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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
tsa 

 
s 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
ha 
 

h 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
zal 

 
z 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
sad 

 
s 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
Dad 

 
d 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
Tha 

 
t 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
Zha 

 
z 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 

 
g 
 

Ge 
 ف 

 
 

Fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 

 
q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 

 
k 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 

 
l 
 

El 
 م 

 
Mim 

 
m 
 

Em 
 ن 

 
Nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
Wau 

 
w 
 

We 
 هـ 

 
Ha 

 
h 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 

 
yang 

 
Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

T N Huruf Lain Nama 

 Fathah a a اِْ

 Kasrah i I اِِ

 dammah u Untuk اِ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 
 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa  : كْـيْـفِْ

 haula  : حْـوْلِْ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan  

Tanda 
Nama 

ى|ِ...ِِِْا...ِِْ  fathahdan alif 
atau ya 

A 
a  dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya’ I ــِـــىِ
i  dan garis di 

atas 

 dammah dan  ـــوِ
wau 

u 
u  dan garis di 

atas 

Contoh: 

 ma-ta : مـاْتِْ

 -rama : رْمْـى

 qi-la : قـِيْـلِْ

 yamu-tu : يـْم ـوْتِ 

4. Ta’ marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). 

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

adalah (h). 

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

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah dan ya 
 

ai a dan i ِْى  ـْ
 fathahdanwau 

 

au a dan u 
 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal : رْوْضْـة الْأطْفْالِِ

 al-madinah al-fadilah : الْـْمْـدِيـْنـْة الْـْفـاْضِــلْةِ 

 al-h}ikmah : الْـحِْـكْـمْــةِ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana : ربْـّـْناِْ

 najjaina : نـْجّـيْْــناِْ

 al-h}aqq : الْــْحْـقِ 

 nu“ima : ن ـعّــِمِْ

 aduwwun‘ : عْـد وِ 

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

kasrah (ّّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عْـلـِىِ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عْـربْــِىِّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الْشَّـمْـسِ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الْزَّلــْزلْــْةِ 

 al-falsafah : الْــْفْـلْسْـفْةِ 

 al-bila>du : الْــْبـــِلدِْ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muruna : تـأْْم ـر وْنِْ
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 ‘al-nau : الْــنَّـوْعِ 

 syai’un : شْـيْءِ 

 umirtu : أ مِـرْتِ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fiilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (اِلل) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billah بِِللِِ  dinullahدِيـنْ اللِِ

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi rahmatillahه ـمْفِيْْحْـــْمْةِاللِِ

10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma Muh}ammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wud}i‘a linnasi lallaz \i bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’n 
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Nasir al-Din al-Tus 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz\ min al-D}alal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 
 
 
 
 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia 

MTs. =  Madrasah Tsanawiyah 

Kab. =  Kabupaten 

KKM =  Kriteria Ketuntasan Minimal 

KBM = Ketuntasan Belajar Minimal 

SDN = Sekolah Dasar Negeri 

SMPN           =  Sekolah Menengah Pertama Negeri 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nas}r Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr H{amid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
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ABSTRAK 

Nama : Ridwan  

NIM : 80200221110 

Judul : Kontribusi Guru Honorer Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Akidah Akhlak Di  Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali 

 
Penelitian ini dengan rumusan masalah, yaitu: (1)Bagaimana 

pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 
Morowali? (2) Bagaimana kontribusi guru honorer untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 
Morowali?  
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis 
penelitian kualitatif yang didasarkan pada upaya peneliti mencari makna, 
pemahaman, pengertian, dan verstehen tentang fenomena, kejadian, dan 
kehidupan manusia dalam latar (setting) yang diteliti secara kontekstual, dan 
menyeluruh. Artinnya penelitian ini berdasarkan pada pemaknaan dari peneliti. 
Peneliti dalam konteks ini, berdasar pada pemahaman kebermaknaan yang 
merupakan keterkaitan pengertian fenomena atau bagian tertentu dari 
keseluruhan yang bermakna (verstehen),. 

Hasil penelitian dideskripsikan, yaitu (1) Pelaksaan pembelajaran akidah 
akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali, berdasarkan 
hasil analisis silabus yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di kelas, serta 
menyajikan  materi secara sistematik  yang terkait dengan pembelajaran yang 
terdapat dalam RPP yang telah dipersiapkan sehingga mudah dipahami oleh 
peserta didik. pembelajaran terlebih dahulu menetapkan tujuan pembelajaran 
dengan jelas sebagai dasar dalam mengelola pembelajaran. Pelaksanaan 
pembelajaran dilakukan dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. (2) 
Kontribusi guru honorer selain menjadi informator peran lainnya adalah 
mengorganisir dan ikut serta dalam pengelolaan lembaga. Memberikan . Salah 
satu peran penting yang dilakukan oleh guru honor di Madrasah Aliyah Alkhairaat 
Pebatae Kabupaten Morowali adalah sebagai motivator.  Salah satu peran penting 
yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran Akidah Akhlak  
Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali adalah sebagai 
motivator. Kami senantiasa memberikan semangat atau gairah kepada peserta 
didik untuk berprestasi. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti 
memuji peserta didik peserta didik/ berprestasi, memberi hadiah bagi mereka yang 
mendapat nilai tertinggi mengemukakan beberapa contoh orang-orang yang 
berhasil di bidang pendidikan dan sebagainya.  
 Implikasi penelitian, yaitu: Pembelajaran yang direncanakan dapat 
menciptakan dan menghasilkan output yang yang berkualitas seperti halnya 
pembelajaran Aqidah Akhlak dalam implikasi yang dihasilkan peserta didik 
memiliki perubahan yang signifikan terkait dengan pola perilaku sehari-hari yang 
jauh lebih baik dari sebelumnya, ini ditunjang dari penyajian materi yang 
bervariasi dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan pihak sekolah serta banyaknya 
kegiatan ektrakurikuler keagamaan  yang sifatnya wajib untuk diikuti oleh semua 
peserta didik sehingga berlahan-lahan menjadi kebiasaan dan membentuk 
karakter peserta didik secara positif. 
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ABSTRACT 

 

Name  : Ridwan 

Student’s ID  : 80200221110 
Title   : Contribution of Honorary Teachers in Improving the  
   Quality of Moral Belief Learning at Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebatae, Morowali Regency 
 

This research has a problem formulation: (1) How is moral belief taught at 
Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae, Morowali Regency? (2) How do honorary 
teachers contribute to improving the quality of moral teachings at Madrasah 
Aliyah Alkhairaat Pebatae, Morowali Regency? 

The type of research used in this research is a type of qualitative research 
that is based on the researcher's efforts to seek meaning, comprehension, insight, 
and insight into phenomena, events, and human life in a setting that is studied 
contextually and thoroughly. This explanation means that this research is based 
on the meaning of the researcher. Researchers in this context are based on 
understanding meaningfulness, a connection between the interpretation of certain 
phenomena or parts of a meaningful whole (verstehen). 

The results of the research are described as (1) Implementation of moral 
belief learning at Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Morowali Regency, based 
on the results of syllabus analysis as outlined in the learning implementation plan 
and adapted to the conditions of the students in the class, as well as presenting 
material in a systematic manner that related to the learning contained in the 
learning implementation plan which has been prepared so that it is easy for 
students to understand. First, learning sets clear learning objectives as a basis for 
managing learning. Learning starts from the introduction, core activities, and 
closing. (2) The contribution of honorary teachers, apart from being an informant, 
is organizing and participating in the institution's management. One of the 
essential roles played by honorary teachers at Madrasah Aliyah Alkhairaat 
Pebatae Morowali Regency is as a motivator. One of the important roles carried 
out in efforts to improve the quality of Akidah Akhlak learning at Madrasah 
Aliyah Alkhairaat Pebatae Morowali Regency is as a motivator. We always give 
enthusiasm or enthusiasm to students to achieve. These efforts are carried out in 
various ways, such as praising students/achievers, offering prizes to those who 
get the highest marks, and presenting several examples of people who have 
succeeded in education. 

Research implications: Planned learning can create and produce quality 
output, such as moral belief learning, in the resulting importance of students 
having significant changes related to daily behavior patterns, which are much 
better than before; the presentation of the material supports this. There are 
various types of training carried out by the school and many extra-curricular 
religious activities that are mandatory for all students to participate in so that 
they gradually become habits and positively shape their character. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan berjangka 

panjang, yakni terbagi aspek saling berkaitan satu dengan yang lain. Serta 

bermuara pada terwujudnya manusia yang memiliki nilai, manuasia dapat 

berperan pada tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sistem pendidikan nasional di 

Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam menyiapkan 

sumber daya manusia. 

Identifikasi kompleksitas persoalan pendidikan yang ada di tengah-tengah 

masyarakat setidaknya terdiri dari beberapa aspek di antaranya: pertama, kualitas 

pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus diperhatikan beberapa 

faktor pendukung salah satunya adalah pendidik dan tenaga kependidikan 

sebagaimana dikemukakan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pada Bab XI pasal 

39 ayat 1 dan 2 1sebagai berikut : 

Pasal 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksnakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

Pasal 2. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi.2 

 

1 Republik Indonesia, Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003), h. 22. 

2 Republik Indonesia, Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003), h. 22. 
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Tenaga kependidikan mengambil andil dalam proses pembelajaran sebagai 

sarana untuk membelajarkan peserta didik dan menjadikan susana dari 

ketidaktahuan menjadi tahu. Hal tersebut menjadi dasar bahwa proses 

pembelajaran yang berlangsung mengandung nilai yang menjadi pijakan anak 

didik untuk melangkah ke arah yang lebih baik sesuai nilai yang diinginkan. 

Proses pembelajaran adalah suatu proses mentransfer sejumlah nilai untuk 

dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, 

tetapi diambil dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya terdapat 

dimana-mana seperti: di sekolah, di halaman,  di pusat kota, di pedesaan, dan 

sebagainya. Sumber belajar yang di maksudkan adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar kita yang dapat memberikan pengetahuan tentang keberadaan sesuatu hal. 

Sudjarwo mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi lima kategori, 

yaitu: manusia, buku/perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media 

pendidikan. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk 

seorang belajar.3 Terkait dengan hal tersebut, segala sesuatu yang menjadi sumber 

belajar akan mengiring peserta didik untuk mencapai tujuan seperti yang 

diharapkan. Melalui sumber belajar, memudahkan peserta didik untuk mengetahui 

nilai yang terkandung dalam sumber belajar. 

Dalam proses pembelajaran, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai 

tujuan belajar. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu 

yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan peserta didik.4 

 

      3 Sudjarwo, Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar (Jakarta: Mediatama 

Sarana Perkasa, 2001), h. 170. 

4 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h. 98. 
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Proses pembelajaran menjadi tugas dan tanggung jawab guru dalam 

membelajarkan peserta didik agar memperoleh nilai secara maksimal. Namun 

demikian, untuk mencapai hasil yang maksimal membutuhkan guru yang dapat 

mengelola kelas dengan maksimal pula sehingga tercipta keseimbangan antara 

hasil dan usaha yang dilakukan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa guru sangat penting 

peranannya dalam proses pembelajaran. Sebagai perencanaan pengajaran, seorang 

guru termasuk guru honor diharapkan mampu merencanakan kegiatan-kegiatan 

belajar mengajar secara efektif. Ia harus memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang prinsip-prinsip dan metode, dan sebagainya. Sebagai pengelola pelajaran 

seorang guru harus mampu mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar 

dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar sedemikian rupa sehingga peserta 

didik dapat belajar secara efektif dan efisien.5 Dalam fungsinya sebagai penilain 

hasil belajar, seorang guru hendaknya senantiasa secara terus menerus mengikuti 

hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik atau murid. Guru sebagai 

pelaksana pembelajaran dituntut untuk melaksanakan tugas dengan penuh 

tanggung jawab. 

Guru adalah seorang figur yang mulia, kehadiran guru ditengah-tengah 

kehidupan manusia sangat penting, guru merupakan sumber pencerahan dan suri 

tauladan sehingga manusia dapat belajar dan berkembang.6 Manusia tidak akan 

memiliki budaya, norma, agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi, jika tidak 

ada guru. Dalam pencapaian tujuan pendidikan ada beberapa komponen yang 

saling terkait dan mempengaruhi yaitu; komponen peserta didik, guru, kurikulum, 

sarana prasarana dan peran serta masyarakat, tetapi diantara komponen yang ada, 

 

5 Sudjarwo, Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar (Jakarta: Mediatama Sarana 

Perkasa, 2001), h. 170. 

6 Sudjarwo, Beberapa Aspek Pengembangan Sumber h. 172. 
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guru merupakan kunci yang paling menentukan dalam proses pendidikan. Guru 

memiliki peran yang besar dalam terciptanya pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan. Keberadaan guru menjadi hal yang mengharuskan kehadirannya. 

Berhubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan guru tidak tergantikan 

dengan alat secanggih apapun. Guru bukan hanya memberikan pengetahuan tetapi 

jauh dari itu seorang guru memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan bagi 

peserta didik yang dibimbingnya. Hal ini tidak dapat diperoleh melalui alat 

canggih yang dihadirkan dalam kelas. 

Namun demikian di sekolah maupun madrasah terdadapat banyak guru 

honorer yang notabene memiliki gaji yang relatif minim, jenjang karir yang tidak 

jelas, lingkungan kerja yang membuat stress, serta tumpukan beban kerja 

administrasi sekolah yang sangat menyita pikiran, tenaga, waktu dan perhatian. 

Hal itu menempatkan profesi guru sebagai pilihan kedua, tidak mengatakan 

sebagai profesi sambilan, setelah tidak mendapatkan profesi yang lain yang lebih 

menjanjikan secara ekonomis. Minimnya pendapatan guru berpengaruh pada 

kinerja dan motivasi. Hal ini menjadikan guru honorer dari segi kebutuhan 

fisiologis masih belum mapan.7 Penghasilan guru honorer yang diperolehnya tidak 

mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Guru honorer menjalankan tugas seperti 

guru lainnya yang PNS namun penghasilan merek sangat jauh berbeda. Guru 

honorer seharusnya diberi penghargaan karena tugas yang diembangnya tidak 

berbeda dengan guru PNS. 

Minimnya kesejahteraan guru honorer menjadikan konsentrasi guru 

honorer terbagi menjadi beberapa sisi. Seorang guru harus menambah kapasitas 

akademis pembelajaran dengan berbagai inovasi pembelajaran didukung dengan 

 

7 Sudjarwo, Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar (Jakarta: Mediatama Sarana 

Perkasa, 2001), h. 170. 
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media, metode pembelajaran dan kemampuannya sendiri. 8 Minimnya hak untuk 

memberdayakan diri juga dialami oleh guru honorer dengan menggunakan uang 

pribadi untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan intelektual yang 

dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan 

pasal 14 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 yang berisi tentang salah satu hak 

guru yaitu memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya 

(Rochman & Gunawan, 2012). Padahal guru tetap dan guru honorer mempunyai 

kewajiban yang sama sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003.9 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali merupakan 

lembaga pendidikan formal Tingkat Menengah Atas mempunyai tugas dan 

tanggung jawab terhadap pendidikan peserta didiknya, kepercayaan yang 

diamanatkan orang tua peserta didik jangan sampai disiasiakan dan menimbulkan 

kekecewaan dikemudian hari. Peran serta sekolah dalam membina dan memupuk 

ajaran agama dalam diri anak akan menjadi salah satu faktor penentu bagi 

perkembangan agama dalam diri anak untuk masa yang akan datang.  

  Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar membutuhkan guru, 

yang berperan     sebagai pembimbing, motivator, dan stimulator bagi anak-anak 

dalam upaya mengembangkan potensi dirinya. Anak perlu dibantu untuk 

mengembangkan potensi dirinya, dengan cara dibimbing, dimotivasi, dan diberi 

stimulus dengan berbagai pertanyaan agar potensi intelektualnya bisa 

berkembang secara optimal. Setiap anak dalam kodratnya adalah pembelajar yang 

cerdas.  Setiap anak dianugrahi oleh Tuhan dengan rasa ingin tahu (curiosity), 

sebagai modal untuk mengembangkan intelektualnya. Setiap anak akan 

 

 8 Budiningsih, T.E., & Setiawan, H. (2014). Psychological Well-Being Pada Guru 

Honorer Sekolah Dasar Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Educational Psychology 

Journal, Vol.3,No.1. .  

9 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan……..,  h. 22.  
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menanyakan segala sesuatu yang belum diketahui, dengan menggunakan kata 

tanya “apa” (what). Setelah mereka cukup memiliki pengetahuan, mereka akan 

bertanya dengan kata tanya bagaimana (how) dan mengapa (why). Pembelajaran 

merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang 

saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif 

dan menyenangkan, diperlukan berbagai keterampilan. Diantaranya adalah 

keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar. kompleks. 10   

 Sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh. Terdapat delapan keterampilan mengajar yang sangat berperan dan 

menentukan kualitas pembelajaran, yaitu: (1) keterampilan bertanya, (2) memberi 

penguatan, (3) mengadakan variasi, (4) menjelaskan, (5) membuka dan menutup 

pelajaran, (6) membimbing diskusi kelompok kecil, (7) mengelola kelas, dan (8) 

mengajar kelompok kecil dan perorangan Keterampilan mengajar merupakan 

kompetensi profesional yang cukup.11Begitu banyak keterampilan yang 

mengharuskan seorang guru untuk tetap belajar dan mengasah kemampuannya. 

Tuntunan demikian seharusnya berbanding dengan kesejahteraan yang diperoleh 

agar seorang guru bukan hanya melaksanakan kewajiban namun juga mendapatkan 

hak yang sesuai. 

 Di sisi lain seorang guru harus memenuhi kesejahteraannya dengan 

melakukan usaha lain seperti katering, bimbingan belajar dan lain-lain  bahwa 

pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang guru diperkenankan 

bekerja diluar tugasnya untuk memperoleh penghasilan tambahan sepanjang tidak 

 

10 Djamarah, S.B. & Zain, A. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta h. 

26.  

11 Djamarah, S.B. & Zain, A. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta h. 

24.  
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mengganggu tugas utamanya.12 Kebebasan mengerjakan tugas lain memberikan 

kesan berkurangnya derajat profesionalisme keguruan pada guru walaupun tidak 

mengganggu tugas utama sebagai pengajar, dan tidak tegasnya batasan tidak 

mengganggu tugas utama tersebut. 13 Hal ini sejalan dengan temuan data pre 

eliminari research, beberapa informan selain menjadi guru honorer, mereka juga 

mempunyai usaha atau pekerjaan sampingan seperti MF menjadi bendahara BOS 

di sekolah tersebut. Sedangkan KH selain mengajar di dua sekolah sekaligus 

menjadi karyawan Tata Usaha (TU) dan operator di sekolah tersebut. 

 Berbagai kompleksitas permasalahan yang dihadapi guru honorer diatas, 

ketika seorang telah bertahun-tahun bekerja sebagai guru honorer dengan 

memperoleh gaji yang tidak mencukupi kehidupan sehari-hari maka cara untuk 

mengatasi hal tersebut, sebagian besar guru honorer mempunyai usaha atau 

pekerjaan sampingan selain mengajar. Adanya hal-hal yang menyenangkan yang 

lebih besar dirasakan seseorang dan sedikit merasakan hal-hal yang tidak 

menyenangkan dalam menghadapi permasalahan hidupnya dikenal dengan istilah  

kesejahteraan subjektif. Jika seseorang mempunyai emosi positif yang lebih besar 

seperti hal-hal yang menyenangkan dan sedikit mempunyai emosi negatif seperti 

hal-hal yang tidak menyenangkan maka cenderung memiliki kesejahteraan 

subjektif yang tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan data pre eliminari research, 

alasan informan MF tetap mengajar meskipun mendapatkan gaji yang kecil karena 

seorang guru dibutuhkan orang banyak 

 

 12 Budiningsih, T.E., & Setiawan, H. (2014). Psychological Well-Being Pada Guru 

Honorer Sekolah Dasar Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Educational Psychology 

Journal, Vol.3,No.1. .  

13 Budiningsih, T.E., & Setiawan, H. (2014). Psychological Well-Being Pada Guru 

Honorer Sekolah Dasar Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Educational Psychology 

Journal, Vol.3,No.1.  
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Kesejahteraan subjektif sebagai evaluasi seseorang dalam menghadapi 

permasalahan dalam hidup dengan berpikir positif lebih besar mempengaruhinya 

daripada berpikir negatif yang mempengaruhinya sehingga menjadikan hidupnya 

merasa bahagia, senang dan puas. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, 

peneliti tertarik untuk meneliti kesejahteraan subjektif pada guru honorer 

Pelajaran Akidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang ada di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali. Dengan adanya pelajaran ini idealnya para peserta didik memiliki ciri 

khas pribadi madrasah, namun kenyataannya sebagian besar dari mereka memiliki 

pribadi yang tidak deminikian seperti memberikan julukan terhadap teman dan 

guru yang kurang mereka sukai, adanya peserta didik yang tidak mengikuti shalat 

jama’ah, tidak mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, bahkan 

mayoritas peserta didik Madrasah Aliyah  pada tahun ajaran 2022-2023 belum 

bisa sepenuhnya mengaplikasikan sikap dan tindakan sesuai dengan ajaran islam 

sesuai dengan harapan guru, orang tua dan masyarakat.14 Hal ini sangat ironis 

sekali jika dibiarkan terus menerus.   

Menyikapi hal tersebut, diperlukan seorang guru yang memegang peranan 

penting dalam tugasnya sebagai seorang pendidik, pelatih, Pembina anak didik. 

Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa guru adalah salah satu tokoh yang 

bisa merubah pola pikir dan tingkah laku seorang anak melalui caranya dalam 

pembelajaran, yang walaupun basic awal perubahan tersebut ada dari kemauan 

seorang anak. Karena pembelajaran Akidah Akhlak pada dasarnya tidak hanya 

menekankan pada perkembangan kognitif saja, termasuk di dalamnya proses 

pelibatan akal dari peserta didik secara aktif sebagai tahapan pertama (kognisi), 

melainkan ditindak lanjuti tahapan kedua (afeksi) yang aturannya terkait dengan 

 

14 Observasi Pra penelitian pada hari Jum’at 9 Desember 2022.  
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erat dengan tahapan pertama (kognisi), dan tahapan ketiga (Psikomotorik).15 

Dengan demikian guru disini terlibat dalam tantangan terhadap tugas besarnya 

dalam usaha bagaimana cara membimbing peserta didiknya dengan ciri khas 

pribadi madrasah, yaitu yang dalam pembelajaranya tidak sekedar berkonsentrasi 

pada persoalan teoritis yang bersifat kognitif semata, melainkan dapat mengubah 

pengetahuan Akidah Akhlak yang dimiliki peserta didik menjadi bermakna dan 

dapat diinternalisasikan serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran akidah akhlak menjadi salah satu maple yang diharapkan dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik secara khusus dan semua pribadi 

secara umum. 

Pendidikan variasi agama yang tidak ada disekolah formil lainnya menjadi 

porsir lebih bagi proses pembelajaran anak. Dalam hal ini tercermin pada 

pemberian materi pembelajaran Aqidah-Akhlak, yang menuntut seorang guru 

bidang studi tersebut untuk fokus mengajarkan peserta didiknya akan bentuk 

cermin tingkah laku yang baik dari materi tersebut. Guru harus berusaha 

menuntun peserta didik untuk bisa mengaplikasikan terhadap apa yang dituntut 

dari materi tersebut. Sehubungan dengan itu,  dibutuhkan keterampilan  guru 

dalam menerapkan pola pembelajarannya melalui beberapa usaha yang bisa 

membuat peserta didiknya dapat  memahami maksud dari pembelajaran tersebut, 

yang pada akhirnya menuntun kepada pengaplikasian dan realisasi mereka dari 

rasa keinginan dan minat dari penerapan pendekatan melalui pembelajaran 

Aqidah-Akhlak.  

Berdasarkan temuan di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai 

Kontribusi Guru Honorer dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Akidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali. 

 

15 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h. 313.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivistik, realitas 

dianggap sebagai sesuatu yang holistik dan universal dengan berbagai masalah 

yang luas. Oleh karena itu, para peneliti harus membatasi masalah yang akan 

difokuskan dalam penelitian berdasarkan tingkat kepentingan, urgensi, dan 

fisibilitas masalah yang ingin dipecahkan.16 Setelah melakukan studi 

pendahuluan, peneliti menemukan beberapa masalah dan memilih “Kontribusi 

Guru Honorer dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Akidah Akhlak Di 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali” sebagai fokus 

penelitian yang sesuai dengan kepentingan penyusunan tesis dan keterjangkauan 

(fisibilitas) masalah yang ingin dipecahkan. 

2. Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian Kontribusi Guru Honorer dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali, terdiri atas sejumlah item sebagai deskripsi fokus diantranya:  

Pembelajaran akidah akhlak dan Kontribusi guru honorer untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran akidah akhlak. Dalam konteks kontribusi guru honorer 

dalam pembelajaran akidah aklak, yang dimaksudkan adalah bahwa guru honorer 

memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak 

dengan lebih efektif dan efisien serta dapat memberikan hasil belajar yang lebih 

baik bagi peserta didik. 

 

16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 207. 
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Adapun deskripsi pembelajaran akidah akhlak, di antaranya: a) 

Perencanaan pembelajaran akidah akhlak, merupakan proses merencanakan 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman peserta didik 

tentang ajaran agama dan moral yang baik. Dalam perencanaan ini, dibutuhkan 

pengembangan kurikulum, pemilihan materi ajar, penentuan tujuan pembelajaran, 

serta pengembangan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. b) pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak, adalah 

proses penyampaian materi ajar yang telah direncanakan dengan metode dan 

strategi pembelajaran yang tepat. Dalam pelaksanaan ini, guru bertindak sebagai 

fasilitator dan pengarah pembelajaran, sedangkan peserta didik aktif terlibat 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. c) 

penilaian pembelajaran akidah akhlak, adalah proses evaluasi terhadap hasil 

belajar peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen, seperti 

tes, tugas, observasi, dan wawancara. Penilaian ini penting untuk mengetahui 

sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik 

kepada peserta didik serta guru. 

Adapun dimensi dari kontribusi guru honorer untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran akidah akhlak, di antaranya: a) kontribusi guru honorer dalam 

perencanaan pembelajaran akidah akhlak adalah kegiatan guru honorer dalam 

membantu merencanakan pembelajaran akidah akhlak, seperti memberikan saran 

dan masukan terkait materi ajar dan metode pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, b) kontribusi guru honorer dalam 

pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak Kontribusi guru honorer dalam 

pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak adalah kegiatan guru honorer dalam 

membantu melaksanakan pembelajaran akidah akhlak sesuai dengan rencana yang 
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telah ditetapkan. Hal ini meliputi membantu mengelola kelas, memberikan 

bimbingan kepada peserta didik, serta memberikan umpan balik kepada guru 

terkait kemajuan peserta didik, c) kontribusi guru honorer dalam penilaian 

pembelajaran akidah akhlak Kontribusi guru honorer dalam penilaian 

pembelajaran akidah akhlak adalah kegiatan guru honorer dalam membantu 

melakukan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi membantu mengumpulkan 

data hasil belajar peserta didik, melakukan evaluasi, serta memberikan umpan 

balik kepada peserta didik dan guru terkait hasil penilaian. 

Tabel 1.1 

Deskripsi Fokus 

Deskripsi Fokus Deskripsi 

Pembelajaran akidah akhlak 

Perencanaan pembelajaran akidah 

akhlak  

Pelaksanaan pembelajaran akidah 

akhlak 

Penilaian pembelajaran akidah akhlak 

Kontribusi guru honorer untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran 

akidah akhlak 

Kontribusi guru honorer dalam 

perencanaan pembelajaran akidah 

akhlak  

Kontribusi guru honorer dalam 

pelaksanaan pembelajaran akidah 

akhlak  

Kontribusi guru honorer dalam 

penilaian pembelajaran akidah akhlak 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun dari deskripsi fokus dan fokus penelitian di atas, kemudian 

dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali? 

2. Bagaimana kontribusi guru honorer untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali?  

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

1. Santi Marlina, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004 yang berjudul “Usaha Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Proses Pembelajaran pada Peserta Didik yang Berbeda 

Latar Belakang Pendidikannya di SD Negeri Warungboto Yogyakarta”. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perbedaan latar belakang 

pendidikan peserta didik SD Negeri Warungboto Yogyakarta berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran. Pendidikan Agama Islam dan menuntut 

usaha guru untuk mengkondisikan agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Dan usaha guru PAI mengatasi masalah tersebut dengan 

mengadakan penambahan jam pelajaran Pendidikan Agama Islam  dan 

mengadakan les Iqra’, tujuan untuk  menyeimbangkan hasil belajar dan 

untuk mencapai tujuan dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD.17 

Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan 

 

17 Santi Marlina,“Usaha Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses Pembelajaran pada 

Peserta Didik yang Berbeda Latar Belakang Pendidikannya di SD Negeri Warungboto 

Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.   
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adalah kualitatif sementara perbedaannya terletak pada mapel Pendidikan 

Agama Islam secara umum dan penelitian saat ini terkhusus pada mapel 

akidah akhlak. 

2. Penelitian  oleh Elvin Amany Azzamany, jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan 

judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Pembinaan Akhlak Peserta Didik di SD Nolobangsan Komplek Polri Gowok 

Yogyakarta.” 18 Penelitian menyimpulan bahwa upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan pembinaan akhlak peserta didik di SD 

Nolobangsan dengan menanamkan aspek akhlak kepada Allah, guru dan 

teman. yang diaplikasikan melalui pembinaan dalam proses pembelajaran 

dikelas, dan melalui kegiatan di luar jam pelajaran, seperti sholat dan TPA. 

Penilitian tersebut membahas metode yang digunakan oleh guru dalam 

meningkatkan pembinaan akhlak yang diaplikasikan melalui metode 

keteladanan, metode pembiasaan, metode pengawasan, metode cerita, 

metode ceramah, metode pemberian nasehat.19 Persamaan dengan 

penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif 

sementara perbedaannya terletak pada mapel Pendidikan Agama Islam 

secara umum dan penelitian saat ini terkhusus pada mapel akidah akhlak. 

Penelitian tentang pengaruh pembelajaran Aqidah Akhlak pernah dilakukan 

oleh saudara Dzan Nurain pada tahun 2011 dengan judul : “Pengaruh 

pemahaman mata pelajaran Aqidah Akhlak (materi akhlak terpuji) terhadap 

 

18 Elvin Amany Azzamany, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Meningkatkan Pembinaan Akhlak Peserta Didik di SD Nolobangsan Komplek Polri Gowok 

Yogyakarta.   

19Elvin Amany Azzamany, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Pembinaan Akhlak Peserta Didik di SD Nolobangsan Komplek Polri Gowok Yogyakarta.”  

Fakultas Tarbiyah UIN Suka Yogyakarta, 2009.   
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perilaku Filantropi peserta didik di MA Futuhiyyah Kudu Semarang.20 

Penelitian saudara Dzan Nurain ini memiliki perbedaannya dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah dari instrumen penelitiannya, Dzan 

menggunakan teknik pengumpulan data tes untuk mengetahui pemahaman 

peserta didik tentang materi akhlak terpuji dan penelitiannya juga tidak 

menggunakan sampel karena penelitiannya adalah penelitian populasi yang 

berjumlah 90 orang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan  

menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner, interview dan 

dokumentasi.  

3. Jurnal berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Iklim Organisasi Sekolah 

terhadap Kepuasan Kerja Guru non PNS Madrasah Aliyah” oleh Zain 

Ikhwani Jihadi Robirodia. Bahwa  hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

gambaran umum variabel kompensasi yang ada di Kabupaten Bandung 

Barat dalam kondisi cukup baik. Sedangkan untuk variabel iklim organisasi 

sekolah dan variabel kepuasan kerja. Secara simultan kompensasi dan iklim 

organisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja guru. Hal ini membuktikan bahwa kompensasi dan iklim organisasi 

terhadap kepuasan kerja guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung 

Barat yang memiliki determinasi yang positif.21 

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian terkait dengan guru 

honorer dan perbedaan terletak pada jenis penelitiannya., di mana penelitian 

terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif. 

 

20 Pengaruh pemahaman mata pelajaran Aqidah Akhlak (materi akhlak terpuji) terhadap 

perilakuFilantropi siswa di MA Futuhiyyah Kudu Semarang.   

21 Zain Ikhwani, jurnal Pengaruh Kompensasi dan Iklim Organisasi Sekolah terhadap 

Kepuasan Kerja Guru non PNS Madrasah Aliyah, (Bandung: 2016) 
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4. Fajri (2011) dengan judul penelitian  “hubungan antara berpikir positif 

dengan daya tahan terhadap stres pada guru honorer”. Subjek penelitian 

sebanyak 736 guru honorer setingkat SD di kabupaten Klaten.22 Teknik 

penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan metode 

pengumpulan data menggunakan 13 skala psikologi yaitu skala pengukuran 

daya tahan terhadap stres dan skala berpikir positif, teknik analisis data 

product moment dari Pearson. Hasil penelitian yaitu terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara berpikir positif dengan daya tahan 

stres pada guru honorer sebesar 0,595 dengan p sebesar 0,000 . Persamaan 

dengan penelitian ini adalah objek penelitian terkait dengan guru honorer 

dan perbedaan terletak pada jenis penelitiannya., di mana penelitian 

terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitia ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif. 

5. Syafrina dengan judul jurnal “sistem pendukung keputusan penentuan 

pencapaian prestasi guru honorer dengan metode technique for order 

preference by similarity to ideal solution” (studi kasus: Madrasah 

Tsanawiyah (Mts) Al Washliyah Pantai Cermin). 23  Metode penelitian 

dengan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perpaduan antara 

data kriteria dan bobot yang dimasukkan pengguna dengan data guru 

honorer sebagai alternatif, aplikasi ini akan mampu menghasilkan urutan 

perangkingan guru honorer yang mencapai prestasi yang ditentukan 

disekolah. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian terkait 

 

22 Fajri  dengan judul penelitian  “hubungan antara berpikir positif dengan daya tahan 

terhadap stres pada guru honorer), 2011. 

23 Syafrina  dengan judul jurnal “sistem pendukung keputusan penentuan pencapaian 

prestasi guru honorer dengan metode technique for order preference by similarity to ideal 

solution” (studi kasus: Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al Washliyah Pantai Cermin), 2015.. 
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dengan guru honorer dan perbedaan terletak pada jenis penelitiannya., di 

mana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan 

penelitia ini termasuk jenis penelitian kualitatif. 

6. Budiningsih dan Setiawan (2014) dengan judul jurnal “psychological 

wellbeing pada guru honorer Sekolah Dasar di Kecamatan Wonotunggal 

Kabupaten Batang”.24 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif. Populasi penelitian menggunakan total sampling yaitu guru 

honorer Sekolah Dasar di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang 

sebanyak 67 orang. Penelitian ini menggunakan skala Psychological well-

being dengan jumlah item 57 yang valid dengan coefisient alpa cronbach 

reabilitasnya sebesar 0,950. Metode analisis data yaitu analisis data 

deskriptif dengan metode statistik deskriptif prosentase. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar 61,2% (41orang) menyatakan dirinya 

memiliki psychological well-being pada kriteria sedang, kriteria tinggi 7,5% 

(5 orang) dan kriteria rendah 31,3% (21 orang). Dimensi psychological well- 

15 being yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, 

otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi 

berada pada kategori sedang. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek 

penelitian terkait dengan guru honorer dan perbedaan terletak pada jenis 

penelitiannya., di mana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dan penelitia ini termasuk jenis penelitian kualitatif. 

7. Setyowati, Mulyoto, dan Suryani (2014) dengan judul jurnal “korelasi gaya 

kepemimpinan dan supervisi kepala sekolah dengan kepuasan kerja guru 

 

24 Budiningsih dan Setiawan (2014) dengan judul jurnal “psychological wellbeing pada 

guru honorer Sekolah Dasar di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, 2014. 
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honorer Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Wonogiri”.25 Metode penelitian 

menggunakan teknik ex-post facto dan deskripsi korelasi. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling sebanyak 179 guru 

honorer di Kecamatan Sidoarjo. Teknik analisis data dengan uji prasyarat 

seperti uji normalitas, uji lineritas dan uji interdependensi. Hasil uji 

normalitas variabel kepemimpinan menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan antara distribusi sebaran skor kepemimpinan subjek sampel dan 

populasi penelitian. Hasil uji normalitas variabel supervisi menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan antara distribusi sebaran skor supervisi subjek 

sampel dan populasi penelitian. Hasil uji normalitas variabel kepuasan kerja 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara distribusi sebaran skor 

kepuasan kerja subjek sampel dan populasi penelitian. Hasil uji lineritas 

antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja menunjukkan bahwa 

perubahan variabel kepemimpinan akan menyebabkan perubahan pada 

variabel kepuasan kerja. Hasil uji lineritas antara supervisi dengan kepuasan 

kerja menunjukkan bahwa perubahan variabel supervisi akan menyebabkan 

perubahan pada variabel kepuasan kerja. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah objek penelitian terkait dengan guru honorer dan perbedaan terletak 

pada jenis penelitiannya., di mana penelitian terdahulu menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dan penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. 

8. Arfa, Kandou, dan Munayang (2013) dengan judul jurnal “perbandingan 

kejadian dan tingkat depresi guru honorer di sekolah dasar negeri pada 

 

25 Setyowati, Mulyoto, dan Suryani, dengan judul jurnal “korelasi gaya kepemimpinan 

dan supervisi kepala sekolah dengan kepuasan kerja guru honorer Kecamatan Sidoarjo Kabupaten 

Wonogiri, 2014. 
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empat kecamatan di kota Kotamobagu provinsi Sulawesi Utara”.26 Metode 

penelitian bersifat obsevasional-analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Subjek penelitian sebanyak 102 guru honorer. Instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner sosiodemografi dan Hamilton Depression Rating 

Scale (HDRS). Hasil penelitiannya bahwa tidak ada perbedaan yang 

bermakna antara kejadian dan tingkat depresi guru honorer di sekolah dasar 

negeri pada empat kecamatan di kota Kotamobagu provinsi Sulawesi Utara. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian terkait dengan guru 

honorer dan perbedaan terletak pada jenis penelitiannya., di mana penelitian 

terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitia ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif. 

9. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Cici Asterya Dewi (2013). Cici Asterya   

Dewi melakukan penelitian mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja   Guru honorer (studi kasus guru honorer SMAN Rumpun ips se-

Kecamatan temanggung).27 Teknik analisis dilakukan dengan mengunakan 

Teknik analisis regresi linier. Varibel bebas yang digunakan adalah motivasi 

kerja. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja guru honorer. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru honorer. Berdasar  kan hasil penelitian 

diketahui motivasi kerja menghasilkan koefisien regresi 0,381dan tingkat 

signifikan sebesar 0,038 < 0,05, sehingga hipotesis motivasi kerja ber 

pengaruh positif terhadap kinerja guru honorer diterima. Sebesar 14,6% 

 

26 Arfa, Kandou, dan Munayang dengan judul jurnal “perbandingan kejadian dan tingkat 

depresi guru honorer di sekolah dasar negeri pada empat  kecamatan di kota Kotamobagu provinsi 

Sulawesi Utara, 2013.. 

27 Cici Asterya Dewi. Cici Asterya   Dewi melakukan penelitian mengenai pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja   Guru honorer (studi kasus guru honorer SMAN Rumpun ips se-

Kecamatan temanggung).2013. 

. 
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motivasi kerja dapat mempengaruhi kinerja guru honorer, artinya motivasi 

kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru honorer tetapi 

pengaruhnya kecil. Sedangkan sisanya 85,4% dijelaskan oleh sebab-sebab 

yang lain diluar variabel motivasi kerja.  Adapun variabel yang 

mempengaruhi kinerja guru honorer sangat kompleks misalnya lingkungan 

kerja, kompensasi, kepemimpinan dan pengembangan karir. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah objek penelitian terkait dengan guru honorer 

dan perbedaan terletak pada jenis penelitiannya., di mana penelitian 

terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitia ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif. 

10. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Herwindo 

Haribowo, Irma Rosalinda,  Ade Shabrina Khair (2015). Penelitian yang 

dilakukan berjudul motivasi kerja guru honorer ditinjau dari quality of work 

life. Teknik analisis dilakukan dengan mengunakan analisis regresi linier. 28  

Varibel bebas yang digunakan adalah motivasi kerja. Variabel terikat yang 

digunakan adalah quality of work   life. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa berdasarkan perhitungan data variabel quality of work life dan 

motivasi kerja dapat diketahui hasil perhitungan korelasi   tersebut. 

Koefisien korelasi sebesar 0,579 dengan arah positif mengandung 

pengertian bahwa semakin tinggi quality of work life maka semakin tinggi 

motivasi kerja. Berdasarkan analisis regresi pada penelitian ini menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara quality of work life dengan 

motivasi kerja. Variabel  quality of work life dapat memengaruhi motivasi 

kerja guru honorer sebanyak 33,5% dan 66,5% dipengaruhi oleh faktor lain 

 

28 Herwindo Haribowo, Irma Rosalinda,  Ade Shabrina Khair. Penelitian yang dilakukan 

berjudul motivasi kerja guru honorer ditinjau dari quality of work life. 2015. 

. 
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yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengaruh quality of work yang 

dihasilkan terhadap motivasi kerja bersifat positif, yang artinya bahwa 

semakin tinggi quality of work guru honorer, maka semakin tinggi pula 

motivasi kerjanya. Dapat dikatakan jika guru honorer memiliki quality  of 

work yang baik maka guru honorer juga akan memiliki motivasi kerja yang 

baik. Namun, jika guru honorer tidak memiliki quality of work yang baik, 

maka berpengaruh juga terhadap motivasi kerjanya. Rendahnya motivasi 

kerja pada guru honorer dapat mengakibatkan efek negatif pada guru 

honorer tersebut seperti malas mengajar karena motivasi yang rendah 

sehingga akan berdampak buruk pada proses pembelajaran kepada peserta 

didik.  Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian terkait 

dengan guru honorer dan perbedaan terletak pada jenis penelitiannya., di 

mana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan 

penelitia ini termasuk jenis penelitian kualitatif. 

11. Penelitihan terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Putri Astiti (2015). Putri 

Astiti melakukan penelitian mengenai pengaruh kepuasan dan motivasi 

kerja terhadap kinerja guru honorer tingkat SMA/SMK di Kota 

Yogyakarta.29  Teknik analisis dilakukan dengan mengunakan teknik 

analisis deskriptif. Varibel bebas yang digunakan adalah kepuasan dan 

motivasi kerja. Variabel terikat yang digunakan adalah   kinerja guru 

honorer. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di 

SMA/SMK Kota Yogyakarta sebesar (β) 0,467 (p<0.001; p=0,000) dengan 

kontribusi kepuasan kerja terhadap kinerja guru sebesar (ΔR2) 0,213. (2) 

 

29 Putri Astiti (2015). Putri Astiti melakukan penelitian mengenai pengaruh kepuasan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja guru honorer tingkat SMA/SMK di Kota Yogyakarta, 2015.. 

. 
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Motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru di SMA/SMK Kota Yogyakarta sebesar (β) 0,523 (p<0.001; p=0,000) 

dengan kontribusi motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar (ΔR2) 0,270 

(3) Kepuasan kerja (β) 0,341 (p<0.001; p=0,000) dan motivasi kerja (β) 0,423 

(p<0.001; p=0,000) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru di SMA/SMK Kota Yogyakarta. Kontribusi kepuasan kerja dan 

motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar (ΔR2) 0,374. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah objek penelitian terkait dengan guru honorer 

dan perbedaan terletak pada jenis penelitiannya., di mana penelitian 

terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitia ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian proposal tesis ini dapat penulis kemukakan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konstribusi guru honorer di Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali 

2. Untuk mengetahui  kualitas Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah 

Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik maupun 

praktis sebagai berikut: 

1. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, 

informasi serta referensi tambahan bagi kepala sekolah dan para guru yang 

ada di Madrasah Aliyah Kabupaten Morowali maupun tenaga kependidikan 

yang ada dilingkungan Kementrian Agama Kabupaten Morowali tentang 

kualitas pembelajaran akidah Akhlak dalam upaya menumbuhkan semangat 

budaya beragama. 
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2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang 

positif dan konstruktif bagi penulis dan para pelaku pendidikan lainnya 

sehingga hasilnya akan dapat menjadi salah satu referensi yang diharapkan 

menjadi nilai tambah untuk diterapkan diberbagai institusi pendidikan 

lainnya. 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan dan tambahan wawasan bagi sekolah tentang 

konstribusi guru honorer di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali dan kualitas Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali.  

b. Bagi Guru  

Sebagai bahan masukan dan tambahan wawasan bagi guru yang tentunya 

dapat membuat guru menjadi lebih baik kedepannya yang berhubungan dengan 

kualitas pembelajaran Akidah Akhlak.  

c. Bagi Pembaca 

 Sebagai bahan masukan dalam penyusunan proposal pada suatu hari dan 

tentunya dapat menambah wawasan bagi setiap orang yang membacanya. 

Semakin banyak membaca maka akan semakin meningkatlah kemampuan pada 

diri seseorang.  

d. Bagi Peserta didik 

 Menambah wawasan peserta didik tentang sumber belajar yang berbeda 

dan menarik, serta menambah pengetahuan bagi peserta didik terhadap kualitas 

pembelajaran serta mampu mengaplikasikan sikap yang menghargai guru yang 

telah memberikan bimbingan selama ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kualitas Pembelajaran Akidah Akhlak 

1. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

a. Kualitas Pembelajaran 

Pengertian kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan 

sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, peserta didik, 

iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan 

hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler.1  Kualitas dapat 

dirasakan saat proses sedang berlangsung. Adanya kualitas artinya terjadi 

interaksi yang baik antara guru dengan peserta didik dan semua pendukung 

pembelajaran yang dipergunakan dalam membelajarkan peserta didik. Kualitas 

mengandung arti adanya keberhasilan yang terkandung di dalam aktivitas yang 

dilakukan. 

Kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan 

pembelajaran awal termasuk didalamnya adalah pembelajaran seni, dalam 

pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

pengembangan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran dikelas.2 Kualitas 

pembelajaran dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari tujuan 

pembelajaran itu sendiri. Sehubungan dengan itu, kualitas berkaitan dengan mutu 

ataupun tingkat keberhasilan pembelajaran yang berlangsung. Keberhasilan yang 

 

    1Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1996), h. 123.  

2 Kusnandar,Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Mengajar Sertifikasi 

Guru,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.47-48. 
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di maksud adalah keberhasilan yang yang mengarah pada hasil belajar peserta 

didik untuk mencapai prestasi belajar yang diharapkan. 

Tingkat pencapaian hasil dari tujuan pembelajaran dapat diketahui melalui 

hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. 

Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik 

perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun 

keterampilan motorik. Di sekolah hasil belajar ini dapat dilihat dari penguasaan 

peserta didik akan mata pelajaran yang ditempuhnya.3  

Kualitas adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat 

diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh 

argumentasi yang sama baiknya. Secara luas kualitas dapat diartikan sebagai 

agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan 

konsumen/pelanggan. Karakteristik kualitas dapat diukur secara kuantitatif dan 

kualitatif. Pada kegiatan pendidikan, kualitas adalah suatu keberhasilan proses 

belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Keberhasilan terkait 

dengan mutu yang dihasilkan setelah melewati pembelajaran. 

Konteks peningkatan kualitas pendidikan, pendidikan merupakan modal 

utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu 

mengelola sumber daya alam dan memberi layanan secara efektif dan efisien 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan itu, hampir semua 

bangsa berusaha meningkatkan kualitas pendidikan yang dimilikinya, termasuk 

Indonesia. 

 

3 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), h.  102 - 103  
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Peningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan 

atau kompetensi yang dimiliki lulusan sebuah lembaga pendidikan, seperti 

sekolah. Sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan potensi peserta didik 

secara optimal menjadi kemampuan untuk hidup di masyarakat dan 

mensejahterakan masyarakat.4  Setiap peserta didik memiliki potensi dan sekolah 

harus mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, sekolah dapat 

merancang pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik agar memiliki 

kemampuan yang diperlukan masyarakat. Dengan demikian potensi peserta didik 

akan berkembang secara optimal menjadi sebuah kemampuan. Kualitas 

ditunjukkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh suatu Lembaga terhadap hasil 

yang diperoleh sebagai pencapaian maksimal. 

Pada dasarnya peningkatan kualitas pendidikan agama pada sekolah, 

merupakan basis peningkatan mutu, karena sekolah lebih mengetahui masalah 

yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah berfungsi 

sebagai unit yang mengembangkan kurikulum, silabus, strategi pembelajaran, dan 

sistem penilaian.5 Jadi, manajemen sekolah merupakan basis peningkatan kualitas 

pendidikan. Sehubungan dengan, penerapan manajemen di sekolah merupakan 

usaha untuk memberdayakan potensi yang ada di sekolah dalam usaha 

meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

rangka peningkatan kualitas pendidikan terhadap bangsa Indonesia adalah dengan 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II Pasal 3 6  dijelaskan bahwa :  

 

4 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, h.  103  

5 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2006), h. 126.  

6 Republik Indonesia, Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003), h. 22. 
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Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.7 Pendidikan oada 

dasarnya mengacu pada pembentukan karakter yang bermatabak sebagai upaya 

untuk mencerdaskan anak bangsa agar menjadi manusia yang paripurna, insan 

yang cerdas dan mampu bersaing di dunia kerja serta bertindak sesuai ajaran 

agama. 

Tujuan pendidikan tidak hanya mengembangkan potensi peserta didik 

menjadi manusia berilmu, cakap, dan kreatif saja tetapi juga sehat, mandiri, 

demokratis, bertanggung jawab, serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan 

tujuan ini Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa Standar Nasional 

Pendidikan meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi 

lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan 

prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar 

penilaian pendidikan.8 Dengan standar yang telah ditetapkan itu diharapkan 

penjaminan kualitas pada lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah menjadi 

sebuah barometer untuk mengukur kualitas pendidikan, baik yang menyangkut 

 

7 Republik Indonesia, Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003), h. 22. 

8 Republik Indonesia, Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003), h. 23. 



28 

 

 

 

aspek manajemen sekolah maupun aspek penyelenggaraan dan pengembangan 

akademik dan non akademik. Untuk bisa menghasilkan kualitas,  

Terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu 

lembaga pendidikan, yaitu : 9 

1. Menciptakan situasi “menang-menang” (win-win solution) dan bukan 

situasi “kalah menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan 

lembaga pendidikan (stakeholders). Dalam hal ini terutama antara pimpinan 

lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling 

menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang 

dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.  

2. Perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi instrinsik pada setiap 

orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga 

pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu 

tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan 

dan harapan pengguna/langganan.  

3. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. 

Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu 

proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang 

konsisten dan terus menerus.  

4. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk 

mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama 

antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu.10 Janganlah diantara 

mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu 

tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak 

 

9 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Kuantum 

Teaching, 2005), h. 7.. 

10 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Kuantum 

Teaching, 2005), h. 7.. 
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dapat dipisahkan satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan kualitas sesuai yang 

diharapkan. 

Seperti disebut di atas bahwa program peningkatan kualitas harus 

berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan 

suatu lembaga haruslah memperhatikan masing-masing pelanggan di atas. 

Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan 

pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan kualitas layanan 

pendidikan. Potensi perkembangan, dan keaktifan peserta didik tentu saja 

merupakan yang paling utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

Perkembangan fisik yang baik, baik jasmani maupun otak, menentukan 

kemajuannya. Demikian pula dengan lainnya, misalnya bakat, perkembangan 

mental, emosional, pribadi, sosial, sikap mental, nilainilai, minat, pengertian, 

umur, dan kesehatan; kesemuanya akan mempengaruhi hasil belajar dan mutu 

seseorang. Untuk itu, maka perhatian terhadap peserta didik menjadi sangat 

penting 

b. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai akan menghasilkan hasil belajar 

yang optimal dari peserta didik, kualitas dapat dimaknai sebagai mutu atau 

keefektifan. Kualitas pembelajaran memiliki indikator antara lain: 11 

1. Perilaku pembelajaran pendidik (guru) Keterampilan dalam mengajar 

seorang guru menunjukkan karakteristik umum dari seseorang yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan 

dalam bentuk tindakan.  

 

11Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar (Bandung: Tarsito, 

1983), h. 52.. 
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2. Perilaku atau aktivitas peserta didik  Disekolah banyak aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Aktivitas sekolah tidak hanya 

belajar, membaca buku, mencatat ataupun mendengarkan guru mengajar. 

Aktivitas peserta didik bisa berupa aktivitas diluar kelas, ekstrakuliler atau 

kegiatan lainnya 

3. Iklim pembelajaran Iklim pembelajaran dapat berupa suasana kelas yang 

kondusif dan suasana sekolah yang nyaman.  

4. Materi pembelajaran Materi pembelajaran yang berkualitas terlihat dari       

kesesuaikannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

ditempuh.  

5. Media pembelajaran Media pembelajaran menciptakan suasana belajar 

menjadi aktif, memfasilitasi proses interaksi antara peserta didik dan guru, 

peserta didik dan peserta didik, peserta didik dan ahli bidang ilmu yang 

relevan.  

6. Sistem pembelajaran Sistem pembelajaran disekolah mampu meunjukkan 

kualitasnya jika sekolah menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki 

penekanan dan kekhususan lulusannya. 

   Tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan tercermin dari guru, 

peserta didik dan suasana belajar.12 Unsur tersebut saling mendukung satu sama 

lain untuk menciptakan pembelajaran yang maksimal dan mencapai hasil yang 

diharapkan. Upaya mewujudkan kualitas pembelajaran yang maksimal 

membutuhkan upaya yang maksimal pula. Kualitas pembelajaran menjadi 

harapan guru dan orang tua terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

 

12 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Kuantum 

Teaching, 2005), h. 7.. 
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2. Mata Pelajaran Akidah Akhlak   

a. Pengertian Akidah Akhlak  

Kata “akidah” berasal dari bahasa arab, yang berarti “ma’uqida ‘alaihi al-

qolb wa al-dlomir”,13 yakni sesuatu yang ditetapkan diyakini oleh hati dan 

perasaan (hati nurani); dan berarti “matadayyana bihi alinsan wa i’tiqoduhu” 

yakni sesuatu yang dipegangi dan diyakini (kebenarannya) oleh manusia.14 

Dengan demikian secara etimologis, akidah adalah kepercayaan atau keyakinan 

yang benar menetap dan melekat dihati manusia.  

Secara terminologis,  makna “aqidah” yaitu suatu perkara yang harus 

dibenarkan oleh hati; yang denganya jiwa dapat menjadi tenang sehigga jiwa itu 

menjadi yakin serta mantap tidak dipengaruhi oleh keraguan dan tidak 

dipengaruhi oleh syak wasangka.15Akidah sebagai dasar untuk menjadikan diri 

berbalut dengan ketenangan jiwa dan tak ada sedikit pun keraguan tentangnya.  

Istilah akidah selanjutnya berkembang pengertiannya menjadi iman, 

tauhid, usuludin dan dikaji sedemikian rupa oleh para ulama, sehingga menjadi 

disiplin ilmu tersendiri, yang biasanya disebut dengan  ilmu tauhid, ilmu kalam, 

teologi dalam Islam, fikih akbar, atau ilmu usuludi. Pembelajaran akidah menjadi 

salah satu studi keilmuan yang memberikan dampak yang besar terhadap 

seseorang. 

Secara bahasa, pengertian akhlak diambil dari bahasa Arab yang berarti 

perangai, tabiat, adat (diambil dari kata dasar khuluqun), atau kejadian, buatan, 

ciptaan (diambil dari kata dasar khalqun). Adapun pengertian akhlak secara 

 

13 Lowis Ma’luf, Al-Munjid Fil al-Lughah wa al-Alam, (Beirut-Lebanon: al Maktabah 

alSyarqiyah, 1986), h. 519  

14 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, h. 9.   

15 Musthafa Al ‘Alim, Akidah Islam menurut Ibnu Taymiyah, (Bandung: Alma’arif, 

1982), h. 6.  
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terminologis, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan.  

Akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang dari padanya lahir 

perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari 

padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan tidak memerlukan pertimbangan 

pikiran terlebih dahulu. 16  Dari pendapat di atas, maka akhlak adalah membentuk 

jiwa dan mengembalikan kepada apa yang telah tercantum dalam syari'at Islam 

sebagaimana yang dijalani oleh para ahli tasawuf. Dari konteks itu, maka dapat 

dipahami bahwa akhlak itu menujukkan bahwa sebagai insan ciptaan Tuhan harus 

mengadakan hubungan yang baik kepada Allah Swt. Oleh karena itu, ia harus 

mematuhi hukum apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang 

Allah Swt. Mengklasifikasikan akhlak ke dalam dua macam yakni "yang bertalian 

dengan batin dan yang bertalian dengan yang lahir'. 

Kehendak yang dimaksud adalah ketentuan dari beberapa keinginan 

manusia setelah bimbang. Sedangkan kebiasaan ialah pada manusia yang diulang-

ulang sehingga mudah melakukannya. Interaksi dari ini mempunyai kekuatan dan 

gabungan dari dua kekuatan yang lebih besar, dan kekuatan itu yang disebut 

dengan akhlak. Dari pendapat para ulama tentang akhlak maka dapat dipahami 

bahwa akhlak adalah budi pekerti atau tabiat yang harus ditanamkan dalam jiwa 

setiap orang, agar kelak insan pembangunan yang memiliki pegangan yang kuat. 

Sedangkan kata “akhlak” (Bahasa Arab) merupakan bentuk jamak dari 

kata “khuluq” yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan.17 Di dalam bukunya 

 

16 Ahmad Amin, Etika (ilmu Akhlaq), (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), Alih Bahasa Farid 

Ma’ruf, h. 209-210.   

17 Rahman Shaleh, Akhlaq Ilmu Tauhid, (Et; I; Jakarta : Ganesa, 1995), Cet. Pertama, h. 

6. 



33 

 

 

 

Yunahar Ilyas (Kuliah Akhlak) menjelaskan tentang pengertian akhlak secara 

terminology antara lain:   

Aqidah dan Akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Aqidah 

merupakan akar atau pokok Agama, sedangkan Akhlak merupakan sikap hhidup 

atau kepribadian manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya yang 

dilandasi oleh Aqidah yang kokoh. 18  Dengan kata lain, Akhlak merupakan 

manifestasi dari keimanan (Aqidah).  

Pengertian Akidah Akhlak adalah merupakan salah khasanah intelektual 

muslim yang kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan. Secara historis dan 

teologis akhlak tampil mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia agar 

selama di dunia dan akhirat. Misi utama kerasulan Muhammad Saw. adalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia, dan sejarah mencatat bahwa faktor 

pendukung keberhasilan dakwah beliau antara lain karena dukungan akhlaknya 

yang prima.  

Pembelajaran Akidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan 

mengimani Allah SWT dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam 

kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, 

penggunaan pengalaman, keteladanan dan pembiasaan.19Pembelajaran akidah 

akhlak di Lembaga Pendidikan sebagai upaya untuk menyiapkan peserta didik 

yang tangguh dan berprilaku yang baik sesuai anjuran dan tuntutan ajaran agama 

Islam. Memiliki pilter dalam menerima dan menolak segala pengaruh yang berasal 

dari luar. 

 

18 Endang Syaifuddin, Ansshary, Wawasan Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

1993), h. 27.   

19http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-

matapelajaran.html, Diakses  pada tgl 11/10/2015 pukul 19.30.  

http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-mata-pelajaran.html
http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-mata-pelajaran.html
http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-mata-pelajaran.html
http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-mata-pelajaran.html
http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-mata-pelajaran.html
http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-mata-pelajaran.html
http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-mata-pelajaran.html
http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-mata-pelajaran.html
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Pembelajaran Akidah akhlak yang merupakan bagian dari pendidikan 

agama islam yang lebih mengedepankan aspek afektif, baik nilai ketuhanan 

maupun kemanusiaan yang hendak ditanamkan dan ditumbuh kembangkan 

kedalam peserta didik sehingga tidak hanya berkonsentrasi pada persoalan teoritis 

yang bersifat kognitif semata, tetapi sekaligus juga mampu mengubah 

pengetahuan akidah akhlak yang bersifat kognitif menjadi bermakna dan dapat 

diinternalisasikan serta diaplikasikan kedalam perilaku sehari-hari.20 Akidah 

Akhlak beriorentasi pada pembentukan akhlak. Sehubungan dengan itu, titik awal 

dari pembelajaran Akidah Akhlak adalah pada pencapaian afektif peserta didik. 

Artinya bahwa pembelajaran ini diupayakan mampu membuat pengetahuan 

kognitif direalisasikan pada kemampuan afektif peserta didik. 

Materi pembelajaran aqidah akhlak ini merupakan latihan membangkitkan 

nafsu-nafsu rubbubiyah (ketuhanan) dan meredam/ menghilangkan nafsu-nafsu 

shaythoniyah. Pada materi ini peserta didik dikenalkan atau dilatih mengenai :  

1) Perilaku/akhlak yang mulia (akhlakul larimah/mahmudah) seperti jujur, 

rendah hati, sabar, dan sebagainya.  

2) Perilaku/akhlak yang tercela (akhlakul madzmuah) seperti dusta, takabbur, 

khianat, dan sebagainya. Setelah materi-materi tersebut disampaikan 

kepada peserta didik diharapkan  memiliki  perilaku-perilaku 

 akhlak  yang  mulia  dan menjauhi/meninggalkan perilaku-perilaku 

akhlak yang tercela.21  

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian mata pelajaran Akidah 

Akhlak yaitu suatu ilmu yang memberikan pengetahuan, pemahaman dan 

 

20 Muhaimin,Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h. 313.  

21 Heri Jauhari Muchtar, Fiqih Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet 

2, h. 16.  
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penghayatan tentang keyakinan seseorang yang melekat dalam hati yang 

berfungsi sebagai pandangan hidup, untuk selanjutnya dapat diwujudakan dalam 

kehidupan nyata. Dari uraian diatas karakteristik mata pelajaran Akidah Akhlak 

lebih menekankan pada pengetahuan, pemahaman serta perwujuadan keyakinan 

dalam bentuk sikap peserta didik, baik perkataan atau perbuatan dalam kehidupan 

sehari-hari.   

b. Karakteristik Mata Pelajaran Aqidah Akhlak  

Karakteristik mata pelajaran aqidah akhlak dimaksudkan adalah ciri-ciri 

khas dari mata pelajaran tersebut jika dibandingkan dengan mata pelajaran 

lainnya dalam lingkup pendidikan agama Islam. Untuk menggali karakteristik 

mata pelajaran bisa bertolak dari pengertian dan ruang lingkup mata pelajaran 

tersebut, serta tujuan atau orientasinya.  

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa secara umum 

karakteristik mata pelajaran aqidah akhlak lebih menekankan pada pengetahuan, 

pemahaman  dan  penghayatan  peserta didik  terhadap kepercayaan, serta 

perwujudan keyakinan dalam bentuk sikap hidup peserta didik, baik perkataan 

maupun amal perbuatan, dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari.22 

Sesungguhnya pembelajaran Akidah Akhlak menitikberatkan pada keyakinan 

peserta didik terhadap keberadaan sang pencipta. Bentuk keyakinan dan 

keimanan yang berlandaskan kepercayaan menjadi modal dasar dalam 

pengembangan peserta didik ke arah yang lebih baik, mejadi insan yang taat pada 

aturan agama dan teguh pada Tindakan yang sejalan dengan ucapan serta berpihak 

pada kebenaran yang hakiki untuk menciptakan hidup yang sempurna seutuhnya.  

 

22 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam…, h. 309.  
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Dapat dipahami bahwa ciri-ciri khas (karakteristik) pembelajaran aqidah 

akhlak di madrasah tsanawiyah menekankan pada aspek-aspek berikut : 23   

a. Pembentukan keyakinan atau keimanan yang benar dan kokoh pada diri peserta 

didik terhadap Allah, Malaikat-malaikatNya, kitabkitabNya, Hari akhir, dan 

Qadla dan qadar, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap dan 

perbuatan dalam kehidupan nyata sehari-hari.  

b. Proses pembentukan tersebut dilakukan melalui tiga tahapan sekaligus, yaitu :  

1) Pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap akidah yang benar 

(rukun iman), serta mana akhlak yang baik dan yang buruk terhadap diri 

sendiri, orang lain, dan alam lingkungan yang bersifat pelestarian alam, 

hewan dan tumbuh-tubuhan sebagai kebutuhan hidup manusia.  

2) Penghayatan peserta didik terhadap aqidah yang benar (rukun iman), serta 

kemauan yang kuat dari peserta didik untuk mewujudkannya dalam sikap 

dan tingkah lakunya sehari-hari.  

3) Kemauan yang kuat (motivasi iman) dari peserta didik untuk membiasakan 

diri dalam mengamalkan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang 

buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, 

dengan sesame manusia, maupun dengan lingkungan, sehingga menjadi 

manusia yang berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  

c. Pembentukan akidah akhlak pada peserta didik tersebut berfungsi sebagai 

upaya peningkatan pengetahuan peserta didik tentang aqidah akhlak, 

pengembangan atau peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik, 

 

23 Heri Jauhari Muchtar, Fiqih Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet 

2, h. 16.  
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perbaikan terhadap kesalahan keyakinan dan perilaku, dan pencegahan 

terhadap akhlak tercela. 24   

3. Tujuan Pembelajaran Aqidah Akhlak  

Tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu 

mendorong secara spontan untuk melahirkan perbuatan bernilai baik sehingga 

tercapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang sempurna.  

Pembelajaran Aqidah Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang aqidah dan akhlak Islam, sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan 

ketaqwaannnya kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.25  

Setiap kegiatan pendidikan merupakan bagian dari proses untuk menuju 

suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan merupakan suatu masalah 

yang fundamental, sebab hal itu akan menentukan ke arah mana pesertadidik akan 

dibawa. Karena pengertian dari tujuan sendiri adalah sesuatu yang diharapkan 

tercapai setelah usaha atau suatu kegiatan selesai. Adapun tujuan pembelajaran 

Aqidah Akhlak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:  

Menurut Moh. Athiyah Al-Abrasyi tujuan dari pendidikan moral atau 

akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk individu yang bermoral baik, keras 

kemauan, sopan dalam berbicara dan bertingkah laku, bersifat bijaksana, ikhlas, 

 

24 Heri Jauhari Muchtar, Fiqih Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet 

2, h. 16.  

25ttp://efendihatta.blogspot.com/2023/11/pelaksanaan-pembelajaran-mata-

pelajaran.html,Diakses pada tgl 12/1/2023 pukul 19.30.  
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jujur dan suci.26  

Di dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak, mata pelajaran aqidah akhlak 

bertujuan untuk :  

a. Peserta didik memiliki pengetahuan, penghayatan dan keyakinan akan hal-hal 

yang harus diimani, sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya 

sehari-hari.  

b. Peserta didik memiliki pengetahuan, penghayatan dan kemauan yang kuat 

untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk, baik 

dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama 

manusia, maupun dengan alam lingkungannya.  

c. Peserta didik memperoleh bekal tentang akidah dan akhlak untuk melanjutkan 

pelajaran ke jenjang pendidikan menengah.27  

Menurut Asmara AS, pendidikan Akhlak bertujuan mengetahui 

perbedaan-perbedaan dan perangai manusia yang baik dan yang buruk, agar 

manusi dapat memegang teguh sifat-sifat yang baik dan menjauhkan diri dari 

sifat-sifat jahat sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan dimana tidak 

ada benci membenci.28   

Menurut GBPP tujuan mata pelajaran Akidah Akhlak kurikulum 

Madrasah Aliyah (MA) yaitu: 29  

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.  

 

26 Moh. Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam,(Jakarta: Bulan 

Bintang, 1984), h. 104.  

27 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam…, h. 310.  

28 Asmaran, Pengantar Study Akhlak, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), h. 55.  

29 Departemen Agama, Garis-Garis Besar Program Pengajaran Mata pelajaran Aqidah 

Akhlak MTs, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Islam, 1998), h. 9.  
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b. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.  

d. Pencegahan, menjaga hal-hal negatif dari lingkungan atau dari budaya lain 

yang membahayakan dan menghambat perkembangnnannya demi menuju  

manusia Indonesia seutuhnya.  

e. Pengajaran, menyampaikan informasi dan pengetahuan keimanan dan Akhlak.  

Menurut Muhaimin tujuan dari pembelajaran Akidah Akhlak secara  

terperinci diuraikan sebagai berikut; 30  

1) Peserta didik memiliki pengetahuan, pengahayatan dan keyakinan akan 

halhal yang harus diimani, sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah 

lakunya sehari-hari.  

2) Peserta didik memiliki pengetahuan, penghayatan dan kemauan yang kuat 

untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk, 

baik hubungannya dengan Allah SWT, dengan dirinya sendiri, dengan 

sesama manusia, maupun dengan alam lingkungannya.  

3) Peserta didik memperoleh bekal tentang akidah dan akhlak untuk 

melanjutkan pelajarankejenjang pendidikan menengah.   

 Dengan demikian tujuan pembelajaran Akidah Akhlak tidak hanya 

memberikan kemampuan dan ketrampilan dasar kepada peserta didik untuk 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan akhlak 

islami melainkan juga menanamkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan 

sehari-hari.   

 

30 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, h. 310.  
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Pembelajaran Akidah Akhlan mertujuan mencapai pengetahuan yang 

diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, menerima dan melaksanakan akhlak yang 

bik serta menolak akhlak yang beruk. Keberadaan pembelajaran Akidah Akhlak 

diharapkan mampu berinteraksi dengan baik terhadap Allah, manusia dan 

lingkungan sekitarnya. Selain itu, pembelajaran ini diharapkan mampu 

mengantarkan peserta didik untuk dapat melanjutkan Pendidikan ke arah yang 

lebih tinggi agar melengkapi pengetahuan yang dimilikinya. 

4. Ruang Lingkup Pembelajaran Akidah Akhlak  

Menurut Ibn Maskawaih menyebut ada tiga hal pokok yang yang dapat 

dipahami sebagai materi pendidikan akhlak yaitu :   

a. hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh  

b. hal-hal yang wajib bagi jiwa, dan  

c. hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia.   

Sedangkan ruang lingkup Kurikulum Pendidikan Aqidah Akhlak di                    

Madrasah meliputi :  

a. Aspek aqidah terdiri atas keimanan kepada sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah, 

keimanan kepada kitab Allah, Rasul Allah, sifat-sifat dan mukjizatnya dan hari 

akhir.  

b. Aspek Akhlak terpuji yang terdiri dari atas khauf, taubat, tawadlu‟, ikhlas, 

bertauhid, inovatif, kreatif, percaya diri, tekad yang kuat, ta‟aruf, ta‟awun, 

tafahum, tasamuh, jujur, adil, amanah, menepati janji dan bermusyawarah.  

c. Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, munafik, namimah dan ghibah.31  

5. Kegunaan Mempelajari Akidah Akhlak  

Suatu ilmu dipelajari karena ada gunanya. Diantara lain ilmu-ilmu 

 

31http://efendihatta.blogspot.com/2009/11/pelaksanaan-pembelajaran-atapelajaran.html, 

Diakses pada tgl 14/Desember/2023 pukul 15.30. WITA 
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tersebut ada yang memberikan kegunaan dengan segera dan ada pula yang dipetik 

buahnya setelah agak lama diamalkan dengan segala ketekunan. Demikian pula 

ilmu akhlak sebagai salah satu cabang ilmu agama Islam yang juga menjadi 

kajiam filsafat, mengandung berbagai kegunaan dan manfaat. Oleh karena itu 

mempelajari ilmu ini akan membuahkan hikmah yang besar bagi yang 

mempelajarinya di antaranya:  

a. Kemajuan Rohaniah  

Tujuan ilmu pengetahuan ialah meningkatkan kemajuan manusia di 

bidang rohaniah (mental spiritual). Dengan demikian, tentulah orang-orang yang 

mempunyai pengetahuan dalam ilmu akhlak lebih utama daripada orang-orang 

yang tidak mengetahuinya. Dengan pengetahuan ilmu akhlak dapat mengantarkan 

seseorang kepada jenjang kemuliaan akhlak.32  Karena dengan ilmu akhlak, 

seseorang akan dapat menyadari mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan 

yang jahat. Dengan ilmu akhlak yang dimilikinya, seseorang akan selalu berusaha 

memelihara diri agar senantiasa berada pada garis akhlak yang mulia, dan 

menjauhi segala bentuk tindakan yang tercela yang dimurkai oleh Allah.  

b. Penuntun Kebaikan  

Ilmu akhlak bukan sekedar memberitahukan mana yang baik dan mana 

yang buruk, melainkan juga mempengaruhi dan mendorong manusia supaya 

membentuk hidup yang lurus dengan melakukan kebaikan yang mendatangkan 

manfaat bagi sesame manusia.33 

Berdasarkan penjelasanb di atas, maka dapat disimpulkan bawa  Aqidah 

adalah untuk membentuk manusia berkepribadian muslim pada dasarnya 

merupakan aspek mental sebagai hasil hubungan sesama manusia. Jadi 

 

32 Moh. Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam,(Jakarta: Bulan 

Bintang, 1984), h. 104.  

33 Al Fatan Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, (UIN-Malang Press, 2008), h. 50.   
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kepribadian seseorang dapat diukur dan dinilai melalui sejauhmana ia 

menanamkan nilai-nilai ahlakul karimah terhadap dirinya, ke dalam segala aspek 

kehidupannya. dari aktifitas agama sebagai pengaruh dari akibatakibat yang 

dirasakan. Sedangkan  akhlak berarti yang terikat. Setelah terbentuk menjadi 

kata, aqidah berarti perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dan tertanam di dalam 

lubuk hati yang paling dalam. Secara teminologis berarti credo, creed, keyakinan 

hidup iman dalam arti khas yakni pengikraran yang bertolak dari hati. Dengan 

demikian aqidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, 

menentramkan jiwa, dan raga. 

6. Karakteristik Pembelajaran Akidah Akhlak 

Karakteristik aqidah Islam bersifat murni, baik dalam isi maupun 

prosesnya, dimana hanyalah Allah yang wajib diyakini, diakui dan disembah. 

Keyakinan tersebut sedikit pun boleh dialihkan kepada yang lain, karena akan 

berakibat penyekutuan (musyrik) yang berdampak pada motivasi ibadah yang 

tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah Swt.34 Dalam prosesnya, 

keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh melalui perantara. Aqidah 

demikian yang akan melahirkan bentuk pengabdian hanya pada Allah, berjiwa 

bebas, merdeka dan tidak tunduk pada manusia dan mahluk Tuhan lainnya.  

Aqidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai 

Tuhan yang wajib disembah ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat 

syahadat; dan perbuatan dengan amal saleh. Aqidah dalam Islam mengandung arti 

bahwa dari seorang mukmin tidak ada rasa dalam hati, atau ucapan di mulut atau 

perbuatan melainkan secara keseluruhannya menggambarkan iman kepada Allah, 

yakni tidak ada niat, ucapan dan perbuatan dalam diri seorang mukmin kecuali 

 

34 Zabudi Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 29.   
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yang sejalan dengan kehendak Allah Swt.35 Aqidah dalam Islam selanjutnya harus 

berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai 

aktivitas tersebut bernilai ibadah. Iman yang sebenarnya ialah kepercayaan yang 

meresap ke dalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan 

keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan 

perbuatan sehari hari. Dengan demikian aqidah Islam bukan sekedar keyakinan 

dalam hati, melainkan pada tahap selanjutnya harus menjadi acuan dasar dalam 

bertingkah laku dan berbuat yang akhirnya akan membuahkan amal saleh. Pada 

umumnya, inti materi pembahasan mengenai akidah, ialah mengenai rukun iman 

yang enam, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatmalaikatnya, kepada kitab-

kitabnya, kepada hari akhirat dan kepada qadha dan qadar. 

Fungsi dan Peranan Aqidah Fungsi dan peranan aqidah dalam kehidupan 

umat manusia antara lain dapat dikemukakan oleh Abuddin Nata36 sebagai 

berikut : a. Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki manusia 

sejak lahir. Manusia sejak lahir telah memiliki potensi keberagaman (fitrah), 

sehingga sepanjang hidupnya membutuhkan agama dalam rangka mencari 

keyakinan terhadap Tuhan. Aqidah Islam berperan memenuhi kebutuhan fitrah 

manusia tersebut, menuntun, dan mengarahkan manusia pada keyakinan yang 

benar tentang Tuhan, tidak mendugaduga atau mengira-ngira, melainkan 

menunjukkan Tuhan yang sebenarnya. b. Memberikan ketenangan dan 

ketentraman jiwa Agama sebagai kebutuhan fitrah akan senantiasa menuntut dan 

mendorong manusia untuk terus mencarinya. Aqidah memberikan jawaban yang 

pasti sehingga kebutuhan ruhaninya dapat terpenuhi. c. Memberikan pedoman 

hidup yang pasti. Keyakinan terhadap Tuhan memberikan arahan dan pedoman 

 

35 Ismail Tholib, Risalah Akhlak, (Yogyakarta: Bina Usha, 1984), h. 2.    

36 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 67.   
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yang pasti sebab aqidah menunjukkan kebenaran keyakinan yang sesungguhnya. 

Aqidah memberikan pengetahuan asal dan tujuan hidup manusia sehingga 

kehidupan manusia akan membentuk perilaku, bahkan mempengaruhi kehidupan 

seorang muslim.  

7.  Tinjauan tentang Guru Akidah Akhlak  

Guru adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar, yang 

ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di 

bidang pembangunan. Oleh karena itu guru merupakan salah satu unsur di bidang 

pendidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai 

tenaga professional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin 

berkembang.37  

 Menurut Hadari nawawi guru adalah orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-

anak mencapai kedewasaan masing-masing.38  

Menurut zuhari dkk, guru agama Islam (guru Akidah Akhlak) merupakan 

pendidikan yang mempunyai tanggung jawab dalam membentuk kepribadian 

Islam anak didik, serta bertanggung jawab terhadap Allah SWT. dia juga 

membagi tugas guru agama Islam sebagai berikut:  

a.  Mengajarkan pengetahuan Islam  

b. Menanamkan keimanan dalam jiwa  

c. Mendidik anak agar taat menjalankan agama  

d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.39  

 

 37 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1996), h. 123.  

38 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam 1 (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1997), h. 62.  

39 Zuhairi dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 

h. 34.  
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Dengan mengambil pengertian di atas maka yang dimaksud guru bidang 

studi Akidah Akhlak adalah seorang yang bertanggung jawab dalam menanamkan 

pendidikan Akidah Akhlak dan bertanggung jawab terhadap Allah SWT, serta 

bertanggung jawab membentuk pribadi anak agar sesuai dengan ajaran Islam 

sehingga nantinya mampu menjalankan tugas-tugasnya menjadi khalifah di bumi 

ini dengan penuh, cita dan kasih sayang.  

8. Upaya Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaraan Akidah  

Akhlak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah  ikhtiar 

(untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, menjacari jalan keluar).40 

Pengertian upaya mempunyai seperangkat kata dengan usaha atau kreatifitas 

kerja, atau dalam terminology islam adalah jihad.   

Guru mempunyai banyak tugas, menurut Zuhairi tugas guru agama Islam 

termasuk guru Akidah Akhlak yaitu tidak hanya mengajarkan pengetahuan 

Islam, menanamkan keimanan dalam jiwa, mendidik anak agar taat menjalankan 

agama, melainkan juga  mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. Upaya-

upaya guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Akidah Akhlak antara 

lain:41    

a. Pendekatan Individu   

Setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri, itulah yang membuat 

cara berperilku dan cara belajarnya berbeda. Sehingga sebagai guru tidak boleh 

menyamakan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga anak yang mungkin 

aktif dikelas, tidak bisa dianggap lebih pandai dari anak yang pendiam, terlebih 

dalam pembelajaran Akidah Akhlak.  

 

40 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Imdonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 995.  

41 http://si-fahri.blogspot.com/p/pengebangan-pembelajaran-akidah-akhlak.html. Senin 9 

Januari 2023, Pukul: 08. 30 WITA.  
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 Pembelajaran  Akidah Akhlak bukan hanya  berupa pengetahuan, namun 

yang terpenting adalah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga 

guru harus jeli betul dalam memperhatikan perkembangan pemahaman anak 

didiknya. Hal itu bisa dipantau dari setiap Individunya.  

Ketika ada anak yang pandai dalam teori Akidah Akhlak, misalkan tahu 

semua rukun dan sunnah sholat, berkata baik pada orang lain, sopan santun pada 

guru, namun pengaplikasiannya kurang. Maka tindakan guru adalah harus 

memindahkan posisi duduknya pada anak-anak yang meskipun pemahamannya 

kurang, namun bagus dalam pengaplikasiannya. Misalkan yang sopan santun pada 

guru, rajin sholat berjamaah di masjid dan sebagainya.  

b. Pendekatan kelompok  

Model Pendekatan kelompok dalam  pelajaran Akidah Akhlak ini 

sangat cocok untuk materi-materi sosial seperti zakat, membiasakan akhlak 

terpuji dan menghindari akhlak tercela, mengaplikasikan sikap Ar-rahman dan 

Ar-rahim dan materi-materi sosial lainnya yang membutuhkan orang lain atau 

yeman-temannya untuk pengaplikasiannya. Sehingga anak bisa langsung 

mempraktekkannya.  

Strategi yang digunaknpun banyak, bisa dramatisasi, CTL, 

Karyawisata, atau Direct Learning yang disitu membutuhkan peran orang lain 

atau kerjasama kelompok. Sehingga materi Aqidah akhlak tidak hanya sebatas 

pengetahuan yang tersimpan di otak anak namun juga terimplementasi pada 

pribadi peserta didik. Sehingga perubahan tingkah laku(akhlakul karimah) pun 

bisa benar-benar terealisasi.  

c. Pendekatan Edukatif  

  Pendekatan edukatif sangat penting dalam Pembelajaran Akidah Akhlak. 

Karena model Pendekatan ini adalah merupakan pembiasaan terhadap guru dan 
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peserta didik, terlebih untuk mata Pelajaran Akidah Akhlak yang berisi nilai-nilai 

moral dan kepercayaan, maka Pendekatan ini menjadi sangt Penting karena 

sebagai bentuk aplikasi juga dari berbagai materi Akidah Akhlak yang telah 

diajarkan.  

Guru bisa memulai Pendekatan Edukatif ini dengan Pembiasaan-

pembiasaan. Misalkan ketika bertemu guru mengucapkan salam dan mengajak 

bersalaman, begitupun ketika hendak berpisah. Sebelum pelajaran dimulai guru 

mengajak para peserta didik berdoa dan menutupnya dengan bacaan hamdalah. 

Dan sebelum pulang guru mengajari para peserta didik untuk saling berjabat 

tangan pada sesama temannya.  

Ketika ada temannya yang terjatuh, maka guru harus mengajari para 

peserta didik untuk menolong, kalau marah harus berwudhu dan tidak boleh 

mengucapkan kata-kata kotor atau bahkan memukul temannya, ketika waktu 

sholat tiba, guru mengajak murid-muridnya untuk sholat berjamaah. Dan masih 

banyak model Pendekatan Edukatif lainnya yang bisa kita jadikan kebiasaan-

kebiasaan sehari-hari.  

Karena kebiasaan-kebiasaan tersebut sering dilakukan, maka diharapkan 

pribadi peserta didik akan terekontruksi dan tercipta karakter yang baik. Karena 

sesuatu kebiasaan yang sering dilakukan itu akan menjadi karakter dan karakter 

itu akan menentukan nasib kita. Maka Pendekatan Edukatif ini sangat penting 

untuk mata pelajaran Akidah Akhlak.  

d. Pendekatan Variatif  

Mata Pelajaran Akidah Akhlak merupakan mata Pelajaran yang cukup 

membingungkan bagi anak-anak yang baru lulus pendidikan tingkat sekolah dasar 

maupunsederajat. Terlebih ketika guru menjelaskan masalah Iman kapada 

maslaikat-malaikat Allah SWT dan makhluk ghaib selain malaikat, maka para 
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peserta didik yang umumnya masih berfikir kongkrit itu akan kebingungan. 

Karena mereaka belum terbiasa dengan berfikir abtrak dan menyelesiakan 

masalah  meskipun mereka telah berada pada tahaptahap operasional formal 11- 

dewasa sehingga mampu berfikir abtrak dan dapat menganalisis masalah serta 

menyelesaikan masalah dikemudian hari. Hal ini menuntut guru harus variatif, 

satu strategi saja tidak cukup. Harus ada strategi B atau C sekaligus.  

Guru garus pandai-pandai membuat analogi-analogi atau perumpamaan-

perumpamaan untuk menjelaskan masalah yang berbau abstrak atau kepercayaan. 

Karena hal itu akan lebih memahamkan peserta didik, meskipun tidak secara 

komprehensif, namun seiring Perkembangan pola pikir maka peserta didik akan 

mengetahuinya sendiri.  

e. Pendekatan Keagamaan  

Pendekatan Keagamaan dalam mata Pelajaran Akidah Akhlak termasuk 

penting. Karena ketika kita membahas materimateri misalkan tentang makna Ar-

rahman, Ar-rahim, zakat dan yang sejenis, maka secara tidak langsung juga kita 

telah mengajarkan materi Ilmu Pengetahuan Sosial seperti kasih sayang, tolong-

menolong dan sabagainya.  

Ketika kita menginjak materi seperti mengagungkan ciptakan Allah 

seperti gunung, lautan, hewan dan sebagainya. Maka secara tidak langsung kita 

juga telah mengajarkan materimateri Ilmu Pengetahuan Alam. Sehingga tidak ada 

jurang Pemisah antara Ilmu agama dan Ilmu Umum.  

Hal ini bagus diterapkan karena mengingat paham sekularisme yang kian 

hari kian merajalela, yang menganggap jika Ilmu Agama khususnya Agama hanya 

bermuatan hukum-hukum mahdhah. Sehingga sangat bagus jika guru mengaitkan 

materi tersebut dengan pertimbangan sains dan agama. Agar terbangun mental 

pelajar Islami yang terintegrasi, dan itu akan membuat anak bangga akan 
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agamanya.  

Demikian merupakan beberapa uraian mengenai model Pendekatan 

untuk mengembangkan mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Yang bertujuan 

tidak hanya pada aspek Pengetahuan namun lebih dari Pengaplikasiannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran harus menyiapkan 

beberapa komponen, yang komponen tersebut masingmasing tidak dapat 

berdiri sendiri melainkan berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama 

lain. Berikut komponen-komponen yang harus dipersiapkan oleh para guru 

termasuk guru akidah Akhlak:  

1) Merancang tujuan pembelajaran  

2) Menetapkan materi atau bahan pembelajaran   

3) Memilih metode dan alat yang digunakan dalam pembelajaran  

4) Mengadakan penilaian yang mencangkup ranah kognitif, ranah afektif dan 

ranah Psikomotorik.42  

9.  Ruang Lingkup Pendidikan   

Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba dalam hafi Anshari adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.43  

Menurut GBHN dalam buku Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati yang berjudul Ilmu 

Pendidikan, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung 

seumur hidup.44  

 

42 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 

2009), h. 30.   

43 Hafi Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal 28.  

44 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta; Rineka Cipta, 2003),   h.18  
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Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu 

kegiatan yang secara sadar dan disenggaja, serta penuh tanggung jawab yang 

dilakukan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaan yang 

dicita-citakan dan berlangsung terus menerus. Sesuai dengan pengertian 

tersebut pendidikan dapat terselengara dengan melalui pendidikan formal, 

pendidikan non formal dan pendidikan informal.   

a. Pendidikan Formal  

 Pendidikan persekolahan adalah pendidikan yang terjadi dan 

berlangsung pada satuan lembaga pendidikan formal,45 yang melaksanakan 

pembinaan pendidikan dan pengajaran secara sengaja, terencana dan 

terstruktur seperti Pendidikan yang tersengaara di Aliyah Al-Kairaat Pebeta di 

Kabupaten Morowali. Lembaga pendidikan sekolah tumbuh setelah keluarga 

karena mempunyai fungsi yaitu melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru 

sebagai penganti orang tua yang harus ditaati.   

Bentuk pendidikan formal misalnya: TK (Taman Kanakkanak)/RA 

(Raudhatul Atfal), SD (Sekolah Dasar)/MI (Madrasah Ibtidaiyah), SMP 

(Sekolah Menengah Pertama)/MTs (Madrasah Tsanawiyah), SMA (Sekolah 

Menengah Atas)/MA (Madrasah Aliyah). Sekolah sebagai lembaga formal 

bertugas untuk membantu peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan dan keahlian bahkam membantu peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah-masalah kehidupan.46   

Keberhasilan sekolah/madrasah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita 

pendidikan ini akan berdampak pada sikap dan perilaku yang ditampilkan 

peserta didik di masyarakat, dimana ia akan mempunyai akhlak dan tingkah 

 

45 Musaheri, Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta: IRCiSod, 2007), h. 129.  

46 Musaheri, Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta: IRCiSod, 2007), h., 139  
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laku yang sopan, bermoral dan terbebas dari segala tingkah kejahatan.  

b. Pendidikan Non Formal   

  Pendidikan non formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, fleksibel, 

berlangsung sepanjang hayat, dan tingkat kompetensi peserta didiknya dapat 

disetarakan dengan kompetensi pada pendidikan formal.47  

 Menurut uaian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

pendidikan non formal disini adalah pendidikan diluar sekolah tetapi masih 

mempergunakan suatu rencana pendidikan yang pasti dan sistematis, tetapi tidak 

seluas dan sedalam rencana pendidikan formal.  

Paket pendidikannon formal berjangka pendek dan lentur, serta 

biasanya lahir dari kebutuhan yang sangat dirasa perlu. contoh kongkritnya 

seperti les, kursus, penataran dan training-training.  

c. Pendidikan Informal   

Pendidikan informal ini berlangsung di tengah keluarga, kegiatan 

pendidikannya tidak terorganisasi secara kultural, program waktu yang tidak 

terbatas dan tanpa adanya evaluasi secara formal. Adapun tujuan pendidikan 

keluarga adalah memelihara, merawat, melindungi anak sehingga dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik.48   

Pendidikan informal merupakan pendidikan pertama karena keluarga 

adalah ajang dimana sifat-sifat kepribadian anak terbentuk mula pertama,49 

dimana nilai-nilai dan penalaran yang diterimanya akan menjadi sumber 

penerimaan atau penolakan perilaku, mendukung atau mengendala anak-anak 

 

47 Djudju Sudjana, dkk., Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bandung: Pedagogiana Press 

,2007),  h. 11.  

48 Musaheri, Pengantar Pendidikan, h. 129.  

49 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, h. 178.  
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atau anggota keluarga untuk melakukan sesuatu.  

Pengertian pendidikan informal dapat disimpulkan menjadi 

pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan tidak berdasarkan suatu  

rancangan pendidikan yang sistematis, tidak memakai penyajian pelajaran 

secara formal sistematis tetapi berdasarkan diri pada naluri dan tradisi dalam 

masyarakat.  

B. Guru Honorer 

1. Tinjauan tentang guru  

a.  Pengertian Guru  

  Menurut John M Elchos dan Hasan Shadily sebagaimana dikutip oleh 

Abuddin Nata, kata guru berasal dalam Bahasa Indonesia yang berarti orang yang 

mengajar. Dalam Bahasa Inggris, dijumpai kata teacher yang berarti pengajar.50 

sedangkan dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menegaskan bahwa “guru merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi” 51 Guru merupakan tokoh yang akan ditiru dan diteladani dalam 

melaksanakan tugasnya sebagi pendidik, ia juga mau dan rela serta memecahkan 

berbagi masalah yang dihadapinya, terutama masalah yang langsung berhubungan 

dengan proses belajar mengajar.52Dalam Islam kedudukan guru adalah amat 

 

50 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru Murid. (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 41. 

51 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru Murid. (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 41. 

52 Zakiah Darojat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 

h. 98 
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tinggi. Guru merupakan pembimbing dan penasehat umat. Jika tidak ada guru, 

maka manusia akan menjadi hewan lantaran tidak ada pengajaran dan bimbingan. 

Untuk melaksanakan tugasnya, pendidik hendaklah bertolak pada kaidah “amar 

makruf nahi mungkar wa nahyu „anil mungkar”, yakni menjadikan prinsip tauhid 

sebagai pusat penyebaran misi Iman, Islam, dan Ihsan. 53  

Guru yang professional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian 

tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. 

Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan 

seluruh pengabdiannya. Guru yang professional hendaknya mampu memikul dan 

melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, 

masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru professional mempunyai 

tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab 

pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya, serta mengembangkan 

dirinya. Jadi, profesionalitas seorang guru dapat dilihat melalui keahlian dan 

tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya kepada peserta didik, orang 

tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Setiap jabatan profesi mesti 

memiliki kode etiknya masing-masing, walaupun saat ini rumusan baku tentang 

kode etik yang diterima semu pihak belum diperoleh. Adapun tujuan dari 

diberlakukannya kode etik, menurut Hermawan antara lain: menjunjung tinggi 

martabat profesi, memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan 

pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu dan kualitas profesi, dan 

meningkatkan mutu organisasi profesi.  

Adapun rumusan kode etik guru Indonesia setelah disempurnakan dalam 

kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta menjadi sebagai berikut: 54 1. Guru 

 

53 Puput Fatkhurrohman, dan M.Sobri Sutikno, Strategi Belajar Mengajar…, h.122-123 

5 Binti Maunah, Landasan Pendidikan…,h. 145 

54 UU No.20 Tahun 2003 tentang sikdiknas, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h.27.  
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berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran 

professional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik 

sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan 4. Guru menciptakan 

suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. 

Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat 

sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap 

pendidikan. 6. Guru sebagai pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan 

meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan 

seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. 

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI 

sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala 

kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. 55 

  Dengan diberlakukannya kode etik guru maka martabat profesi seorang 

guru akan dijunjung tinggi, kesejahteraan guru terpelihara, pengabdian para guru 

akan meningkat, mutu dan kualitas gurupun juga meningkat, serta mutu 

organisasi guru juga meningkat. Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen Pasal 10 dikemukakan bahwa kompetensi guru itu 

mencakup kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi professional56 Kompetensi pedadogis merupakan kemampuan 

yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran 

yang mendidik dialogis. Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan pendidik 

dalam prose kegiatan belajar mengajar yang meliputi berbagai kegiatan mulai dari 

 

55 Qomari Anwar dan Syaiful Sagala, Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru Sebagai 

Upaya Menjamin Kualitas Pembelajaran, (Jakarta: Uhamka Press, 2006), h. 130-132  

56 Republik Indonesia, Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003), h. 22. 
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persiapan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. 

Kegiatan tersebut meliputi; (1) perancangan pembelajaran, (2) pengembangan 

kurikulum/ silabus, (3) pelaksanaan pembelajaran. 57 

  Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru Sebagaimendidik dan dialogis, 

(4) pemahaman terhadap peserta didik, dan (5) evaluasi hasil belajar. Kompetensi 

kepribadian menurut Sukmadinata dibagi menjadi tiga cakupan, yakni: (1) 

penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan 

terhadap keseluruhan situasi pendidikannya; (2) pemahaman, penghayatan, dan 

penampilan nilai-nilai yang seyogjanya dimiliki guru; (3) penampilan sebagai 

upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para peserta 

didiknya.58 Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru mata pelajaran 

dalam berhubungan atau bekerja sama dengan warga sekolah, dengan anggota 

keluarga, dan masyarakat di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya.59 

Kompetensi professional guru adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari.  

Selaras dengan itu,  guru dapat dikatakan professional bilamana memiliki 

kemampuan tinggi (high level of abstrack) dan motivasi kerja tinggi (high level 

of commitment). Guru dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat 

penting, adapun peran-peran guru sebagai berikut:60 (1) Guru sebagai sumber 

belajar, (2) Guru sebagai fasilitator, (3) Guru sebagai pengelola, (4) Guru sebagai 

 

57 Qomari Anwar dan Syaiful Sagala, Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru Sebagai 

Upaya Menjamin Kualitas Pembelajaran, (Jakarta: Uhamka Press, 2006), h. 130-132 . 

58 Nunu Ahmad An-Nahidl, et. All., Pendidikan Agama di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010) h. 52-54.  

59 Nunu Ahmad An-Nahidl, et. All., Pendidikan Agama di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010) h. 52-54.  

60 Qomari Anwar dan Syaiful Sagala, Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru Sebagai 

Upaya Menjamin Kualitas Pembelajaran, (Jakarta: Uhamka Press, 2006), h. 130-132 . 
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demonstrator, (5) Guru sebagai pembimbing, (6) Guru sebagai motivator, (7) 

Guru sebagai evaluator. 

   Dengan demikian, tugas guru begitu banyak. Guru bertanggung jawab 

atas ke tujuh peran tersebut di atas. Peran guru, selain hanya sebagai pendidik 

namun juga sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, 

pembimbing, motivator, dan evaluator. Seorang guru harus menguasai peranan-

peranan guru tersebut demi tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Syarat-syarat 

Guru Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa peserta didiknya 

kepada tujuan yang ingin dicapainya. Guru harus berpandangan luas dan kriteria 

bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan. Guru yang memiliki 

kewibawaan berarti memiliki kesungguhan, suatu kekuatan, sesuatu yang dapat 

memberikan kesan dan pengaruh. . Syarat-syarat guru sebagaimana tercantum 

dalam pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

yakni: 61 a. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 

dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. b. Pendidik untuk 

pendidikan formal pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi 

dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. c. Ketentuan mengenai 

kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.62  

  Adapun pendapat lain tentang syarat-syarat menjadi guru itu dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:63 a. Persyaratan administratif Syarat-syarat 

 

61 Republik Indonesia, Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003), h. 22. 

62 Akhyak, Profil Pendidikan Sukses, (Surayabaya: ELKAF, 2005), H. 1 

63 Nunu Ahmad An-Nahidl, et. All., Pendidikan Agama di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010) h. 52-54.  
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administratif ini antara lain meliputi: soal kewarganegaraan (warga Negara 

Indonesia), umur (sekurangkurangnya 18 tahun), berkelakuan baik, mengajukan 

permohonan. b. Persyaratan teknis Dalam persyaratan teknis ini ada yang bersifat 

formal, yakni harus berijazah pendidikan guru. Hal ini mempunyai konotasi 

bahwa seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu 

mengajar. Kemudian syarat-syarat yang lain adalah menguasai cara dan teknik 

mengajar, terampil mendesain program pengajaran serta memiliki motivasi dan 

cita-cita memajukan pendidikan/ pengajaran. c. Persyaratan psikis Yang berkaitan 

dengan kelompok persyaratan psikis, antara lain : sehat rohani, dewasa dalam 

berfikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, 

memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggung jawab, berani 

berkorban dan memiliki jiwa pengabdian. d. Persyaratan fisik Persyaratan fisik ini 

antara lain meliputi: berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin 

mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala-gejala penyakit yang menular. 

64 Untuk itu, guru harus memenuhi persyaratan-persayaratan terlebih dahulu. 

Seperti terpenuhinya persyaratan administratif, teknis, psikis, dan fisik. Dengan 

terpenuhinya syarat-syarat seorang guru berarti guru memang betul-betul layak 

untuk membawa peserta didiknya ke arah tujuan yang ingin dicapainya. 

  Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: a. Guru 

sebagai pendidik Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh dan panutan bagi 

para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai 

kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan disiplin. 

Mengenai tanggung jawab guru harus mengetahui dan memahami nilai, norma 

moral dan sosial serta berusaha berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang 

ada. Selain itu, guru juga harus bertanggung jawab dalam pembelajaran di 

 

 64 Nunu Ahmad An-Nahidl, et. All., Pendidikan Agama di Indonesia, (Jakarta: 

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010) h. 52-54.  
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sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Berkenaan dengan wibawa, guru 

harus merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual 

dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidang yang dikembangkannya. 

Sedangkan mengenai disilplin, guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata 

tertib secara konsisten dan atas kesadaran professional.65 Karena tugas seorang 

guru adalah untuk mendisiplinkan para peserta didik, maka harus dimulai dari 

dirinya sendiri, yaitu guru harus berperilaku disiplin dalam berbagai tindakan dan 

perilakunya untuk memberikan contoh kepada peserta didiknya. Dengan adanya 

tanggung jawab, wibawa, dan disiplin maka seorang guru akan memiliki kualitas 

dalam mendidik peserta didiknya dan mampu menjadi teladan bagi para peserta 

didiknya. b. Guru sebagai pengajar Selain sebagai pendidik, peran guru adalah 

sebagai pengajar. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum pernah diketahuinya, membentuk kompetensi, 

memahami materi yang dipejari dan mengembangkan bakat yang telah dimiliki. 

Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, turut 

mengubah peran yang dijalankan oleh guru, yang awalnya bertugas untuk 

menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas untuk 

memberi kemudahan dalam pembelajaran. 66Seorang guru tidak hanya sebagai 

pendidik, namun juga sebagai pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran 

dengan kompetensi yang dimilikinya. c. Guru sebagai pendorong kreativitas 

Kreativitas adalah suatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran, sehingga 

guru dituntut untuk mendemonstrasikan proses kreativitas tersebut. Kreativitas 

 

65 Zakiah Darojat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 

h. 126 

66 Nunu Ahmad An-Nahidl, et. All., Pendidikan Agama di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010) h. 26-27.  
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ditandai oleh adanya kegiatan yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak 

ada dan tidak dilakukan oleh siapapun atau dengan kata lain, kreativitas adalah 

menciptakan sesuatu yang baru. Sebagai pendorong kreativitas, guru senantiasa 

berusaha menemukan cara yang baru dan cara yang lebih baik dalam melayani 

para peserta didik. Sehingga para peserta didik akan menilai bahwa ia memang 

kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin dan terkesan monoton. d. Guru 

sebagai mediator dan fasilitator Sebagai mediator guru harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena 

media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses 

pembelajaran. Namun tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

mengenai media pendidikan, karena seorang guru juga memiliki keterampilan  

dalam memilih dan menggunakan media pendidikan yang digunakan. 67 Jadi, guru 

harus memiliki wawasan yang luas terkait dengan cara guru dalam penggunaan 

media sebagai fasilitator dalam proses penyampaian materi pembelajaran supaya 

mudah diterima oleh peserta didiknya 

2. Peran Guru 

Peran ialah Pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas 

semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung 

jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar-mengajar. Guru 

merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar, dan 

karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar disamping menguasai 

materi yang akan diajarkan. Dengan kata lain Guru harus mampu menciptakan 

suatu situasi kondisi belajar yang sebaik- baiknya.68 

 

67 Nunu Ahmad An-Nahidl, et. All., Pendidikan Agama di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010) h. 52-54.  

68 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009), 

h. 33 
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Guru adalah pelaksana pembelajaran dalam kelas yang mengatur segala 

sesuatu yang dibutuhkan akan berlangsungnya proses pembelajaran. Seorang guru 

adalah actor sekaligus sutradara terhadap proses pembelajaran yang dilakoninya. 

Keberadaan guru sangat penting demi terwujudnya pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan. Terciptanya suasana yang nyaman dan menyenangkan akan 

tercipta pula kulitas pembelajaran yang bermutu terhadap peserta didik dengan 

pencapaian hasil yang maksimal. Terkait denga hal itu, guru harus membekali diri 

dengan kemampuan dan mengasah kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh 

seorang guru. Guru sebagai pelaksana pendidikan  secara terus menerus mengasah 

diri untuk menambah wawasan terkait dengan keterampilan dalam mengelola 

pembelajaran yang harmonis. 

Guru memegang berbagai jenis peran yang mau tidak mau, harus 

dilaksanakannya sebagai seorang guru.69 Sardiman dalam bukunya yang berjudul 

Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar diterangkan ada beberapa 

berpendapat tentang peran guru antara lain : 

1) Prey Katz menggambarkan peran guru sebagai kominator, sahabat yang 

dapat memberikan nasihat- nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan 

dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta 

nilai- nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. 

2) Havighurst menjelaskan bahwa peran guru disekolah sebagai pegawai 

(employee) dalam hubungan kedinasan, sebagai bawahan (subardinate) 

terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya dengan teman 

sejawat, sebagai mediator dalam hubungannya dengan anak didik, sebagai 

pengatur disiplin, evaluator dan pengganti orang tua. 

 

69 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, h. 33 
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3) James W.Brown, mengemukakan bahwa tugas dan peran guru antara lain: 

menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan 

mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi 

kegiatan peserta didik. 

4) Federasi dan Organisasi Profesional Guru Sedunia, mengungkapkan bahwa 

peran guru di sekolah, tidak hanya sebagai transmiter dari ide tetapi juga 

berperan sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan sikap.70  

Peran pada prinsipnya segala kegiatan yang dilakukan seseorang atau 

kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, tanpa adanya peran guru 

tersebut segala sesuatu tidak akan berjalan dengan semestinya. Peran guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan merupakan salah satu langkah yang dapat 

dilakukan untukmemperbaiki dan memajukan sumber daya manusia. Lembaga 

pendidikan formal merupakan suatu lembaga pendidikan yang harus 

dikembangkan dan dibina secara terus menerus. Dalam hal ini sangat di perlukan 

peran guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. 

Guru bertanggung jawab melaksanakan sistem pembelajaran agar berhasil 

dengan baik.71Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan 

memegang peran penting dalam pendidikan. Di sekolah, guru hadir untuk 

mengabdikan diri kepada umat manusia dalam hal ini anak didik. Negara 

menuntut generasinya yang memerlukan binaan dan bimbingan dari guru. Guru 

dengan sejumlah buku yang terselip dipinggang datang ke sekolah di waktu pagi 

hingga petang, sampai waktu mengajar dihadiri dikelas untuk bersama-sama 

belajar dengan sejumlah anak didik yang sudah menantinya untuk diberikan 

 

70 Sardiman, h.143-144 

71 Oemar Humalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 108. 
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pelajaran.72 

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.73 Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk 

mengefektifkan proses pembelajaran adalah bahwa semua manusia (peserta didik) 

dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan dan mereka semua 

memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Oleh karena itulah, guru 

perlu menciptkan lingkungan belajar yang kondusif dan menantang rasa ingin 

tahu peserta didiknya.74 

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

mengajar itu bukanlah sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta 

didik tersebut untuk melakukan kegiatan belajarnya. Hal ini berarti peranan guru 

sebagai seorang penceramah yang maha tahu yang harus dipatuhi peserta didiknya 

tetapi guru harus bersikap demokratis. Guru tidak saja dituntut untuk bisa 

menstimulasi peserta didik-peserta didiknya belajar, tetapi juga harus mampu 

memperhatikan keragaman yang ada, karena daya serap peserta didik bisa 

berbeda-beda, dan akumulasi pengalaman belajar sebelumnya berbeda-beda 

antara yang satu dengan yang lainya. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang 

terjadi didalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak. Secara lebih 

rinci tugas guru berpusat: 

 

72 Syaiful Bahari Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Intraksi Edukatif, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2000), h. 1. 

73AfnilGuza, Undang-Undang SISDIKNAS: UU RI 20 Tahun 2003, dan 

UndangUndangGuru dan Dosen: UU RI Nomor 14 Tahun 2009, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h.2. 

74 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 49. 
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1. Mendidik anak dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian 

tujuan. 

2. Memberi fasilitas melalui pengalaman belajar yang memadai. 

3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilainilai, dan 

penyesuian yang mamadai.75 

Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, 

intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang 

mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya dan 

menghargai serta meningkatkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan 

melalaui motivasi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang 

efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai 

perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang 

tugas-tugasnya. Tanggung jawab spritual dan moral di wujudkan melalui 

penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak 

menyimpang dari norma-norma agama dan moral.76 

Gilbert hunt dalam buku karangan Dede Rosyada menyatakan bahwa guru 

yang baik itu harus memenuhi 7 kriteria, yaitu: 

1. Sifat, guru yang baik harus memiliki sifat-sifat antusia, stimulus mendorong 

peserta didik untuk maju, berorientasi pada tugas dan pekerja keras, sopan, 

dan bijaksana, bisa dipercaya, cepat dan mudah menyesuaikan diri, 

demokratis, penuh harapan bagi peserta didik, bertanggung jawab terhadap 

kegiatan belajar peserta didik, mampu menyampaikan perasaannya, dan 

memiliki pendengaran yang baik. 

 

75 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, h. 104-105 

76 Kusnandar,Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Mengajar Sertifikasi 

Guru,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.47-48. 
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2. Pengetahuan, guru yang baik juga memiliki pengetahuan yang memadai 

dalam mata pelajaran yang diampunya, dan terus mengikuti kemajuan 

dalam bidang ilmunya itu. 

3. Apa yang disampaikan, guru yang baik juga memberikan jaminan 

bahwamateri yang disampaikannya mencakup semua unit bahasan yang 

diharapkan peserta didik secara maksimal. 

4. Bagaimana mengajar, guru yang baik mampu menjelaskan berbagai 

informasi secara jelas, dan terang, memberikan layanan yang variasi, 

menciptakan dan memelihara momentum, menggunakan kelompok kecil 

secara efektif, mendorong semua peserta didik untuk berpartisipasi, 

mengawas dan bahkan sering mendatangi peserta didik. 

5. Harapan, guru yang baik mampu memberikan harapan pada peserta didik, 

mampu membuat peserta didik bertanggung jawab, dan mendorong 

partisipasi orang tua dalam memajukan kemampuan akademik peserta 

didiknya. 

6. Reaksi guru terhadap peserta didik, guru yang baik bisa menerima berbagai 

masukan, resiko dan tantangan, selalu memberikan dukungan pada peserta 

didiknya, konsisten dalam kesepakatan-kesepakatan dengan peserta didik, 

bijaksana terhadap kritik peserta didik, menyesuaikan diri dengan 

kemajuankemajuan peserta didik, pengajaran yang memerhatikanindividu, 

mampu memberikan jaminan atas kesetaraan partisipasi peserta didik, 

mampu menyediakan waktu pantas untuk peserta didik bertanya, cepat 

dalam memberikan timbal balikbagi peserta didik dalam membantu mereka 

belajar, peduli dan sensitif terhadap perbedaan-perbedaan latar belakang 

sosial ekonomi dan kultur peserta didik, dan menyesuaikanya pada 

kebijakankebijakan menghadapi berbagai perbedaan. 
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7. Manajemen, guru yang baik harus mampu menunjukkan keahlian dalam 

perencanaan, memilki kemampuan mengorganisasi kelas sejak hari pertama 

dia bertugas, cepat memulai kelas, melewati masa transisi yang baik, 

memiliki kemampuan dalam mengatasi atau lebih aktivitas kelas dalam satu 

waktu yang sama, dan tetap dapat menjaga peserta didik untuk tetap belajar 

menuju sukses.77 

Proses belajar mengajar sehari-hari guru dihadapkan kepada sekelompok 

peserta didik dan guru akan menjumpai diantara peserta didik yang secara aktif 

dan kreatifdalam mengikuti pelajaran. Untuk dapat menumbuhkan motivasi 

peserta didik, maka seorang guru harus melakukan berbagai upaya atau usaha. 

Dalam proses belajar mengajar perlu sekali adanya strategi guru, baik dalam 

memberikan atau menuangkan materi pelajaran maupun dalam menumbuhkan 

motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran karena anak selalu memiliki 

perbedaan-perbedaan baik dalam minat, motivasi, bakat dan perhatian terhadap 

pelajaran. Untuk itu guru diharapkan untukmenciptakan suasana yang 

dapatmerangsang pemikiran dan keterampilan kreatif seperti perhatian, 

dorongan, sikap, dan perlakuan terhadap peserta didik. 

2. Pengertian Guru Honorer 

Pengertian guru menurut bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar.78 

Pengertian Guru menurut pasal I Undang-undang No.14 tahun 2005:Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mangajar, 

 

77 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis,(Jakarta : Kencana PernadaMedia 

Group, 2003), h. 112-113. 

78 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), h. 651. 
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membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada 

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

menengah.79 

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, guru adalah Tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian   pada masyarakat, terutama pada pendidik 

pad perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada satuan tinggi disebut dosen.80 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru bukan 

sekedar memberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau memberi 

informasi didepan kelas, tetapi dia seorang tenaga profesional yang dengan 

mampu merencanakan, menganalisis dan menyampaikan masalah yang dihadapi. 

Dengan demikian seorang guru honor hendaklah bercita-cita tinggi, 

berpendidikan luas, dan berkepribadian yang kuat dan tegar serta 

berkeprimanusiaan yang mendalam. 

Honor berarti kehormatan, penghormatan, penghargaan, honorer, pegawai 

honoran, tenaga honoran, orang yang mendapat honorarium.81 

Jadi guru honor adalah tenaga pengajar atau yang diberi kehormatan untuk 

menjalankan peranannya sebagai tenaga pengajar.Guru honorer adalah pahlawan 

tanpa tanda jasa yang sejati. Pengertian guru honorer adalah guru tidak tetap yang 

belum berstatus minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.82 Perbedaan antara 

 

79 http//wkrs.itb.ac.id.app/images/files-produk-hukum/UU-14-2005.pdf diakses tanggal 

18 Januari 2023. 

80 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Kuantum 

Teaching, 2005), h. 7. 

81 Plus A. Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2000), h. 231. 

82 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Guru (diakses pada tgl 2 Januari 2023 pukul 

21.27 WITA) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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guru tetap dan guru honorer tidak berhenti pada status kepegawaiannya, tetapi 

juga pada faktor upah minimumnya. Padahal, jika ditinjau dari sisi pekerjaan 

antara guru tetap dan guru honorer memiliki pekerjaan yang sama. 

Berdasarkan katagori honorer yang pengabdiannya sebelum tahun 2008: 

a) guru honorer katagori 1 disingkat k1 (mayoritas sudah diangkat menjadi 

CPNS/PNS). Guru honorer k1 adalah guru honorer yang penghasilannya dibiayai 

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b) guru honorer katagori 2 disingkat k2 

(sebagian sudah diangkat menjadi CPNS/PNS dan sebagian yang lain tengah 

menunggu pengangkatan honorer katagori 2 menjadi CPNS). Guru honorer k2 

adalah guru honorer yang penghasilannya dibiaya bukan dari APBN ataupun 

APBD.83 

Berdasarkan katagori honorer yang pengabdiannya setelah tahun 2005: a) 

guru honorer non katagori yang mengabdi di sekolah negeri; b) guru honorer non 

katagori yang mengabdi di sekolah swasta. Fakta-fakta di atas menunjukkan 

bahwa profesi guru memiliki kekhasan tersendiri. Wajar apabila guru mendapat 

julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sayangnya, berbagai keistimewaan 

yang melekat pada profesi guru tidak lantas membuat guru luput dari berbagai 

krisis atau permasalahan.  

Adanya guru honorer merupakan suatu problematika khas yang terus 

melekat dalam tatanan keguruan di Indonesia. Guru honorer sebagai guru yang 

diangkat secara resmi oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan 

kekurangan guru. Secara administratif, guru honorer memiliki status sebagai 

guru tidak tetap. Pada PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan 

mendefinisikan guru tidak tetap sebagai guru yang diangkat secara sementara 

 

83Website Pendidikan, https://www.websitependidikan.com/2015/11/pengertian-

guruhonorer-dan-kategorinya.html (diakses pada tgl 2 Januari 2023 pukul 22.15 WITA 

https://www.websitependidikan.com/2015/11/pengertian-guru
https://www.websitependidikan.com/2015/11/pengertian-guru
https://www.websitependidikan.com/2015/11/pengertian-guru-honorer-dan-kategorinya.html
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oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BHPT (Badan Hukum Perguruan Tinggi), 

84atau badan hukum lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan, berdasarkan 

perjanjian kerja.85  Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa guru 

honorer merupakan guru yang diangkat secara resmi oleh pemerintah untuk 

mengatasi kekurangan guru yang berstatus sebagai pekerja tidak tetap untuk 

melaksanakan tugas mendidik dan mengajar sesuai bidang kompetensinya. 

Banyaknya guru honorer disetiap daerah juga memiliki variasi jumlah. Hal 

tersebut berkaitan dengan kebutuhan guru-guru di daerah yang bersangkutan 

serta kebijakan dari pemerintah daerah.  

Uraian di atas menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat tajam 

antara guru honorer dengan guru PNS. Guru honorer tetap mendapatkan tuntutan 

kompetensi yang setara dengan guru PNS, walaupun reward yang mereka terima 

cukup jauh dari standar kelayakan. Adanya perbedaan fasilitas kesejahteraan 

guru honorer dengang guru PNS, bukan alasan bagi guru honorer untuk tidak 

menguasai kompetensi keguruan. Profesi guru dengan perannya sebagai tenaga 

pendidik, mengharuskan mereka untuk benar-benar memiliki keterampilan 

mengajar maupun menguasai materi pembelajaran. Dapat dibayangkan 

bagaimana kualitas pendidikan yang akan terbentuk apabila guru tidak memiliki 

kompetensi.  

Guru seyogianya memiliki pengetahuan dalam mengajarkan bahan ajar. 

Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pengajaran yaitu usaha mengarahkan 

peserta didik untuk memahami aspek konten mata pelajaran. Tujuan tersebut 

tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak disertai dengan pengetahuan akan 

 

84 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Kuantum 

Teaching, 2005), h. 7. 

85 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Guru (diakses pada tgl 2 Januari 2023 pukul 

21.27 WITA) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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strategi pengajaran yang tepat. Hal tersebut secara tidak langsung mengatakan 

bahwa kemampuan mengajar serta penguasaan materi pelajaran merupakan 

sebuah kemutlakan bagi guru, baik itu guru honorer maupun guru PNS 86 

Sehubungan dengan itu, penguasaan akan konten mata pelajaran dan cara 

pengajaran harus dikuasai oleh guru secara beriringan. Pengetahuan akan cara 

pengajaran tersebut pada akhirnya akan mengarahkan guru untuk menciptakan 

proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran tidak bisa dilakukan jika guru hanya memperdalam pengetahuan akan 

konten atau materi ajar saja. Guru juga harus mengembangkan kemampuan 

pedagogisnya sejalan dengan pemahaman kontennya, dengan memiliki 

kemampuan pedagogical content knowledge, guru dapat membantu muridnya 

untuk meingkatkan pemahaman akan materi ajar yang disampaikan, membentuk 

suasana belajar yang efektif dan efisien, serta terdorong untuk melakukan praktek 

pengajaran yang terbaik.  

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menjadi pengajar yang baik, guru 

harus memiliki pedagogical content knowledge yang kuat. Berdasarkan uraian di 

atas, dapat dikatakan bahwa pedagogical content knowledge merupakan jiwa 

dalam proses pengajaran. Dengan demikian, penting bagi guru untuk memiliki 

pedagogical content knowledge. Sayangnya tidak semua guru memiliki fasilitas 

yang sama untuk meningkatkan hal tersebut, misalnya adalah guru honorer. Pihak 

FHI (Forum Honorer Indonesia) mengatakan bahwa untuk meningkatkan 

kompetensi guru diperlukan gaji yang memadai karena mereka harus membeli 

buku-buku yang menunjang.  

Pengupayaan untuk membeli buku penunjang mungkin bukan suatu 

masalah bagi guru PNS karena mereka mendapatkan gaji yang cukup layak. Akan 

 

86 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Kuantum 

Teaching, 2005), h. 7. 
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tetapi, upaya tersebut memunculkan kesulitan tersendiri bagi guru honorer 

karena guru-guru honorer mendapatkan penghasilan yang sangat minim. Bahkan 

pihak FIH pun mengungkapkan jika penghasilan yang diterima guru honorer 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya fakta tersebut tidak 

mengherankan jika pada akhirnya muncul asumsi-asumsi di masyarakat bahwa 

guru honorer memiliki kinerja atau kompetensi yang tidak baik. Bahkan 

rendahnya kompetensi pada guru honorer saat ini tidak berhenti pada taraf asumsi 

semata.  

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami pedagogical content 

knowledge merupakan kemampuan yang penting bagi guru. Hal tersebut 

berkaitan dengan pengaruh pedagogical content knowledge terhadap kualitas 

pengajaran guru. Akan tetapi, tidak semua guru honorer memiliki motivasi dan 

kehendak untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Di sisi lain, terdapat figur-

figur guru honorer yang tetap memiliki kemauan untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogical content knowledge ditengah keterbatasan yang dimiliki. 

Berawal dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melihat gambaran 

pedagogical content knowledge yang dimiliki oleh guru honorer. Diharapkan, 

penelitian ini dapat mengungkap secara komprehensif gambaran pedagogical 

content knowledge yang dimiliki oleh guru honorer. 

3. Hubungan antara Kompensasi dengan Kepuasan Kerja 

Pemberian segala bentuk kompensasi sangatlah berpengaruh pada 

kepuasan kerja guru honorer, karena dengan pemberian kompensasi seperti 

kepuasan yang diperoleh guru honorer dari pekerjaan itu sendiri, atau dari 

lingkungan psikologis, dan atau fisik dimana seseorang itu bekerja akan 
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meningkatkan kepuasan kerja dari guru honorer tersebut.87 

Dengan adanya lingkungan kerja yang menyenangkan juga rekan kerja 

yang ramah akan semakin memudahkan guru honorer dalam bekerja satu sama 

lain, oleh karena itu pemberian kompensasi finansial serta non finansial dianggap 

perlu dan penting dalam meningkatkan kepuasan kerja guru honorer. 

Dari uraian di atas maka tersirat bahwa dengan adanya kompensasi 

finansial dan non finansial akan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Hal ini 

disebabkan karena setiap pegawai mempunyai harapan untuk memiliki 

kehidupan yang lebih baik sesuai pengorbanan dan tanggung jawab yang 

dibebankan pegawai di dalam melakukan pekerjaanya. 

4. Peran Guru Honorer 

Peran guru honor ini senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang 

diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan peserta didik, semua guru 

maupun staf yang lain. Dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar, dapat 

dipandang sebagai sentral dari peranannya. Sebab baik disadari atau tidak bahwa 

sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap 

proses belajar mengajar dan beinteraksi dengan peserta didiknya. 

Peran guru menurut beberapa pendapat antara lain: 

a. Havighurst mengatakan bahwa peranan guru adalah sebagai (employee) dalam 

hubungan kedinasan, sebagai bawahan (subordinator) terhadap atasannya, 

sebagai kolega dalam hubungannya teman sejawat, sebagai mediator dalam 

hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur disiplin, evaluator dan 

pengganti orang tua.88 

 

87 Simamora, Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia. ( Jakarta: Salemba Empat, 200 

) h. 541. 

88 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2006), h. 126. 



72 

 

 

 

b. Prey Katz menggambarkan peranan guru, yaitu sebagai komunikator, sahabat 

yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi 

dan iringan, pembimbing dan mengembagkan sikap dan tingkah laku serta 

nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan.89 

c. James W. Brown mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara lain: 

menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan 

mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan 

peserta didik. 

d. Federasi dan Organisasi Guru sedunia, mengungkapkan bahwa peranan guru di 

sekolah, tidak sebagai transmitor dari ide tetapi juga berperan sebagai 

transformer dan katalisator dari nilai dan sikap.90 

e. S.T. Kartono dalam Kompas yang berbentuk artikel mengemukakan bahwa 

guru, atau dalam institusi pendidikan adalah pihak yang menyampaikan materi 

sudah selayaknya mendapat penghargaan nominal yang lumayan pula. Bukan 

hanya pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi saat ini nilai-nilai ekonomis berperan 

atas segalanya. Pada satu pokok bahasan yang lebih sempit lagi adalah guru 

honorer, tentu saja mereka mendapat gaji, upah tetapi yang lebih rendah dari 

guru tetap yang mengajar di suatu institusi pendidikan tertentu. 

Eksistensi Undang-undang yang mengatur tentang regulasi pendidikan 

sebenarnya dari mana asal-muaranya? hendaknya praturan dan perundangan itu 

melihat bahwa sertifikasi atau berbagai aturan yang melibatkan pegawai honorer 

dan pengangkatannya tidak dipersulit.91 Setiap pendidik hendak membuktikan 

eksistensinya, saat mereka bersaing maka murid-murid mereka akan bersaing 

 

89 Syafruddin Nurdin,, h. 6. 

90 Sardiman A.M.,h. 129. 

91 UU No.20 Tahun 2003 tentang sikdiknas, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h.27.  
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juga. Sesuai hal tersebut mengemukakan peranan guru sebagai berikut : 

a. Informator 

Sebagai satu pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi 

lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. 

b. Organisator 

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik silabus, jadwal 

pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat 

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri peserta didik. 

c. Motivator 

Berperan sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar peserta didik guru 

harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcenment untuk 

(tidak jelas). Menemukan swadaya adalah aktivitas dan daya cipta (kreasi) 

sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar peserta didik. 

Dalam pendidikan ditaman peserta didik dikenal dengan istilah “ing madya 

mangun karsa”.Peranan guru sebagai motivator ini sangat penting dalam interaksi 

belajar mengajar karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang 

mendapatkan kemandirian anak menyangkut performence dalam arti 

perenialisasi. 

d. Pengarah atau Direktor 

Jika kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menyangkut 

eksistensi dalam hal ini agar dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan 

belajar peserta didik-peserta didik dengan tujuan yang diciti-citakan, guru harus 

”Handayani”.  

e. Inisiator 
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Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Guru 

sudah barang tentu mempunyai ide-ide kreatif yang dapat diperoleh. Jadi 

termasuk pula dalam lingkup semboyan “Ing Ngarsa Sang Tulodo”. 

f. Transmitter 

Dalam Kegiatan belajar guru akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. 

g. Fasilitator 

Guru dalam hal ini memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar mengajar. Misalnya saja dengan menciptakan suasana kegiatan yang 

sedemikian rupa sesuai  dengan perkembangan peserta didik sehingga interaksi 

belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. 

h. Mediator 

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar peserta didik. Misalnya memberikan jalan keluar pemecahan dalam 

kegiatan diskusi peserta didik. 

i. Evaluator 

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai 

otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun 

tingkah laku anak didik sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya 

berhasil atau tidak tetapi kalau diamati agak mendalam evaluasi-evaluasi yang 

dilakukan guru yang dilakukan guru itu. 

Sering hanya merupakan evaluasi ekstrinsik dan sama sekali belum 

menyentuh evaluasi yang ekstrinsik dan sama sekali belum menyentuh evaluasi 

yang intrinsik. Untuk itu guru harus hati-hati dalam menjatuhkan nilai atau 

kriteria keberhasilan. Dalam hal ini tidak cukup hanya dilihat dari bisa atau 

tidaknya mengerjakan mata pelajaran yang diujikan tetapi masih tentu ada 
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pertimbangan-pertimbangan yang sangat unit dan kompleks, terutama yang 

menyangkut perilaku values yang ada pada masing-masing mata pelajaran.92 

Kegiatan dalam proses pembelajaran merupakan kegiatan-kegiatan paling pokok, 

hal ini berarti bahwa tujuan pendidikan bergantung pada bagaimana kegiatan 

proses belajar mengajar berjalan dengan baik, sehingga dalam proses belajar 

mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong membimbing dan memberikan 

kualitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk dapat melihat segala sesuatu 

yang terjadi dalam hal-hal yang terjadi pada peserta didik dalam belajar maupun 

yang berhubungan dengan kesulitan-kesulitan yang di hadapi peserta didik untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan, guru juga mempunyai tangung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas, hal ini akan membantu proses 

perkembangan peserta didik. 

Guru mencapai keberhasilan dalam suatu pekerjaan secara maksimal, 

tentunya harus disertai dengan kecekatan dan kemauan yang besar. Seorang 

peserta didik yang tekun belajar dengan penuh konsentrasi tentunya agar ingin 

perjalanan tersebut dapat dilewatinya dengan penguasaan pelajaran baik tersebut 

akan membawa dampak pada diri peserta didik itu sendiri yaitu dengan prestasi 

yang maksimal. 

Melalui pendekatan keilmuan (scientific approach), para guru harus 

mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik untuk membangun 

kemampuan berpikir krits, dengan bertanya. 93 Dalam setiap pembelajaran, 

peserta didik harus dilatih melakukan pengamatan, menyusun pertanyaan 

terhadap apa yang diamati, menggumpulkan data, menganalis data, dan kemudian 

 

92 Hafi Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal 28.  

93 Hafi Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal 28.  
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mengambil kesimpulan, serta menyebarkan hasilnya. Dengan pendekatan 

keilmuan dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat menghasilkan orang-

orang yang mampu berpikir tingkat inggi, yang pada gilirannya bisa memcahkan 

masalah. 

C. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian    

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif yang didasarkan pada upaya peneliti mencari makna, 

pemahaman, pengertian, dan verstehen tentang fenomena, kejadian, dan 

kehidupan manusia dalam latar (setting) yang diteliti secara kontekstual, dan 

menyeluruh.1 Artinnya penelitian ini berdasarkan pada pemaknaan dari peneliti. 

   Peneliti dalam konteks ini, berdasar pada pemahaman kebermaknaan 

yang merupakan keterkaitan pengertian fenomena atau bagian tertentu dari 

keseluruhan yang bermakna (verstehen),2 baik tentang kontribusi guru honorer 

untuk peningkatan kualitas pembelajaran akidah akhlak, maupun tentang 

pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali, memperkuat penelitian yang termasuk penelitian  kualitatif. 

   Penelitian kualitatif yang mengungkap gambaran yang mendalam dan 

mendetail tentang suatu situasi atau objek yang terbatas mengenai satu peristiwa 

atau sekelompok orang untuk dihayati, dipahami, dan dimengerti proses objek itu 

beroperasi dan berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya, disebut penelitian 

kasus atau studi kasus (case srudies).3 

   Penelitian yang mengungkap secara mendalam dan mendetail mengenai 

 

1A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 328. 

2Conny R. Semiawan, Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 22. 

3A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     h. 

339. 
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pembelajaran akidah akhlak melalui kontribusi guru honorer sebagai satu peritiwa 

yang telah terjadi dalam sekelompok orang yang terbatas di di Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali sebagai objek untuk dihayati, dipahami, 

dan dimengerti proses operasi dan berfungsinya dalam latar alami yang 

sebenarnya, memperjelas penelitian yang berjenis studi kasus. 

2. Lokasi Penelitian 

   Penelitian yang akan peneliti lakukan direncanakan berlangsung kurang 

lebih 6 (enam) bulan di  Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali 

sebagai lokasi penelitian yang terletak pada jalur trans Sulawesi, dipilih atas dasar 

feasibilitas (keterjangkauan), baik waktu maupun biaya untuk memperoleh data 

dari sumber yang jelas. 

   Selain itu, lokasi penelitian juga ditetapkan atas dasar identifikasi masalah 

dari hasil studi pendahuluan, antara lain kontribusi guru honorer untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali yang telah dimanfaatkan sebagai alternatif solusi 

atas masalah tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan (approaches) diartikan secara etimologi sebagai tindakan 

mendekati/permulaan.4 Berdasar pada pengertian itu, pendekatan sering 

dihubungkan dengan suatu objek, seperti pembelajaran, sehingga membentuk 

suatu definisi tentang pendekatan pembelajaran sebagai titik tolak atau sudut 

pandang seseorang terhadap proses pembelajaran.5 

 

4John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 

t.th.), h. 35.  

5Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 295.  
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   Pendekatan yang dihubungkan dengan penelitian, membentuk suatu 

konsep tentang pendekatan penilitian sebagai titik tolak atau sudut pandang 

peneliti terhadap proses penelitian. Titik tolak penelitian berkaitan dengan 

metodologi, sedangkan sudut pandang menyangkut disiplin ilmu yang berkaitan 

dengan objek penelitian, sehingga digunakan pendekatan metodologi, dan 

pendekatan studi/keilmuan. 

1. Pendekatan Metodologi 

   Pendekatan penelitian yang tepat sebagai titik tolak untuk memecahkan 

masalah praktis dalam bidang pendidikan adalah pendekatan naturalistik, yaitu 

pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan 

menyeluruh mengenai objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan-

kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas permasalahan dalam konteks waktu 

dan situasi tertentu.6 

   Pendekatan naturalistik tepat pada penelitian yang mengungkap makna 

secara mendalam mengenai kontribusi guru honorer untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali sebagai objek penelitian untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan 

penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. 

2. Pendekatan Studi/Keilmuan 

   Berdasar pada objek pendidikan adalah manusia, maka penelitian 

pendidikan pada dasarnya dapat didekati dari berbagai sudut pandang keilmuan 

yang berobjek manusia, tetapi pendekatan studi sebagai perspektif yang relevan 

secara kademik untuk membahas masalah pendidikan sebagai objek penelitian 

kontribusi guru honorer untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak 

 

6Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Cet. I; Bndung: Sinar 

Baru, 1989), h. 6.  
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di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali yang merupakan 

program studi (bidang kajian) peneliti adalah ilmu pendidikan dan psikologi.7  

   Menurut Santrock, cabang ilmu yang secara khusus membahas masalah 

pengajaran dan pembelajaran adalah psikologi pendidikan.8 Sehubungan dengan 

kontribusi guru honorer untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak 

di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali yang merupakan 

masalah pembelajaran dan masalah sosial , maka psikologi pendidikan yang tepat 

sebagai pendekatan studi/keilmuan untuk objek tersebut.  

3. Pendekatan fenomenologis,  

Pada penedekatan fenamenologi ini, menjelaskan atau mengungkapkan 

makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang 

terjadi pada beberapa individu. Dengan melihat kontribusi guru honorer dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak di  Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebate Kabupaten Morowali. 

C. Sumber Data 

   Penelitian menurut Sugiyono merupakan kegiatan ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.9 Data pada penelitian 

kualitatif diperoleh dari sumber data, baik sumber data primer maupun sumber 

data sekunder. 

   Penelitian kualitatif berangkat (starting point) dari kasus keberadaan 

individu atau kelompok  dalam situasi sosoal (social situation) tertentu yang 

 

7Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 

2013), h. 16. 

8John W. Santrock, Educational Psychology; terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan 

(Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 4. 

9Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan 

R & D) (Cet. I; Bndung: Alfabeta, 2017), h. 2.  
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mencakup tiga unsur utama, yaitu pelaku (actors) sebagai pelaku atau aktor dari 

suatu kegiatan, tempat (place) di mana suatu kegiatan dilakukan, dan aktivitas 

(activities) yang merupakan aktivitas yang dilakukan aktor di suatu tempat dalam 

konteks yang sesungguhnya.10 

   Aktivitas kontribusi guru honorer untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali sebagai tempat, dan terjadi melalui pembelajaran sebagai situasi sosial, 

merupakan rangkauan sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data 

sekunder.  

1. Sumber Data Primer 

 Penelitian sebagai kegiatan ilmiah untuk memperoleh data, berupa 

informasi dari sumber tertentu. Sumber data dalam peneltian menurut Arikunto 

adalah subjek dari mana data (informasi) diperoleh.11 Informasi diperoleh dari 

narasumber sebagai sumber informasi yang hidup, dan memiliki kriteria 

tertentu.12 Selain terlibat langsung dalam proses yang mengetahui masalah yang 

diteliti sehingga dapat memberikan informasi, juga memiliki kriteria tertentu 

sebagai sumber data primer. 

 Adapun kriteria yang dipersyaratkan sebagai sumber data menurut 

Sugiyono, yaitu: (a) memahami dan menghayati sesuatu melalui proses 

enkulturasi (pembudayaan), (b) sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang sedang diteliti, (c) ada waktu yang memadai untuk memberikan informasi, 

 

10A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 368. 

11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 172. 

12Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II; Bandung: CV Alfabeta, 2011), 

h. 71. 
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(d) tidak cenderung memberikan informasi yang dikemas sendiri, dan (e) 

tergolong cukup asing dengan peneliti agar lebih menggairahkan untuk dijadikan 

sebagai narasumber.13 

 Berdasarkan kriteria tersebut di atas, ditetapkan beberapa orang  peserta 

didik terlibat langsung pada kegiatan pembelajaran akidah akhlak dan guru 

honorer yang dipandang memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup memadai 

untuk memahami dan menghayati masalah yang diteliti, serta bersedia 

meluangkan waktu yang cukup untuk memberikan informasi sebagai sumber data 

primer. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Terdapat beberapa sumber, antara lain kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru mata pelajaran lainnya yang mengetahui kontribusi guru honorer 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali  dan bersedia meluangkan waktu yang 

cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, tetapi tidak terlibat secara 

penuh dalam berbagai aktivitas pada proses pembelajaran akidah akhlak yang 

diajarkan oleh guru honorer yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali, sehingga ditetapkan sebagai sumber data sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

   Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dan disesuaikan dengan masalah penelitian, antara lain: angket, 

 

13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 293. 
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observasi, wawancara, tes, analisis dokumen.14 Berdasarkan jenis masalah dan 

data penelitian yang bersifat kualitatif, maka digunakan wawancara, observasi, 

dan studi dokumenter sebagai metode pengumpulan data. 

1. Wawancara (Interview) 

   Wawancara (interview) digunakan sebagai metode pengumpulan data, 

didasarkan pada pendapat Sugiyono, bahwa wawancara digunakan bila peneliti 

ingin mengetahui laporan tentang diri (self-report) terutama pengetahuan, 

dan/atau keyakinan pribadi dari responden yang berjumlah sedikit atau kecil.15 

Atas dasar itu, maka digunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data 

untuk mengungkap informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman informan 

tentang kontribusi guru honorer untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akidah 

akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali.  

   Yusuf memandang wawancara (interview) sebagai suatu kejadian atau 

proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau 

orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung atau 

percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber 

informasi sehingga pewewawancara dapat bertanya langsung sesuai rancangan 

sebelumnya tentang sesuatu objek yang diteliti.16 

   Sebelum mengumpul data, peneliti merancang pertanyaan mengenai 

kontribusi guru honorer untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak 

di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali agar proses 

wawancara dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan terarah pada pokok 

 

14Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017),  h. 

205. 

15Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. XIX; 

Bandung: Alfabeta, 2011),  h. 157. 

16A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 372. 
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masalah yang diteliti. 

2. Observasi (Observation) 

   Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan (melakukan) pengamatan 

(penginderaan) terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, baik observasi secara 

partisipatif (participatory observation) dengan ikut serta dalam kegiatan yang 

sedang berlangsung, maupun observasi secara nonpartisipatif (nonparticipatory 

observation) dengan tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, 

tetapi mengamati dari luar kegiatan.17 

   Menurut Sugiyono, observasi (observation) sebagai teknik atau cara 

pengumpulan data, digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang dimati dalam jumlah 

yang tidak terlalu besar.18  

   Penelitian mengenai kontribusi guru honorer untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali, berkenaan dengan perilaku manusia, baik secara perorangan 

maupun kelompok, dan berlangsung dalam proses kegiatan yang melibatkan orang 

dalam jumlah yang tidak terlalu besar, sehingga observasi dapat digunakan 

sebagai metode pengumpulan data. 

3. Studi Dokumenter (Documentary Study) 

   Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-

 

17Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011),  h. 220. 

18Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D (Cet. 

XIX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 166. 
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dokumen, baik dokumen tertulis, dan gambar, maupun elektronik yang dipilih 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.19 

   Penelitian mengenai kontribusi guru honorer untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali, tidak terlepas dari proses dokumentasi (perekaman), 

terutama mengenai rangkaian kegiatan pada pembelajaran untuk dianalisis 

keterkaitannya dengan kegiatan kontribusi guru honorer untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali, sehingga digunakan studi dokumenter sebagai metode 

untuk mengumpulkan data.     

E. Instrumen Penelitian 

   Instrumen kunci untuk penelitian kualitatif adalah peneliti, sebab 

keberhasilan pengumpulan data banyak ditentukan oleh peneliti yang menghayati 

situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan 

wawancara dengan subjek yang diteliti; mampu mengamati situasi sosial yang 

terjadi dalam konteks yang sesungguhnya; memotret (foto) fenomena, simbol, dan 

tanda yang terjadi; bahkan merekam dialog yang terjadi bila dimungkinkan.20  

   Peneliti sebagai instrumen (alat) pengumpulan data yang pokok atau 

instrumen kunci (key instrument), telah menggunakan pedoman wawancara untuk 

melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti; pedoman atau lembar 

observasi untuk mengamati kontribusi guru honorer untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali sebagai situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya; 

 

19Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 221-222. 

20A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 372. 
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dan kamera (handphone) untuk memotret (foto) fenomena, simbol, dan tanda 

yang terjadi; dan handphone pengganti mini voice recorder untuk merekam suara 

saat wawancara berlangsung. 

   Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan peneliti agar memudahkan baginya mengumpulkan data secara 

sistematis.21 Atas dasar itu, dipilih pedoman wawancara, pedoman observasi, dan 

perangkat perekaman sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data. 

1. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

   Berdasar pada pengetahuan peneliti yang jelas tentang jenis informasi 

yang akan diperoleh, maka digunakan wawancara terstruktur, sehingga diperlukan 

instrumen penelitian berbentuk pedoman wawancara.22 Pedoman wawancara 

disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis, dan dilengkapi dengan 

kolom jawaban informan. 

   Sukmadinata menjelaskan, bahwa sebelum melaksanakan wawancara, 

peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara 

(interview guide) yang berisi pertanyaan yang berisi berbagai hal berkenaan 

dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian.23 

   Sehubungan dengan itu, maka peneliti menyusun sejumlah pertanyaan 

sebagai pedoman wawancara (interview guide), baik yang berkenaan dengan 

kontribusi guru honorer untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak 

di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali. 

 

 

21Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian. Edisi Revisi (Cet. XI; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 101. 

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 138. 

23Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 216. 
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2. Pedoman Oservasi (Observation Guide) 

   Pedoman observasi digunakan sebagai instrumen penelitian yang 

berkenaan dengan tingkah laku individu yang diamati dengan mempertimbangkan 

aspek penting yang menjadi fokus observasi.24 kontribusi guru honorer untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali berkenaan dengan tingkah laku, sehingga digunakan 

pedoman observasi sebagai instrumen penelitian.  

   Sudaryono menyarankan agar peneliti atau pengamat sebaiknya 

menyiapkan pedoman observasi sebelum melakukan pengamatan. Pedoman 

observasi dalam penelitian kualitatif, hanya berupa garis-garis besar atau butir-

butir umum berkenaan dengan kegiatan yang akan diobservasi. Selain itu, 

pedoman observasi dapat pula disusun dalam bentuk skala berbentuk skala 

deskriptif, seperti sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang 

baik, dan peristiwa atau sesuatu yang dipandang penting, dicatat dengan singkat 

tanpa mengikuti aturan tertentu.25 

   Terkait dengan kontribusi guru honorer untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali  sebagai kegiatan yang berproses,  dipilih pedoman observasi sebagai 

instrumen penelitian yang berisi item-item pernyataan, dan dilengkapi dengan 

skala deskriptif yang merentang dari sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai.  

3. Perangkat Perekaman Dokomentasi 

   Perangkat perekaman sebagai intrumen penelitian, diperlukan untuk 

menelaah dokumen melalui studi dokumenter yang disajikan dalam bentuk hasil 

 

24A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 385. 

25Sudaryono, Metodologi Penelitian,  h. 217. 
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analisis dokumen.26 Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.27 

   Agar dapat memperoleh data berkenaan dengan kontribusi guru honorer 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali, digunakan perangkat dokumentasi 

(perekaman) berupa kamera, dan handphone sebagai pengganti tape recorder. 

Melalui perangkat perekaman, diperoleh data berbentuk video, foto, dan gambar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis jenis apa pun yang digunakan dalam penelitian kualitatif, 

senantiasa membutuhkan dan melibatkan kemampuan berpikir dan pola 

berpikir.28 Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi 

informasi dalam memori.29 

 Peneliti kualitatif pada saat memasuki lapangan, melakukan observasi 

terhadap siatuasi sosial, berdialog, melakukan wawancara partisipan, dan 

mendengarkan informasi dari informan. Informasi atau data yang diperoleh di 

lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi itu, diolah dan 

ditransformasikan ke dalam memori yang disebut berpikir. 

 Proses berpikir dapat pula merupakan peristiwa mencampur, 

mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, 

persepsi-persepsi, dan pengalaman sebelumnya. Hasil berpikir dapat berupa ide, 

gagasan, penemuan dan pemecahan masalah, serta keputusan yang selanjutnya 

 

26Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 222. 

27Sudaryono, Metodologi Penelitian,  h. 219. 

28A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 411-412. 

29John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). Terj. Tri 

Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 357. 
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dapat dikonkretisasi ke arah perwujudan, baik berupa tindakan untuk mencapai 

tujuan kehidupan praksis, maupun untuk mencapai tujuan keilmuan tertentu.30 

Proses berpikir diperlukan untuk mengolah dan menganalisis data, khususnya 

pada penelitian kualitatif 

 Pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif, berlangsung 

sebelum berada di lapangan (kancah) penelitian, dan saat berada di lapangan 

(kancah) penelitian. Pengolahan data sebelum berada di lapangan penelitian 

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan (data sekunder) yang akan 

digunakan untuk menentukan fokus penelitian, meskipun fokus penelitian pada 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara.31 

 Selain itu, pengolahan dan analisis data, juga dilakukan saat berada di 

lapangan. Muhadjir menjelaskan, bahwa proses pengelolahan dan analis data pada 

penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, 

bukan secara parsial.32 Atas dasar itu, maka pengolahan data saat di lapangan, 

dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan. 

 Teknik pengolahan dan analisis data di lapangan pada penelitian 

kualitatif pada umumnya menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri 

atas tiga langkah penting, yaitu: (a) reduksi data (data reduction) dengan cara 

merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan; (b) penyajian data (data 

display) dengan cara membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

 

30Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Berpikir (Cet. I; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 3. 

31Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 245. 

32Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Yogyakarta: Rake Surasen, 

2000), h. 45. 
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sejenisnya; serta (c) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ 

verification).33 Melalui tiga langkah analisis data tersebut, diperoleh kebaruan 

(novelty) untuk selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan 

masalah. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pengumpulan data 

pada penelitian kualitatif berlangsung secara terus menerus melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data berkenaan dengan fokus 

penelitian sampai memperoleh kesimpulan yang kredibel karena telah teruji 

keabsahannya.  

 Suatu kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan 

kesimpulan yang kredibel.34 Atas dasar itu, maka dilakukan uji keabsahan data 

dengan menggunakan uji credibility (validitas internal) melalui perpanjangan 

pengamatan dan triangulasi. 

1. Perpanjangan Pengamatan 

   Perpanjangan pengamatan atau memperpanjang waktu berada di 

lapangan diperlukan untuk melengkapi data pada setiap tahapan penelitian. Saat 

analisis data berlangsung, ditemukan data yang kurang lengkap, sehingga peneliti 

perlu memperpanjang waktu berada di lapangan. 

   Selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan atau belum dipercaya, 

 

33Miles B. Matthew dan Huberman A, Micheil, Analisa Data Kualitatif (Jakarta: 

Universitas Indonesia Press, 1992), h.18. 

34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 249. 
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maka peneliti menurut Yusuf perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan 

terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan, sambil 

mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang telah terkumpul.35 Sambil 

menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti memperpanjang waktu tinggal 

di lapangan untuk melengkapi data yang belum lengkap.  

   Selain itu, peneliti  juga memperpanjang waktu tinggal di lapangan untuk 

memperoleh data yang lebih meyakinkan dari beberapa sumber data yang 

terpercaya (memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai) yang tidak sempat 

ditemui atau dihubungi disebabkan oleh waktu yang terbatas sebagai pegawai 

negeri atau karyawan yang bertugas di daerah lain sehingga cepat meninggalkan 

lokasi penelitian setelah melaksanakan tugas pokok. 

   Melalui perpanjangan pengamatan atau perperpanjangan waktu tinggal 

di lapangan, peneliti memperoleh data yang lengkap dan terpercaya (credible) 

sehingga kesimpulan yang dikemukakan sejak tahap awal juga kredibel karena 

didukung oleh bukti-bukti yang valid (terpercaya), dan konsisten (objektif). 

2. Triangulasi 

   Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.36 

Triangulasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel.37 Akurasi dan 

kredibilitas data yang diperoleh melalui teknik triangulasi mengantar pada 

interpretasi data yang menghasilkan temuan yang juga akurat dan kredibel, 

 

35A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 394. 

36Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif  dan R & 

D) (Cet, XVIII: Bandung: Alfabeta, 2013), h. 330.   

37A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 395. 
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sehingga peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan teknik triangulasi. 

   Triangilasi dalam pengujian kredibilitas, diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, sehingga 

terdapat triangulasi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu.38 Terkait dengan penelitian ini, dilakukan triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas (keabsahan) data. 

a. Triangulasi Sumber 

   Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.39 Penggunaan 

sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan cara mencari 

sumber yang lebih banyak dan berbeda untuk informasi yang sama.40  

   Sehubungan dengan itu, maka dilakukan triangulasi untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara memperbanyak sumber data untuk memperoleh 

informasi yang sama, baik sumber data primer yang terlibat langsung dan penuh 

maupun sumber data sekunder yang tidak terlibat sepenuhnya pada kegiatan 

tersebut, tetapi memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai berkenaan 

dengan masalah yang diteliti. Melalui triangulasi sumber, diperoleh data yang 

kredibel sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga kredibel. 

b. Triangulasi Teknik 

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.41 

 

38Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 273. 

39Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi 

dan R & D, h. 519. 

40A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 395. 

41Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 274. 
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Penggunaan metode (teknik) yang berbeda dapat diartikan bahwa data atau 

informasi yang sama diperoleh dari sumber yang sama pula, tetapi dengan teknik 

yang berbeda. 

   Penelitian ini, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

sebagai metode pengumpulan data. Metode tersebut digunakan secara bervariasi 

pada sumber data yang sama untuk memperoleh data yang juga sama. Saat 

peneliti melakukan observasi, juga diselingi dengan wawancara dan dokumentasi 

sehingga memperoleh data yang kredibel untuk diinterpretasi (dianalisis) sebagai 

kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

KONTRIBUSI GURU HONORER DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK 

A. Pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan hal yang paling penting dalam 

pembelajaran karena terjadi kegiatan belajar mengajar oleh guru dan peserta 

didik. Kegiatan belajar mengajar terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup. Berdasarkan wawancara terhadap guru Akidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali, Rahwin, S.Ag. 

menyatakan  sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu menetapkan tujuan 

pembelajaran dengan jelas sebagai dasar dalam mengelola pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran yang ditetapkan harus memperhatikan 

kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran berkangsung sesuai rencana.1 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Biasanya sebelum pembelajaran dimulai diawali dengan membaca Al-

Qur’an, Asmaul Husna dan do’a setelah itu memberi motivasi terlebih dahulu 

kemudian masuk ke materi. Pada tahap perkenalan materi, dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada peserta didik dengan tujuan 

untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman awal peserta didik tentang materi 

yang akan dibahas.2 

Menurut Arman bahwa beliau selalu mengingatkan kepada semua guru 

termasuk guru akidah akhlak  untuk merencanakan pembelajaran yang mencakup 

 

1 Wawancara dengan Rahwin, S.Ag., selaku  guru Akidah Akhlak di Madrasah  Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali,  10  Mei 2023, Pukul 09.12.  

2 Wawancara dengan Rahwin, S.Ag., selaku  guru Akidah Akhlak di Madrasah  Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali,  10  Mei 2023, Pukul 09.12.  
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kompetensi dasar yang relevan dan merencanakan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi yang beragam. Namun demikian, perlu pula seorang guru 

untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan materi yang akan disampaikan 

dalam proses pembelajaran. Perencanaan yang sesuai dengan kompetensi dasar 

akan membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai indikator 

pencapaian yang telah ditentukan serta memberi kemudahaan dalam menentukan 

strategi yang tepat digunakan sesuai kebutuhan peserta didik.3 

Senada dengan penjelasan kepala madrasah, Radhia Wakamad Kurikulum 

menegasskan bahwa pada saat supervise beliau mengecek semua administrasi 

guru termasuk guru akidah akhlak. Pada saat proses pembelajaran guru 

menyiapkan sumber belajar dalam pembelajaran akidah akhlak dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan sehingga membantu guru dan peserta didik dalam 

mengalami proses pembelajaran yang nyaman. Selain itu,  guru menyiapkan 

sumber belajar dalam pembelajaran akidah akhlak mencakup teks-teks yang 

autentik dan relevan sehingga memantu peserta didik dalam memahami materi 

yang diberikan.4 

Peserta didik memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi 

pemikiran tentang topik akidah akhlak  Berdasarkan hasil wawancara terhadap  

Moh Sapril, peserta didik kelas X bahwa pada kegiatan  pembelajaran Akidah 

Akhlak cukup menyenangkan, karena guru di Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali,  sering membuat kelompok dan menayangkan 

video sehingga peserta didik merasa nyaman dan tidak bosan di kelas saat 

pembelajaran berlangsung.  Pada umumnya peserta didik sangat menyenangi 

 

3 Wawancara Arman, S.Pd.I., selaku  kepala Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09.15.  

4 Wawancara Radhian, S.Pd. selaku  Wakamad Kurikulum di  Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali,  12  Mei 2023, Pukul 09.00.  
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media melalui  penayangan video. Selain di dalam kelas pembelajaran juga 

dilaksanakan di luar ruang kelas. Misal untuk praktik mengimani kitab-kitab 

Allah dilaksanakan dengan membaca tartil AlQur’an di musholla dan lain 

sebagainya.  Untuk pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah 

Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali menekankan agar pembelajaran 

sesuai dengan pelaksanaan di RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Guru 

menyiapkan sumber belajar dalam pembelajaran akidah akhlak mencakup media 

pembelajaran yang menarik dan bervariasi.5 

  Aswan, Wakamad Kesiswaan menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru akidah akhlak menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran akidah akhlak. Tujuan pembelajaran akidah akhlak 

adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Selain itu, guru 

menggunakan metode pembelajaran yang berpariasi sehingga  memungkinkan 

partisipasi aktif peserta didik. Metode yang bervarisi diharapkan agar peserta 

didik tidak bosan dalam mengikuti pembelajran yang monotom.6 

Rahwin menegaskan bahwa proses pembelajaran di awali dari kegiatan 

awal, kemudian kegiatan inti dengan sedikit penyampaian materi diselingi 

dengan tanya jawab antara guru dan peserta didik tentang materi tersebut untuk 

mengetahui tingkat keaktifan dan respon peserta didik terhadap pelajaran Akidah 

Akhlak. Setelah itu peserta didik mengamati video yang ditayangkan oleh guru. 

Pada proses penayangan video beberapa peserta didik terlihat antusias dengan 

menonton sampai selesai penayangan video tersebut. Setelah penayangan video 

selesai masing-masing peserta didik di minta untuk meresum isi video tersebut 

 

5 Wawancara Moh. Sapril. selaku  Peserta Didik kelas X di  Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali,  12  Mei 2023, Pukul 10.25.  

6 Wawancara Aswan. selaku  Wakamad Kesiswaan di  Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali,  12  Mei 2023, Pukul 09.00.  
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yang berkaitan dengan akhlak tercela serta menuliskan hikmah yang bisa di ambil 

dari video tersebut, kemudian mengumpulkannya. Lalu, pada tahap akhir barulah 

guru memberikan koreksi dan penjelasan lebih detail tentang materi yang 

dibahas. Pembelajaran kontersktual menekankan pada keaktifan peserta didik 

sehingga pengajar dituntut untuk kreatif dan mampu mendorong para peserta 

didik untuk aktif. Artinya bahwa guru menggukan metode pembelajaran yang 

mendorong peserta didik Peserta didik terlibat aktif berpikir kritis dan reflektif.7 

  Guru Akidah Akhlak menurut Rifki Saputra, peserta didik kelas XI bahwa 

mereka diberikan kesempatan oleh guru Akidah Akhlak untuk mengajukan 

pertanyaan dan mencari pemahaman lebih lanjut tentang akidah akhlak. 

Kesempatan tersebut untuk mengaktifkan peserta didik dalam memperoleh 

informasi terkait materi yang diberikan oleh guru. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk mengalami pembelajaran dengan membangun kemandirian 

peserta didik untuk memperoleh informasi yang luas yang terkait dengan materi 

yang diajarkan oleh guru.8 

   Rahwin mengatakan bahwa setelah pembelajaran berlangsung, maka 

guru menggunakan instrumen penilaian yang dalam pembelajaran akidah akhlak 

mencakup berbagai aspek pembelajaran (pengetahuan, sikap, tindakan). Penilaian 

yang dilakukan tentunya menggunakan instrumen penilaian dalam pembelajaran 

akidah akhlak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terkait dengan hal tersebut 

memudahkan guru dalam memberikan penilaian yang adil bagi peserta didik. 

 

7 Wawancara dengan Rahwin, S.Ag., selaku  guru Akidah Akhlak di Madrasah  Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali,  10  Mei 2023, Pukul 09.12.  

8 Wawancara Rifki Saputra. selaku  Peserta Didik kelas XI  di  Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali,  12  Mei 2023, Pukul 10.30.  
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Instrumen penilaian membantu guru untuk objektif melakukan penilaian dalam 

proses penilaian pembelajaran akidah akhlak.9  

   Sumiati mengemukakan bahwa guru akidah akhlak memberikan umpan 

balik yang konstruktif kepada peserta didik terkait kemajuan mereka dalam 

pembelajaran akidah akhlak. Hal tersebut dilakukan oleh guru untuk mengetahui 

tingkat ketercapaian pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik.10 Umpan 

balik sangat penting untuk memberikan ruang bagi peserta didik dalam 

memotivasi diri untuk mengikuti pembelajaran Akidah Akhlak dengan baik.11  

  Lanjut menurut Rahwin, guru akidah akhlak bahwa penilaian pembelajaran 

akidah akhlak mencakup penilaian formatif dan sumatif. Penilaian ini 

memudahkan guru untuk mengetahui perkembangan peserta didik sehingga dapat 

menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat bagi peserta didik sesuai 

kebutuhan dan keberagaman peserta didik yang dihadapi. Kedua penilaian 

tersebut memberikan informasi bagi guru tentang pecapaian hasil belajar peserta 

didik. Selain bermanfaat bagi guru, penilaian tersebut dapat dibagikan kepada 

orang tua sebagai bukti bahwa guru Akidah Akhlak  telah melakukan 

pembimbingan dan pembelajaran  berdasarkan hasil perolehan peserta didik 

setelah dilakukan penilaian formatif maupun sumatif.12 

Berdasarkan hasil observasi penulis, khususnya terhadap guru akidah 

akhlak menemukan bahwa guru akidah akhlak  berusaha dengan ikhlas dan 

bersungguh-sungguh mendampingi peserta didik agar dapat mengikuti 

 

9 Wawancara dengan Rahwin, S.Ag., selaku  guru Akidah Akhlak di Madrasah  Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali,  10  Mei 2023, Pukul 09.12.  

10 Wawancara Moh. Sapril. selaku  Peserta Didik kelas X di  Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali,  12  Mei 2023, Pukul 10.25.  

11 Wawancara Sumiati. selaku  Peserta Didik kelas XII di  Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali,  12  Mei 2023, Pukul 10.20.  

12 Wawancara dengan Rahwin, S.Ag., selaku  guru Akidah Akhlak di Madrasah  Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali,  10  Mei 2023, Pukul 09.12.  
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pembelajaran dengan baik. Guru akidah akhlak senantiasa memberi bimbingan 

dan nasehat agar peserta didik selain berhasil dalam menyelesikan materi 

pelajaran dan menguasainya maka yang lebih penting adalah menampilkan sifat 

yang baik dan saling mengingatkan di antara peserta didik sehingga tercipta 

suasana yang nyaman dan tentram dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-

hari. Guru memberikan nasehat agar tetap menjaga ibadah dan menjauhi apa yang 

dilarang oleh Allah SWT sesuai dengan tuntunan ajaran Islam .13 

Peran guru Akidah Akhlak dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali sebagai Informator, organisator, 

motivator, fasilitator dan evaluator. Faktor pendukung guru dalam meningkatkan 

prestasi peserta didik yaitu, Lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif, 

adanya kepercayaan yang diberikan kepada guru honorer dalam menyelesaikan 

tugasnya, hubungan yang harmonis antara guru ASN dan guru honorer. Kepala 

Madrasah di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali tidak 

membedakan perlakuan antara guru ASN dan guru honorer, adanya apresiasi dan 

penghargaan kepada guru honorer, adanya keadilan dan dukungan yang dirasakan 

oleh guru honorer,  

Hasil yang dicapai guru dalam pembelajaran Akidah Akhlak  di Madrasah 

Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran Akidah Akhlak pada dasarnya tercapainya target kurikulum. 

Tercapainya target kurikulum dalam suatu pembelajaran merupakan suatu 

indikator tang adanya keberhasialan belajar peserta didik terhadap suatu pokok 

bahasan atau bahkan kesseluruhan program pengajaran. Sebagaimana lazimnya 

diantara penyebab tidak tercapainya target kurikulum di suatu lembaga 

pendidikan diantaranya adalah karena faktor dari peserta didik itu sendiri, kondisi 

 

13 Observasi di MA. Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali 
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dan kemampuan daya serap yang rendah serta kurangnya perhatian peserta didik 

terhadap pelajaran adalah merupakan sebab dari kegagalan pencapaian target 

kurikulum. 

Perencanaan guru akidah akhlak dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali, yakni mengacu kepada apa yang sudah 

direncanakan dan disusun oleh kurikulum dengan tetap menambahkan beberapa 

materi dan juga metode yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi peserta 

didik disetiap kelasnya. Terkait hal tersebut maka dalam penyampaian materi 

guru dapat  mengurangi sekiranya terdapat materi tidak sesuai dengan kondisi 

peserta didik yang diajarkan. Terkait dengan pembelajaran juga menyesuaikan 

dengan kurikulum yang ada di madrasah yang mengikuti yang berlaku pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.  

 Pelaksaan pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali, dalam proses pembelajaran guru menganalisi 

silabus dan menuangkannya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang telah disusun menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di kelas, 

serta menyajikan  materi secara sistematik  yang terkait dengan pembelajaran 

yang terdapat dalam RPP yang telah dipersiapkan sehingga mudah dipahami oleh 

peserta didik.  

Pencapaian kompetensi peserta didik, dengan tingkat kemampuan yang 

dimiliki oleh setiap peserta didik yang berbeda-beda mengharuskan guru  agar 

terampil dalam menentukan metode, strategi, pendekatan dan media yang tepat 

sesui kebutuhan peserta didik. Keragaman peserta didik dalam belajar membuat 

guru memilih strategi yang berbeda-beda pula dalam  proses pembelajaran agar 

tercipta suasana belajar yang kondusif dan peserta didik terpenuhi kegiatan 

belajarnya karena sesuai dengan kondisi.  
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Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan pengajar sebagai pemegang peran utama. Kegiatan 

pembelajara kegiatan belajarnyan merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal 

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Interaksi atau hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Interaksi 

dalam peristiwa pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas, bukan sekedar 

hubungan peserta didik dengan pendidik. Berkaitan dengan hal tersebut,  bukan 

hanya penyampaian pesan kepada peserta didik melainkan penanaman sikap dan 

nilai pada diri peserta didik yang sedang belajar.  

Dalam kegiatan pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali, kemampuan peserta didik dalam 

menyerap materi berbeda antara satu dengan yang lain . Di antara mereka ada 

yang tidak  mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap 

peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan juga bermacam-macam, 

ada yang cepat dan ada yang lambat. Faktor intelegensi mempengaruhi daya 

serap peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Cepat 

lambatnya penerimaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan 

mengharuskan  pemberian waktu yang bervariasi sehingga penguasaan penuh 

dapat tercapai.                                                                                               

B. Kontribusi guru honorer untuk peningkatan kualitas pembelajaran akidah 

akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali  

Arman  menyatakan bahwa menjadi seorang guru adalah suatu pekerjaan 

yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Sebagai seorang guru termasuk 

sebuah amanah yang besar bagi seorang pendidik karena pada saat mengajar kita 
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sebagai pendidik harus mencurahkan segenap kemampuan yang kita miliki yaitu 

intelektual, emosional dan spiritual. Sebagai seorang guru yang profesional juga 

tidak cukup hanya menguasai ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didiknya 

melainkan guru yang profesional juga dituntut untuk bisa memahami kondisi 

yang dihadapi oleh peserta didiknya. Demikian halnya guru honorer di Madrasah 

Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali yang memiliki tugas dan 

tanggungjawab yang sama dalam mewujudkan pembelajaran yang nyaman bagi 

peserta didik. Tuntutan tersebut mengharuskan sorang guru terlibat aktif dalam 

kegiatan perencanaan pembelajaran akidah akhlak agar pembelajaran berlangsung sesuai 

rencana yang telah di susun. 14 

Radhia menyatakan bahwa sebagai seorang guru harus dapat memberikan 

paket lengkap kepada peserta didik dengan menjadi sosok guru yang inspiratif, 

yang mampu mendidik, memberi teladan baik, mampu memahami kondisi 

kejiwaan peserta didik, serta mampu memotivasi dan memberi semangat kepada 

peserta didik untuk menuju ke arah yang lebih maju. Terkait dengan hal tersebut 

maka guru ASN maupun honorer  di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali menunjukan peran  aktif berkontribusi dalam menyusun 

rencana pembelajaran akidah akhlak. Hal tersebut mengharuskan guru harus 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang akidah akhlak dan kurikulum yang 

relevan. Pengetahuan akan kurikulum yang berlaku akan memudahkan seorang 

guru dalam merencanakan pembelajaran sesuai analisis terhadap kebutuhan 

peserta didik. Melalui kurikulum menjadi dasar dan petunjuk bagi guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran karena kurikulum adalah kitab suci 

seorang guru baik yang ASN maupun yang guru honorer. 15 

 

14 Wawancara Arman, S.Pd.I., selaku  kepala Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09.15.  

15 Wawancara Radhia, S.Pd. selaku  Wakamad Kurikulum di  Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali,  12  Mei 2023, Pukul 09.00.  
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Menurut Rahwin, guru honorer mampu menyusun tujuan pembelajaran 

akidah akhlak yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Guru honorer di 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali menyusun rencana 

pembelajaran akidah akhlak dengan baik. Guru menyediakan sumber 

pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik. Sumber pembelajaran bermutu 

akan membuat materi pembelajaran akan dapat tersampaikan semuanya sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali. Selain 

Guru honorer merencanakan pembelajaran akidah akhlak yang disusun mencakup 

kompetensi dasar yang relevan. Guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Dalam hal ini, guru dituntut untuk terampil memilih atau bahkan memadukan 

pendekatan yang menyakinkan untuk menangani kasus manajemen kelas yang 

tepat dengan masalah yang dihadapi.16 

Senada dengan pernyataan Arman, Rahwin menegaskan bahwa guru 

honorer merencanakan pembelajaran akidah akhlak yang disusun mencakup 

strategi pembelajaran yang bervariasi. Peran guru dalam mengembangkan potensi 

peserta didik adalah membantu peserta didik menemukan dan menyadari 

potensinya sesuai dengan bakat minat dan potensi diri masing-masing, kemudian 

mengasahnya sehingga lebih berkembang. Pembelajaran yang bervariasi yang 

dialami peserta didik sebagai pengalaman belajarnya diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali. Kualitas pembelajaran yang baik menjadi harapan guru dan 

peserta didik agar mewujudkan peserta didik yang mampu mandiri dan 

 

16 Wawancara dengan Rahwin, S.Ag., selaku  guru Akidah Akhlak di Madrasah  Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali,  10  Mei 2023, Pukul 09.12.  
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bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. 17 

Berdasarkan hasil wawancara dari Radhia menegaskan bahwa guru honorer 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

akidah akhlak. semakin banyak guru yang berpikiran terbuka dan mau belajar 

bagaimana metode mengajar yang efektif dengan melakukan berbagai inovasi. 

Fenomena itu, menurut dia, tidak lepas dari kurikulum baru yang menuntut guru 

untuk inovatif saat mengajar. Selain itu karena kesadaran guru. Perwudan guru 

yang mau mengubah diri menjadi lebih baik tidak lepas dari dukungan kepala 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali yang memberikan 

kesempatan kepada semua guru termasuk guru Akidah Akhlak untuk aktif 

mengembangkan diri melalui MGMP maupun pelatihan lain yang terkait dengan 

peningkatan pembelajaran.18 

   Berdasarkan hasil observasi terhadap guru Akidah Akhlak dan peserta 

didik di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali, peserta didik 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak yang dipimpin oleh guru 

honorer. Guru honorer memiliki tugas utama yang sama dengan guru tetap, yaitu 

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

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru honorer memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran tentang 

topik akidah akhlak. Guru memiliki peran yang amat besar dalam proses 

pendidikan, guru bukan saja pengajar tetapi juga sebagai pembentuk akhlak bagi 

peserta didiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka  kontribusi guru sangat 

 

17 Wawancara dengan Rahwin, S.Ag., selaku  guru Akidah Akhlak di Madrasah  Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali,  10  Mei 2023, Pukul 09.12.  

18 Wawancara Radhia, S.Pd. selaku  Wakamad Kurikulum di  Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali,  12  Mei 2023, Pukul 09.00.  
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penting dalam proses belajar mengajar tidak hanya dalam mendidik tetapi juga 

membentuk akhlak peserta didik.19 

Metode dalam penanaman nilai-nilai akidah akhlak untuk pembentukan 

karakter di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali 

berdasarkan  kurikulum yang diterapkan sesuai standarisasi dari kemenag dari 

silabus, RPP, KI, KD nya, dan juga Hiidden Curriculum yaitu penanaman nilai-

nilai yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu peringatan hari-hari 

besar islam serta mewajibkan anak-anak untuk mengikuti shalat berjamaah, 

menghafal surat-surat pendek untuk peserta didik, tadarus Al-Qur’an yang 

dilakukan guru maupun peserta didik, dan mencoba berkomunikasi dengan wali 

peserta didik. 20  

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa para guru honorer ternyata juga 

mempunyai profesi lain disamping mengajar, diantaranya ada yang berprofesi 

sebagai petani, nelayan, dan peternak. Profesi tersebut menurut mereka sudah 

cukup untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, sehingga gaji yang tidak 

memadai sebagai guru honorer bukan halangan bagi mereka untuk mengabdikan 

diri sebagai guru. Melaksanakan kewajiban sebagai guru sudah pasti akan menyita 

waktu mereka dalam melaksanakan profesi lainnya sebagai petani, atau sebagai 

nelayan. Namun dari pernyataan mereka bahwa hal ini pun bukan masalah, sebab 

bekerja sebagai petani, atau sebagai nelayan adalah pekerjaan musiman dan 

sewaktu-waktu bisa dikerjakan oleh anggota keluarganya yang lain seperti istri 

atau anak-anaknya. Oleh sebab itu tugas-tugas mereka sebagai guru tetap dapat 

dikerjakan dengan baik.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru honorer di Madrasah Aliyah 

 

19 Observasi di MA. Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali 

20 Wawancara Arman, S.Pd.I., selaku  kepala Madrasah  Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali,  11  Mei 2023, Pukul 09.15.  
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Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali memiliki konstribusi yang tinggi. 

Konstribusi guru honorer ditunjukan dengan adanya keyakinan yang kuat dan 

penerimaan tujuan serta nilai-nilai yang dimiliki Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali, terdapatnya keinginan untuk mempertahankan 

diri agar tetap dapat menjadi anggota Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali, adanya kemauan untuk berusaha keras sebagai bagian dari 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali.  

Keberadaan guru honor di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 

Kabupaten Morowali dengan peran dan kemampuannya dalam proses belajar 

peserta didik dapat membangkitkan kualitas kegiatan belajar dan perubahan 

tingkah laku peserta didik yang baik. Artinya bahwa target kurikulum telah 

tercapai. Untuk mendukung pencapaian target kurikulum, ada beberapa langkah 

yang di lakukan oleh guru berkaitan dengan masalah peningkatan proses belajar 

peserta didik. 

Peneliti melakukan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk 

memperoleh data dari narasumber bahwa guru honorer yang berkomitmen tentu 

sangatlah penting karena akan mendukung organisasi mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan, Sebagai seorang guru saya merasa memiliki amanah dan 

tanggung jawab dalam mendidik setiap peserta didik dengan setulus hati, 

membagikan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah selama proses Pendidikan. 

Hal ini akan mendorong guru Akidah Akhlak  untuk bekerja dengan sepenuh hati, 

bekerja dengan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab serta motivasi 

yang tinggi sehingga prestasi peserta didik yang menjadi tujuan kami dapat 

tercapai.  

Berdasarkan hasil wawancara tentang komitmen guru honerer di 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali menjelaskan bahwa 
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mereka tetap bertekad melanjutkan komitmen yang telah mereka buat demi 

tercapainya tujuan mulia yakni mencerdaskan generasi penerus di daerah asalnya. 

Keberlanjutan komitmen tersebut dibuktikan dengan tetap menjaga kontribusi 

yang telah mereka lakukan selama ini dan terus  berupaya meningkatkan kualitas 

diri demi peningkatan kualitas peserta didik yang dididik dan madrasah tempat 

mereka bernaung. Motivasi yang ditunjukan oleh guru honorer dalam 

meningkatkan prestasi peserta didik adalah dengan menanamkan komitmen yang 

tinggi.  

Berdasarkan hasil  wawancara diatas juga menunjukan bahwa komitmen 

pada guru honorer muncul karena rasa ingin mengembangkan daerahnya yaitu 

dengan tetap bertahan dan menjadi bagian dari Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali, ini menunjukan kepercayaan dan penerimaan yang 

kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi,kemauan untuk mengutamakan 

tercapainya kepentingan organisasi, serta keinginan yang kuat untuk 

mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. 

Salah satu peran guru dalam meningkatkan kualitas peserta didik di 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali, adalah dengan 

menyampaikan materi ajar kepada peserta didik. Peran guru honor yang ada di 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali sama saja dengan 

yang dimiliki guru tetap yaitu diantara sebagai informator dimana guru 

menyampaikan metode   kepada  peserta didik. Kami menyampaikan metode ajar 

kepada peserta didik dengan cara atau metode masing-masing misalnya, dengan 

cara menulis dipapan tulis, ceramah dan lain-lain yang kami anngap paling efektif 

dan efisien”.  

Salah satu kontribusi  guru honorer di Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali adalah mengajar dan menyampaikan pengajaran 
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sebagaimana mestinya, penyampaikan metode ajar kepada peserta didik dengan 

cara atau metode masing-masing.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa salah satu konstribusi  

guru honor di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali adalah 

sebagai informator yaitu memberikan kepada peserta didik tentang materi ajar 

dalam proses pembelajaran, Ikut Mengelola dan Mengorganisir Madrasah 

(Organisator).  Konstribusi lainnya  yang dilakukan guru honor di Madrasah 

Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali ialah sebagai organisator.  

Guru honor yang ada di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali ikut berperan dalam mengorganisir dan mengelola madrasah, setiap 

kebijakan-kebijakan yang akan diambil, guru honor turut terlibat di dalamnya 

seperti penyusunan jadwal pelajaran, dan kebijakan-kebijakan lain yang 

berhubungan dengan Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali 

guru honor turut serta dalam mengorganisasikannya. Salah satu peran guru honor 

di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali ialah turut serta 

dalam mengorganisir dan mengelola lembaga, setiap kebijakan yang akan 

diambil, kami diberikan peran seperti menentukan jadwal pelajaran dan lain-lain 

yang berkaitan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akidah Akhlak peserta 

didik di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali  

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa peran guru honorer 

selain menjadi informator peran lainnya adalah mengorganisir dan ikut serta 

dalam pengelolaan lembaga. Memberikan Salah satu peran penting yang 

dilakukan oleh guru honor di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali adalah sebagai motivator.  Salah satu peran penting yang dilakukan 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran Akidah Akhlak  Madrasah 

Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali adalah sebagai motivator. Kami 
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senantiasa memberikan semangat atau gairah kepada peserta didik untuk 

berprestasi. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti memuji 

peserta didik peserta didik/ berprestasi, memberi hadiah bagi mereka yang 

mendapat nilai tertinggi mengemukakan beberapa contoh orang-orang yang 

berhasil di bidang pendidikan dan sebagainya.  

Kontribusi guru honorer dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran Akidah Akhlak sangatlah penting untuk mampu bersaing bila 

mengikuti kegiatan-kegiatan kompetisi, oleh karena itu kita harus mampu 

memahami karakter peserta didik kita agar motivasi itu bisa benar-benar 

berdampak pada peserta didik dipahami bahwa salah satu peran bagi guru 

khususnya guru honor di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten 

Morowali adalah sebagai motivator yaitu mereka senantiasa memberikan 

motivasi, dorongan atau semangat kepada peserta didik atau peserta didik agar 

selalu giat belajar sehingga kedepannya bisa mendapatkan prestasi dan mampu 

bersaing dalam kompetisi-kompetisi yang akan datang  di Madrasah Aliyah 

Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali dimana guru honorer sangat bekerja 

keras dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini ditunjukan dengan tetap 

bertahan dan konsisten dalam membentuk peserta didik yang berprestasi. 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Pelaksaan pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Alkhairaat 

Pebatae Kabupaten Morowali, dalam proses pembelajaran guru menganalisi 

silabus dan menuangkannya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang telah disusun menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang 

ada di kelas, serta menyajikan  materi secara sistematik  yang terkait dengan 

pembelajaran yang terdapat dalam RPP yang telah dipersiapkan sehingga 

mudah dipahami oleh peserta didik. pembelajaran terlebih dahulu 

menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas sebagai dasar dalam 

mengelola pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dimulai dari 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Biasanya sebelum pembelajaran 

dimulai diawali dengan membaca Al-Qur’an, Asmaul Husna dan do’a 

setelah itu memberi motivasi terlebih dahulu kemudian masuk ke materi. 

Pada tahap perkenalan materi, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan singkat kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman awal peserta didik tentang materi yang akan 

dibahas.  

2. Kontribusi  guru honorer selain menjadi informator peran lainnya adalah 

mengorganisir dan ikut serta dalam pengelolaan lembaga. Memberikan 

Salah satu peran penting yang dilakukan oleh guru honor di Madrasah 

Aliyah Alkhairaat Pebatae Kabupaten Morowali adalah sebagai motivator.  

Salah satu peran penting yang dilakukan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran Akidah Akhlak  Madrasah Aliyah Alkhairaat Pebatae 
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Kabupaten Morowali adalah sebagai motivator. Kami senantiasa 

memberikan semangat atau gairah kepada peserta didik untuk berprestasi. 

Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti memuji peserta didik 

peserta didik/ berprestasi, memberi hadiah bagi mereka yang mendapat nilai 

tertinggi mengemukakan beberapa contoh orang-orang yang berhasil di 

bidang pendidikan dan sebagainya.  

B. Implikasi Penelitian  

Pembelajaran yang efektif dapat menciptakan dan menghasilkan output 

yang yang berkualitas seperti halnya pembelajaran Aqidah Akhlak dalam implikasi 

yang dihasilkan peserta didik memiliki perubahan yang signifikan terkait dengan 

pola perilaku sehari-hari yang jauh lebih baik dari sebelumnya, ini ditunjang dari 

penyajian materi yang bervariasi dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan pihak 

sekolah serta banyaknya kegiatan ektrakurikuler keagamaan  yang sifatnya wajib 

untuk diikuti oleh semua peserta didik sehingga berlahan-lahan menjadi kebiasaan 

dan membentuk karakter peserta didik secara positif. 
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I. Instrumen Penelitian 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

I. Pembelajaran Akidah Akhlak 

 A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 

 2. Umur ; 

 3. Pekerjaan : 

 4. Alamat : 

B. PETUNJUK 

 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 

 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 

 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 

 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan 
Kategori 

SS SI KS TS 

1 

Guru menetapkan tujuan pembelajaran akidah akhlak 
dengan jelas dan Guru menyesuaikan tujuan 
pembelajaran akidah akhlak sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik 

    

2 
Guru merencanakan pembelajaran akidah akhlak 
mencakup kompetensi dasar yang relevan 

    

3 
Guru merencanakan pembelajaran akidah akhlak 
mencakup strategi pembelajaran yang beragam 

    

4 
Guru merencanakan pembelajaran akidah akhlak 
mencakup materi pembelajaran yang sesuai 

    

5 
Guru menyiapkan sumber belajar dalam 
pembelajaran akidah akhlak dengan baik 

    

6 
Guru menyiapkan sumber belajar dalam 
pembelajaran akidah akhlak mencakup teks-teks yang 
autentik dan relevan 

    

7 
Guru menyiapkan sumber belajar dalam 
pembelajaran akidah akhlak mencakup media 
pembelajaran yang menarik dan bervariasi 

    

8 
Guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran akidah akhlak 

    

9 
Guru menggunakan metode pembelajaran yang 
memungkinkan partisipasi aktif peserta didik 

    

10 
Guru menggukan metode pembelajaran yang 
mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan 
reflektif 

    



116 

 

 

 

11 
Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan 
pembelajaran akidah akhlak 

    

12 
Peserta didik memiliki kesempatan untuk berdiskusi 
dan berbagi pemikiran tentang topik akidah akhlak 

    

13 
Peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan 
pertanyaan dan mencari pemahaman lebih lanjut 
tentang akidah akhlak 

    

14 
Guru menggunakan instrumen penilaian yang dalam 
pembelajaran akidah akhlak mencakup berbagai 
aspek pembelajaran (pengetahuan, sikap, tindakan) 

    

15 
Guru menggunakan instrumen penilaian dalam 
pembelajaran akidah akhlak sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

    

16 
Guru dalam proses penilaian pembelajaran akidah 
akhlak dilakukan secara objektif dan adil 

    

17 

Guru memberikan umpan balik yang konstruktif 
kepada peserta didik terkait kemajuan mereka dalam 
pembelajaran akidah akhlak 
penilaian pembelajaran akidah akhlak mencakup 
penilaian formatif dan sumatif. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

II. Kontribusi guru honorer untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

akidah akhlak  

 A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 

 2. Umur ; 

 3. Pekerjaan : 

 4. Alamat : 

B. PETUNJUK 

 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 

 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 

 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 

 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan 
Kategori 

SS SI KS TS 

1 
Guru honorer hadir dalam kegiatan perencanaan 
pembelajaran akidah akhlak. 

    

2 
Guru honorer aktif berkontribusi dalam menyusun 
rencana pembelajaran akidah akhlak. 

    

3 
Guru honorer memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang akidah akhlak dan kurikulum yang relevan. 

    

4 
Guru honorer mampu menyusun tujuan pembelajaran 
akidah akhlak yang sesuai dengan kompetensi peserta 
didik. 

    

5 
Guru honorer menyusun rencana pembelajaran 
akidah akhlak dengan baik. 

    

6 
Guru honorer merencanakan pembelajaran akidah 
akhlak yang disusun mencakup kompetensi dasar 
yang relevan. 

    

7 
Guru honorer merencanakan pembelajaran akidah 
akhlak yang disusun mencakup strategi pembelajaran 
yang bervariasi. 

    

8 
Guru honorer menggunakan metode pembelajaran 
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran akidah 
akhlak 

    

9 
Guru honorer menggunakan metode pembelajaran 
yang dapat mendorong partisipasi aktif peserta didik. 

    

10 
Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan 
pembelajaran akidah akhlak yang dipimpin oleh guru 
honorer. 

    

11 
Guru honorer memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran 
tentang topik akidah akhlak. 
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12 
Guru honorer menggunakan instrumen penilaian yang 
sesuai untuk menilai kemajuan peserta didik dalam 
pembelajaran akidah akhlak. 

    

13 
Guru honorer menggunakan instrumen penilaian yang 
mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. 

    

14 
Guru honorer melaksanakan proses penilaian 
pembelajaran akidah akhlak. 
 

    

15 
Guru honorer memberikan umpan balik yang 
konstruktif kepada peserta didik terkait kemajuan 
mereka dalam pembelajaran akidah akhlak. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 

 2. Umur ; 

 3. Pekerjaan : 

 4. Alamat : 

B. PETUNJUK 

 Menuliskan keterangan dengan cara membubuhi jawaban dari pertanyaan pada 

kolom keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan, 

sebagaiman table berikut: 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

Perencanaan Pembelajaran Akidah Akhlak 

1. 
Bagaimana proses perencanaan pembelajaran 
akidah akhlak dilakukan? 

 

2. 
Apa yang menjadi dasar atau pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran akidah akhlak? 

 

3. 
Bagaimana tujuan pembelajaran akidah akhlak 
ditetapkan? 

 

4 
Apakah ada kolaborasi antara guru dan peserta 
didik dalam merencanakan pembelajaran akidah 
akhlak? 

 

Pelaksanaan Pembelajaran Akidah Akhlak 

1. 
Bagaimana metode pembelajaran digunakan 
dalam pembelajaran akidah akhlak?  

2. 
Bagaimana interaksi antara guru dan peserta didik 
selama pembelajaran akidah akhlak?  

3. 
Bagaimana tingkat partisipasi peserta didik dalam 
kegiatan pembelajaran akidah akhlak?  

4. 
Apakah ada strategi khusus yang digunakan 
untuk mendorong peserta didik berpikir kritis dan 
reflektif tentang akidah akhlak? 

 

Penilaian Pembelajaran Akidah Akhlak: 
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1. 
Bagaimana penilaian pembelajaran akidah akhlak 
dilakukan?  

2. 
Apa jenis instrumen penilaian yang digunakan 
dalam pembelajaran akidah akhlak?  

3 
Bagaimana umpan balik diberikan kepada peserta 
didik mengenai kemajuan mereka dalam 
pembelajaran akidah akhlak? 

 

4 
Bagaimana penilaian dalam pembelajaran akidah 
akhlak digunakan untuk memperbaiki proses 
pembelajaran selanjutnya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

II. Kontribusi guru honorer untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

akidah akhlak  

A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 

 2. Umur ; 

 3. Pekerjaan : 

 4. Alamat : 

B. PETUNJUK 

 Menuliskan keterangan dengan cara membubuhi jawaban dari pertanyaan pada 

kolom keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan, 

sebagaiman table berikut: 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

Kontribusi guru honorer dalam perencanaan pembelajaran akidah akhlak 

1. 
Bagaimana peran Anda dalam perencanaan 
pembelajaran akidah akhlak? 

 

2. 
Apa yang menjadi dasar atau acuan dalam 
merencanakan pembelajaran akidah akhlak? 

 

3. 
Bagaimana Anda berkontribusi dalam menetapkan 
tujuan pembelajaran akidah akhlak? 

 

4 
Apakah Anda terlibat dalam menyusun strategi 
pembelajaran yang bervariasi? 

 

Kontribusi guru honorer dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak  

1. 
Bagaimana Anda menggunakan metode 
pembelajaran dalam pembelajaran akidah akhlak?  

2. 
Bagaimana interaksi Anda dengan peserta didik 
selama pembelajaran akidah akhlak?  

3. 
Bagaimana Anda memastikan partisipasi aktif 
peserta didik dalam pembelajaran akidah akhlak?  

4. 
Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk 
mendorong peserta didik berpikir kritis dan 
reflektif tentang akidah akhlak? 

 

Kontribusi guru honorer dalam penilaian pembelajaran akidah akhlak 
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1. 
Bagaimana Anda melaksanakan penilaian 
pembelajaran akidah akhlak?  

2. 
Apa jenis instrumen penilaian yang Anda gunakan 
dalam pembelajaran akidah akhlak?  

3 
Bagaimana Anda memberikan umpan balik 
kepada peserta didik mengenai kemajuan mereka 
dalam pembelajaran akidah akhlak? 

 

4 
Bagaimana Anda menggunakan hasil penilaian 
untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa 
mendatang? 
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II. Daftar Informan 

 

No Nama Lengkap Pekerjaan/Jabatan Umur Alamat 

1. Arman, S.Pd.I. Kepala Madrasah 40 Desa Pebatae 

2. Radhia, S.Pd. Wakamad Kurikulum 35 Desa Pebatae 

3. Aswan Wakamad Kesiswaan 27 Desa Pebatae 

4. Rahwin, S.Ag. GMP Akidah Akhlak 27 Desa Pebatae 

5. Moh. Sapril Siswa Kelas 10 15 Desa Pebatae 

6. Rifki Saputra Siswa Kelas 11 16 Desa Pebatae 

7. Sumiati Siswa Kelas 12 17 Desa Pebatae 

 

A. Peserta Didik 

No Kelas 
Jumlah Peserta Didik 

Total 
Laki-Laki Perempuan 

1 X 12 11 23 

2 XI 12 12 24 

3 XII 17 9 26 

 

B. Guru (Pendidik) dan Tenaga kependidikan 

No Nama Lengkap 
Jenis 

Kelamin 

Mapel yang 

Diajarkan 

Status 

(PNS/Honorer) 

1 Arman, S.Pd.I. L Sejarah Honorer 

2 
Andi Masrur 

Gisman, S.Pd.I. 
L Quran Hadits Honorer 

3 Ulfa Eliyanti, S.Pd. P Bahasa Indonesia Honorer 

4 
Rif’atul Jannah, 

S.Pd. 
P Geografi Honorer 

5 Arni, S.Pd.I. P Sosiologi Honorer 

6 Radhia, S.Pd. P Bahasa Inggris Honorer 

7 Sarda Devi M,S.Pd. P Matematika Honorer 

8 St Mutmainah,S.Pd.I. P SKI Honorer 

9 Rahmita,S.P P Ekonomi Honorer 

10 Nurlian P Bahasa Arab Honorer 

11 Aswan L Seni Budaya Honorer 
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12 Arniati,S.Pd.I. P PKN Honorer 

13 Rahwin, S.Ag. L Akidah Akhlak Honorer 

14 
Yuslan Mukhtar, 

S.Pd.I. 
L Fikih Honorer 
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1983. Anak ke tujuh dari tujuh bersaudara. Terlahir dari 
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masuk sekolah dasar yaitu SD. Negeri Pebatae dan lulus pada 

tahun 1995. Karena terkendala biaya sehingga pada tahun 1998 dapat kembali 

melanjutkan Pendidikan pada jenjang SMP/MTs yaitu di MTs, Nurul Ummah 

Lambelu dan lulus pada tahun 2001. Pada tahun yang sama Kembali melanjutkan 

pendidikan pada Madrasah Aliyah Nurul Ummah Lambelu dan lulus pada tahun 
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setelah tamat dari madrasah Aliyah. Pada tahun 2006 kembali melanjutkan 

Pendidikan jenjang strata satu pada Sekolat Tinggi Agama Islam Negeri 

Datokarama Palu yang sekarang telah berubah status menjadi Universitas Islam 

Negeri Datokarama Palu, pada jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2010. Tahun 2021 

melanjutkan studi S2 program studi Pendidikan Agama Islam pada Universitas 
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