sifat-sifat terpuji menurutnya berpangkal dari kedua hal 

itu.  

4) Menurut Ibnu Hazm, pangkal akhlak terpuji ada empat, yaitu adil, paham, 
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keberanian, dan kedermawanan.  

5) Menurut Abu Dawud As-Sijistani, akhlak terpuji adalah perbuatanperbuatan 

yang harus disenangi, sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan-perbuatan 

yang harus dihindari atau dijauhi.
99

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

akhlak terpuji adalah sesuatu yang baik dan mesti dilakukan, yang mencakup 

akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri sendiri, 

orang lain, keluarga, teman sejawat, persaudaraan, akhlak kepada hewan, 

tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. 

b. Akhalak tercela (madz}mumah)  

Kata madz}mumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Akhlak 

madzmumah artinya akhlak tercela. Istilah ini digunakan oleh beberapa kitab yang 

membahas tentang akhlak, seperti Ihya „Ulum Ad-Din dan Ar_Risalah Al-

Qusairiyyah. Istilah lain yang digunakan adalah masawi‟ Al-Akhlaq sebagaimana 

digunakan Asy-Syamiri.
100

 Segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak 

terpuji disebut dengan akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela adalah tingkah laku 

yang tercela yang dapat merusak keimanan seorang muslim dan menjatuhkan 

martabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk akhlak madzmumah bisa berkaitan 

dengan Allah swt., Rasulullah saw., dirinya, keluarganya, masyarakat, dan alam 

sekitarnya. 

Adapun contoh dari akhlak tercela atau madzmumah, yaitu syirik, kufur, nifak 

dan fasik, takabur dan ujub, dengki, gibah (mengupat), riya‟, dan masih banyak lagi 

contoh-contoh dari akhlak tercelayang tidak dapat penulis sebutkan satu persatunya. 
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Yang menjadi kunci dalam akhlak madzmumah ialah segala Sesutu yang 

bertentangan dengan akhlak mahmudah disebut dengan Akhlak madzmumah. 

5. Tujuan Pembentukan Akhlak 

Ajaran agama Islam bagi peserta didik sangat diperlukan dimana agama Islam 

mengajarkan kebaikan dan mencegah tindakan yang kurang baik.
101

 Pendidik 

mempunyai tanggungjawab dalam membina peserta didik dalam hal akhlak. Dimana 

akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan inti dari tujuan 

hidup manusia. Dalam era sekarang peserta didik harus dibekali dengan akhlak yang 

baik untuk menjadi manusia yang baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain disekitar 

mereka tidak hanya untuk dirinya ataupun keluarganya. Tujuan pendidikan akhlak 

ialah untuk membentuk orang yang berakhlak baik, sopan dalam berbicara dan 

perbuatan, memiliki perilaku yang baik, bersifat bijaksana, ikhlas dan jujur.
102

 

Dengan itu tujuan pendidikan akhlak merupakan membentuk akhlak yang baik. 

Sedangkan pembentukan akhlak merupakan sarana dalam mencapai tujuan 

pendidikan akhlak agar menciptakan manusia yang berakhlak yang baik.  

Pendidikan akhlak adalah proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan dengan memperbaiki moral dan intelektual pada peserta didik. Dalam 

pendidikan sangat erat dalam proses pengajaran tidak hanya mengembangkan 

kapasitas intelektual, keterampilan, pemahaman nilai-nilai Islam, latihan moral serta 

menghasilkan perubahan kearah yang positif dengan bimbingan untuk melakukan 

                                                             

101Hasan Basri,  Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya (Yogyakarta: 
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perbuatan baik dalam kehidupan, kebiasaan bertingkah laku, berpikir dan berbudi 

pekerti yang luhur menuju terbentuknya manusia yang berakhlak mulia. 

6. Hambatan dalam Implementasi Pembentukan Akhlak Peserta Didik 

Dalam melaksanakan suatu proses pembentukan akhlak pada peserta didik 

terdapat suatu hambatan. Hambatan merupakan segala sesuatu yang muncul dan 

menghalangi ketercapaian tujuan.
103

 Hambatan dalam penerapan pembentukan akhlak 

adalah segala sesuatu yang menghalagi proses pembentukan akhlak baik dari dalam 

sekolah maupun luar sekolah. Hambatan yang terjadi berasal dari dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor ekternal.
104

 Faktor internal merupakan dari peserta didik, 

guru dan sarana prasarana sedangkan faktor eksternal berasal dari orang tua dan 

lingkungan rumah. 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hambatan guru dalam pembentukan 

akhlak peserta didik tidak hanya dari lingkungan sekolah tetapi juga dari lingkungan 

keluarga dan cara orang tua membina dan mendidik peserta didik itu sendiri. 

Pembentukan akhlak ini sangat diperlukan untuk peserta didik dimana untuk 

meningkatkan kemandirian dan kedisiplinan. Dalam mencapai tujuan tersebut 

dibutuhkan dukungan dan motivasi terhadap orangtua, sehingga pendidik lebih 

mudah untuk membentukan akhlak yang baik dengan melakukan pembiasaan 

mengucapkan salam, mengucapkan kalimat toyyib dan melakukan hal-hal yang 

positif. 

                                                             

103Halimah, “Upaya Guru dalam Pembentukan Akhlak Anak di Raudlatul Athfal Baipas 

Raudlatul Jannah Kota Malang,” Jurnal Dewantara 1, no. 1 (Januari, 2019), h. 4-5. 

104Mustiningsih, “Manajemen Implementasi Kurikulum dan Pembelajaran dalam 

Pembentukan Karakter Peserta Didik,” Jurnal Manajemen Pendidikan 1, no. 2 (Juni, 2018), h. 195. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dan jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai satus suatu 

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan.
1
 

Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala 

atau kedaan.
2
 Penelitian deskriptif kualitatif ini, para peneliti berusaha 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas 

dan sistematis. Penelitian deskriptif kualitatif ini, para peneliti berusaha 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh objek tertentu secara jelas 

dan sistematis. Penelitian deskriptif kualitatif ini juga disebut penelitian 

praeksperimen. Karena dalam penelitian ini peneliti melakukan eksplorasi, 

menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap 

suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.
3
  

Berdasarkan uraian di atas peneliti mendeskripsikan secara faktual dan 

                                                             

1Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. VII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 

234. 

2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 234. 

3Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Cet. V; Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2008), h. 14. 
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sistematis mengenai tugas utama guru dalam pembentukan akhlakul karimah peserta 

didik di SMKN 1 Gowa. Penelitian ini memfokuskan pada data yang bersifat 

deskriptif. Hal ini peneliti lakukan untuk menggambarkan kualitas akhlak peserta 

didik di SMKN 1 Gowa sebagai hasil dari implementasi tugas utama guru dalam 

membentuk akhlakul karimah peserta didik. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Gowa yang berlokasi di Kelurahan 

Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait 

dengan pemilihan lokasi penelitian di sekolah tersebut karena sekolah ini merupakan 

salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) yang berada di kecamatan 

Kalebajeng, sehingga menjadi pusat pengembangan pendidikan umum dan 

pengembangan Skil peserta didik. Dalam menetapkan lokasi penelitian peneliti 

memperhatikan tiga unsur penting, yakni: tempat, pelaku dan kegiatan.
4
 Lokasi 

penelitian ini berada satu kabupaten dengan tempat tinggal penulis. Jarak lokasi 

penelitian ini kurang lebih 6 kilometer, serta akses transportasi pribadi dan umum 

sangat lancar. Hal ini didukung oleh pendapat Moleong yang berpendapat bahwa 

faktor yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian adalah 

faktor waktu dan kelancaran transportasi ke lokasi penelitian.
5
 Selain itu, alasan 

mendasar lainnya bagi penulis dalam menetapkan lokasi penelitian adalah hubungan 

emosional penulis dengan sejumlah pimpinan, pendidik dari sekolah tersebut. Dengan 

begitu, diharapkan data yang hendak diperlukan oleh penulis dapat berjalan lancar. 

 

                                                             

4S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), h. 43. 

5Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1995), h. 86. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: 

1. Pendekatan Pedagogis 

Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi atau sumber daya insani.
6
 

Dalam hal ini peserta didik diharapkan mampu merealisasikan diri (self realisation), 

menampilkan diri sebagai pribadi yang utuh (pribadi muslim). Proses pencapaian 

realisasi diri tersebut dalam istilah psikologi disebut becoming, yakni proses 

menjadikan diri dengan keutuhan pribadinya. Sedangkan untuk sampai pada keutuhan 

pribadi diperlukan proses perkembangan tahap demi tahap (development).
7
  

Pendekatan kependidikan, memandang peserta didik (manusia) sebagai 

makhluk Allah yang memiliki potensi atau sumber daya insani yang disebut dengan 

akal dan perasaan yang memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, dan membudayakan ilmu yang dimilikinya.
8
 

Pendekatan paedagogis digunakan karena berkaitan dengan tugas utama guru 

dalam membentuk akhlakul karimah pesera didik, sehingga pembahasannya 

terorientasi pada kajian/argumentasi para pakar mengenai pengertian, fungsi, tugas, 

wewenang dan tanggung jawab guru dalam, mendidik dan membina peserta didik. 

2. Pendekatan Psikologis 

Peserta didik yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan, baik dari segi jasmani maupun rohani memerlukan bimbingan dan 

                                                             

6Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Cet. IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 

32. 

7Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 32. 

8Zakaria Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 

4. 
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arahan dari para guru yang berkompeten agar memiliki akhlak yang mulia. Namun 

pendekatan kependidikan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukan adanya 

pendekatan psikologi untuk mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, 

dan diamalkan peserta didik, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk 

memasukkan agama ke dalam jiwa mereka sesuai dengan tingkatan usianya.
9
 

Pendekatan ini juga menjadi penting dalam rangka memudahkan peneliti untuk 

mengkaji lebih dalam tentang tingkat keberhasilan guru dalam menerapkan tugas 

utama guru membentuk akhlakul karimah peserta didik di SMKN 1 Gowa. 

3. Pendekatan Teologi Normatif 

Abuddin Nata berpendapat, bahwa pendekatan teologis normatif dalam 

memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama 

dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan 

bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar 

dibandingkan dengan yang lainnya.
10

 

Sabda Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. adalah dalam 

bentuk ketiga dan itu ditegaskan oleh Alquran yang salah satunya dalam QS al-

Syu‟ara: 192-195: 

ْٕزِسِيْ  ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌِتىَُىْ ثهَِ  ٍْ ى لَ  ٍ ُٓ ُۙ عَ يْ ِِ وْحُ الََْ َٓ ۗ ٔزََيَ تِهِ اٌشُّ يْ ِّ ٍَ ٌْع  ًُ سَبِّ ا ْٕزِيْ َ ٍٓ ۗوَأَِّهٗ ٌتَ ثيِْ ُِّ ٍْ عَشَتِيٍّ  ٍِسَا  َٓ ُۙ تِ

Terjemahnya:   

Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta 

alam, Dia dibawa turun oleh ar-ruh al-amiin (Jibril), ke dalam hatimu 

(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang 

memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. 

                                                             

9Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi Revisi 12 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 51. 

10Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi Revisi 12, h. 28. 
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Melalui pendekatan teologis normatif ini seseorang akan memiliki sikap 

militansi dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya 

sebagai yang benar, tanpa memandang dan meremehkan agama lain.
11

 Melalui 

pendekatan ini pula, secara normatif memandang agama dari segi ajarannya yang 

pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran 

manusia. Dengan pendekatan ini, agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari 

Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini 

agama tampil sangat prima dengan seperangkat cinnya yang khas. Secara norma tif, 

agama Islam pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur. Untuk bidang sosial, agama 

tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-

menolong, tenggang rasa, persamaan derajat dan sebagainya Untuk bidang ekonomi, 

agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling 

menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, agama tampil mendorong 

pemeluknya aga memiliki keterampilan, keahlian dan sebagainya. 

Demikian pula untuk bilang kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

setinggi-tingginya, menguasa lingkungan hidup, kebudayaan, politik dan sebagainya 

agama tampil sangat ideal dan yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang terdapat 

dalam ajaran agama Islam,yaitu al-Qur‟an dan Hadis.
12

  Dalam kaitan ini, penulis 

memandang akhlak mulia sebagai ajaran agama Islam yang sudah pasti benar yang 

merupakan ketentuan dari Allah swt. Sebagai Standar ukuran untuk menilai baik atau 

buruknya suatu perbuatan manusia. 

Pendekatan ini dipakai dalam  rangka menggali sumber-sumber atau dalil 

                                                             

11Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi Revisi 12, h. 34. 

12Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi Revisi 12, h. 34-35. 
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yang ada dalam al-Qur‟an dan hadis. Hal ini dilakukan karena kedua sumber tersebut 

merupakan konsep terpercaya yang harus senantiasa dipedomani. Banyak ayat al-

Qur‟an ataupun hadis Nabi Muhammad saw. yang dapat dijadikan landasan dalam 

penelitian tentang pendidikan terutama yang berhubungan dengan akhlak mulia. 

C. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
13

 Apabila peneliti 

menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun pernyataan lisan.
14

 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa 

berupa benda, gerak atauproses sesuatu. Untuk mempermudah mengidentifikasi 

sumber data menurut Suharsimi Arikunto, penulis mengklasifikasikannya menjadi 

tiga tingkatan, yaitu sumber data berupa orang (person), sumber data berupa tempat 

(place), dan sumber data berupa simbol (paper) yang cocok untuk penggunan metode 

dokumentasi.
15

 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagi sumber, 

dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber 

                                                             

13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII; Jakarta PT 

Rineka Cipta, 2006), h. 129. 

14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 129. 

15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 129. 
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sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
16

 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua jenis 

sumber data, yaitu: Sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Telah dijelaskan di atas bahwa sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu Kepala SMKN 1 Gowa, 

guru bidang studi Pendidikan Agama Islam, dan guru bidang studi lain (PKN dan 

PJOK) yang ada di SMKN 1 Gowa serta siswa melalui hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berupa 

catatan atau dokumentasi data yang diperoleh dari dokumen  sekolah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu pada 

SMKN 1 Gowa, menyangkut keadaan sarana dan prasarana pendidikan dan lain 

sebagainya. Untuk mencari data yang objektif, maka peneliti menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi sebagai metode primer dan sekunder untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun jenis data yang yang digunakan adalah 

data kualitatif, sebab penelitian ini berusaha untuk mengungkap keadaan yang 

bersifat alamiah.
17

  

                                                             

16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Cet. Ke 6; Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 193. 

17Umam U., dkk., Metode Penelitian Agama; Teori dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 70. 
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1. Observasi 

Observasi adalah suatu  usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.
18

 Metode observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun 

langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung proses penerapan fungsi 

bimbingan guru dalam membentuk kepribadian peserta didik. Pada tanggal 30 Mei 

2022 peneliti melakukan observasi kepada peserta didik, semua guru yang bertugas di 

hari itu, serta sarana dan prasarana yang tersedia di SMKN 1 Gowa. 

Adapun hasil observasi peneliti, yaitu: 

a. Sebelum di mulai proses pembelajaran di kelas, peserta didik melakukan doa 

bersama, membaca al-qur‟an sekitar 10 menityang berhubungan dengan materi 

b. Sebelum di mulai proses pembelajaran di kelas, peserta didik melakukan doa 

bersama, menghafal al-Qur‟an yang berhubungan dengan materi   

c. Melaksanakan shalat dhuhur secara berjamaah 

d. Saat menutup pelajaran, guru bersama peserta didik menutup dengan bacaan 

hamdalah bersama-sama. 

e. Peserta didik bersama guru melakukan Jum‟at ibadah setiap hari Jum‟at supaya 

peserta didik terbiasa mendengarkan siraman rohani yang akan mempengaruhi 

akhlaknya 

f. Peserta didik diarahkan memberisihkan kelas sebelum kembali ke rumah masing-

masing. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

                                                             

18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 265. 
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dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan  itu. Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan 

yang akan diwawancarai adalah pimpinan, tenaga pendidik, serta peserta didik 

SMKN 1 Gowa. 

Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan terhadap beberapa subjek 

penelitian untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk pembelajaran yang dilakukan 

oleh pendidik di SMKN 1 Gowa. Wawancara yang ini digunakan untuk dapat 

mengetahui lebih mendalam tentang penerapan tugas utama guru dalam membentuk 

akhlakul karimah  peserta didik di SMKN 1 Gowa. Berdasarkan hasil wawacara 

terstruktur yang telah dikumpulkan peneliti pada 30 Mei 2022 tentang penerapan 

tugas utama guru dalam pembentukan akhlakul karimah peserta didik wawancara 

dengan Rudi Hartono, S.Pd.I  (sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan budi 

pekerti) yang mengatakan bahwa: 

“Gambaran akhlak peserta didik di SMKN 1 Gowa  sudah bagus dimana 
mereka sudah rutin melaksanakan shalat dzuhur secara berjama‟ah, dan taat 
peraturan”. Menurut beliau sebagian besar peserta didik akhlaknya sudah baik 
dan hanya ada beberapa yang akhlaknya belum baik begitu pula dengan tugas 
utama guru sudah dilaksanakan dengan maksimal.

19
 

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut penulis dapat mengetahui 

bahwa sebagian besar akhlak peserta didik sudah baik dimana mereka  sudah menaati 

peraturan yang diberlakukan, sudah rutin melaksanakan shalat dzuhur secara 

berjama‟ah dan etikanya sudah baik. Tetapi masih ada peserta didik yang akhlaknya 

kurang baik sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan berikut: 

Wawancara dengan Rahmat, S.Pd (Guru PKN) yang mengatakan bahwa: 

                                                             

19Rudi Hartono, Guru PAI, Wawancara, Gowa, 30 Mei 2022. 
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“Akhlak peserta didik  masih banyak yang perlu diperbaiki terutama dalam 
masalah pergaulan, etika dan sopan santun, dimana mereka biasa menganggap 
guru sebagai temannya sehingga gaya bicaranya ia sama ratakan dengan gaya 
berbicara kepada teman sebayanya”.

20
 

Sebagaimana yang dikatakan informan tersebut bahwa masih ada akhlak 

peserta didik  yang kurang baik terutama dalam beretika dengan gurunya. Dan akhlak 

tersebut harus diperbaiki. Tetapi kebanyakan siswa sudah berakhlak baik dan hanya 

ada beberapa saja yang perlu dibina lagi oleh para guru. 

Wawancara dengan Dra. Nurbaya (Guru BK) yang mengatakan bahwa:  

“Akhlak  peserta didik di SMKN 1 Gowa akhlak stabil dan sudah bagus, sudah 
taat dan patuh terhadap aturan-aturan dan tata tertib yang diberlakukan di 
sekolah, disiplin dalam belajar baik di kelas maupun di luar kelas serta disiplin 
dalam beribadah yaitu rutin melaksanakan shalat secara berjama‟ah. Serta 
etikanya baik terhadap masyarakat, orang tua, dan guru”. Menurut beliau 
akhlak siswa sudah bagus”.

21
 

Menurut informan tersebut bahwa akhlak peserta didik stabil dan sudah baik, 

sudah taat dan patuh terhadap aturan-aturan dan tata tertib yang diberlakukan baik di 

sekolah maupun di luar sekolah disiplin dalam beribadah yaitu rutin melaksanakan 

shalat secara berjama‟ah. Serta etikanya baik terhadap masyarakat, orang tua, dan 

guru sudah bagus. 

Wawancara dengan Tahir Nurdin, S.Pd. (Guru PJOK) yang mengatakan 

bahwa: 

“Akhlak siswa di SMK N 1 Gowa akhlaknya sedang, kadang naik kadang turun 
tergantung dari pribadi, lebih menonjol akhlak yang baik asal selalu 
diingatkan”.

22
 

Sebagai kesimpulan yang dapat peneliti uraikan dari beberapa hasil 

wawancara tentang gambaran akhlakul karimah peserta didik di SMKN 1 Gowa yaitu 

                                                             

20Rahmat, S.Pd., Guru PKN, Wawancara, Gowa, 30 Mei 2022. 

21Dra. Nurbaya, Guru BK, Wawancara, Gowa, 30 Mei 2022. 

22Tahir Nurdin, S.Pd., Guru PJOK, Wawancara, Gowa, 30 Mei 2022. 
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sebagian besar akhlak peserta didik sudah baik dimana mereka sudah mengikuti 

peraturan yang diberlakukan dan sudah rutin melaksanakan ibadah seperti shalat 

secara berjama‟ah. Namun masih ada beberapa peserta didik yang harus dibina lebih 

mendalam lagi terkhusus dalam beretika baik kepada guru maupun teman sebaya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berisi tentang 

penerapan  tugas utama guru dalam  membentuk akhlakul karimah peserta didik di 

SMKN 1 Gowa. Dengan demikian dokumen sebagai sumber data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang berisi tentang 

pembentukan akhlak peserta didik di SMKN 1 Gowa yaitu berupa catatan-catatan 

prestasi yang tersimpan di TU dalam bentuk piagam maupun catatan-catatan 

pelanggaran peserta didik yang ada di ruang BK. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.
23

 Secara 

fungsional instrumen penelitian berguna untuk memperolch data yang diperlukan 

ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan." 

Dalam menentukan instrumen harus memperhatikan faktor reliabilitas (keterandalan) 

dan validitas (kesahihan) sebuah data. Di samping itu instrumen juga harus memiliki 

sifat keterbukaan agar data yang diperoleh dapat lebih baik kualitasnya. Dengan 

demikian suatu penelitian mutlak membutuhkan instrumen dalam rangka memperoleh 

data yang dibutuhkan. 

                                                             

23W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 449. 
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Sukardi berpendapat, bahwa ada 4 (empat) media (instrumen) untuk mengum-

pulkan data dalam proses penelitian. Keempat media (instrumen) tersebut pengguna 

annya dapat dipilih satu macam, atau gabungan antara dua media tersebut, tergan 

tung macam data yang diharapkan oleh peneliti. Keempat media tersebut adalah 

kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendapat ini relevan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono yang mengatakan bahwa, “secara umum 

terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, doku 

mentasi, dan gabungan/triangulasi.”
24

 

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka instrumen (media/alat) yang digu 

nakan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam proses penelitian ini adalah: 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan check list dokumentasi. 

1. Pedoman  Observasi 

Sukardi berpendapat bahwa observasi adalah instrumen lain yang sering 

dijumpai dalam penelitian pendidikan. Instrumen observasi ini lebih sering diguna 

kan sebagai alat pelengkap instrumen lain, termasuk kuesioner dan wawancara.
25

 

Melalui pedoman observasi ini, peneliti memperoleh gambaran data mengenai 

penerapan tugas utama guru dalam pembentukan akhlak peserta dididk di SMKN 1 

Gowa yang mencakup data yang diambil melalui guru PABP, peserta didik, kepala 

sekolah, guru BK, guru PKN, guru PJOK Secara umum diambil dengan cara melihat, 

mengamati suasana proses belajar mengajar serta kondisi akhlak peserta didik di 

dalam maupun di luar kelas. 

2. Pedoman  Wawancara 

                                                             

24Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

309. 

25Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, h. 78. 
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Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa, “Wawancara adalah sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interviewer).”
26

 

Esterberg mengemukakan tiga macam wawancara sebagaimana dikutip oleh 

sugiyono, yaitu (1) Wawancara terstruktur (structured interview), yakni peneliti 

(pengumpul) data telah menyiapkan pedoman penelitian berupa pertanyaan-

pertunyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan; (2) Wawancara 

semitertruktur (semistructured interview), yakni dalam pelaksanaan jenis wawancara 

ini peneliti (pengumpul) data lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. (3) 

Wawancara tak terstruktur (unstructured interview)”. Yakni wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
27

 

Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif 

ini adalah wawancara mendalam yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, 

tanggapan dan opini individu yang diwawancarai berkenaan dengam penerapan tugas 

utama guru dalam pembentukan akhlakul karimah peserta didik di SMKN 1 Gowa 

tersebut. 

                                                             

26Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

317. 

27Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

319-320. 
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Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara berstruktur atau 

tertutup dilakukan berdasarkan pertanyaan dengan maksud dapat mengontrol dan 

mengatur berbagai dimensi wawancara itu, antara lain pertanyaan yang diajukan telah 

ditentukan bahkan kadang-kadang juga jawabannya, demikian pula lingkup masalah, 

sehingga benar-benar dibatasi. 

Metode interview ini peneliti gunakan untuk mendapatkan keterangan tentang 

kepribadian peserta didik di SMKN 1 Gowa. Dalam hal ini, interview ditujukan 

kepada kepala sekolah, peserta didik , guru PABP, guru PKN, guru PJOK, serta guru 

BK di SMKN 1 Gowa. 

3. Check List Dokumentasi 

Dokumentasi, asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di 

dalam  melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen,peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian dan sebagainya.
28

 Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
29

 Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

dokumen-dokumen administratif, notulen, dan laporan tertulis wali kelas, guru 

bimbingan dan konseling, guru piket, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini yang terdapat pada lokasi penelitian.  

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

                                                             

28Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 158. 

29Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

329. 
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membuat kesimpulan atas temuannya.
30

 Peran peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dengan menggunakan: 

1. Pedoman Obeservasi 

Instrumen data dalam observasi ini berisi catatan tentang penerapan fungsi 

bimbingan guru dalam membentuk kepribadian peserta didik di SMKN 1 Gowa. 

2. Pedoman Wawancara 

Instrumen data dalam wawancara ini disusun dalam bentuk pedoman 

wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab oleh informan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan verbal 

kepada informan yang merupakan sebagaian dari subjek penelitian yaitu pimpinan, 

tenaga pendidik dan kependidikan, dan peserta didik SMKN 1 Gowa.  

3. List Dokumentasi 

List dokumentasi berisi tentang dokumen tertulis para narasumber yakni 

pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik di SMKN 1 Gowa. 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Menurut Winartha teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan 

suatu metode yang digunakan dalam menganalisis, menggambarkan, dan meringkas 

berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil obsevasi 

dan dokumentasi atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di 

lapangan.  

Dengan kata lain deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis atau 

                                                             

30Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), 

(Jakarta: GP Press, 2008), h. 222.  
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pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau 

kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu sehingga diperoleh 

kesimpulan umum. Pengolahan data dapat dilakukan setelah data yang diperlukan 

terkumpul. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah karena dengan pengolahan data maka data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah 

dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan 

kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data 

tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji 

hipotesa atau pertanyaan penelitian. 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pola analisis non-statistik, 

artinya pola yang sesuai untuk data deskriptif atau data textular, atau juga biasa 

disebut analisis isi (content analysis), karena data deskriptif dalam penelitian ini 

dianalisis menurut isinya. Adapun tahapan analisis datanya, yaitu: 

1. Pengumpulan Data; Data yang diperoleh dari catatan peneliti melalui observasi 

di lapangan yang berkaitan dengan penerapan fungsi bimbingan guru dalam 

membentuk kepribadian peserta didik di SMKN 1 Gowa. 

2. Reduksi Data; Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisis dan 

melakukan pemilihan data pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal 

penting, sesuai dengan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, sehingga dapat 

memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan menemukan teori baru yang 

bersifat temuan. 

3. Penyajian Data; Setelah menganalisis dan mengumpulkan data yang 

dibutuhkan, peneliti melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif 
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dan memberi makna terhadap data-data yang dianggap sudah jelas.   

4. Penarikan Kesimpulan; Setelah keseluruhan tahapan telah dilalui maka 

penarikan kesimpulan dapat dilakukan. Sejak awal ke lapangan dan juga dalam 

proses pengumpulan data, peneliti menyimpulkan inti dari hasil penelitian yang 

dilakukan di lapangan. 

G. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dengan melakukan teknik 

pemeriksaan data kualitatif Moleong atau seperti yang dikemukakan oleh Burhan 

Bungin dengan istilah “meta-metode” yaitu menggunakan beberapa metode sekaligus 

dalam suatu penelitian yang dilakukan secara linear, untuk menguji apakah data yang 

diperoleh dalam penelitian itu adalah sah dan benar.
31

 Berikut ini beberapa teknik 

pemeriksaan data yang dilakukan untuk menjamin keabsahan data hasil penelitian 

yaitu: 

1. Referensi; Referensi dilakukan dengan membuat catatan lapangan, membuat 

transkrip pengamatan dimana peneliti berperan serta dan mengumpulkan 

dokumen untuk memperkuat hasil pengamatan. 

2. Triangulasi; Triangulasi selain berfungsi sebagai teknik pengumpulan data juga 

berfungsi menguji kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data.  

                                                             

31Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

254-261.  
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BAB IV 

PENERAPAN TUGAS UTAMA GURU DALAM MEMBENTUK AKHLAKUL 

KARIMAH PESERTA DIDIK DI SMKN 1 GOWA 

A. Gambaran Umum SMKN 1 Gowa 

1. Sejarah Singkat Berdirinya  SMKN 1 Gowa 

SMK Negeri 1 Gowa didirikan pada Tahun 1972 yang tercantum pada SK 

Pendirian Sekolah 010/O/1972. Awalnya bernama SMEA (Sekolah Menengah 

Ekonomi Atas). Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 7,095 M
2
. Awalnya berjumlah 

5 (lima) jurusan, antara lain:  

a. Taknik Audio Video 

b. Otomatisasi Perkantoran 

c. Akuntansi Lembaga 

d. Teknik Komputer Jaringan dan 

e. Bisnis Daring dan Pemasaran 

Pada Tahun 2018, SMK Negeri 1 Gowa yang dipimpin oleh Kepala Sekolah 

Bapak Drs. Imanuddin Djaya, M.Pd membuka pendaftaran siswa baru pada Jurusan 

Pariwisata, khususnya Usaha Perjalanan Wisata. Sehingga SMK Negeri 1 Gowa 

sekarang terdiri atas 6 (enam) jurusan, yaitu: 

a. Teknik Audio Video 

b. Otomatisasi Perkantoran 

c. Akuntansi Lembaga 

d. Teknik Komputer Jaringan 

e. Bisnis Daring dan Pemasaran, dan 

f. Pariwisata



90 
 

 

SMK Negeri 1 Gowa mulai memberlakukan Full Day School mulai pada 

Tahun 2018 sampai sekarang.  

2. Visi dan Misi SMKN 1 Gowa 

a. Visi; menyiapkan tenaga kerja profesional ditingkat menengah, berakhlak mulia, 

unggul dalam prestasi, mandiri, inofatif serta berwawasan lingkukngan. 

b. Misi; di antaranya: 

1) Menyiapkan pembelajaran dan bimbingan secara kreatif, efektif, 

menyenangkan, dan peduli lingkungan. 

2) Melaksanakan dan mengembangkan layanan pendidikan yang bermutu 

dilandasi iman dan takwa. 

3) Melaksanakan pembelajaran berbasis IT dan pengembangan teaching factory. 

4) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan kesiswaan melalui 

sukses akademik, sukses organisasi dan sukses religius. 

5) Meningkatkan kualitas kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan dalam 

mewujudkan 8 standar pendidikan. 

6) Meningkatkan kerjasama aktif dengan dunia usaha dan dunia industry serta 

stake holder lainnya. 

7) Mengembangkan potensi lingkungan indah sebagai sumber belajar dalam 

mewujudkan sekolah sebagai taman, sekolah sehat, sekolah ramah anak dan 

sekolah adiwiyata. 
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3. Sarana dan Prasaran 

 

Tabel 4.1 

Sarana dan Prasarana SMK Negeri 1 Gowa 

No. Nama Ruang/Fasilitas Jumlah 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 

2 Ruang bendahara sekolah 1 

3 Ruang BK 1 

4 Ruang tata usaha 1 

5 Ruang Wakasek 1 

6 Ruang hubungan industri 1 

7 Ruang guru 1 

8 Laboratorium 10 

9 Musallah 1 

10 Kamar mandi 6 

11 Ruang kelas 28 

12 Perpustakaan 1 

13 Aula 2 

14 Taman 1 

15 Lapangan 1 

16 Kantin 8 
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4. Jumlah Pendidik 

Tabel 4.2 

Jumlah Pendidik SMKN 1 Gowa 

 

DINAS PENDIDIKAN 

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II MAKASSAR - GOWA 

UPT SMK NEGERI 1 GOWA 

Jalan Pramuka No 3 Limbung  Kab. Gowa Telp. (0411) 842195 

    DAFTAR NAMA GURU DAN PEGAWAI 

  

    
NO NAMA JABATAN STATUS 

1 Drs. Imanuddin Djaya, M.Pd. Kepala Sekolah PNS 

2 Dra. Najmah, M Guru PNS 

3 Dra. Suhaedah Guru PNS 

4 Drs. H. Abd. Rasyid, B Wakasek Kurikulum PNS 

5 Drs. H. Abd. Mansur Wakasek WMM PNS 

6 Dra. Tri Astuti Lestari Guru PNS 

7 H. Abd. Rauf, S.Pd Wakasek Sarpras PNS 

8 Dra. Hasiah Guru PNS 

9 Dra. Hj. Harlina Arif, M.Pd. Guru PNS 

10  Hj. Hajariah, S.Pd, M.Pd Guru PNS 

11 Dra. Hj. Bunga Tubu, M.Pd Ka. Prog. Keahlian PNS 

12 Drs. Muh. Ali, B Wakasek DU.DI PNS 

13 Hj. Imantang, S.Pd Guru PNS 
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14 Muhammad Syarif, S.Pd, M.Pd Guru PNS 

15 Asnidar, S.Pd Ka. Prog. Keahlian PNS 

16 Dra. Sakriani Guru PNS 

17 Hj. Subaedah, S.Pd Guru PNS 

18 Sitti Ramlah, S.Pd, M.Pd Guru PNS 

19 Hj. Erna, S.Pd Guru PNS 

20 Muh. Akhyar Amin, S.Pd, M.Pd Guru PNS 

21 Mansyur, S.Pd Bendahara BOS PNS 

22 Jusneni, S.Pd Guru PNS 

23 Hj. Nurliah, S.Pd, M.Pd Guru PNS 

24 Muchlis Jufri, S.Pd Guru PNS 

25 Albertha Romagasa, SE,M.Pd. Ka. Prog. Keahlian PNS 

26 Amri H, S.Pd, M.Pd. Guru PNS 

27 Endang, SE, M.Pd. Ka. Prog. Keahlian PNS 

28 Risnawati, S.Pd Guru PNS 

29 Drs. Muh. Tahir Nurdin Guru PNS 

30 Muh. Said S.Pd. Wakasek Kesiswaan PNS 

31 Sri Arbangatun S.Pd Guru PNS 

32 Hasridah, S.Pd. Guru PNS 

33 Usman, S.Pd Ka. Prog. Keahlian PNS 

34 Hj. Syahrina,S.Pd, M.Si Guru PNS 
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35 Luqman Syam, S.Kom Ka. Prog. Keahlian PNS 

36 Salmah, S.Pd Guru PNS 

37 Marwati, S.Pd Guru PNS 

38 Silahuddin ,S.Pd Guru PNS 

39 Irma M S.Pd. Guru PNS 

40 Kamaruddin, S.Pd. Guru NON PNS 

41 Kartini Ichsan, SE. Guru NON PNS 

42 Ekawaty Ramli, S.Pd. Guru NON PNS 

43 Hermiati Taib, ST Guru NON PNS 

44 Dian Ekawati, S.Pd Guru NON PNS 

45 Syahriani, S.ST Operator NON PNS 

46 Syaputra Yanto, S.Pd Guru NON PNS 

47 Hasriani, S.Pd. Guru NON PNS 

48 Muh. Amri Syam, S.Pd. Guru NON PNS 

49 Hasna Ningsih, S.Pd Guru NON PNS 

50 Sumarni, S.Pd Guru NON PNS 

51 Rizka Musyarrafah, S.Pd Guru NON PNS 

52 Kamaria, S.Pd. Guru NON PNS 

53 Muh. Nurul Aswan, S.Pd Guru NON PNS 

54 Reski Amelia, S.Pd. Guru NON PNS 

55 Qadri, S.Pd. Guru NON PNS 
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56 Irfan, S.Pd. Guru NON PNS 

57 Lia Harliah, S.Pd. Guru NON PNS 

58 Ahmad, S.Pd Guru NON PNS 

59 Nisfi Syahbani, S.Pd Guru NON PNS 

60 Risma Pita Musyawarah, S.Pd Guru NON PNS 

61 Rosdiana, S.Pd. Guru NON PNS 

62 Rahma Harianti, S.Pd.I Guru NON PNS 

63 Muh. Rakhmat,S.Pd Guru NON PNS 

64 Sumarni,S.Pd Guru NON PNS 

65 Nurhidayat, S.Pd. Guru NON PNS 

66 Darmawati, S.Pd Guru NON PNS 

67 Irma Suryani, S.Pd. Guru NON PNS 

68 Sri Ayu Sunarti, S.Pd. Guru NON PNS 

69 Rudi Hartono, S.Pd.I Guru NON PNS 

70 Irwansyah, S.Pd.I Guru NON PNS 

71 Sri Handayani S, S.Pd. Guru NON PNS 

72 Syamsinar, S.Pd Guru NON PNS 

73 Kasrawati, S.Pd Guru NON PNS 

74 Nurul Maqfirah Rauf, S.Pd. Guru NON PNS 

75 Aulia Nurinsani. A , S.Pd Guru NON PNS 

76 Mega Suci Putri, S.Pd Guru NON PNS 
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77 Ramlah, S.S Guru NON PNS 

78 Husnih, S.Pd Guru NON PNS 

79 Nurul Atifa Mawaddah, S.Pd Guru NON PNS 

80 Sakinah Risfayanti, Amd.Pw Guru NON PNS 

81 Resky Amanda, S.Pd Guru NON PNS 

82 St. Sakinah, S.Pd Guru NON PNS 

83 Muslimat Machmud Amd Guru NON PNS 

84 St. Asmirah, S.Pd Guru NON PNS 

85 Nur Rahmi, S.Pd Guru NON PNS 

86 Khairul Amri, S.Pd Guru NON PNS 

87 Dra. Halwiyah Hamja Guru PENSIUN 

88 Dra. Lis Maso Guru PENSIUN 

89 Agus S.Pd Guru NON PNS/NON SK 

90 Heruagni Fachrul Pandu, S.Par Guru NON PNS/NON SK 

91 Rahmatullah R,S.Pd Guru NON PNS/NON SK 

92 Rizkiyah Ridhayanti, Ss Guru NON PNS/NON SK 

93 Nur Qadryanti Zainuddin, S.Pd Guru NON PNS/NON SK 

94 Dra. Halwiyah Hamja BK PENSIUN 

95 St. Nurbaya, S.Pd BK NON PNS 

96 Ulfa Nur Azizah. S, S.Pd BK NON PNS 

97 Zakir, S.Sos Ka. Perpustakaan PNS 
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98 Sujirah Pegawai Perpustakaan PNS 

97 Musdalifah Pegawai Perpustakaan NON PNS 

96 Zumiratul Ahsha, A.Md.,Akun Pegawai Perpustakaan NON PNS 

97 Abd. Gaffar Ka. TU PNS 

98 Tauhid Suharman, SE. Bendahara Gaji PNS 

99 Syamsurya, SE Tenaga Administrasi NON PNS 

98 Ayu Andriana, S.Pd Tenaga Administrasi NON PNS 

99 St. Magfirah, S.Sos Tenaga Administrasi NON PNS 

100 Abd. Rahman Tenaga Administrasi NON PNS 

101 Syahrir Tenaga Kebersihan NON PNS 

102 Ratna Tenaga Kebersihan NON PNS 

103 Irmawati Tenaga Kebersihan NON PNS 

104 Sultan Dg. Mile Penjaga Sekolah NON PNS 

105 Amiruddin Penjaga Sekolah NON PNS 

106 Rahmat Surahmat Penjaga Sekolah NON PNS 

107 Muh. Saleh Satpam NON PNS 

108 Nasrul Satpam NON PNS 

109 Muh. Rizal Satpam NON PNS 
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        Mengetahui : 

 

  

        Kepala UPT SMKN 1 Gowa 

    

    

    

  

       Drs. Imanuddin Djaya, M.Pd 

  

       NIP. 19661109 199402 1 001 

 

5. Jumlah Peserta didik 

 

Tabel 4.3 

Jumlah Pendidik XI AKL 1 SMKN 1 Gowa Tahun Pelajaran 2021-2022 

 

KELAS  :  XI AKL 1 

  

No 
N o m o r 

N a m a L/P 
Stb Induk Nasional 

1   0046632830 ASMAWATI R P 

2   0050952708 DINI SAFITRI L 

3   0054768054 FEBRIYANTI P 

4   0052631293 FIDYAH REZKIYAWATI P 

5   0057574124 FIRDA APRILIA P 

6   0057821039 FIRDAWATI L 

7   0044466395 FITRAH RAMADHANI P 

8   0065175644 HASFITRI NUR QALBI P 

9 
  

0045138598 
INCE MUTHIA PUTRI 

MOCHTAR 
P 

10   0050952690 JURIATI L 

11   0051013227 KARMILA P 

12   0041225209 MAYANG SARI P 

13   0052299005 MUH IQBAL HAMID L 

14 
  0057631898 

MUH. AIDIL FITRAH 

RAMADHAN L 
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15   0044576122 MUH. RADHI AL HAFID L 

16   0051331094 MUHAMMAD AQILUN ZAKI L 

17   0052636100 MUTHI'AH AZ-ZAHRA BASRI L 

18   0058722022 NADIA AULIA RAHMAN P 

19 
  

0060132756 
NUR AZIZA PUTRI NABILA 

BUNGA 
L 

20   0052235526 NURINDAH SARI P 

21   0050952680 NURUL MUTMAINNA P 

22   0051510508 NURUL MUTMAINNA P 

23   0053676453 PUTRI SALEH L 

24   0058263132 RAHMAT RAMDHANI L 

25   0049899739 RUSNI L 

26   0052594017 SARTIKA DEWI YUL P 

27   0052477411 SELVIA AYU L 

28   0050294149 SILVANI P 

29   0067157212 SILVINA P 

30   0068234744 SISI AMELIA PUTRI L 

31   0045679334 SITI NUR AZZAHRA P 

32   3051226882 ST. NURHALISAH P 

33   0053363713 SUCI AULIAH RAMADHANI P 

34   0053136322 SUKMAWATI P 

35   0066344132 SYAMSURYANI SALAM P 

36   0046886546 YENI ARTIKA P 

     
Laki-laki     = 14 

Perempuan  = 22 

_____________ 

 
Wali Kelas, 

Jumlah        = 36   

  DARMAWATI, S.Pd. 
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Tabel 4.4 

Jumlah pendidik XI AKL 2 SMKN 1 Gowa 

Tahun Pelajaran 2021-2022 

 
KELAS  :  XI AKL 2 

  
No 

N o m o r 
N a m a L/P 

Stb Induk Nasional 

1   0051997055 ADISTI TRAFITA PUTRI P 

2   0058079414 ADWIAH SAFITRI P 

3   0046838998 ALDI MAULANA PUTRA L 

4   0060054081 ALMA INDAH PERTIWI P 

5   3058193764 ALYA AMALIAH ARIF P 

6   0051473352 CIKITA AWALIAH P 

7   0051936312 FARID ALFALAH L 

8   0059224886 FATMAWATI P 

9   0045658820 FITRIA NOVIANTI P 

10   0054987464 GHAITSA SAFA AULIA P 

11   0057669393 HUSNUL KHATIMA P 

12   0058973397 IMELDA HARIS P 

13   0051575841 ISRAWATI P 

14   0050910888 KAYLA AZIZAH P 

15   0051936334 M. QOID DHIAULHAQ L 

16   3045919855 MAWAR INDAH SARI P 

17   0051299951 MUH. ALIF DZAKI L 

18   0051936342 MUH. HAKIM L 

19   0050990816 MUH. RIFKHI SURYANTO L 

20   0053136317 MUH.FIKRI ALFAREZAL L 

21   0058550829 MUTMAINNAH P 

22   0057360927 NUR AULIA SABDA P 
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23   0058882061 NUR FEBRYANTI. A P 

24   0050952704 NUR INDAH SARI P 

25   0052518259 NUR RESTU IDRIS P 

26   0060038831 NUR SYAMSI RAMADHANI P 

27   3056694354 NURUL ISNAENI P 

28   3052434866 PUTRI SALSABILA P 

29   0046115440 RISKA AWALIYAH P 

30   0060135475 RISKA RAHMAYANTI P 

31   0051335655 RISNAYANTI L 

32   0053901259 SUARNI P 

33   0052518270 SUHERNI P 

34   0059558742 TRI MUKFIDAH TULASMI P 

35   0053725659 YUYUN MUFTADISA P 

 

Laki-laki      = 8 

Perempuan  = 27 

_____________ 

 

Wali Kelas, 

Jumlah        = 35   

  RISNAWATI,  S.Pd.. 
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Tabel 4.5 

Jumlah Pendidik XI AKL 3 SMKN 1 Gowa 

Tahun Pelajaran 2021-2022 

 

KELAS  :  XI AKL 3 

  

No 
N o m o r 

N a m a L/P 
Stb Induk Nasional 

1   0058811459 AISYAH NURLAILI SYARIF P 

2   3063998668 AL MARZA APRILIANI P 

3   0052518273 ALAMSYAH L 

4   0051997069 ANDIKA KRISNA BAYU L 

5   0058197916 ARDIAH SAPITRI P 

6   0060053602 ASRINI P 

7   0054361886 AZH-ZAHRA APRILIA P 

8   0060091699 HASNITA P 

9   0048986381 IMELDA GAULA P 

10   0059011484 ISMAYANTI P 

11   3057631581 JULIANTI P 

12   0051312197 KHAERUNNISA P 

13   3056423554 KURNIA P 

14   0052235537 MUH ARNANDA NURDIN L 

15   0059983367 MUH. ILHAM NURHIDAYAT L 

16   0052518277 MUSDALIPA P 

17   0058422027 NUR ANNISA P 

18   0051590988 NUR FITRAH RAMADHANI P 

19   0058480575 NUR FITRIANI NAYA P 

20   0051956885 NUR INDAH SRI RAHAYU P 

21   0056713697 NUR RAHMAWATI P 
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22   0057609289 NURAENI P 

23   0051139103 NURFADILAH P 

24   0060053607 NURFADILAH P 

25   0054074172 NURINDAH SARI P 

26   0057416499 NURPADILLA P 

27   0050952700 NURUL INAYAH P 

28   0052354283 RAHMAWATI P 

29   0058693204 RESKI AMALIA P 

30   0058507022 RESKY NASYIATUL AISY P 

31   0056138310 REZKY RAHMADANI P 

32   0059900280 RISDAYANTI P 

33   0065173455 SRI RAHMADANI AMALIYAH P 

34   0060234025 WIWI APRILIA PUTRI P 

35   0041794044 MUZAKRI L 

     Laki-laki      = 5 

Perempuan  = 30 

_____________ 

 
Wali Kelas, 

Jumlah        = 35   

  Muh. Akhyar Amin, S.Pd, M.Pd 
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Tabel 4.6 

Jumlah Pendidik XI AKL 4 SMKN 1 Gowa 

Tahun Pelajaran 2021-2022 

 

KELAS  :  XI AKL 4 

  

No 
N o m o r 

N a m a L/P 
Stb Induk Nasional 

1   0052128824 AMELIA P 

2   0052356062 ANASTASYA PUTRI FEBRIANI P 

3   0057234828 ASFINA RAHMADANI P 

4   0059287982 DHIMA MIFTAHUL JANNAH P 

5   0044930148 HASRIYANI P 

6   0055856359 HIDAYAT L 

7   0049814505 INDAH P 

8   0052573119 IQRAM ALMUQTADIR L 

9   0042982210 IRMA SAFITRI S P 

10   0056741382 ISMI AZIZAH P 

11   0050198832 MAULIAH P 

12   0057898392 MIFTAHUL JANNAH P 

13   0041794226 MUH. AKBAR L 

14   0045113787 MUH. FIKRAM ARSYAD L 

15   0052393226 MUH. IMRAN MAWARDIN NUR L 

16   0036137117 MUH. YUSUF L 

17   3043518435 MUTHMAINNA P 

18   0051575843 NADRATUN NI'MAH P 
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19   3048050680 NIRSANG L 

20   0051198925 NITA HUDSAIFAH P 

21   0051151137 NUR ANNISA P 

22   0055404795 NUR ANNISA P 

23   0057244775 NURAISYAH P 

24   0056287418 NURUL ALIFIAH QALBI P 

25   0046118312 NURUL ALMUNAWARA QALBI P 

26   0086326296 NURUL PRATIWI P 

27   0045050103 PUTRI ANASTASYA P 

28   0050852367 PUTRI HADI LESTARI P 

29   0048552554 PUTRIANI RASYID P 

30   0052434322 RESKI KHAERUL YAKIN P 

31   0051855252 RESTI NURFADILLAH AMIR P 

32   0056752585 SYFA MUTMAINNAH P 

33   0044842111 UMMY KALTSUM P 

34   0060135476 ZAKIYYAH PUTRI AULIA P 

 

Laki-laki      = 7 

Perempuan  = 27 

_____________ 

 
Wali Kelas, 

Jumlah        = 34   

  Dra. Suhaedah 
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B. Pelaksanaan Tugas Utama Guru dalam Membentuk Akhlak Peserta  Didik  di 

SMKN 1 Gowa 

1. Pelaksanaan Tugas dalam Mendidik 

Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan niali-

nilai hidup kepada anak didik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti 

lakukan melalui observasi dan wawancara pada hari senin 30 Mei 2022 di SMKN 1 

Gowa guru sangat berperan penting dalam mendidik peserta didik dengan cara: 

a. Sebelum di mulai proses pembelajaran di kelas, peserta didik melakukan doa 

bersama, membaca al-qur‟an sekitar 10 menityang berhubungan dengan materi. 

b. Sebelum di mulai proses pembelajaran di kelas, peserta didik melakukan doa 

bersama, menghafal al-qur‟an yang berhubungan dengan materi. 

c. Melaksanakan shalat dhuhur secara berjamaah. 

d. Saat menutup pelajaran, guru bersama peserta didik menutup dengan bacaan 

hamdalah bersama-sama. 

e. Peserta didik bersama guru melakukan jum‟at ibadah setiap hari jum‟at supaya 

peserta didik terbiasa mendengarkan siraman rohani yang akan mempengaruhi 

akhlaknya. 

f. Memberisihkan kelas sebelum kembali ke rumah masing-masing. 

2. Pelaksanaan Tugas sebagai Pengajar 

Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Dengan adanya hubungan batin atau 

emosional antara siswa dan gurunya, maka guru mempunyai peran sebagai pengajar. 

Pada dasarnya guru tidak hanya menyampaikan materi dikelas, kemudian terserah 

siswa apakah paham terhadap apa yang diberikan atau tidak. Lebih dari itu guru harus 
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sanggup menjadi penasehat pribadi bagi siswa, erat sekali kaitannya dengan guru 

sebagai pembimbing, guru harus sanggup memberikan nasehat ketika siswa 

membutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui 

observasi dan wawancara pada Senin 30 Mei 2022 di SMKN 1 Gowa tugas guru 

sebagai pengajar yaitu: 

a. Merencanakan program pembelajaran 

b. Melaksanakan program yang telah disusun 

c. Melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. 

d. Menguasai materi pembelajaran yang diajarkan 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru-

guru yang mengajar, sebelum para guru mengajar mereka harus membuat RPP secara 

terstruktur yang telah ditanda tangani oleh kepala sekolah dan pengawasuntuk 

dilaksanakan di kelas supaya pendidik tidak kebingunan dengan materi yang akan 

diajarkan di kelas atau dilapangan serta metode yang akan dilaksanakan dikelas 

karena semuanya sudah tercantum di dalam RPP yang telah dibuat.
168

 

3. Pelaksanaan tugas sebagai pembimbing 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata tugas utama guru 

sebagai pembimbing terhadap akhlak peserta didik di SMKN 1 Gowa sangat penting 

dan sangat diperlukan. Artinya, bimbingan memang mempunyai peranan yang besar 

dalam memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan akhlak yang 

sesuai dengan ajaran Islam. 

Bagi seorang guru sebagai pembimbing selain dituntut untuk mempunyai 

pendidikan yang cukup guru juga dituntut mempunyai syarat kepribadian, yaitu: 

                                                             

168Qadri, Guru PJOK, Wawancara, Gowa, 25 April 2022. 
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punya perangai yang baik, mampu mengendalikan dan mengontrol emosi, harus 

mempunyai kemandirian, mempunyai bobot (nilai) yang baik di sekolahnya, 

mempunyai integritas yang baik, harus selalu mawas diri, berani dalam memberikan 

bimbingan, mempunyai inteligensi, mempunyai nalar dan mempunyai gagasan-

gagasan yang baik dan kreatif dalam hal membina akhlak peserta didik. Hal tersebut 

penting agar memudahkan dalam menjalankan proses pembinaan akhlak sehingga 

mencapai tujuan dengan berhasil (efektif). 

Sebagai seorang pembimbing guru harus mempunyai aspek kepribadian yang 

baik karena sangat berperan dalam menjalankan perannya dalam membina akhlak 

siswa secara efektif. Ada dua kriteria pribadi yang harus dimiliki guru akidah akhlak 

sebagai pembimbing:  

Pertama, pembimbing adalah “Orang yang banyak mempunyai informasi dan 

senang memberikan dan menjelaskan informasinya. Kedua, harus baik dalam 

berkomunikasi, maupun menjadi pendengar yang baik dan komunikator yang 

terampil”. Dia bukan seorang yang sok pintar dan mengejar pamor diri sendiri. 

Pembimbing mampu menghargai orang lain dan dapat bertindak sesuai dengan 

realitas yang ada, baik ada pada diri maupun lingkungan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dan 

observasi dilapangan diperoleh data bahwa kegiatan pembinaan akhlak peserta didik 

melalui bimbingan keagamaan, seperti berdo‟a di awal dan di akhir pelajaran, shalat 

zuhur berjama‟ah. Apabila ada siswa yang tidak shalat dan diketahui tidak ada 

halangan apapun maka siswa tersebut di panggil untuk diberikan arahan atau 

dinasehati. Dan bimbingan juga berupa kegiatan yang diadakan pada hari besar Islam, 

antara lain seperti peringatan maulid Nabi dan Isra Mi‟raj, serta jum‟at ibadah. Pada 
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setiap peringatan hari besar Islam para siswa dapat menyimak ceramah-ceramah 

agama yang disampaikan oleh penceramah, dimana pihak sekolah meminta 

penceramah untuk menyampaikan ceramahnya yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan mereka yang berada diusia anak remaja. 

Dari hasil wawancara menurut bapak Rudi Hartono, S.Pd.I, pembinaan akhlak 

siswa usia pubertas harus benar-benar dapat diarahkan dan dibimbing agar tidak 

melenceng pada jalan yang semestinya, karena pada usia ini peserta didik mengalami 

kegoncangan dan saat-saat rawan yang mudah dimasuki, baik hal yang positif 

maupun negatif.
169

 Tugas utama guru dalam hal membimbing mempunyai tanggung 

jawab yang besar untuk menciptakan peserta didiknya berakhlak mulia yang siap 

untuk membenahi akhlak yang sudah rusak. Bentuk bimbingan secara langsung guru 

di SMKN 1 Gowa, yaitu: guru membimbing jalannya doa pada awal dan akhir 

pelajaran, membimbing kegiatan ekstra keagamaan seperti menghapal surah-surah 

pendek atau juz amma dan shalat zuhur berjamaah membimbing siswa dalam hal 

memperingati hari besar Islam seperti memperingati peringatan maulid Nabi dan Isra 

Mi‟raj. 

4. Pelaksanaan Tugas Guru Mengarahkan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui observasi dan 

wawancara di SMKN 1 Gowa guru sangat berperan penting dalam mengarahkan 

mendidik peserta didik dengan cara: 

a. Memberikan perhatian dengan cara meluangkan waktu diluar jam mengajar untuk 

mendengarkan cerita peserta didik baik yang sering bermasalah pada mata 

pelajaran maupun peserta didik yang berprestasi. 

                                                             

169Rudi Hartono, Guru PAI, Wawancara, Gowa, 25 April 2022. 
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b. Menjalalin kerjasama yang baik dan benar antara guru dengan orang tua siswa 

dengan cara mengundang orang tua peserta didik ke sekolah dan menyampaikan 

perkembangan belajar peserta didik di sekolah. 

c. Rutin memberikan latihan kepada siswa yang memiliki minat dan bakat dalam 

bidang keagamaan, olahraga maupun mata pelajaran lain 

5. Pelaksanaan Tugas sebagai Pelatih 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui observasi dan 

wawancara di SMKN 1 Gowa guru sangat berperan dalam melatih peserta didik 

dengan cara: 

a. Guru terampil dalam menyiapkan pelajaran 

b. Guru terampil menyusun satuan pelajaran 

c. Guru terampil menyampaikan ilmu pada peserta didik 

d. Guru terampil menggairahkan semangat belajar peserta didik 

e. Guru terampil memilih dan menggunakan alat peraga pendidikan 

f. Guru terampil melakukan penilaian hasil belajar peserta didik 

g. Guru terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar 

h. Guru terampil mengatur disiplin kelas dan berbagai keterampilan lainnya. 

6. Pelaksanaan Tugas sebagai Penilai 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui observasi dan 

wawancara di SMKN 1 Gowa guru memiliki tugas untuk memberikan penilaian 

kepada peserta didik dengan cara penilaian kompetensi pengetahuan yang dimiliki 

oleh peserta didik, penilaian kompetensi sikap dari peserta didik, serta penilaian 

kompotensi kepribadian peserta didik. 
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7. Pelaksanaan Tugas Guru Mengevaluasi Peserta Didik 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui observasi dan 

wawancara di SMKN 1 Gowa guru mengevaluasi peserta didik dengan cara: 

a. Mengevaluasi ketepatan penggunaan bahan ajar karena peserta didik memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda sehinnga guru perlu menentukan bahan ajar yang 

sesuai. 

b. Mengevaluasi metode dan media pembelajaran yang dapat dilihat dari ketepatan 

dengan tujuan dan bahan ajar, kemampuan mengembangkan pembelajaran, 

kesesuaian dengan karakteristik pesertadidik, nilai praktis bagi guru dan peserta 

didik, alokasi waktu, dan bagaimana peranannya terhadap hasil belajar siswa. 

c. Mengevaluasi sistem penilaian. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tugas Utama Guru di SMKN 

1 Gowa 

1. Faktor Pendukung 

a. Faktor Guru dalam Membina Akhlak Siswa 

Guru adalah cerminan perilaku peserta didik, apa yang dilakukan guru maka 

akan menjadi contoh langsung yang diikuti oleh peserta didiknya, oleh karena itu 

tindakan dan perilaku guru hendaknya memperhatikan dan menunjukkan tauladan 

yang baik untuk diikuti peserta didiknya, serta tingkat kompetensi yang memadai 

sehingga dalam membina akhlak peserta didik guru memiliki kemampuan yang baik 

dalam membina akhlak kepada peserta didik. 

Dari hasil wawancara dan observasi, guru telah menunjukkan perilaku 

pembinaan akhlak kepada peserta didik berupa keteladanan, nasihat, dan larangan 

yang baik. Seperti halnya peserta didik mengatakan pula bahwa apa yang 
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dicontohkan dan diperintahkan guru maka diikuti oleh mereka. 

Ketersediaan waktu guru dalam membina akhlak peserta didik merupakan 

faktor yang dapat membantu peran guru dalam membina akhlak peserta didik. Waktu 

yang tersedianya disini tidak hanya waktu kewajiban peserta didik dalam mengajar 

tetapi mereka menyediakan waktu untuk memberikan nasihat, saran, dan pembinaan 

baik kaitannya dengan mata pelajaran ataupun permasalahan kehidupan sehari-hari 

peserta didik. 

b. Faktor Peserta Didik dalam Membina Akhlaknya 

 Peserta didik adalah sasaran yang menjadi tujuan membina akhlak oleh guru, 

oleh sebab itu kinerja dan peran guru sangat berpengaruh langsung terhadap perilaku 

peserta didik baik di sekolah maupun di masyarakat. Guru mengatakan bahwa respon 

peserta didik sangat baik terhadap pembinaan yang guru lakukan, meliputi disiplin 

dan bertanggung jawab. 

c. Faktor Lingkungan 

 Lingkungan di sekitar sekolah cukup menunjang meskipun berada pada 

lingkungan yang padat penduduk, akan tetapi support dan perhatian masyarakat 

disekitar sekolah ini sangat baik, terlihat dari bantuan warga terhadap kebersihan 

jalan yang ada pada lingkungan sekolah dan juga kepedulian masyarakatnya terhadap 

peserta didik yang ada di SMKN 1 Gowa. Fasilitas sekolah untuk taraf sekolah 

Menengak Kejuruan sudah cukup memadai seperti perangkat komputer yang berada 

di ruang tata usaha, laboratarium, perpustakaan dan lingkungan sekolah yang teratur. 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu penunjang bagi 

kelancaran kegiatan membina akhlak bagi siswa di sekolah, berdasarkan hasil 

wawancara serta dilengkapi dengan observasi di peroleh data berkenaan dengan saran 
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dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh SMKN 1 Gowa. 

Tempat khususnya yang dapat menunjang proses membina akhlak sekolah 

antara lain:  

1) Gedung sekolah terletak di lingkungan sekolah 

2) Sekolah juga memiliki lokal kelas khusus untuk melaksanakan shalat berjamaah 

secara bergantian  

3) Fasilitas ruang UKS untuk tempat siswa yang sakit  

4) Perpustakaan sekolah yang nyaman dan refresentasif yang juga di tunjang 

dengan buku-buku bacaan keIslaman walaupun masih relatif sedikit. 

2. Faktor Penghambat 

a. Minimnya Pendidikan Agama Orang Tua Siswa 

 Latar belakang pendidikan agama orangtua yang rendah membuat kurangnya 

penanaman agama kepada anak dan juga faktor ekonomi yang minim yang harus 

menuntut mereka untuk bekerja tanpa batasan waktu. Akibatnya anak tersebut 

menjadi kurang perhatian sehingga mereka mencari kesenangan sendiri dengan 

bermain bersama temantemannya tanpa pengawasan dari orangtua 

Orangtua merupakan figuran dan cerminan bagi anak-anaknya. Maka apa 

yang dilakukan orangtua pastilah akan ditiru oleh anaknya. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara oleh guru PABP SMKN 1 Gowa yang mengatakan: 

Ada beberapa orangtua yang kurang peduli akan pendidikan anaknya, seperti 

pendidikan umum maupun akhlaknya. Latar pendidikan agama dari orangtua yang 

berbeda-beda. Ada yang keluarga dari pendidikan agama tinggi sehingga mereka 

menanamkan ajaran agama kepada anak. Tetapi ada pula orangtua yang pendidikan 

agamanya rendah yang membuat kurang penanaman agama kepada anak dan juga 
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karena faktor ekonomi yang minim yang menuntut mereka bekerja sampai kurang 

memperhatikan anaknya. Umumnya menurut mereka ketika orangtua sudah 

menyekolahkan anaknya seketika itu mereka berfikir bahwa tanggungjawab 

pendidikan diserahkan oleh pihak sekolah. Sehingga kurang memperhatikan akhlak 

dari anak tersebut yang membuat anak itu berbuat yang tidak sepantasnya 

dilakukannya.
170

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama islam yaitu 

bapak Rudi Hartono, S.Pd. I bahwa ada beberapa orangtua yang kurang peduli akan 

pendidikan anaknya, karena mereka berfikir ketika menyekolahkan anaknya seketika 

tanggungjawab pendidikan anaknya sudah diserahlah oleh pihak sekolah yang 

menngakibatkan anak tersebut berbuat yang tidak sepantasnya dilakukan. 

Pernyataan yang hampir dengan kepala sekolah yang mengatakan: Orangtua 

yang berasal dari macam kalangan dan macam profesi yang membuat perhatian 

mereka berbeda. Beberapa ada yang kurang memperhatikan karena minimnya faktor 

ekonomi yang membuat mereka harus bekerja sampai ada beberapa yang merantau 

dan sampai ada yang tidak mengenal waktu sehingga anak jauh dari bimbingan dan 

perhatian dari orangtuanya dan sangat berpengaruh kepada akhlak mereka atau 

pendidikan agama mereka.
171

 

 Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah bapak Drs. Imanuddin Djaya, 

M.Pd bahwa minimnya faktor ekonomi yang membuat sibuk untuk bekerja sehingga 

anak kurang arahan dan perhatian dari orangtuanya dan itu sangat berpengaruh pada 

akhlak anak tersebut. 

                                                             

170Rudi Hartono, Guru PAI, Wawancara, Gowa, 25 April 2022. 

171Imanuddin Djaya, Kepala Sekolah, Wawancara,  Gowa, 25 April 2022. 
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Hal ini juga diperjelas oleh guru SMKN 1 Gowa yaitu bapak Rahmat, S.Pd 

yang mengatakan: 

Kurangnya perhatian dan pendidikan agama pada anak yaitu dikarenakan 
orangtua yang terlalu sibuk dengan tuntutan kehidupannya. ada beberapa dari 
orangtua yang kurang akan pengetahuan pendidikan agama membuat anak 
menjadi kurang dalam penanaman agama dikehidupan keluarga. Ada juga 
dikalangan tingkat rendah yang menuntut orangtua tersebut sampai ada yang 
merantau sehingga anaknya diurus oleh neneknya ataupun saudara mereka. Hal 
ini yang membuat siswa kurang perhatian dari orangtua.

172
 

 Berdasarkan wawancara dengan guru PKN bapak Rahmat, S.Pd bahwa 

kurangnya perhatian dan pendidikan agama anak yaitu dikarenakan orangtua yang 

terlalu sibuk dengan tuntunan pekerjaan. 

b. Faktor Kemajuan Teknologi 

Tidak ada salahnya dengan kemajuan teknologi, tetapi apabila salah dalam 

penggunaanya maka akan berdampak buruk untuk anak. Seperti halnya bermain 

Gadget sampai lupa untuk belajar maupun mengaji dan lain sebagainya. Sampai-

sampai harus dihukum karena tidak mengerjakan tugasnya. Dan juga tontonan televisi 

yang kurang mendidik yang tidak sepantasnya ditontonkan kepada anak yang 

membuat anak-anak itu menirukan hal yang mereka tonton. Akibatnya membuat 

akhlak anak tersebut menjadi kurang baik. Berdasarkan wawancara dengan guru 

pendidikan agama Islam yang menyatakan bahwa: 

Kendala yang kami hadapi dalam pembinaan akhlak yaitu faktor negatif dari 
kemajuan teknologi. Apabila tidak ada pengawasan dari orangtua maka 
perkembangan teknologi menjadi tidak baik dan akan berdampak kepada 
akhlak siswa tersebut. Sampai siswa tersebut lupa akan kewajibannya sebagai 
seorang pelajar.

173
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam bahwa 

kendala yang dihadapi dalam pembinaan akhlak yaitu faktor negatif dari kemajuan 

teknologi. Sampai siswa tersebut lupa akan kewajibannya sebagai seorang pelajar. 

Hal ini juga diperjelas oleh kepala sekolah yang mengatakan: 

                                                             

172Rahmat, Guru PKN, Wawancara, Gowa, 25 April 2022. 

173Rahmi Harianti, Guru PABP, Wawancara, Gowa, 25 April 2022. 
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Pengaruh kemajuan teknologi yang membuat anak-anak menonton televisi yang 
tidak sepantasnya mereka tonton, dan juga dalam penggunaan gadget terkadang 
ada beberapa anak bermain gadget kurang dari pengawasan keluarga yang 
membuat perkembangan teknologi itu menjadi negatif bagi anak karena tidak 
begitu mengerti dalam penggunaannya melupakan kewajiban-kewajibannya. 
Kami selalu menghimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi 
perkembangan karena masih rentan akan gangguan-gangguan dari luar.

174
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah bapak Imanuddin Djaya, 

M.Pd, beliau mengatakan kurangnya pengawasan dari keluarga yang membuat 

perkembangan teknologi itu menjadi negatif bagi anak karena tidak begitu mengerti 

dalam penggunaanya dan melupakan kewajiban-kewajibannya. 

Jawaban yang hampir sama oleh guru BK yang mengatakan: 

Tidak ada yang salah dengan perkembangan teknologi, hanya saja yang salah 
adalah dalam penggunaanya yang kurang benar. bermain gadget sampai 
melupakan kewajibannya maupun dalam menonton televisi yang tidak 
sepantasnya dipertontonkan. Sampai tidak mengenal waktu, tidak mengenal 
umur dan kurangnya pengawasan. yang membuat anak melupakan tugas-
tugasnya yang telah diberikan oleh guru yang berdampak kepada anak tersebut 
yaitu mendapat hukuman dari guru karena tidak mengerjakan tugasnya.

175
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, Haliwiah Hamzah bahwa 

kesalahan dalam perkembangan teknologi yaitu dalam penggunaanya kurang benar 

dan kurang pengawasan dari orangtua. Mengakibatkan siswa lupa akan 

kewajibannya. 

c. Faktor Lingkungan  

Pengaruh lingkungan yang kurang baik sangat berdampak kepada peserta 

didik. Seperti pengaruh  lingkungan keluarga, sekolah, dan masayarakat. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru PJOK yang mengatakan: 

Berapa besarpun usaha guru yang dilakukan akan tetapi apabila lingkungan 
yang kurang mendukung sangat berpengaruh pada pembinaan akhlak siswa. 
Guru sudah membiasakan sholat dzuhur dan dhuha berjamaah di sekolah, guna 
untuk melatih siswa agar dapat mendemonstrasikan kembali dirumah dan 
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berharap juga bisa melakukannya di masjid.
176

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PJOK bapak Qadri, S.Pd bahwa 

berapa besarpun usaha guru yang dilakukan akan tetapi apabila lingkungan yang 

kurang mendukung sangat berpengaruh pada pembinaan akhlak siswa. 

D. Kondisi Real Akhlak Peserta Didik di SMKN 1 Gowa 

Kondisi real akhlak peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMKN 1 Gowa, dalam hal ini dapat diketahui dalam akhlak kepada Allah, 

manusia, dan lingkungan. 

1. Akhlak kepada Allah 

Gambaran akhlak kepada Allah peserta didik di SMKN 1 Gowa secara umum 

peserta didik rajin salat berjamaah di mesjid meskipun masih ada beberapa siswa 

yang tidak melakukan salat berjamaah di mesjid, peserta didik secara umum bisa 

membaca al-Qur‟an meskipun masih ada beberapa  peserta didik yang tidak bisa 

membaca al-Qur‟an, secara umum peserta didik rajin berpartipasi membersihkan 

Mushollah degan kesadarannya sendiri, semua peserta didik mendengarkan nasehat 

agama pada kegiatan jum‟at ibadah yang dilaksanakan setiap pekan. 

2. Akhlak pada Manusia 

Gambaran akhlak kepada manusia peserta didik di SMKN 1 Gowa secara 

umum peserta didik sopan dan disiplin terhadap peraturan yang telah dibuat 

meskipun masih ada beberapa orang peserta didik yang kurang sopan terhadap guru 

dalam hal cara bertutur kata, keluar kelas tanpa minta izin keguru , tanpa permisi 

ketika lewat di depan  guru, ribut dalam  kelas, menyontek,  tidur dalam kelas,  

mengganggu teman saat proses pembelajaran berlangsung 
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3. Akhlak kepada Lingkungan 

Gambaran akhlak kepada lingkungan peserta didik di SMKN 1 Gowa secara 

umum peserta didik sangat menjaga keindahan dan kebersihan sekolah akan tetapi 

masih ada beberapa peserta didik acuh dengan kebersihan lingkungan sekolah seperti 

membuang sampah bukan pada tempatnya, merokok di lingkungan sekolah, 

memarkir motor dengan tidak teratur. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tugas Utama Guru dalam Membentuk Akhlak Peserta Didik di 

SMKN 1 Gowa sudah terlaksana dengan baik di aNtaranya: guru  mendidik 

peserta didik dengan cara  sebelum  melaksanakan  proses pembelajaran di 

kelas, peserta didik melakukan doa bersama, membaca al-Qur‟an 10 menit yang 

berhubungan dengan materi,  melaksanakan shalat dhuhur secara berjamaah, 

saat menutup pelajaran, guru bersama peserta didik menutup dengan bacaan 

hamdalah bersama-sama., peserta didik bersama guru melakukan jum‟at  ibadah 

setiap hari jum‟at supaya peserta didik terbiasa mendengarkan  siraman  rohani 

yang akan mempengaruhi akhlaknya. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tugas Utama Guru di SMKN 

1 Gowa, yaitu: 

a. Faktor pendukung 

1) Keterampilan guru  dalam mengajar 

2) Faktor lingkungan 

b. Faktor Penghambat 

1) Minimnya pendidikan agama orang tua siswa 

2) Faktor kemajuan teknologi 

3) Faktor lingkungan  

3. Kondisi ril akhlak peserta didik di SMKN 1 Gowa 

a. Akhlak kepada Allah; Gambaran  akhlak kepada Allah peserta didik di SMKN 1 
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Gowa Sebagian besar siswa rajin sholat berjamaah di mesjid meskipun masih ada 

beberapa siswa yang tidak melakukan sholat berjamaah di mesjid, Sebagian besar 

siswa bisa membaca al-Qur‟an meskipun masih ada sebagian siswa yang tidak bisa 

membaca al-Qur‟an. 

b. Akhlak pada manusia; Gambaran  akhlak kepada Allah peserta didik di SMKN 1 

Gowa secara umum peserta didik sopan dan disiplin terhadap peraturan yang telah 

dibuat akan tetapi ada juga beberapa orang peserta didik  yang kurang sopan 

terhadap guru dalam bertutur kata,  keluar kelas tanpa minta izin keguru , tanpa 

permisi ketika lewat di depan guru, ribut dalam  kelas, menyontek,  tidur di dalam 

kelas,  mengganggu teman saat proses pembelajaran berlangsung namu hal terseut 

semua bisa ditangani sesuai dengan tugas utama guru. 

c. Akhlak kepada lingkungan; Gambaran akhlak kepada lingkungan peserta didik di 

SMKN 1 Gowa secara umum  peserta didik sangat menjaga kebersihan  sekolah 

akan tetapi ada pula sebagian kecil peserta didik acuh dengan kebersihan 

lingkungan sekolah seperti membuang sampah bukan pada tempatnya, merokok di 

lingkungan sekolah, memarkir motor dengan tidak teratur akan tetapi semua bisa 

diatasi dengan  memberikan bimbingan kepada peserta didik. 

B. Implikasi Penelitian 

Dengan memperhatikan keseluruhan hasil penelitian tentang penerapan tugas 

utama guru dalam pembentukan akhlakul karimah peserta didik di SMKN 1 Gowa, 

maka penulis dapat memberikan catatan yang dianggap penting untuk mendapat 

perhatian dari keseluruhan pembaca dan pencinta ilmu pengetahuan yaitu: 

1. Kepada Guru diharapkan melakukan pengawasan dalam mengawasi 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan siswa di SMKN 1 Gowa, seperti dalam 
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hal mengucap salam apabila siswa masuk kelas atau bertemu guru, tidak 

mengucapkan salam maka guru mengingatkan siswa tersebut agar 

mengucapkan salam dan pembiasaan-pembiasaan lainnya yang memerlukan 

pengawasan. 

2. Kepada siswa diharapkan dapat menaati peraturan yang dibuat oleh pihak 

sekolah, dengan cara tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat 

pihak sekolah, seperti datang terlambat ke sekolah, merokok di lingkungan 

sekolah, berkelahi, dan lain sebagainya. 

3. Kepada kepala sekolah hendaknya dapat merealisasikan struktur- struktur dan 

program yang dibuat sesuai dengan fungsinya agar visi dan misi yang terdapat 

di SMKN 1 Gowa dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.         .
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Lampiran 1: Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

No. Yang Diamati Ya Tidak 

1. Peran guru pendidikan agama Islam   

 Peran guru PAI dalam pembentukan 

akhlaqul karimah 
√ 

 

2. Pembentukan akhlaqul karimah peserta 

didik kelas XI 

  

 a. Akhlak kepada Allah   

 1)  Mengikuti sholat dhuhur 

berjamaah 
√ 

 

 2)  Mengikuti pengajian yang 

dilaksanakan oleh pihak sekolah 
√ 

 

 b. Akhlak kepada manusia   

 1)  Tidak membicarakan aib orang 

lain 
√ 

 

 2)  Tidak berbicara kotor terhadap 

temannya 
√ 

 

 3)  Tidak bertengkar dengan teman 

lainnya 
√ 

 

 c. Akhlak kepada diri sendiri   

 1)  Disiplin dan tepat waktu √  

 2)  Menaati tata tertib sekolah √  

 3)  Memakai seragam sesuai dengan √  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ketentuan sekolah   

 d. Akhlak kepada lingkungan   

 1)  Membuang sampah pada 

tempatnya 
√ 

 

 2)  Tidak mencorat-coret bangku 

sekolah 
√ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

1. Sebenarnya apa saja kriteria berakhlakul karimah di sekolah? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dirasakan oleh guru ketika 

proses pembentukan akhlak kepada siswa? 

3.  Bagaimana   cara   guru   menguasai   anak   yang   nakal   untuk 

membentuk akhlak? 

4.  Jika terdapat siswa yang tidak mendengarkan dan melaksanakan 

nasehat guru, bagaimana cara guru mengatasi hal tersebut? 

5.  Membicarakan kejelekan/aib antara siswa, bagaimana cara guru 

untuk menjelaskan dan mengingatkan bahwa akhlak 

tersebut akhlak tercela dan tidak patut untuk untuk dilakukan 

kembali?  

6.     Jika terdapat anak di sekolah tidak mengaplikasikan nilai-

nilai     agama, apakah siswa tersebut dihukum? Jika iya, apa 

hukuman yang pantas diberikan kepada anak tersebut? 

7.  Menurut bapak guru, dari beberapa problematika yang tertulis di 

atas, bagaimana solusi yang tepat yang diberikan kepada 

siswa agar siswa tersebut jera dan membiasakan untuk 

berakhlakul karimah seperti yang diharapkan oleh seorang 

guru? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3: Hasil Observasi 

HASIL OBSERVASI 

 

No. Yang Diamati Ya Tidak 

1. Peran guru pendidikan agama Islam   

 Peran guru PAI dalam pembentukan 

akhlaqul karimah 
√ 

 

2. Pembentukan akhlaqul karimah peserta 

didik kelas XI 

  

 e. Akhlak kepada Allah   

 3)  Mengikuti sholat dhuhur 

berjamaah 
√ 

 

 4)  Mengikuti pengajian yang 

dilaksanakan oleh pihak sekolah 
√ 

 

 f. Akhlak kepada manusia   

 4)  Tidak membicarakan aib orang 

lain 
√ 

 

 5)  Tidak berbicara kotor terhadap 

temannya 
√ 

 

 6)  Tidak bertengkar dengan teman 

lainnya 
√ 

 

 g. Akhlak kepada diri sendiri   

 4)  Disiplin dan tepat waktu √  

 5)  Menaati tata tertib sekolah √  

 6)  Memakai seragam sesuai dengan √  



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ketentuan sekolah   

 h. Akhlak kepada lingkungan   

 3)  Membuang sampah pada 

tempatnya 
√ 

 

 4)  Tidak mencorat-coret bangku 

sekolah 
√ 

 

 



 

 
 

 

  

Wawancara bersama Rudi Hartono, S.Pd.I (Guru PABP) 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Dra. Nurbaya (Guru BK) 

 



 

 
 

 

Wawancara bersama Tahir Nurdin, S.Pd. (Guru PJOK) 

 

 

 

 

Wawancara bersama Rahmat, S.Pd. (Guru PKN) 

 

 



 

 
 

 

Wawancara bersama Peserta didik 

 

 



 

 
 

 

Sholat Berjamaah Peserta Didik di SMKN 1 Gowa 

 

 

 

Kegiatan Tadarrus Alquran di Bulan Ramadhan 

 

 

 

 



 

 
 

 

Kegiatan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Sekolah 

 

 

 

Kegiatan Jum‟at Ibadah di SMKN 1 Gowa 

 

 



 

 
 

 

Kegiatan Berbagi menu buka puasa di Bulan Ramadhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Kasrawati panggilan Daeng Ngai lahir di Dusun Tompobalang 

desa Moncobalang Kec. Barombong Kab. Gowa  pada tanggal 3 

Agustus 1995, anak pertama dari tiga bersaudara dan lahir dari 

pasangan suami istri, bapak  Muh. Arsyad dan ibu Syaharia. 

Penulis bertempat tinggal di Tompobalang desa Moncobalang Kec. 

Barombong Kab. Gowa. 

Penulis telah menempuh pendidikan formal dimulai dari SDN Moncobalang ll 

sejak tahun 2002-2007, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan 

pendidikan di SMP Negeri 1 Barombong sejak tahun 2007-2010 Di tahun yang sama 

penulis melanjutkan pendidikan nya di SMA Negeri 1 Pallangga pada tahun 2011-

2013. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis mengikuti Program S1 di Universitas 

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Program Studi Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya pada tahun 

2020 penulis kembali mengikuti Program Pascasarjana S2 di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar pada Program Studi Pendidikan Agama Islam  sampai 

biografi ini dibuat.  

 

 

 

 

 


