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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke 

dalam 

huruf Latin, sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 ṡa s es (dengan titik diatas ث

 jim j Je ج

 ḥa h ha (dengan titik dibawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 żal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad s es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad d de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa t te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa z Zet ظ

 ain „ apostrof terbalik ’ع
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 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qa q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha هـ

 hamzah „ Apostrof ء

 ya y Ye ى

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

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

apostrof (’). 

2. Vokal  

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

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

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Table 1 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ا
 

fatḥah a A 

 Kasrah i I ا

ا
e ḍammah u U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 

Table 2  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā‟ ai a dan i ءىي

 fatḥah dan wau au u dan u ءؤ
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Contoh: 

  kaifa :  كىفُُ

 haula :    هول

2. 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 

اُا...ى  

... 

fatḥah dan alif atau 
yā‟ 

ā 
a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā‟ ī ئي
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ـو
u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 mata : مج

 rama :  رو

 qila :  لىم

 yamutu : ىمج

4. Tā’ marbūṭah 

           Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

             Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 

Contoh: 

 raudah-atfal :  روضتلاطفا

 al madiah tulfathah :  نمدىىتانفظهه

 al hikmah :        انحكمت

5. Syaddah (Tasydīd) 

          Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah 

Contoh; 

 rabbana : ربه 

 najjaina :وجىه 
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 al haqq  :انحك

 nu‟ima :     وع

 aduwwun :   عدو

6. Kata Sandang  

          Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (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) :  انشمس

 al-zalzalah ( bukan az-zalzalah) :  انجانجم

 al-falsafat :   انفهسفت

 al-biladun :      انبهد

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‟murun :  ثءمرن

 al-nawun :        انىو

 syai‟nun  :       شىه

 umirtun :    عمرث

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 tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fizilal al-Qur’an  

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah  

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Contoh: 

 dinullah :        دىىلا

  billah :          بانه

 hum fi rahmatillah : همفرحمتلا

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 Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 

yang berlaku. 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 mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi 

Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-

Tūsī Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiż min al-Ḍalāl Jika nama resmi 

seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai 

nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

 a.s. = ‘alaihi al-salām 

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 Āli ‘Imrān/3: 4 

 HR = Hadis Riw 
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ABSTRAK 

 

Nama                : Jia Abdurahman Ramli  
NIM                  : 20100120023  
Jurusan             : Pendidikan Agama Islam  
Judul Skripsi   : Telaah Kode Etika Guru dalam Pembelajaran Akidah Akhlak 

di  MTs  Muhammadiyah Wuring 
 
Skripsi ini membahas tentang Telaah Kode Etik Guru dalam Pembelajaran 
Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah Wuring. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui,(1)mengetahui pelaksanaan kode etik guru dalam 
pembelajaran akidak akhlak di Mts Muhammadiyah Wuring(2)mengetahui 
strategi penerapan kode etik guru dalam pembelajaran kidah akhlak di Mts 
Muhammadiyah Wuring(3)mengetahui tantangan dan hambatan terhadap 
kode etik guru dalam pembelajaran akidah akhlak di Mts Muhammadiyah 
Wuring. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian 
ini, penulis mengumpulkan data melalui riset kepustakaan, dan riset 
lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 
yang menjadi pengaruh dalam penelitian verbal dalam penelitian ini dari 
jumlah variabel yang responden dengan tehnik pengambilan hasil random 
sampling. adalah sebagian guru yang mau di teliti, maka yang menjadi 
variabel dalam penelitian ini adalah sebagian dari guru tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTs Muhammadiyah 
Wuring menyebutkan bahwa Telaah kode etik guru dalam pembelajaran 
Akidah Akhlak sudah dapat terlakasana dengan baik, namun masih ada 
beberapa guru yang menyatakan bahwa belum mampu untuk melakukan 
secara keseluruhan dari kode etik guru tersebut. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya strategi antara guru dengan orang tua peserta didik sehingga 
mengakibatkan adanya pertemuan kepala sekolah terhadap orang tua dan 
pihak sekolah, para guru juga susah untuk melakukan sebuah komunikasi 
terhadap peserta didik. adapun tantangan dan hambatan mengenai kode etik 
guru dalam pembelajaran akidah akhlak bahwasanya kurnangnya soialisasi 
terkait dengan kode etik guru di lingkungan MTs Muhammadiyah Wuring. 

Adapun kesimpulan dan implikasi penelitian mengenai skripsi ini 
yaitu  (1) Diharpkan kepada guru di Mts Muhammadiyah Wuring agar bisa 
implementasi kode etik guru. (2) Kepada guru di Mts Muhammadiyah 
Wuring agar memiliki kesadaran dalam hal penyediaan sarana dan prasarana 
agar proses pembalajaran dapat berjalan dengan baik. (3) Dengan selesainya 
skripsi ini, penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi guru-guru khususnya yang ada di Mts Muhammadiyah 
Wuring, dan terhadap pihak yang terkait. 
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        BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting pada era sekarang ini. karena 

tanpa melalui pendidikan proses transformasi dan aktualisasi 

pengetahuan modern sulit untuk diwujudkan. dalam Islam pendidikan 

tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan 

dilakukan sepanjang usia (long life education). Islam memotivasi 

pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan 

pengetahuan. Islam juga menekankan akan pentingnya membaca, 

menelaah, meneliti segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. 

membaca, menelaah, meneliti hanya bisa dilakukan oleh manusia, karena 

hanya manusia makhluk yang memiliki akal dan hati. selanjutnya dengan 

kelebihan akal dan hati, manusia mampu memahami fenomena-

fenomena yang ada di sekitarnya, termasuk pengetahuan. 

Oleh karena itu, guru sangat berperan penting dalam mendidik 

seorang anak. huruf juga harus mampu menjadi pengganti orang tuanya 

di sekolah, mengajarkan dan mendidik anak-anak agar mereka tumbuh 

menjadi anak yang memikliki akhlak yang mulia.1 

Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Alaq/96:1-5 

 

                                                 
1
Syeikh Hasan Manshur, Manhajul Islam Fi Tarbiyyatisya-syabab, Terj. Abu Fahmi, 

Metode Islam Dlam Mendidik Remaja (Jakarta: Mustaqim, 2002), h. 49.   



2 

 

 

 

 ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ  ُ ُُُ

 ُ ُ  ُُ ُ ُ ُُُُ 

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, dia 
telah menciptakna manusia dari segumpal darah. bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (Manusia) dengan 
perantara kalam dia mengajar kepada manusiaapa yang tidak di 
ketahuinya.2 
 

Pendidikan merupakan wadah yang berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan dibutuhkan sosok yang mampu menjadi 

tumpuan proses pendidikan itu berlangsung. guru merupakan sosok 

yang dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan tersebut. sebagai tenaga 

profesional yang bertugas dalam mengajar, mendidik, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi para peserta didik 

sehingga sosok guru dibutuhkan dalam dunia pendidikan. 

Pendidikan juga sebagai salh satu sector yang paling penting 

dalam pembangunan nasional di jadikan sebagai andalan utama yang 

                                                 
2
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,Cet. 10; (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro), 2012. 
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berfungsi untuk memaksimalkan kemungkinan dalam upaya 

meningkatkan kualitas hidup. demikian pendidikan di harapkan dapat 

menghasilkan/menciptakan maanusia yang bekualitas dan mampu 

bersaing di masa mendatang. Sejalan dengan tujuan pendidikan yang 

tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang tujuan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yakni terdapat pada pasal 4 ayat 2 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

arangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 

berkembangnya potensi pendidikan agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

berdemokrasi seta bertanggungjawab.3 

Kode Etik Guru indonesia dirumuskan sebagai himpunan nilai-

nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan 

sistematis dalam suatu sistem yang utuh. Kode etik guru indonesia 

berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru 

dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam 

maupun diluar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

                                                 
 

3
Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003, (Sisdiknas).  (Cet. II: Bandung: Fokus Media, 

2003), h. 5. 
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dengan demikian, maka kode etik guru merupakan alat yang amat 

penting pembentukan sikap propesional para anggota profesi keguruan.4 

Kode etik merupakan norma dan asas yang diterima oleh suatu 

kelompok tertentu sebagai landasan sikap dan tingkah laku.2 kode etik 

guru diartikan sebagai suatu aturan tata-susila keguruan yang mengatur 

sikap dan perilaku seorang guru baik sikap terhadap atasan, peserta 

didik maupun, masyarakat.5 Maksudnya adalah aturan atau norma yang 

telah di tetapkan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan guru) 

di lihat dari segi susila. kode etik ini merupakan kerangka bagi guru 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. setiap 

guru harus mengetahui aturan dalam berbuat dan bertingkah laku di 

sekolah maupun luar sekolah. Implementasi kode etik guru adalah suatu 

penerapan norma-norma dan asas-asas yang mengatur sikap dan tingkah 

laku seorang guru. 

Penerapan kode etik guru di indonesia masih mneghadapi 

sejumlah kendala baik internal maupun eksternal. kedudukan profesi 

keguruan di indonesia masih belum memiliki kejelasan dan ketegasan, 

termasuk kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku. hal itu 

berkaitan erat dengan belum terwujudnya satu sistem yang efektif 

mengenai manajemen guru di indonesia khususnya yang menyangkut 

aspek-aspek standar, rekrutmen. seleksi, pendidikan, penempatan, 

                                                 
 

4
Mandan Drajat dan Ridwan Effendi, Etika Profesi Keguruan (Cet, I; Bandung: Alfabeta, 

2014) h. 108. 

 
5
Kusnadi. Profesi dan Etika Keguruan. (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau. 2011). h .9. 
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pembinaan, promosi dan mutasi, dan sebagainya. guru belum berada 

dalam posisi secara proposional dalam keseluruhan proses sistem 

pendidikan nasional Indonesia. Sementara itu, sebagai suatu profesi yang 

masih berkembang, rentangan keragaman para petugas masih cukup 

luas, di samping belum memasyarakatnya kode etik di kalangan para 

guru itu sendiri. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul telaah kode etik guru dalam pembelajaran 

akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara Timur. 

fokus penelitian dan deskripsi fokus berfungsi sebagai pemusatan 

masalah agar penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan yang ingiin 

di capai. 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus 

Penelitian 

Deskrtipsi Fokus 

 

 

 

1. 

 

 

 

Telaah Kode 

Etik Guru dalam 

Pembelajaran 

Akidah Akhlak 

di MTs 

Muhammadiyah 

a. Guru harus mampu mengembangakan 

potensi peserta didiknya secara utuh 

dengan berlandaskan pada nilai nilai 

Pancasila  

b. Guru menjalankan tugas dan 

melaksanakannya dengan kejujuran 

yang propesional.  
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Wuring Nusa 

Tenggara Timur 

c. Tidak hanya mengajar dan membimbing, 

guru diwajibkan untuk mencari 

informasi diluar dari sekolah sebagai 

bahan untuk melakukan pembeljaran 

tambahan untuk peserta didik. 

d. Guru harus menciptakan suasana 

sekolah yang baik demi menunjang hasil 

belajar peserta didik  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti 

merumuskan beberapa rumusan masalahnya untuk dijadikan rujukan 

dalam penelitian dengan judul penelitian telaah kode etik guru dalam 

pembelajaran di sekolah mts wuring nusa tenggara timur ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan kode etik guru dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak di MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara Timur? 

2. Bagaimana strategi penerapan kode etik guru dalam pembelajaran 

akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara 

Timur? 

3. Bagaimana tantangan dan hambatan terhadap kode etik guru 

dalam pembelajaran akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Wurung 

Nusa Tenggara Timur? 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini pada dasarmya memiliki relevasi dengan hasil studi 

atau penelitian terdahulu, beberapa diantara hasil penelitian terdahulu, 

dikemukakan sebagai berikut:  

1. Megawati dengan judul “Hubungan Pemahaman Kode Etik Guru 

Terhadap Kedisiplinan Guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri I Sumbawa” dari analisis yang diperoleh yaitu, berkorelasi 

positif yang meyakinkan. Karena tinggi rendahnya nilai tes 

pemahaman kode etik guru dengan kedisiplinan guru tidak ada 

hubungan, dengan demikian hipotesis nihil diterima/disetujui. 

Sedangkan hipotesis alternatifnya ditolak/disetujui.6 

Persamaanya sama sama meneliti terkait dengan kode etik guru 

sedangkan perbedaanya adalah saya meneliti terkait dengan 

telaah kode etik guru sedangkan Megawati meneliti terkait 

dengan kedisiplinan kode etik guru. 

2. Ahmad Zacky AR, “Kode Etik Guru Dalam Menigkatkan 

Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi Dan Pengembangan Kode 

Etik Guru Di Madrasah Aliyah Darul Amin Pemekasan’’. ISSN (p) 

2089-1946 & ISSN (e) 2527-451. Vol. 4, No. 2 (2016),. Adapun isi 

bahasan pada penelitian ini menunjukan bahwa kode etik guru di 

MA Daeul Amin pemekasan merupakan cara dalam peningkatan 

                                                 
 6Megawati, “Hubungn Pemahaman Kode Etik Guru terhadap kedisiplinan Guru di Sekolah 

Menengah pertama (SMP) I Sumbawa”, Skripsi (Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Fatah Palembang), h. 13. 
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profesionalita sguru agar taat kepeda peraturan peraturan yang 

telah ditetapkan dan disepakti oleh pihak pengelolah MA Daru 

Aminn pemekasa. kode etik guru yang di kembangkan menjadi 

kode etik sekolah di anggap metode yang efektif dalam proses 

peningkatan profesionalitas guru di sekolah ini.7 Persamaanya 

sama sama meneliti terkait dengan kode etik guru sedangkan 

perbedaanya adalah saya meneliti terkait dengan telaah kode etik 

guru sedangkan Ahmad Zacky meneliti terkait dengan 

meningkatkan profesionalisme pendidik. 

3. Penelitian yang dilakukan Nurjannah dengan judul “Pelaksanaan 

Kode Etik Guru dalam pembelajar Di SMP Muhammadiyah 

Limbung Kec. Bajeng, Kab Gowa” menunjukan bahwa guru SMP 

muhammadiyah Limbung kec. Bajeng, kab. Gowa mengetahui 

tentang kode etik guru karena dinilai dari pelaksanaannya dalam 

lingkungan sekolah yang membentuk manusia berbudi pekerti 

luhur, melakukan pendekatan komunikasi, serta peningkatan dan 

pengembangan mutu profesi yang dilakukan secara bersama-

sama dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat 

maupun bersama guru yang lainnya.8 Persamaanya sama sama 

meneliti terkait dengan kode etik guru sedangkan perbedaanya 

                                                 
7
Ahmad Zacky AR, “Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Pendidikan;Reaktualisasi dan Pemgembangan Kode etik Guru Di Madrasah Aliyah Darul Amin 

Pemekasan”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 4, No. 2 (2016). 

 
8
Nurjannah, “pelaksanaan kode etik guru dalam pembelajaran Di SMP Muhammadiyah 

Limbung Ke. Bajeng, Kab. Gowa”, Skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

alauddin Makassar), h. 3. 
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adalah saya meneliti terkait dengan telaah kode etik guru 

sedangkan Nurjannah meneliti terkait dengan pelaksanaan kode 

etik guru. 

4.  Muhammad Jufni, Syifa Saputra dan Azwir,’’Kode Etik Guru Dalam 

Menigkatkan Mutu Pendidik ‘’. ISSN (p) 2337-8085 & ISSN (e) 

2657-0998. Vol. 8 No. 4 (2020). Adapun isi bahasan penelitian ini 

menunjukan bahwa pertama, hakikat guru adalah orang yang 

berperang dalam usaha membentuk manusia yang berpotensi 

dengan mengembangkan segalah bakat yang ada pada murid. 

guru juga mampu berperang aktif dalam mendidik murid dan bias 

menempatkan kedudukanya sebagai tenaga pengajar. kedua 

kopetensi guru dalam meningkatkan mutu pendidik terbagi 

menjadi empat bagian yaitu kopentensi pedagogi, kompetensi 

personal kompetensi social,dan kompetensi professional. ketiga 

kode etik guru ialah memiliki komitmen untuk meningkatkan 

mutu pendidik, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.9 

Persamaanya sama sama meneliti terkait dengan kode etik guru 

sedangkan perbedaanya adalah saya meneliti terkait dengan 

telaah kode etik guru sedangkan Muhammad Jufri meneliti terkait 

dengan meningkatkan mutu pendidik. 

5. Ahmad Hanif Fahruddin, Eva Nur Tita Sari,’’Implementasi kode 

etik guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Isalam di Sma 

                                                 
9
Muhammad Jufri, Syifa Saputra, Azwir, “Kode etik Guru Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan”, Jurnal Serambi Akademica, Vol. 8, No. 4 (2020). 



10 

 

 

 

Negeri 1 Sukodadi Lmongan’’. ISSN (P) 2085-6539 & issn (e) 

2242-4579. Vol. 2, No. 2 (2020). Adapunisi bahasan penelitian ini 

menunjukan bahwa implementasi kode etik guru dalam 

pembelajaran pendidikan agama isalam dengan cara menjadi suri 

tauladan, terbuka fleksibel dan adil. Sedangkan model 

implementasi kode etik dalam pembelajaran pendidikan agama 

isalam di terapkan dengan pembiasaan dan keteladanan.10 

Persamaannya sama sama meneliti terkait dengan kode etik guru 

sedangkan perbedaanya adalah saya meneliti terkait dengan 

telaah kode etik guru sedangkan Ahmad Hanif Fahruddin meneliti 

terkait dengan implementasi kode etik guru. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran peserta didik di 

MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara Timur. 

b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik guru dalam 

pembelajaran Mengajar di MTs Muhammadiyah Wuring Nusa 

Tenggara Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya 

                                                 
10

Ahmad hanif Fahruddin, Eva Nur Tita Sari, “Implementasi Kode Etik Guru Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan”, Tarbiyatuna: 

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2 No. 2 (2020). 
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kajian pendidikan dan kependidikan dalam bidang pendidikan 

dan keguruan serta menambah bahan pustaka bagi fakultas 

tarbiyah dan keguruan. 

b. Secara Praktis 

Kegunaan penelitian ini dapat menjadi sumbanagn pemikiran 

dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelajar guru pada 

umumnya dan juga sebagai pembuktian pelaksanaan kode etik 

guru, sehingga baik guru maupun siswa dapat menerapkan 

kedisiplinan dengan baik. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 

A. Kode Etik Guru 

1. Pengertian Kode Etik Guru 

Menurut Bahasa kata kode berarti tanda/tulisan/pedoman.1 Kata 

etik berasal dari bahasa yunani, ethos yang berarti watak, adab atau cara 

hidup. Jadi, kode etik adalah pedoman atau cara hidup manusia dalam 

menjalankan tugas profesinya yang digeluti dibidang masing-masing 

dalam masyarakat.  

Menurut H.M. Suparta, dan Herry Noer Aly, dalam bukunya 

Metodologi Pengajaran Agama Islam, dikatakan bahwa di dalam profesi 

harus ada kode etik yang dijunjung tinggi oleh para anggotanya, dengan 

kata lain kemampuan dan kekuatan itu membawa serta tanggung jawab 

moral khusus untuk mengarahkannya kepada tujuan yang baik2 

Berdasarkan definisi kode etik menurut para ahli di atas dapat di 

ambil kesimpulan bahwa kode etik merupakan sekumpulan etika yang 

telah tersusun dalam bentuk peraturan berdasarkan prinsip moral pada 

umumnya yang disesuaikan dan diterima sesuai jiwa profesi guna 

mendukung ketentuan hukum yang berlaku. kode etik juga diartikan 

sebagai pola aturan, tata cara, dan pedoman etis dalam berperilaku. 

 

                                                 
 

1
Hediyat Soetopo dan Wasty Soemanta, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan (Cet. 

II; Jakarta : Bina Aksara, 1988, h 281. 

 
2
H.M Suparto, Herry Noer Aly, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Cet. II, Jakarta 

Amissco, 2003), h. 9. 
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2. Kode etik Profesi 

Setiap profesi harus mempunyai kode etik profesi. dengan 

demikian, jabatan dokter, notaris, arsitek, guru, dan lainnya yang 

merupakan bidang pekerjaan profesi tersebut harus mempunyai kode 

etik. kode etik merupakan prinsip-prinsip yang merupakan kesatuan 

moral yang melekat pada suatu profesi sesuai kesepakatan organisasi 

profesi yang disusun secara sistematis.3 

Pekerjaan yang tergolong professional, biasanya telah dibuat kode 

etik yang ditetapkan oleh masing-masing organisasinya. pada hakikatnya, 

semua pekerja dan suatu lingkungan pekerjaan sejenis memerlukan 

adanya perangkat kode etik yang dirumuskan dan disepakati oleh semua 

anggotanya. 

Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, 

antara lain: 

a. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan 

kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku 

b. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan 

dan para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan 

stabilitas internal dan eksternal pekerjaan 

c. Melindung para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya 

kasus-kasus penyimpangan tindakan. 

                                                 
 

3
Syamsuhadi Irsyad. Guru yang Profesional. Bandung : Alfabeta. 2016. h.. 92. 
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d. Melindungi anggota masyarakat dari praktik-praktik yang 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku.4 

Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus 

diindahkan dan dilaksanakan sepenuh hati oleh setiap anggota profesi di 

dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. 

norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi 

tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-

larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh 

diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, melainkan juga 

menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam 

pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik 

adalah pedoman tingkah laku yang harus diikuti dan diamati oleh anggota 

suatu profesi tertentu dalam mencapai suatu tujuan. 

3. Pengertian Guru 

Pengertian guru dari segi bahasa adalah orang yang pekerjaanya 

mengajar. Sedangkan pengertian yang sama dapat dilihat dalam kamus 

umum bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang disebut dengan guru 

adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar.5 

                                                 
 

4
Ali Mudlofir. Pendidik Profesional. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2013. h. 200. 

 
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar bahasa Indonesia (Cet. III, 

Jakarta ; Balai Pustaka, 1990), h.228. 
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Pengertian guru itu sendiri yang termuat dalam Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2005 bahwa:  

“Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan  pendidikan menengah”6  

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya metodologi pengajaran 

dijelaskan bahwa:"Guru adalah seorang yang memiliki kemampuan dan 

pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan peranannya 

membimbing muridnya. Ia harus sanggup menilai diri sendiri tanpa 

berlebih-lebihan sanggup berkomunikasi dalam bekerja sama dengan 

orang lain.7 

Ada beberapa definisi yang dikemukankan oleh para ahli sebagai 

berikut : 

a. Menurut Sotjipto: kode etik guru merupakan landasan moral dan 

pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan panggilan 

pengabdiannya bekerja sebagai guru.8 

b. Menurut Asnawir: kode etik guru sebagai sekumpulan peraturan 

atau perundangan-undangan mengenai etika seorang guru sebagai 

                                                 
 

6
Republik Indoneia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 5. 

 
7
Zakiah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara 

1996), h. 266. 

 
8
Sotjipto & Rafli Kosasi. Profesi Keguruan. Jakarta : Rineka Cipta. 2004. h .30. 
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tenaga pendidik yang mengandung unsur moral, etika, adat istiadat 

dan kebiasaan) 9 

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa kode etik 

guru dapat di artikan sebagai landasan Moral dan pedoman tingkah laku 

setiap guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidikan di sekolah dan 

dalam kehidupan bermasyarakat. dengan kata lain dapat dipahami bahwa 

kode etik guru merupakan semacam rambu-rambu atau pegangan bagi 

seorang pendidik agar tidak berperilaku menyimpang. 

Pengertian guru dilihat dari beberapa pengertian diatas secara 

sederhana dapat disimpulkan adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik, dengan kemampuan profesionalnya. 

Lain halnya istilah pendidik (guru) dalam konteks pendidika 

Islam, diantaranya guru disebut dengan murabbi (pemelihara), mu’allim 

(pemindahan ilmu pengetahuan), mu’addib (pendidik). Ketiga istilah itu 

mempunyai makna yang berbeda tetapi arti yang sama, yaitu orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan.10 

Disamping istilah tersebut, pendidik juga sering diistilahkan 

dengan menyebut nama gelarnya, al-Ustadz atau al-Syekh. Menurut para 

ahli bahasa, kata Murabbi berasal dari kata rabba, yurabbi yang berarti 

membimbing, mengurus, mengasuh, dan mendidik. Kata mu’allim 

                                                 
 

9
Asnawir. Administrasi Pendidikan. Padang : Imam Bonjol Press. 2005. h. 152. 

 
10

Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Cet. 1; 

Kencana, 2016), h. 103. 
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merupakan bentuk isim fa’il dari ‘allama, yu’allimu yang artinya mengajar 

atau mengajarkan11. 

Hal ini sebagaiman dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 31.  

 

ُُ  ُ ُُُ ُ   ُ ُ ُ   ُ   ُُ

 ُ  ُ 

 

Terjemahnya: 

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para malikat, lalu berfirman: 
sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang 
benar orang-orang yang benar‛ (QS. al-Baqarah; 31)12. 

 

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kode etik guru adalah 

pedoman tingkah laku yang harus diikuti dan ditaati oleh semua guru 

dalam melaksanakan tugasnya dalam artian bahwa tindak tanduk seorang 

guru harus mencerminkan sebuah akhlak dan budi pekerti mulia yang 

harus ditunjukan sebagai seorang pendidik 

4. Tujuan Kode Etik 

Kode etik dalam suatu profesi sangat diperlukan dan merupakan 

norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi tersebut. 

Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:  

                                                 
 

11
Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, h. 104. 

 
12

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 10; Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2012), h. 6. 
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a. Menjunjung tinggi martabat profesi kode etik dapat menjaga 

pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak 

memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai 

bentuk tindakan atau kelakuan anggotanya yang dapat 

mencemarkan nama baik profesi. 

 b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. 

Kesejahteraan mencakup lahir (material) maupun batin (spiritual, 

emosional, dan mental). 

c. Pedoman berperilaku Kode etik mengandung peraturan yang 

membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para 

anggota prof'esi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota 

profesi.  

d. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. kode etik 

berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, 

sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui 

tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan 

tugasnya. oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-

ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam 

menjalankan tugasnya.  

e. Untuk meningkatkan mutu profesi Kode etik memuat norma-

norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.  
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f. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi kode etik 

mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam 

membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang 

organisasi. 

5. Kode etik Guru Indonesia 

kode etik Guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang 

dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan Pengurus PGRI dari seluruh 

indonesia dalam kongres I di Surakarta tahun 1945 dan kemudian 

disempurnakan dalam Kongres PGRI XXI tahun 2013 di Jakarta. 

a. Rumusan Kode Etik Guru Indonesia: 

1) Guru 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 sekolah sebaik-baiknya yang 

menunjang berhasilnya proses belajar dan mengajar. 
5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan 

masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa 

tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 
6) Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan 

meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 
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7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, 

dan kesetiakawanan social. 
8) Guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu 

organisasi sebagai sarana perjuangan dan pengabdiannya. 
9) Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang 

pendidikan.13 
b. Penjabaran Kode Etik Guru Indonesia 

1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.14 
a) Menghormati hak individu dan kepribadian peserta 

didiknya masing-masing. 
b) Berusaha membimbing kepribadian peserta didiknya. 
c) Menghayati dan mengamalkan Pancasila 
d) Menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah 

pengembangan secara utuh inteligensi, moral dan 

kesehatan jasmani dan rohani peserta didiknya 
e) Berupaya dengan ikhlas melatih dan memecahkan 

masalahmasalah dan membina daya kreasi peserta didik 

agar kelak dapat menunjang masyarakat yang sedang 

membangun. 
2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional15 

                                                 
 

13
Ramayulis. Profesi Etika Keguruan. Jakarta : Kalam Mulia. 2016. h .434. 

 
14

Ramayulis, profesi Etika Keguruan. Jakarta: Kalam Mulia. 2016. h. 435. 

 
15

Ramayulis. Profesi Etika Keguruan. Jakarta : Kalam Mulia. 2016. h. 435. 



21 

 

 

 

a. Menghargai dan memperhatikan perbedaan dan 

kebutuhan peserta didiknya masing-masing 

b. Fleksibel dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik masing-masing 

c. Melaksanakan pembelajaran di dalam dan di luar sekolah 

berdasarkan kurikulum tanpa membeda-bedakan latar 

belakang dan kedudukan orang tua peserta didiknya. 

3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik 

sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.16 

a. Mengadakan komunikasi dengan peserta didik di dalam 

dan di luar sekolah berlandaskan pada rasa kasih saying 

b. Mengetahui kepribadian anak dan latar belakang 

keluarganya masing-masing 

c. Komunikasi guru ini hanya diadakan semata-mata untuk 

kepentingan pendidikan peserta didik. 

4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang 

menunjang proses belajar dan mengajar.17 

a) Menciptakan suasana kehidupan sekolah yang baik 

sehingga peserta didik betah berada dan belajar di sekolah 

b) Menjalin kerja sama dengan pihak sekolah dan masyarakat 

sekitar diperuntukan bagi terciptanya suasana sekolah 

                                                 
 

16
Ramayulis. Profesi Etika Keguruan. Jakarta : Kalam Mulia. 2016. h. 436. 

 
17

Ramayulis. Profesi Etika Keguruan. Jakarta : Kalam Mulia. 2016. h. 436. 
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yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran peserta 

didik secara optimal 

c) Guru senantiasa menerima dengan lapang dada setiap 

kritik membangun yang disampaikan orang tua murid dan 

masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya. 

5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan 

masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa 

tanggung jawab bersama terhadap pendidikan18 

a. Guru mengusahakan terciptanya kerja sama yang 

sebaikbaiknya antara sekolah, orang tua murid, dan 

masyarakat sehingga dapat terjalin pertukaran 

informasi timbal balik untuk kepentinga peserta didik. 

b. Guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai 

profesi keguruan. 

c. Guru turut menyebarkan program-program pendidikan 

dan kebudayaan kepada masyarakat sekitarnya, 

sehingga sekolah tersebut turut berfungsi sebagai pusat 

pembinaan dan pengembangan pendidikan dan 

kebudayaan di tempat itu. 

d. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat 

berfungsi sebagai unsur pembaru bagi kehidupan dan 

kemajuan daerahnya. 

                                                 
 

18
Rahmayulis Profesi Etika Keguruan. Jakarta : Kalam Mulia. 2016.h. 436. 
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e. Guru turut bersama- sama masyarakat sekitarnya di 

dalam berbagai aktivitas. 

6) Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan 

meningkatkan mutu dan martabat profesinya.19 

a) Terus berusaha untuk menambah dan memperluas ilmu, 

wawasan dan keterampilannya dengan rajin membaca, 

melakukan penelitian, mengikuti seminar ilmiah, 

workshop, penataran dan kegiatan keilmuan lainnya 

b) Guru selalu bicara, bersikap, dan bertindak sesuai dengan 

martabat profesinya. 

6. Tujuan dan Fungsi Kode Etik 

Kode etik dalam suatu profesi sangat diperlukan dan merupakan 

norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi tersebut. Pada 

dasarnya merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk 

kepentingan anggota profesi itu sendiri. Secara umum tujuan kode etik 

adalah sebagai berikut :20 

a. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien 

lembaga (instutition), dan masyarakat pada umumnya 

b. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang 

harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilemma-

dilema etis dalam pekerjaannya. 

                                                 
 

19
Rahmayulis Profesi Etika Keguruan. Jakarta : Kalam Mulia. 2016.h. 437. 

 
20

Syamsuhadi Irsyad. Guru yang Profesional. Bandung : Alfabeta. 2016. h. 95. 
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c. Membiarkan profesi menjaga reputasi (nama baik) dan fungsi 

profesi dalam masyarakat melawan kekuatan buruk dari anggota-

anggota tertentu dari profesi itu 

d. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat 

(atas pelayanan penyandang profesi itu kepada masyarakat) 

e. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atas 

kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri 

E, Mulyasa dalam bukunya Standar Kompetensi dan Sertifikasi 

guru merumuskan fungsi dan tujuan kode etik secara umum yaitu : 

a. Menjunjung tinggin martabat profesi. kode etik dapat menjaga 

pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka 

tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. oleh 

karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai 

bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat 

mencemarkan nama baik profesi. 

b. Untuk menjaga dan memeilhara kesejahteraan para anggotanya. 

kesejahteraan mencakup lahir (material) maupun batin (spiritual, 

emosional, dan mental). 

c. Pedoman berperilaku. kode etik mengandung peraturan yang 

membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi 

anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesame rekan anggota 

profesi 
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d. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. kode etik 

berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdi profesi, sehingga 

bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas 

dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. 

oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang 

perlu dilakukan para anggota profesi dan menjalankan tugasnya. 

e. Untuk meningkatkan mutu profesi. kode etik memuat norma norma 

dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu pengabdian profesi. Setiap pendidik yang 

memegang keprofesionalannya sebagai pendidik akan selalu 

berpegang pada kode etik. Sebab kode etik ini sebagai salah satu 

ciri yang harus ada pada profesi itu sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas tentang tujuan dan fungsi kode etik 

maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa, kode etik merupakan dasar 

pertanggungjawaban seorang anggota profesi kepada kliennya atau 

kepada masyarakat umum sehingga jelas ketika anggota profesi 

mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya maka ia tahu apa yang 

harus diperbuat untuk menjaga reputasi sebagai seorang anggota profesi 

yang professional. 

7. Sanksi Pelanggaran Kode Etik 

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh 

suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. 

karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, 
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seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan professional, 

seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode 

etik 

Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang 

terwujud dalam kode etik, seperti kode etik itu berasal dari niat profesi 

untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. namun demikian, dalam 

praktik sehari-hari kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena ras 

solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang 

professional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang 

melakukan pelanggaran. 

Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega 

ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode 

etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah 

menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. lebih 

lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan 

kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.21 

Menurut Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan 

sanksi terhadap guru dan dosen yang tidak menjalankan tugas dan 

kewajibannya pada pasal 77 dan 78 secara bertahap berupa : teguran, 

peringatan tertulis penundaan pemberian hak guru dan dosen, penurunan 

pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak 

                                                 
 

21
Syamsuhadi Irsyad. Guru yang Profesional. Bandung : Alfabeta. 2016. h .98.  
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dengan hormat.22 

Sanksi yang berat bagi guru dan dosen adalah sanksi yang 

diberikan oleh masyarakat. Jabatan atau profesi guru dan dosen sangat 

mulia di mana masyarakat sebagai pendidik dan pengajar. Kedudukan 

tersebut dapat berubah menjadi hina ketika guru dan dosen melakukan 

pelanggaran kode etik guru dan dosen. 

Sebagai contoh dalam hal ini. Jika seseorang anggota profesi 

bersaing secara jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan 

jika dianggap kecurangan itu serius ia dapat dituntut dimuka pengadilan. 

pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan 

pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap 

pelanggaran sikap, tingkah laku dan perbuatan maka sanksi terhadap 

pelanggaran kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya dari 

organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu 

telah mantap. 

Guru yang melanggar kode etik guru indonesia dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi 

atau menurut aturan negara. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran 

ringan, sedang, dan berat. tentu saja, guru tidak secara serta-merta dapat 

disanksi karena tudingan melanggar kode etik profesinya.  

Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. 

Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan 

                                                 
 

22
Syamshuadi Irsyad, Guru Yang Profesional. Bandung : Alfabeta. 2016. H. 98. 
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pelanggaran terhadap kode etik guru Indonesia merupakan wewenang 

dewan kehormatan guru indonesia. pemberian sanksi oleh dewan 

kehormatan guru Indonesia sebagaimana harus objektif, tidak 

diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi 

profesi serta peraturan perundang-undangan. 

B.  Pembelajaran Akidah Akhlak 

1. Pengertian pembelajaran akidah akhlak 

 Pembelajaran adalah “suatu upaya yang dilakukan oleh guru 

atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar,”23 menurut 

Zayadi dikutip Heri Gunawan, kata pembelajaran merupakan terjemahan 

dari bahasa Inggris instruction yang bermakna “upaya untuk 

membelajarkan seorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya 

(effort) dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan kearah 

pencapaian yang telah ditetapkan,”24. 

Dari pengertian pembelajaran diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses perubahan tingkah laku manusia melalui 

proses belajar sebagai hasil interaksi antara siswa dengan guru dan 

sumber belajar serta lingkungan belajar. 

Pembelajaran yang berkualitas sangat bergantung dari motivasi 

belajar dan kreativitas pelajar, pembelajaran yang memiliki motivasi 

tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi 

                                                 
23

Tim Pemngemban MKDP Kurikulum dan pembelajaran,  Kurikulum dan Pembeljaran, 

(Jakarta: Rajawali Pers 2011), h. 128. 
24

Heri Gunawan, Pendidikan Islam kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: PT. 

Rosdakarya Offset), h. 116.  
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tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. 

Target belajar dapat diukur melalui oerubahan sikap dan kemampuan 

siswa melalui proses belajar.  

Menurut E. Elyasa mengemukakan pembelajaran adalah: Proses 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. dalam interaksi tersebut 

banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang 

datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang datang dari 

lingkungan.25 

Menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu 

aqada- ya’qidu- ‘aqdam- aqidatan artinya menurut etimologi adalah 

ikatan, sangkutan. disebut demikian karena mengikat dan menjadi 

sangkutan atau gantungan segala sesuatu. dalam pengertian teknis adalah 

iman atau keyakinan. Akidah Islam, karena itu ditautkan dengan rukun 

iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Akidah Islam berawal dari 

keyakinan kepada zat mutlak Yang Maha Esa, yang disebut Allah. Allah 

Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan wujudnya. Kemahaesaan Allah 

dalam zat, sifat, perbuatan dan wujudnya itu disebut tauhid.26 

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy akidah adalah 

“Pendapat dan pikiran atau anutan yang mempengaruhi jiwa manusia, lalu 

                                                 
25

E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 100. 
26

Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), 

h. 199. 
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menjadi sebagai suatu bagian dari manusia sendiri, dibela, dipertahankan 

dan diitikadnya bahwa hal itu benar”27 

Sedangkan M. Syaltut menyampaikan bahwa Akidah adalah 

“pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat”. Syariat merupakan 

perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum 

yang lahir dari akidah yang kuat. tidak ada akidah tanpa syariat dan tidak 

mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah.28 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa akidah 

adalah dasar- dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang 

muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh 

setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat ke- Esa-an Allah. 

Akidah secara syariah, yaitu iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, 

Kitabkitab-Nya, para Rasul- Nya, dan kepada Hari Akhir serta Qadha’ dan 

Qadar yang baik maupun buruk. Ini yang dinamakan Rukun Iman. Semua 

yang terkait dengan rukun iman. 

 Hal ini sebagaiman dijelaskan dalam QS Al- Baqarah/ 2 : 285. 

 ُ ُ ُُ  ُُ ُ  ُُُ ُ ُ    ُ

   ُُُ  ُُ ُُ ُُ  ُ ُ  ُُ

  ُُ  ُ  ُُُُُ

Terjemahnya: 

                                                 
27

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/ 

Kalam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.  3. 
28

Kemenag, Buku Paket Akidah Akhlak, (Jakarta: TP, 2014), h. 4. 
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Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari 
Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya 
beriman kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan 
rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-
bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-
Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka 
berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah 
tempat kembali" (QS. Al Baqarah/2: 285) 

 
Sementara kata “akhlak” juga berasal dari ق  ُ )jamaknya ) َُخالَُ ا 

ق  ُ (yait ,Arab bahasa  ُُ  ,yang artinya tingkah laku, perangai tabi’at ) خمُ  

watak, moral atau budi pekerti. Secara terminologi, tingkah laku seseorang 

yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan 

sesuatu yang baik.29 Jadi, akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada 

diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau 

perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan 

agama maka disebut akhlak yang baik atau akhlaqul karimah, atau akhlak 

mahmudah. Akan tetapi, apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan- 

perbuatan yang jelek, maka disebut akhlak tercela atau akhlak 

madzmumah. 

2. Komponen Pembelajaran Akidah Akhlak 

a) Tujuan 

Adapun tujuan dari pembelajaran aqidah akhlak antara lain: 

menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, pemupukan 

dan pengembangan, pengetahuan, penghayatan, pembiasaan serta 

pengalaman peserta didik tentang aqidah islam. Mewujudkan 

                                                 
29

Ismail Nawai, Pendidikan Agama, h. 277. 
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manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu 

maupun social, sebagai manivestasi dari ajaran dan nilai-nilai 

aqidah islam. 

b) Guru 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. ada 4 peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai 

pengajar, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator dan 

fasilitator, sebagai motivator. 

c) Murid 

Penerapan dalam pembelajaran aqidah akhlak : seorang siswa 

harus dapat mengaplikasikan pembelajaran aqidah akhlak dalam 

kehidupan sehari-hari. contohnya siswa mengaplikasikan berdoa 

sebelum dan sesudah melakukan perbuatan, saling tolong 

menolong, berakhlakul karimah. 

d) Metode 

Metode mengajar merupakan cara atau teknik penyampaian 

materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru. metode 

mengajar ditetapkan berdasarkan tujuan dan materi 

pembelajaran serta karakteristik siswa. dalam penerapan 

pembelajaran aqidah akhlak dapat menggunakan metode-metode 

antara lain metode keteladanan, metode nasihat, metode 

pembiasaan, metode hukuman, metode hadiah. 
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e) Media 

Media itu dapat dapat berupa alat elektronik, alat cetak, dan 

tiruan. menggunakan sarana atau alat pembelajaran harus 

disesuaikan dengan tujuan, anak, materi dan metode 

pembelajaran. dalam penerapan pembelajaran aqidah akhlak 

dapat menggunakan media audio visual, menyanyi serta 

permainan. 

f) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen 

pendukung dalam proses belajar mengajar, misalnya ruang kelas, 

meja, kursi, papan tulis dan lain sebagainya, sehingga dapat 

mendukung proses belajar mengajar. 

g) Evaluasi 

Evaluasi dapat digunakan untuk menyusun kemampuan peseta 

didik. evaluasi dilaksankan secara komprehensif, obyektif dan 

efektif. dan evaluasi dilaksanakan berpedoman pada tujuan dan 

materi pembelajaran. guru harus melakukan evaluasi terhadap 

hasil tes dan menetapkan standar keberhasilan. guru harus 

melakukan evaluasi terhadap hasil tes dan menetapkan standar 

keberhasilan. Sebagai contoh jika semua siswa menguasi 

kompetensi dasar, maka pelajaran dapat dilanjutkan dengan 

catatan guru memberikan remedial kepada siswa yang belum 
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tuntas. Dengan adanya evaluasi maka dapat diketahui kompetensi 

dasar, materi atau individu yang belum mencapai ketuntasan.30 

3. Tujuan Pembeljaran Akidah Akhlak 

  Tujuan adalah sasaran yag hendak dicapai setelah kegiatan 

selesai. Adapun tujuan pembelajaran akidah akhlak dapat di lihat dari 

beberapa perspektif diantaranya sebagai berikut: 

a)  Tujuan pembelajaran akidah akhlak secara umum 

 Akidah akhlak merupakan salah satu bidang studi dalam 

Pendidikan Agama Islam. Maka tujuan umum pendidikan agama 

Islam menurut Abdurrahman Shaleh Abdullah, tujuan umum 

pendidikan agama Islam adalah membentuk kepribadian sebagai 

khalifah Allah atau sekurangkurangnya mempersiapkan peserta 

didik ke jalan yang mengacu pada tujuan akhir manusia. tujuan 

utama khalifah Allah adalah beriman kepada Allah dan tunduk 

patuh secara total kepada-Nya. 

 Menurut Nazarudin yang bersumber dari departemen agama 

bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umu 

bertujuan: meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman siswa terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak 

mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

                                                 
30

Hamalik Oemar, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 73. 
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 Selain itu dalam depdiknas, tujuan Pendidikan Agama Islam, 

merumuskan sebagai berikut: 

1) Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, penghayatan, dan pengembangan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman siswa 

tentang agam Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

SWT 

2) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, displin, bertoleran 

(tasamuh), menjaga kehormatan secara personal dan sosial serta 

mengembangkan budaya agama dan komunitas sekolah31. 

b)  Tujuan pembelajaran akidah akhlak secara khusus 

 Tujuan khusus pembelajaran akidah akhlak adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik. 

2) Menghindarkan manusia dari kemusyrikan. 

3) Membimbing akal pikiran agar tidak tersesat 

  Dengan demikian tujuan pendidikan akhlak tidak hanya 

sekedar mengikuti atau mengisi otak anak- anak dengan ilmu 

pengetahuan (teon) belaka, justru lebih mendalam lagi mendidik psikis, 

                                                 
31

Nazarudin, Manajemen Pembelajaran, (Yogyakarta: TERAS, 2007), h. 16-17. 
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kesehatan, mental, perasaan dan praktis serta mendidik psikis 

sekaligus mempersiapkan anak- anak menjadi anggota masyarakat. 

memberikan kemampuan dan ketrampilan dasar kepada peserta didik 

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman akhlak Islami dan nilai- nilai keteladanan dalam kehidupan 

sehari- hari.32 

4. Ruang Lingkup Akidah Akhlak 

  Akhlak dalam agama tidak dapat disamakan dengan etika. etika 

dibatasi oleh sopan santun pada lingkungan sosial tertentu dan hal ini 

belum tentu terjadi pada lingkungan masyarakat yang lain. etika juga 

hanya menyangkut perilaku hubungan lahiriah. Misalnya, etika 

berbicara antara orang pesisir, orang pegunungan dan orang keraton 

akan berbeda, dan sebagainya. Akhlak mempunyai makna yang lebih 

luas, karena akhlak tidak hanya bersangkutan dengan lahiriah akan 

tetapi juga berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak 

menyangkut berbagai aspek diantaranya adalah hubungan manusia 

terhadap Allah dan hubungan manusia dengan sesame makhluk 

(manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda bernyawa dan 

tidak bernyawa). 

 Berikut upaya pemaparan sekilas tentang ruang lingkup akhlak 

adalah: 

a) Akhlak terhadap Allah 

                                                 
32

H. A Wahid, Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah untuk kelas VII Semester 1 dan 2, 

(Bandung; PT. Armico Bandung, 2008), h. 3. 
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Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran 

bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun perilaku yang 

dikerjakan adalah 

1) Bersyukur kepada Allah Manusia diperintahkan untuk 

memuji dan bersyukur kepada Allah karena orang yang 

bersyukur akan mendapat tambahan nikmat sedangkan 

orang yang ingkar akan mendapat siksa. 

2) Meyakini kesempurnaan Allah meyakini bahwa Allah 

mempunyai sifat kesempurnaan. Setiap yang dilakukan 

adalah suatu yang baik dan terpuji.  

3) Taat terhadap perintah-Nya. tugas manusia ditugaskan di 

dunia ini adalah untuk beribadah karena itu taat terhadap 

aturanNya merupakan bagian dari perbuatan baik. 

b) Akhlak terhadap sesama manusia  

Banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama manusia. 

petunjuk mengenai hal itu tidak hanya berbentuk larangan 

melakukan hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti 

badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan 

juga menyakiti hati dengan jalan 33menceritakan aib sesama. di sisi 

lain, manusia juga didudukkan secara wajar. karena nabi dinyatakan 

sebagai manusia seperti manusia lain, namun dinyatakan pula 

                                                 
44 Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, (Bandung : Mizan, 2000), h. 261-270. 
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beliau adalah Rasul yang memperoleh wahyu Illahi. Atas dasar itu 

beliau memperoleh penghormatan melebihi manusia lainnya. 

c) Akhlak terhadap lingkungan  

Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang 

berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan 

maupun benda-benda tak bernyawa. Dasar yang digunakan sebagai 

pedoman akhlak terhadap lingkungan adalah tugas 30 

kekhalifahannya di bumi yang mengandung arti pengayoman, 

pemeliharaan serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai 

tujuan pencitaannya.34 

5. Aspek Pembelajaran Aqidah Akhlak 

 Aspek perkembangan hasil pembelajaran Aqidah Akhlak 

adalah3511: 

 1) Keimanan. Kemampuan peserta didik mengembangkan 

pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah SWT sebagai 

sumber kehidupan. 

2) Pengamalan. Kemampuan mengkondisikan untuk 

mempraktekkan dan merasakan hasil pengamalam akhlak mulia 

danam kehidupan sehari-hari.  

                                                 

 
 

35
 Departemen Agama, Op Cit., 
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3) Pembiasaan. Melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan 

sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang 

terkandung dalam al-Qur’an dan Hadits.  

4) Rasional. Usaha peserta didik meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran dengan pendekatan yang memfungsikan rasio 

peserta didik sehingga isi dan nilai yang ditanamkan mudah 

dipahami.  

5) Emosional. Upaya peserta didik mengunggah emosi dalam 

penghayatan Aqidah dan akhlak mulia sehingga terkesan di dalam 

jiwa. 

 6) Fungsional. Menyatukan materi Aqidah dan akhlak yang 

memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari.  

7) Keteladanan. Kemampuan meneladani guru dan komponen 

madrasah sebagai teladan yang mencerminkan individu yang 

memiliki keimanan yang teguh dan berakhlak mulia. 

 Dari penjelasan tentang pembelajaran Aqidah Akhlak, ruang 

lingkup, tujuan dan aspek-aspeknya dapat diketahui bahwa 

pembelajaran Aqidah Akhlak merupakan bagian dari Pendidikan 

Agama Islam yang sangat dibutuhkan oleh setiappeserta didik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian  

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, 

salah, baik, dan buruk dalam kegiatan penelitian. penerapan dalam etika 

penelitian yaitu: 

 1. Adanya surat izin riset penelitian  

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk 

diwawancarai.  

3. Meminta izin informan jika ingn merekam wawancara, 

mengambil foto atau video. 

 4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan 

informasi sensitif, dan merugikan informan.  

Penulis menyimpulkan, bahwa etika penelitian sebagai fondasi yang 

harus dipegang teguh oleh setiap peneliti. Ini mencakup prinsip-prinsip 

moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana penelitian 

dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan menghormati hak-hak serta 

kesejahteraan informan penelitian. Penerapan etika dalam penelitian 

dimulai bahkan sebelum proses pengumpulan data dilakukan, seperti 

mengurus surat izin riset penelitian. hal ini penting untuk memastikan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan sudah mendapat persetujuan dari 

pihak-pihak yang berwenang  
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Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. 

Sebelum melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta 

persetujuan tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, 

risiko, dan manfaat penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, 

mengambil foto, atau video, izin dari informan/partisipan juga harus 

didapatkan terlebih dahulu. lebih lanjut, peneliti memiliki kewajiban 

untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, terutama jika informasi 

yang diberikan bersifat sensitif dan dapat merugikan informan jika 

identitasnya diungkap. Penerapan 1prinsip-prinsip etika ini bertujuan 

untuk melindungi hak dan kesejahteraan informan penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui 

variabrl mandiri baik satu atau leni (Independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya. 

Atau disebut juga penelitian yang menghasilkan data berupa kata tertulis 

atau kata (lisan) dari orang orang, serta perilaku yang diamati. Penelitian 

deskriptif yaitu aktifitas penelitian yang tujaunnya untuk mendapatkan 

suatu informasi dalam keadaan sekarang. Penelitian deskriptif juga 

                                                 
1
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: alfabeta, 2015), h. 59. 
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dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu yang mendasari masalah dan 

penjelasan.2’ 

Penelitian deskriptif kualitatif ini adalah suatu proses pemecahan 

masalah dengan menggambarkan obyek penelitian yang jelas dan lebih 

mendetail berdasarkan fakrta fakta yang ada serta menganalisanya agar 

bisa menarik suatu keseimpulan. Penelitian deskriptif kualitatif ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini dan kaitannya 

dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini. 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penelitia jadikan tempat penelitian yaitu di 

MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara Timur. karena belum ada 

peneliti serupa yang dilakukan sesuai dengan judul tersebut. 

C. Pendekatan Penelitian 

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan fenomenologi. pendekatan kualitatif adalah suatu 

pendekatan penelitian yang mngungkapkan situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan 

diperoleh dari situasi yang alamiah.3  

Hegel menjelaskan bahwa fenemologi merupakan ilmu 

menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan, dan diketahui dalam 

                                                 
2
Evi Martha, Metode Kualitatif  (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1. 

3
Clark Mosutakas, Penomenological Researche Methods (California: Sage Pulications, 

1994), h. 26. 
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kesadaran langsungnya serta pengelamanya dan apa yang muncul dari 

kesadaran itulah yang di sebut dengan fenomena.  

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam melakukan 

proses penelitian karena sumber data merupakan komponen yang di jadikan 

sebagai sumber informasi sehingga bias menggambarkan hasil dari suatu 

penelitian. sumber data yang di gunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini yaitu sebagi berikut: 

1. Data Primer 

Data primer ialah data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama tanpa prantara baik individu maupun kelompok 

Adapun menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para 

pendidik dan pelajar di MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara 

Timur.4 

untuk mendapatrkan data tersebut penulis menggunakan cara 

yaitu: 

2. Data sekunder  

Data sekunder ialah data yang langsung dikumpulkan oleh 

penelitian sebagi penunjang dari sumber data pertama. adapun sumber 

data skunder dapat berupa laporan, catatan dan dokumen kantor. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis 

                                                 
4
Sugiyono, Metodologi Oenelitian Kombinasi  (Mixed Methoods) (Bandung: Alfabeta, 

2016),  h. 5. 
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dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.5 Guna memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamata secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. observasi yang 

di lakukan peneliti dapat terjun secara langsung mengamati gejalah-gejalah 

yang terjadi di sekolah MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara Timur 

dalam hal ini peneliti melihat secara langsung para guru guru yang 

menerapkan kode etik. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatau cara dimana dua orang atau lebih, 

yang di sebut sebagai pewawancara dan narasumber atau informasi saling 

betukar dan Tanya jawab untuk mengumpulkan keterangan atau informasi 

yang berkaitan dengan peneliti. Pewawancara merupakan orang yang 

mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informasi, informasi 

merupakan orang yang mengetahui data, informasi dan fakta dari suatu 

objek. 

Orang yang melakukan penelitian dalam penelitian ini yaitu 

pewawancara, dan mereka melakukanya dengan terlebih dahulu 

mengajukan pertanyaan yang telah di tentukan sebelumnya kepada 

                                                 
5
Endang Widi Winarti, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif  (Cet. I; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 158. 
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narasumber atau informasi. dalam pelaksanaanya, mengenai pokok bahasan 

penelitian yang di rencanakan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan 

peratura laporan kegiatan, foto-foto. data yang relevan penelitian. teknik ini 

penulis gunakan untuk mendapatkan data dari sejumlah dokumen-dokumen 

yang ada disekolah yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti 

riwayat sekolah, visi, misi, jumlah sarana prasarana, jumlah guru dan siswa, 

dan lain-lain. 

Metode dokumentasi juga merupakan metode yang sanagat penting 

karena beberapa data di perlukan tetapi tidak dapat di temukan dengan 

menggunakan metode observase dan wawancara, maka metode 

dokumentasi harus di gunakan. 

F. Instrumen Penelitian  

Alat Untuk mengumpulkan data Yaitu instrument pengumpulan 

data. Peneliti mengumpulkan data dengan berbagai cara, antara lain sebagai 

Berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Dengan menggunakan Panca Indra pengelihatan dan pendengaran, 

seseorang peneliti mengamati kegiatan dengan menggunakan pedoman 

observasi. peneliti mengamati kegiatanan yang berkaitan Kode Etik Guru Di 
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MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara Timur serta mencatat dan 

mengumpilkan data untuk peneliti ini. 

2. Pedoman Wawancara 

Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber atau informasi 

peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara yaitu karangan singkat. 

Peneliti akan lebih mudah melakukan wawancara dengan informasi apabila 

pedoman wawancara sudah dipersiapkan sebelumya. hal ini memastikan 

bahwa tujuan melakukan wawancara berjalan lancar. Peneliti menggunakan 

pedoman wawancara untuk mencari informasi dan data tentang bagaimana 

Kode Etik Guru dalam proses belajar mengajar di kelas. 

3. Format Dokumentasi 

Peneliti menggunakan format dokumentasi untuk mengumpulkan 

semua informasi, termasuk profil sekolah, data guru dan jumlah guru dan 

peserta didik dilokasi penelitian. dengan menggunaka berbagai alat, antara 

lain telpon seluler, kamera video untuk merekam hasil wawancara dan 

kamera foto untuk menabadikan pengamatan penelitian dalam 

pengumpulan data dilokasi penelitian.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Reduksi data 

Proses pemilihan, pemfokusan penyederhanaan abstraksi, dan 

transformasi data mentah dalam catatan lapangan tertulis di sebut sebagai 

reduksi data. semakin banyak waktu yang di habiskan peneliti di lapangan, 

semakin banyak data yang di kumpulkan dan semakin komplek datanya. hal 
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ini membuat jumlah data yang di kumpulkan di lapangan cukup besar. 

Akibatnya data dalam penelitian ini harus di redukasi dengan memilih dan 

meringkas informasi yang paling npenting. 

Tujuan dari reduksi data yaitu untuk memisahkan data yang tidak di 

perlukan untuk penelitian agar data dapat menghasilkan informasi dan 

memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan, reduksi data mencakup 

meringkas, memilih informasi terpenting yang diperoleh.  

2. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif data di sajikan melalui deskripsi ringkas, 

bagan, dan hubungan antar kategori. oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif penyajian data di lakukan dengan bentuk singkat, bagan dan 

hubungan antar kategori. penyajian data bertujuan untuk mempermudah 

peneliti dalam memahami data yang di kumpulkan dan merencanakan 

kegiatan selanjutnya berdasarkan temuan di lapangan.   

3.  Verifikasi dan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya dalam analisis data yaitu verifikasi dan 

penarikan kesimpulan, di lakuka dengan reduksi data dan penyajian. untuk 

menarik kesimpulan yg lebih objektif, verifikasi di lakukan untuk menjamin 

bahwa data yang di peroleh di dukung oleh bukti bukti yang valid. 

H. Pengujian keabsahan data 

Pada penelitian ini pengujian data menggunakan dua bentuk pengujian 

antara lain sebagai berikut: 
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a. Triangulasi  

Triangulasi merupakan proses membandingkan satu data dengan 

data dari sumber lain pada berbagai tahapan peelitian lapangan pada waktu 

yang berbeda untuk menverifikasi atau membuktikan bahwa satu data itu 

akurat. Triangulasi juga berfungsi sebagai konfirmasi bukti dari berbagai 

individu (seperti kepala sekolah dan peserta didik).  

Untuk menentukan kendala data tringulasi menggunakan berbagai 

sumber data dan metode pengumpulan. Ada tiga jenis tringulasi, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Triangulasi teknik  

Pengumpulan data dengan bermacam macam cara tetapi dengan 

suber yang sama misalnya dengan cara observase, wawancara, dan 

dokumentasi tetapi berasal dari sumber yang sama. 

2) Triangulasi sumber 

Satu teknik tetapi berasal dari sumber yang berbeda, misalnya 

dengan cara wawancara tetapi dari sumber yang berbeda, contohnya peneliti 

melakukan wawancara kepada si A, si B, dan si C. 

3) Triangulasi waktu 

Suatu data di kumpulkan pada waktu yang berbeda untuk 

mengetahui apakah tidak ada perubahan data pada waktu yang berbeda.6 

4) Member Checking  

Prosedur pengecekan data peneliti terhada penyedia data di kenal 

                                                 
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. h. 345. 
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dengan member checking. Member checking di lakukan untuk melihat 

seberapa jauh data yang diperoleh. Jika penyedia data lebih menyetujui data 

tersebut maka data tersebut sudah dapat dinyatakn valid, sehingga dapat di 

percaya atau di gunakan secara kredibel.7 

 Setelah pengumpulan data selesai di lakukan member checking, 

member checking bertujuan untuk menilai kembali kebenaran informasi 

yang di peroleh peneliti dari narasumber atau informasi. Hal ini di lakukan 

untuk memastikan bahwa data yang di peroleh akurat sehingga terjamin 

validitasnya

                                                 
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. h. 276.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum MTs Muhammadiyah Wuring  
 

1. Sejarah singkat sekolah Mts Muhammadiyah Wuring 

Sejak berdirinya pada 19 Juni 1987, MTs. Muhammadiyah 

Wuring telah mengalami pasang surut dan suka duka 

perjuangan dalam ikut serta mencerdaskan anak bangsa. 

Sebagai madrasah tertua di kabupaten Sikka sekaligus 

madrasah pertama di lingkungan masyarakat suku bajo 

(Wuring), keberadaan MTs. Muhammadiyah Wuring tidak lepas 

dari figur kepemimpinan para pendiri dan para pelaku 

pendidikan yang dimotori oleh bapak Abdul Mudjir Muchlish, 

BA (pendiri awal madrasah) sejak tahun 1987-1997. Beliau 

meninggal dunia dan digantikan oleh ibu Arum Mu barokah, BA 

dari tahun 1997-2006. Setelah meninggal nya beliau, MTs.  

Muhammadiyah Wuring dipimpin oleh bapak Mawindu, S. Pd. I 

dari tahun 2005-2015. Dan setelah beliau wafat, tampuk 

kepemimpinan diteruskan oleh bapak Mohammad Fitri, SE, M. 

Pd dari tahun 2015-sekarang. MTs.Muhammdiyah Wuring 

sudah meluluskan peserta didik memasuki angkatan ke 35 di 

tahun 2024, dengan jumlah peserta didik kurang lebih 3.000 an. 

Jumlah yang sangat fantastis dengan 1001 macam problematika 

nya. Alhamdulillah, peserta didik MTs. Muhammadiyah Wuring 

mampu bersaing dalam berbagai macam lomba seperti OSN, 

KSM, Aksioma (bidang akademik) dan non akademik (olahraga 

dan seni) baik di tingkat kabupaten maupun propinsi.  Lulusan 

MTs. Muhammadiyah Wuring sudah menduduki profesi dan 

jabatan yang beragam di kehidupan masyarakat luas, baik 

sebagai pelaku swasta maupun abdi negara (ASN).  
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2. Visi dan Misi Sekolah Mts Muhammadiya Wuring 

a. Visi 

Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas terampil 

mandiri dan berwawasan global 

b. Misi  

 Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui 

pengamalan ajara agama 

 Mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan  

 Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan minat, bakat dan potensi peserta 

didik 

 Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan 

pembiasaan kewirausahaan dan pengembangan diri 

yang terencana dan berkesinambungan. 

 Menjalin kerja sama yang harmonis antarwarga sekolah 

dan Lembaga lain yang terkait 

3. Profil Sekolah MTs Muhammadiyah Wuring  

Nama Sekolah : MTs Muhammadiyah Wuring 

Alamat Sekolah : JL. Diponegoro Nangahure Lembah 

Kelurahan  : Wuring 

Kecamatan   : Alok Brat 

Kabupaten   : Sikka 

Propinsi  : Nusa Tenggara Timur 

Kode Pos  : - 

Status Sekolah  : Swasta 

Nomor Telpon  : 085253392740 

Emai   : - 

NSM   : - 
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NPSN   : 50310746 

Luas Tanah  : 3.090 m2 

4. Struktur Sekolah Mts Muhammadiyah Wuring  

Struktur Mts Muhammadiyah Wuring di bawah Yayasan 

Muhammadiyah Cabang Wuring yang dipimpin oleh 

Mohamad Fitri, SE. M. Mpd dengan 14 Anggotanya yang 

berada di tiap tiap bidang yang merupakan bidang bidang 

untuk membantunya dan meemajukan Sekolah yang 

dinaunginya.  Mts Muhammadiyah Wuring Juga nidang 

khusus terkait dengan Majelis Pendidikan dan Ketua 

Komite yaitu Baharuddin, S.E dan Ali Sadikin. 
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Tabel.I.I Struktur Sekolah Mts Muhammadiyah Wuring  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mts Muhammadiyah 

Wuring  

Ketua Yayasan Muhammadiyah Cabang 

Wuring  

Kepala Madrasah 

MOHAMAD FITRI, S.E, 

M.MPd 

Ketua Komite 

ALI SADIKIN 

Majelis Pendidikan 

Muhammadiyah Cabang 

Wuring BAHARUDIN, S.E 

Wakamad Urusan 

Kurikulim 

Nurohman A. F, S.Pd 

Wakamad Urusan 

Kesiswaan  

Arbang, S.Pd 

Wakamad Urusan 

Sarana Prasarana 

Nurdin H. Abd R. 

S.E

Wakamad 

Urusan Humas 

Dra. Siti 

Ruwaidah 

Kepala Pengelolah 

Perpustakaan 

Nur Laily, S.Pd, Mat 

Pembina 

OSIS/Ekstrakurikuler  

Arbang, S.Pd 

 

Kepala Urusan 

Tata Usaha  

Fitriani Almad, 

S.Pd 

Staf Tata Usaha 
1. Jamaliah, S.Pd 
2. Masnawati 

Kepala Pengelolah Lab. 

Komputer  

Siti Saira, S.Kom 

Bendahara 

Irma Ahmad, 

S.Pd 

Kepala Pengelolah Lab. 

IPA  

Fajriah Rahman 

Wali 

Kelas/Dewan 

Guru 

 

Siswa 

Bimbingan Konseling  

Zubaidah Burham, 

S.Pd 
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5. Rekapitulasi jumlah siswa kelas VII Mts Muhammadiyah Wuring 

Jumlah siswa Kelas VII MTs Muhammadiyah Wuring pada 

Tahun Pelajaran 2023/2024 sebanyak 112 siswa. Terdiri dari empat, 

Kelas VII A dengan jumlah siswa 30 Siswa kelas VII B 33 siswa 

sementara kelas VII C 24 siswa dan 25 siswa kelas VII D. Data siswa 

MTs Muhammadiyah Wuring dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel.I. Rekapitulasi jumlah siswa kelas VII 

NO Kelas Jumlah Siswa 

1 VII A 30 Siswa 

2 VII B 33 Siswa 

3 VII C 24 Siswa 

4 VII D 25 Siswa 

 Jumlah  112 

   

B. Pelaksanaan Kode Etik Guru dalam Pembelajarana Akidah Akhlak di 

MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara Timur 

1. Kode Etik Guru di MTs Muhammadiyah Wuring 

Dalam upaya mencari suatu fakta tentang Telaah Kode Etik Guru 

dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Mts Muhammadiyah Wuring maka 

penulis telah mengadakan penelitian akan masalah ini, dimana dalam 

penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain 
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wawancara, obserpasi, dan dokumentasi sebagaimana diuraikan 

tersebut dahulu 

berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan 

fakta bahwa guru-guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring itu 

tidak mampu menyebutkan secara keseluruh trerkait dengan kode 

etik guru yang telah ditetapkan dalam hasil kongres PGRI XIII, 1173 di 

Jakarta dan telah disempurnakan dalam kongres PGRI XIV, 1989, ini 

sesuai dengan pernyataan dari salah seorang guru di Mts 

Muhammadiyah Wuring yang juga sebagai Pimpinan Mts 

Muhammadiyah Wuring saat di di temui di ruang kerjanya.  beliau 

mengatakan bahwa: 

“Kalau masalah kode etik saya tidak mampu untuk 
menyebutkan semua, namun sebagian saya mengetahui seperti 
mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah ini dan melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah”.1 

Berdasarkan hasil wawancara di atas ternyata guru-guru tidak 

mampu untuk menyebutkan semua kode etik guru yang telah 

ditetapkan dalam kongres PGRI XIII, namun dalam hal penerapannya 

dalam proses pembelajaran mereka sudah mampu untuk 

melaksanakannya. lebih lanjut terkait tentang pengetahuan kode etik 

tersebut beliau mengatakan bahwa: 

 “Terkait dengan masalah kode etik, etika adalah suatu pola 
perilaku yang harus di laksanakan sebagai seorang guru dan menjadi 
pedoman bagi peserta didik. Sebenarnya guru-guru yang ada disini 
sudah mengetahui kode etik tersebut, baik itu melalui jenjang 
pendidikan maupun melalui penataran, namun karena faktor 
kelupaan sehingga kami tidak dapat untuk menyebutkan satu persatu 
kode etik guru tersebu”2 Dari hasil wawancara di atas menerangkan 

                                                 
1
 Mohamad Fitri (kepala Sekolah Mts Muhammadiyah Wuring) wawancara 12 Agustus 

2024 

 
2
 Mohamad Fitri (kepala Sekolah Mts Muhammadiyah Wuring) wawancara 12 Agustus 

2024 
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bahwa guru-guru sebenarnya sudah mengetahui tentang kode etik 
guru tersebut, namun karena pengaruh dari kelupaan sehingga 
mereka tidak mampu untuk menyebutkannya. 

Namun setelah peneliti memaparkan satu persatu kode etik 

guru melalui serangkaian pertanyaan-partanyaan barulah mereka 

mulai mengingat dan sudah mampu untuk menyebutkannya.  

1. Kode Etik Guru Indonesia 

Berikut ini akan dipaparkan pernyataan-pernyataan guru 

mengenai kesembilan kode etik guru tersebut: 

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk 

membentuk manusia yang berpancasila. 

Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus 

dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya 

sehari-hari, yakni: tujuan pendidikan nasional, prinsip 

membimbing, dan prinsip membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya. 

Tujuan pendidikan nasional dengan jelas dapat dibaca dalam 

Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 

II Pasal 3 disebutkan: 

“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 warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab”3 

                                                                                                                                      
 
3
 Undang-undang R.I, “Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. 

II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7. 
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Dalam hal ini, seorang guru harus mampu membentuk peserta 

didik yang berjiwa pancasila yakni siswa yang mampu menerapkan 

kandungan dari pancasila dalam kehidupannya sehari-hari serta guru 

bersungguh-sungguh dalam mengintensifkan pendidikan moral 

pancasila bagi peserta didik. terkait dengan hal itu, peneliti telah 

mengadakan wawancara dengan seorang guru yang ada di Mts 

Muhammadiyah wuring, beliau mengatakan bahwa: 

“cara yang kami gunakan dalam mengintensifkan pendidikan 
moral pancasila yakni selain memberikan pengarahan kepada siswa 
kami juga memberikan tauladan yang baik melalui kehidupan sehari-
hari seperti bagaimana cara bergaul dengan orang lain, bagaimana 
menghargai dan menghormati orang lain, semua itu kami terapkan 
dalam keseharian agar siswa dapat memiliki jiwa yang berpancasila”.4 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa 

untuk mengidentensifkan pendidikan moral pancasila kapada siswa 

bukan sekedar memberikan suatu pengarahan kapada siswa 

melainkan guru juga harus mampu menghayati dan mengamalkan 

pancasila untuk dijadikan contoh agar siswa memahami bagaimana 

manusia yang berpancasila yang sebenarnya. 

Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan 

mengajar, atau mendidik saja. Pengertian membimbing seperti yang 

dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam system amongnya. tiga 

kalimat padat yang terkenal dari system itu adalah ing ngarso sung 

tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani.46 Ketiga 

kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi 

contoh, harus memberi pengaruh, dan harus dapat mengendalikan 

                                                 
4
 Siti Nafiah (guru akida akhlak Mts Muhammadiyah Wuring) wawancara 13 Agustus 

2024 
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peserta didik. dalam tut wuri terkandung maksud membiarkan 

peserta didik menuruti bakat dan kodratnya sementara guru 

memperhatikannya. Daam handayani berarti guru mempengaruhi 

peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya. dengan 

demikian membimbing mengandung arti bersikap menentukan 

kearah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa 

pancasila, dan bukan mendikte peserta didik, apalagi memaksanya 

menurut kehendak sang pendidik. 

Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang 

manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun 

rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. 

guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan 

pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus 

memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik 

jasmani, rohani, social maupun yang lainnya yang sesuai dengan 

hakekat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada 

akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan 

dalam kehidupannya sebagai insan dewasa. Peserta didik tidak dapat 

dipandang sebagai objek semata yang harus patuh pada kehendak dan 

kemauan guru. 

2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan 

kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-

masing. 
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Guru adalah contoh teladan kebaikan yang hidup bagi 

anak didik dan lingkungannya. peranan dan tanggung 

jawab guru akan meningkat lebih baik bila guru memiliki 

kejujuran profesional dalam menerapkan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, kejujuran profesional yang 

dimaksud disini adalah: 

a. Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan 

dan kebutuhan anak didiknya masing-masing.  

b. Guru hendaknya luwes dalam menerapkan 

kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik 

masing-masing.  

c. Guru memberi pelajaran di dalam dan di luar 

sekolah berdasarka kurikulum tanpa membeda-

bedakan jenis dan posisi orang tua murid 

Berdasarkan hasil Pengamatan dalam kelas dan tanggapan 

guru di Mts Muhammadiyah Wuring tentang masalah tersebut di atas 

beliau mengatakan bahwa: 

“Salah satu cara untuk mengatasi masalah perbedaan dan 
kebutuhan anak didik adalah membagi kelompok meenjadi dua 
bagian, kemudian kelompok yang kurang mampu kami bina dan 
memberikan soal yang belum mereka pahami dan membimbingnya 
bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut.”5 

Keterang wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa 

kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan anak didik sudah dapat terlaksana dengan 

berbagai macam metode atau cara yang dilakukan oleh guru-guru 

                                                 
5
 Dewi Chahya Chairunisa ( Guru Mts Muhammadiyah Wuring) Wawancara 14 Agustus 

2024 
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yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring, salah satu diantaranya 

adalah dengan mengelompokkan peserta didik menjadi dua bagian, 

kelompok pertama terdiri dari siswa yang sudah paham tentang 

materi pembelajaran dan kelompok yang kedua terdiri dari siswa 

yang belum paham betul materi pelajaran tersebut, kemudian 

kolompok yang belum paham itulah yang dibina secara khusus agar 

dapat memahami materi yang diberikan. 

3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam 

memperolah informasi tentang anak didik, tetapi 

menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan 

Suatu komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajatan yang baik pula, sehingga hendaknya 

seorang guru harus selalu berkomunikasi dengan orang tua peserta 

didik untuk memperoleh informasi tentang peserta didiknya. terkait 

dengan hal ini, salah seorang guru mengatakan bahwa: 

“komunikasi dengan orang tua peserta didik tetap kami 
laksanakan namun tidak secara berkala hal ini disebabkan karna kami 
mengadakan suatu pertemuan jika ada salah seorang peserta didik 
yang mempunyai masalah ditambah lagi dengan kepala sekolah yang 
belum tetap sihangga kami sangat kesulitan untuk mengadakan suatu 
pertemuan secara berkala”6 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa 
guru-guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring tersebut masih 
jarang melakukan komunikasi dengan orang tua peserta didik karna 
mereka mengadakan suatu pertemuan jika salah seorang peserta 
didik mendapatkan permasalahan di sekolahnya, dan di sekolah 
tersebut belum ada kepala sekolah tetap sehingga mereka sulit untuk 
mengadakan pertemuan yang bersifat tetap. terkait dengan hal 
tersebut salah seorang guru menyatakan bahwa “kominikasi dengan 
orang tua peserta didik masih jarang kami lakukan. Lebih lanjut beliau 
menjelaskan bahwa guru yang lain menyatakan “ 

                                                 
6
 Mohamad Fitri (kepala Sekolah Mts Muhammadiyah Wuring) wawancara 12 Agustus 

2024 
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“sebenarnya kami tetap mengadakan komunikasi dengan 
orang tua peserta didik namun hal ini belum secara berkala”, disisi 
lain beliau menambahkan poin terakhir pada bagian ini yaitu “Dari 
beberapa pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa 
komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik belum dapat 
secara maksimal terlaksana.”7 

4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan 

memelihara hubungan dengan orang tua murid dengan 

sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik 

ditempat kerja akan meningkatkan produktivitas. hal ini disadari 

dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban 

menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Sujipto 

dalam bukunya profesi keguruaan mengatakan bahwa Untuk 

menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus 

diperhatikan yaitu: (a) guru sendiri, (b) hubungan guru dengan orang 

tua dan masyarakat sekeliling. 

Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana yang 

baik itu dengan berbagai cara, baik dengan penggunaan metode yang 

sesuai, maupun dengan menyiapkan alat belajar yang cukup, serta 

pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan 

lainnya yang dibutuhkan. terkait dengan hal itu salah seorang guru 

mengatakan bahwa: 

“Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam 
proses belajar mengajar terlebih dahulu seorang guru hendaknya 
mengarahkan perhatian peserta didik dengan cara bercerita tentang 
hal yang berkaitan dengan materi yang akan di bahas dan hendaknya 
seorang guru menggunakan berbagai macam metode agar peserta 
didik tidak jenuh dalam pembelajaran.”8 

                                                 
7
 Mohamad Fitri (kepala Sekolah Mts Muhammadiyah Wuring) wawancara 12 Agustus 

2024 
8
 Dewi Chahya Chairunisa ( Guru Mts Muhammadiyah Wuring) Wawancara 14 Agustus 

2024 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan 

bahwa untuk menciptakan suasana yang menyenangkan seorang guru 

hendaknya mampu mengambil perhatian peserta didik agar dalam 

proses pembelajaran tidak terjadi suatu kejenuhan dan materi yang 

diberikan mampu diserap oleh peserta didik. 

Suasana yang harmonis di sekolah tidak akan terjadi bila 

personil yang terlibat di dalamnya, yakni kepala sekolah, guru, staf 

administrasi dan siswa, tidak menjalin hubungan yang baik diantara 

sesamanya. penciptan suasana kerja memang harus dilengkapi 

dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan orang tua. Ini 

dimaksudkan untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab 

bersama terhadap pendidikan. hanya sebagian kecil dari waktu, di 

mana peserta didik berada di sekolah dan diawasi oleh guru-guru. 

Sebagian besar waktu justru dihabiskan peserta didik di luar sekolah, 

yakni di rumah dan di masyarakat sekitar. oleh sebab itu amatlah 

beralasan bahwa orang tua dan masyarakat bertanggung jawab 

terhadap pendidikan mereka. agar pendidikan di luar ini terjalin 

dengan baik dengan apa yang dilakukan guru di sekolah diperlukan 

kerja sama yang baik antara guru dan orang tua peserta didik. dalam 

hal ini, peneliti telah mengadakan wawancara dengan kepala sekolah 

sendiri yang menjadi orang yang bertanggung jawab penuh terhadap 

semua yang ada di lingkungan sekolah, beliau mengungkapkan 

bahwa: 

“Sebagai seorang guru memang sudah seharusnya untuk selalu 
berinteraksi dengan orang tua peserta didik karna dapat menunjang 
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berhasilnya proses belajar mengajar. namun kami sebagai guru yang 
ada di Mts Muhammadiyah Wuring 9  

jarang untuk mengadakan suatu pertemuan dengan orang tua 
peserta didik, nanti ada suatu masalah yang serius bagi peserta didik 
barulah kami memanggil orang tua mereka”. 

 
Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis, menerangkan 

bahwa guru-guru yang ada di Mts Muhammadiya Wuring, masih 

kurang dalam hal berinteraksi dengan orang tua peserta didik karna 

mereka melakukan suatu pertemuan bila ada permasalahan yang 

dihadapi oleh peserta didik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 

salah satu guru bahwa  

“kami masih jarang untuk berkomunikasi dengan orang tua 
peserta didik karna tidak adanya pertemuan yang berkala10 

5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat 

disekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas demi 

kepentingan pendidikan 

seorang guru hendaknya selalu menjaga hubungan baik dengan 

masyarakat disekitar sekolah karna guru adalah tokoh milik 

masyarakat. tingkah laku atau sepak terjang yang dilakukan guru di 

sekolah dan di masyarakat menjadi suatu yang sangat penting. apa 

yang dilakuakan atau tidak dilakukan guru menjadi panutan 

masyarakat. 

“salah satu cara untuk tetap menjaga hubungan baik dengan 
masyarakat disekitar sekolah adalah bila ada permasalahan yang 
terjadi pada masyarakat disekitar sekolah maka kami guru-guru 
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mengajak mereka untuk duduk bersama untuk mencari solusi yang 
tepat dari permasalahan tersebut11 

 
“Seorang guru hendaknya selalu menjaga hubungan baik 

dengan masyarakat disekitar sekolah karna guru adalah tokoh milik 
masyarakat. tingkah laku atau sepak terjang yang dilakukan guru di 
sekolah dan di masyarakat menjadi suatu yang sangat penting. apa 
yang dilakuakan atau tidak dilakukan guru menjadi panutan 
masyarakat”12. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, membuktikan bahwa 

guru-guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring sudah mampu 

menjalin hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolah yang 

merupakan salah satu poin dari kode etik keguruan. 

Selain memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat 

disekitar sekolah, guru juga turut menyebarkan program-program 

pendidikan kubudayaan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga 

sekolah tersebut turut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan 

pengembangan pendidikan dan kebudayaan 

6. Guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 

mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. 

Profesi guru berhubungan dengan anak didik, yang secara 

alami mempunyai perbedaan dan persamaan. tugas melayani orang 

yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang 

tinggi, terutama berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. 

barangkali tidak semua orang dikarunia sifat seperti itu, namun bila 

seseorang telah memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut 

untuk belajar dan berperilaku seperti itu orang yang telah memilih 

suatu karir tertentu biasanya akan berhasil baik, bila dia mencintai 
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karirnya dengan sepenuh hati. artinya, ia akan berbuat apapun agar 

karirnya berhasil baik, ia committed dengan pekerjaannya 

Peneliti telah melakukan wawancara dengan salah seorang 

guru terkait dengan hal tersebut di atas, beliau mengatakan bahwa: 

“Guru-guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring 13 rata-
rata telah meningkatkan mutu profesinya melalui jenjang pendidikan, 
karna ada beberapa guru yang pada awalnya hanya memiliki ijaza 
diploma, namun mereka semua sudah melanjutkan kejenjang yang 
lebih tinggi bahkan ada yang telah menyelesaikan S2. dan bukan 
hanya sampai disitu, kami juga sering mengikuti penataran- penataran 
maupun seminar pendidikan.” 

Guru sebagaimana juga profesi lainnya, tidak mungkin dapat 

meningkatkan mutu dan martabat profesinya bila guru itu tidak 

meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilannya, 

karna ilmu dan pengetahuan menunjang profesi itu selalu 

berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. selain mengembangkan 

dan meningkatkan mutu profesinya, guru juga hendaknya selalu 

berbicara, bersikap, dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya. 

terkait dengan hal tersebut di atas, peneliti telah mengadakan 

wawancara dengan salah seorang guru, beliau mengatakan bahwa:  

Berdasrkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa 
untuk menjaga martabat profesi keguruan ada beberapa hal yang 
dilakukan oleh para guru yaitu mereka bertindak sesuai dengan etik 
keguruan dan selalu berusaha menjaga perasaan orang lain.14 

7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara 

sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di 

dalam hubungan keseluruhan. 
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Dalam hal ini kode etik guru menunjukkan kepada kita betapa 

pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan 

mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama 

anggota profesi. agar setiap personil sekolah dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya, mutlak adanya hubungan yang baik dan 

harmonis diantara sesama personil yaitu hubungan baik antara kepala 

sekolah dengan guru, guru dengan guru, dan kepala sekolah ataupun 

guru dengan semua personil sekolah lainnya. Semua personil sekolah 

ini harus dapat menciptakan hubungan baik dengan anak didikdi 

sekolah tersebut 

Dalam hal ini, penulis telah mengadakan wawancara dengan 

guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring , beliau mengatakan 

bahwa: 

“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk memelihara 
hubungan antara sesama guru yaitu: kami selalu berkumpul bersama-
sama bila ada waktu luang, bertukar fikiran tentang masalah 
pembelajaran, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat 
menyinggung perasaan guru-guru lain, dan saling membantu setiap 
ada kesulitan.”15 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa 

ada beberapa upaya yang dilakukan oleh guru-guru Mts 

Muhammadiyah Wuring dalam menciptakan dan memelihara 

hubungan antara sesama guru yaitu saling bertukar fikiran tentang 

masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran, selalu 

menjaga tindakan yang dapat menyinggung perasaan guru yang lain 

dan saling menolong apabila ada masalah yang dihadapi  
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Adapun kebiasaan pada umumnya, untuk kadang-kadang 

bersikap kurang sungguh-sungguh dan kurang bijaksana, sehingga hal 

ini menimbulkan keretakan diantara sesama kita. hal ini tidak boleh 

terjadi karena diketahui oleh peserta didik ataupun orang tua peserta 

didik, apalagi masyarakat luas, mereka akan resah dan tidak percaya 

lagi dengan sekolah. Hal ini juga dapat mendatangkan pengaruh 

negatif kepada anak didik. Oleh sebab itu, agar jangan terjadi keadaan 

yang berlarut-larut, kita perlu saling maaf-memaafkan dan memupuk 

suasana kekeluargaan yang akrab antara sesama guru dan aparatur di 

sekolah. 

8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan 

meningkatkan organisasi guru profesional sebagai sarana 

pengabdiannya. 

Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan 

organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. organisasi 

profesi memerlukan pembinaan, agar lebih berdaya guna dan berhasil 

guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan 

memantapkan profesi guru. keberhasilan usaha tersebut sangat 

bergantung kepada kesadaran para anggotanya, rasa tanggung jawab, 

dan kewajiban para anggotanya. Organisasi profesi merupakan suatu 

sistem, dimana unsur pembentuknya adalah guru-guru. 

“Sebagai seorang guru adalah suatu kewajiban untuk 
membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan 
pendidikan pada umumnya, tidak terkecuali guru-guru yang ada di 
MTs Muhammadiyah Wuring ini, kami tetap berusaha untuk terus 
selalu membantu, setidak-tidaknya kami berusaha untuk selalu 
menjaga nama baik organisasi profesi”.16 
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Dari hasil wawancara di atas bahwa setiap guru mempunyai 

kewajiban untuk selalu membantu organisasi profesi, minimal yang 

harus dilakukan oleh guru adalah tidak mencemarkan nama baik 

organisasi profesi. 

9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang Pendidikan. 

Kebijakan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah, 

dalam hal ini oleh departemen pendidikan dan kebudayaan. dalam 

rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, departemen 

pendidikan dan kebudayaan mengelurkan ketentuan-ketentuan dan 

peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan 

dilaksanakan oleh aparatnya yang meliputi antara lain: pembangunan 

gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara 

lain melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, 

pembinaan generasi muda dengan menggiatkan karang taruna. 

“Sebagai seorang guru tentu kita harus melaksanakan 
kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai contoh, 
peraturan tentang berlakunya kurikulum, karna dapat kita katakan 
bahwa kurikulum tiap tahun dapat berubah sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik, jadi mau atau tidak mau harus kita mengikuti 
perubahan kurikulum tersebut17 

Berdsarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa 

guru-guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring sudah dapat 

menerapka kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah dalam 

bidang pendidikan, salah satu yang dilakukan oleh guru- guru tersebut 

adalah dengan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik 
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C. Strategi penerapan kode etik guru dalam pembelajaran  Akidah Akhlak 

di MTs Muhammadiyah Wuring Nusa Tenggara Timur. 

Upaya untuk menerapkan seperangkat aturan dan pedoman yang 

mengatur perilaku, sikap dan kewajiban seorang guru. 

a. Menjunjung tinggi krjujuran profesional  

Guru adalah contoh teladan kebaikan yang hidup bagi anak 

didik dan lingkungannya. peranan dan tanggung jawab guru akan 

meningkat lebih baik bila guru memiliki kejujuran profesional dalam 

menerapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan 

hasil Pengamatan dalam kelas dan tanggapan guru di Mts 

Muhammadiyah Wuring tentang masalah tersebut di atas beliau 

mengatakan bahwa: 

“Salah satu cara untuk mengatasi masalah perbedaan dan 
kebutuhan anak didik adalah membagi kelompok meenjadi dua 
bagian, kemudian kelompok yang kurang mampu kami bina dan 
memberikan soal yang belum mereka pahami dan membimbingnya 
bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut.”18 

Keterang wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa 

kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan anak didik sudah dapat terlaksana dengan 

berbagai macam metode atau cara yang dilakukan oleh guru-guru 

yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring, salah satu diantaranya 

adalah dengan mengelompokkan peserta didik menjadi dua bagian, 

kelompok pertama terdiri dari siswa yang sudah paham tentang 

materi pembelajaran dan kelompok yang kedua terdiri dari siswa 

yang belum paham betul materi pelajaran tersebut, kemudian 
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kolompok yang belum paham itulah yang dibina secara khusus agar 

dapat memahami materi yang diberikan. 

b. Menciptakan suasana sekolah yang kondusif untuk belajar 

Merupakan suasana yang mendukung dan nyaman bagi siswa untuk 

belajar semisalnya yaitu:  

 Menata ruang kelas 

Ruangan kelas bersih dan rapi dapat membuat siswa lebih 

semangat belajar 

 Membuat kesepakatan kelas 

Aturan kelas yang jelas dan tegas namun disampaikan 

dengan penuh empati, dapat membantu siswa belajar dengan 

baik. 

 Hargai usaha siswa 

Hargai uasha siswa apapun dalam belajar 

 Memilih metode pembelajaran yang tepat 

Metode pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa 

memahami materi pelajaran dengan baik. 

c. Membangun hubungan baik dengan masyarakat  

seorang guru hendaknya selalu menjaga hubungan baik 

dengan masyarakat disekitar sekolah karna guru adalah tokoh 

milik masyarakat. tingkah laku atau sepak terjang yang 

dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi suatu 

yang sangat penting. apa yang dilakuakan atau tidak dilakukan 

guru menjadi panutan masyarakat. 

“salah satu cara untuk tetap menjaga hubungan baik 
dengan masyarakat disekitar sekolah adalah bila ada 
permasalahan yang terjadi pada masyarakat disekitar sekolah 
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maka kami guru-guru mengajak mereka untuk duduk bersama 
untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut19 

“Seorang guru hendaknya selalu menjaga hubungan 
baik dengan masyarakat disekitar sekolah karna guru adalah 
tokoh milik masyarakat. tingkah laku atau sepak terjang yang 
dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi suatu 
yang sangat penting. apa yang dilakuakan atau tidak dilakukan 
guru menjadi panutan masyarakat”20. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, membuktikan bahwa guru-

guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring sudah mampu menjalin 

hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolah yang merupakan 

salah satu poin dari kode etik keguruan 

d. Meningkatkan profesionalalisme dan kinerja  

Adapun meningkatkan profesionalisme yaitu: 

 Etika kerja  

Terapkan etika kerja yang baik merupakan sebuah amanah 

dan tanggung jawab yang di berikan 

 Kerja sama  

Merupakan hal yang di butuhkan dalam pekerjaan untuk 

mendukung satu sama lain. 

 Sikap positif 

Merupakan suatu hal yang di perlukan ketika melakukan 

segalah sesuatu mengenai kesopanan dan raman serta 

optimis. 

 

 

                                                 
19

  Siti Nafiah (guru akida akhlak Mts Muhammadiyah Wuring) wawancara 13 Agustus 

2024 
20

  Dewi Chahya Chairunisa ( Guru Mts Muhammadiyah Wuring) Wawancara 14 Agustus 

2024 



72 

 

 

 

 Memisahkan masalah 

Merupakan hal yang di perlukan dalam pekerjaan seperti 

tidak kaitkan masalah pribadi dengnan masalah pekerjaan. 

 Menghargai waktu 

Seperti selalu tepat waktu pada saat jam kerja berlangsung 

e. Menjunjung tinggi etika dalam interaksi dengan siswa, orang tua, 

rekan kerja dan masyarakat  

Dalam hal ini kode etik guru menunjukkan kepada kita betapa 

pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan 

mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama 

anggota profesi. agar setiap personil sekolah dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya, mutlak adanya hubungan yang baik dan 

harmonis diantara sesama personil yaitu hubungan baik antara kepala 

sekolah dengan guru, guru dengan guru, dan kepala sekolah ataupun 

guru dengan semua personil sekolah lainnya. Semua personil sekolah 

ini harus dapat menciptakan hubungan baik dengan anak didikdi 

sekolah tersebut 

Dalam hal ini, penulis telah mengadakan wawancara dengan 

guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring , beliau mengatakan 

bahwa: 

“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk memelihara 
hubungan antara sesama guru yaitu: kami selalu berkumpul bersama-
sama bila ada waktu luang, bertukar fikiran tentang masalah 
pembelajaran, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat 
menyinggung perasaan guru-guru lain, dan saling membantu setiap 
ada kesulitan.”21 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa 

ada beberapa upaya yang dilakukan oleh guru-guru Mts 

Muhammadiyah Wuring dalam menciptakan dan memelihara 

hubungan antara sesama guru yaitu saling bertukar fikiran tentang 

masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran, selalu 

menjaga tindakan yang dapat menyinggung perasaan guru yang lain 

dan saling menolong apabila ada masalah yang dihadapi  

D. Tantangan dan hambatan terhadap kode etik guru dalam 

pembelajaran akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Wuring Nusa 

Tenggara Timur. 

1. Tantangan  

Dalam suatu pembelajaran terkait dengan sistem yang di 

terapkan pasti adanya sebuah tantangn, antara lain yaitu: 

a. Guru mungkin tidak sepenuhnya menerapkan kode etik di 
lingkunagn sekolah MTs Muhammadiyah Wuring Nusa 
Tenggara Timur maupun di masyarakat. 

 Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti didukung 
dengan kegiatan wawancara dengan salah seorang guru di MTs 
Muhammadiyah Wuring Terkait dengan masalah kode etik, 
etika adalah suatu pola perilaku yang harus di laksanakan 
sebagai seorang guru dan menjadi pedoman bagi peserta didik. 
Sebenarnya guru-guru yang ada disini sudah mengetahui kode 
etik tersebut, baik itu melalui jenjang pendidikan maupun 
melalui penataran, namun karena faktor kelupaan sehingga 
kami tidak dapat untuk menyebutkan satu persatu kode etik 
guru tersebu. 

b. Budaya sekolah mungkin tidak mendukung terkait dengan nilai 

nilai dalam kode etik guru di MTs Muhammadiyah Wuring 

Nusa Tenggara Timur. 

Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti didukung dengan 
kegiatan wawancara dengan salah seorang guru di MTs 
Muhammadiyah Wuring menerangkan bahwa budaya sekolah 
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kurang m22endukung terkait dengan sistem yang di terapkan 
mengenai kode etik guru untuk mengikat aktifitan yang 
dilakunan. 

c. Sekolah tidak memiliki pengawasan yang ketat terhadap 

pelaksanaan kode etik guru di MTs Muhammadiyah Wuring 

Nusa Tenggara Timur. 

Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti didukung dengan 
kegiatan wawancara dengan salah seorang guru di MTs 
Muhammadiyah Wuring mejelaskan bahwa tidak ada 
pengawas terkait dengan apa yang di terapkan kode etik guru 
di lingkungan sekolah sehingga mengakibatkan pelanggaran 
terjadi. 

d. Kurangnya pemahaman guru terhadap kode etik guru.   

Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti didukung 
dengan kegiatan wawancara dengan salah seorang guru di MTs 
Muhammadiyah Wuring Terkait dengan masalah kode etik, 
etika adalah suatu pola perilaku yang harus di laksanakan 
sebagai seorang guru dan menjadi pedoman bagi peserta didik. 
Sebenarnya guru-guru yang ada disini sudah mengetahui kode 
etik tersebut, baik itu melalui jenjang pendidikan maupun 
melalui penataran, namun karena faktor kelupaan sehingga 
kami tidak dapat untuk menyebutkan satu persatu kode etik 
guru tersebu. 

 
2. Hambatan  

Adapun hambatan yang di lakukan pada saat penerapan kode 

etik guru yaitu: 

a. Kurangnya pemahaman guru terhadap kode etik guru. 

Berdasarkan apa yang saya ketahui mengenai aktifitas yang 
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ada di MTs Muhammadiyah Wuring 

Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti didukung 
dengan kegiatan wawancara dengan salah seorang guru di 
MTs Muhammadiyah Wuring  dia menyatakan bahwa 
karena tidak adanya penjelasan khusus yang ada di MTs 
Muhammadiyah Wuring terkait dengan kode etik guru 
sehingga mengakibatkan semua guru kawalahan23 

 
b. Latar pendidikan guru yang kurang baik 

Berdasarkan apa yang saya ketahui mengenai aktifitas yang 

ada di MTs Muhammadiyah Wuring 

Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti didukung 
dengan kegiatan wawancara dengan salah seorang guru di 
MTs Muhammadiyah Wuring  bahwasanya sebagian guru 
memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan 
kedisiplinan ilmu yang dia dapat pada saat penyelesaian 
serjanahnya. 
 

c. Prasarana dan sarana pendidikan kurang baik 

Berdasarkan apa yang saya ketahui mengenai aktifitas yang 

ada di MTs Muhammadiyah Wuring 

24Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti didukung 
dengan kegiatan wawancara dengan salah seorang guru di 
MTs Muhammadiyah Wuring  bahwasanya sarana dan 
prasarana di sekolah MTs Muhammadiyah Wuring kurang 
lengkap sehingga kebutuhan mengenai kegiatan tersebut 
terbatsa sesua dengan alat yang ada. 
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d. Kebijakan pemerintah yang kurang baik 

Berdasarkan apa yang saya ketahui mengenai aktifitas yang 

ada di MTs Muhammadiyah Wuring 

Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti didukung 
dengan kegiatan wawancara dengan salah seorang guru di 
MTs Muhammadiyah Wuring  bahwasanya kebijakan yang 
dilakukan di lingkungan sekolah kurang di terapkan pada 
saat siswa atau guru melanggara apa yang di sepakati 
mereka melakukan hanya sebatas teguran semata akan 
tetepi tidak ada tugas yang bermanfaat di berikan terhada 
ornag yang melanggar tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian yang di adakan di Mts 

Muhammadiyah Wuring, maka peneliti dapat mengambil Kesimpulan 

1.  bahwa guru-guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring telah 

mampu mengaplikasikan terkait dengan  kode etik guru, walaupun 

masih ada beberapa poin dari kode etik guru tersebut belum dapat 

dilaksanakan secara maksimal. 

2. peneliti memandang bahwa guru-guru tersebut sudah mampu 

nenerapkan mengenai kode etik guru dalam pembelajaran akidah  

akhlak namun masih ada Sebagian yang di lakukan pada saat 

pembelajaran belum kamsimal sesuai dengan harapan yang di 

ingingkan.  

B. Implikasi Penelitian 

Adapun saran-saran berkenaan dengan skripsi ini meliputi 

sebagai berikut: 

1. Diharpkan kepada guru yang ada di Mts Muhammadiyah Wuring agar 

lebih mengoptimalkan implementasi kode etik guru tersebut dengan 

interaksi yang baik terhadap orang tua peserta didik.  

2. Kepada pihak-pihak yang terkait agar memiliki kesadaran untuk 

bahu-    membahu dengan para guru yang ada di Mts Muhammadiyah 
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Wuring dalam hal penyediaan sarana dan prasarana agar proses 

pembalajaran dapat berjalan dengan baik. 

3. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengharapkan agar dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi guru-guru khususnya yang 

ada di Mts Muhammadiyah Wuring, dan terhadap pihak yang terkait 

menindak lanjuti dengan memberikan penyuluhan kepada guru-guru 

tentang pentingnya implementasi kode etik guru tersebut 
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Pedoman Wawancara 

Pertanyaan Untuk Guru  

1. Apakah Guru Akidah Akhlak Kelas VII MTs Muhammadiyah Wuring 

Mengetahui Kode Etik Guru? 

2. Apakah Guru Akidah Akhlak kelas Mts Muhammadiyah Wuring telah 

bersikap sesuai dengan kode etik guru? 

3. Apakah internalisasi nilai nilai kode etik guru akidah akhlak kelsa VII 

Mts Muhammadiyah Wuring terlaksana dengan abik? 

4. Apakah Kerjasama guru akidah akhlak kelsa VII Mts Muhammadiyah 

Wuring sesuai dengan Kode etik? 

5. Apakah guru akidah akhlak kelas VII Mts Muhammadiyah Wuring 

melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik guru? 
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    Gambar 3: Guru Sementara Mengajar 

Gambar 4: Guru Sementara Mengajar 
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Gambar 5: Guru Sementara Mengajar 

 

Gambar 6: Guru Sementara Mengajar 
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