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ABSTRAK 

Nama  : Qurrata A’yun Anwar 
NIM  : 20100118037 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
Judul :Pengaruh Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMA 
Negeri 1 Mamuju 

 
Skripsi ini membahas tentang “Pengaruh Kompetensi Leadership Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMA 
Negeri 1 Mamuju” yang bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan kompetensi leadership 
guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju; 2) 
Mendeskripsikan motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju; 
3) Mendeksripsikan pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 
terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif expost facto dengan desan 
penelitian regresi liniear sederhana. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Mamuju. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 
Mamuju yang berjumlah 370 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 
56 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu simple random 
sampling. Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah skala 
kompetensi leadership dan skala motivasi belajar. teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil penelitian kompetensi 
leadership guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Mamuju berada pada 
kategori sedang, yaitu 43,48%, sedangkan hasil motivasi belajar peseta didik kelas XI 
di SMA Negeri 1 Mamuju berada pada kategori sedang, yaitu 73,21%. Dari hasil 
perhitungan diperoleh (thitung) = 3,262 sementara (ttabel) = 3,262 untuk taraf 
signifikansi 0,05%. Karena thitung lebih besar dari ttabel maka dapat disimpulkan H0 di 
tolak dan h1 di terima. Artinya ada pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan 
Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 
Mamuju. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu Kepala sekolah hendaknya memberikan 
pelatihan kepemimpinan kepada guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan 
kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam, agar guru dapat meningkatkan 
kinerjanya dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Guru PAI hendaknya 
mengikuti pelatihan atau workshop tentang kepemimpinan. Selain itu, upayakan 
meningkatkan kompetensi yang lain terutama kompetensi professional yang berkaitan 
dalam pengelolaan kelas. Dan jika ingin melakukan penelitian serupa hendaknya 
melakukan penelitian yang berbeda terkait dengan faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan segala usaha yang dilakukan secara sadar guna 

mengurus, mengatur, memperbaiki dan mengembangkan segala sesuatu atau 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir agar tumbuh dan berkembang 

menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Pendidikan menjadi salah satu wadah dalam menimbah ilmu pengetahuan, 

membentuk nilai-nilai sikap dan kepribadian yang baik serta mengembangakan 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Salah satu tempat yang digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan adalah di sekolah. Setiap sekolah memerlukan 

suatu pimpinan yang akan mengatur jalanya proses pembelajaran.  

Pada sisi lain, Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II, pasal 3 berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban 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 demokrasi serta bertanggungjawab.

1
 

Kepemimpinan adalah suatu yang pasti ada dalam sebuah komunitas baik 

dalam negara, agama, lembaga pendidikan dan juga dalam rumah tangga. Bahkan 

ketika tuhan menciptakan manusia, salah satu tujuannya adalah manusia di ciptakan 

sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik pemimpin dalam arti luas maupun diri 

sendiri. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:  

                                                             

1
Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta: 2006), h. 76.  
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ًَ اللهُ عَنْهُ ٌقَوُْلُ أنََّ رَ سُوْلَ اللهِ  ٌْث عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ ضِ مَ رُ حَدِ  ِ ِْ ٌَِِّهِ   ُّرْ مَسْْوُْلَ عَنْ رَعِ ُّكُم ُّرْ رَ وَ وَ  ُّكُم   الله عليه وسلم يَ ٌقَوُْلُ 

ِهِ وَ لْمَرْأةَُ رَ عٌَِةَ فِ  ٌَِِّهِ وَ لرَّ جُلُ رَ وَ أَ هْكُِهِ. وَهُوَمَسْْوُْلَ عَنْ رَعٌَِِّ ََ  وَ رَ وَ وَمَسْْوُْلَ عَنْ رَعِ وْجِ ََ  ِِ ٌْ ًْ بَ

ُرْ رَ وَ وَمَسْْوُْلَ مَسْْوُْ  ُّكُمّ ِهِ. وَ ًْ مَ لِ سٌَِّدِهِ وَمَسْْوُْلَ عَنْ رَعٌَِِّ ََ  وَ لْخَ دِرُ رَ وَ فَ ِ ِهِ. لَةَ عَنْ رَعٌَِِّ عَنْ رَعٌَِِّ

 )أخرجه  لبخ ري فً : ـ ِّ ب  لعِق : ب  ب ّر  هٌة  لِط ول عكُى  لفٌق(

Artinya: 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah s.a.w. 
bersabda, “setiap kalian adalah pemimpin, maka ia akan dimintai 
pertanggungjawaban kepemimpinannya. Maka seorang gubernur adalah 
pemimpin rakyatnya. Maka ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang 
rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya, dan ia akan 
dimintai pertanggungjawaban-nya tentang mereka. Seorang istri adalah 
pemimpin yang mengurusi rumah suaminya dan anaknya, dan ia akan dimintai 
pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang hamba sahaya adalah 
penanggung jawab harta tuhannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban 
tentang itu. Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan 
dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”. (Disebutkan oleh 
Al-Bukhari pada kitab ke-49 Kitab Memerdekakan Hamba Sahaya, bab ke-17 
Bab Dibencinya bertindak melampaui batas kepada hamba sahaya)

2
 

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, terlebih 

lagi bagi seorang guru Pendidikan Agama Islam yang harus menjadi leader 

(pemimpin) di sekolah. guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk memiliki 

kemampuan menjadi inovator, motivator, pembimbing, fasilitator dan konselor dalam 

menanamkan budaya-budaya ajaran agama Islam di sekolah serta mampu 

mengarahkan dan mengendalikan perilaku-perilaku yang menyimpang yang terjadi di 

sekolah. 

Kepemimpinan pendidikan secara umum adalah kemampuan dan kesiapan 

yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, 

menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima 

                                                             

2
Muhammad fu’ad Abdul Baqi, Kumpulan Hadits Shahih Mukhari Muslim (Cet. 22; 

Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), h. 507. 
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pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu 

maksud atau tujuan tertentu.
3
 

Kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara untuk 

mempengaruhi orang atau sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan bersama. 

Kepemimpinan dengan pendidikan sangat berkaitan karena guru yang sepenuhnya 

memegang kepemimpinan di dalam kelas. Guru harus menjadi pemimpin yang 

bertanggung jawab terhadap peserta didiknya. Mengarahkan dan mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik serta membentuk kepribadian yang 

baik.  

Seseorang yang berperan penting dalam mengembangkan Pendidikan 

disekolah adalah guru. Karena guru sebagai pendidik atau pengajar disekolah yang 

akan mencerdaskan dan mengembangakan kemampuan masing-masing peserta didik. 

Guru merupakan pemegang peranan utama dalam proses belajar mengajar. Untuk 

menjadi seorang guru harus memiliki keahlian khusus karena guru merupakan jabatan 

atau profesi. Jadi pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang 

tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagi guru.
4
 

Guru adalah seseorang yang akan selalu digugu dan ditiru, menjadi seorang 

guru tidaklah mudah karena profesi guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang 

di luar pendidikan. Profesi seorang guru dipandang mulia karena kemuliaan ilmu 

yang diajarkan dan bermartabat karena guru memiliki kedudukan tinggi baik dimata 

                                                             

3
Jamil suprihartiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 275-276. 

4
Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar & Micro Teaching (Ciputat: Quantum Teaching, 

2007), h.56. 
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manusia maupun menurut Allah swt. Sebagaimana firman-nya dalam Q.S. Al-

Mujadalah/58: 11. 

 

 

 

 

Terjemahnya:  

…. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.

5
 

Guru juga memiliki peranan penting dalam melahirkan generasi penerus yang 

mampu menjadi pemimpin di muka bumi. Oleh karena itu, guna memegang amanah 

tersebut guru diharapkan wajib memiliki kompetensi yang baik, berkaitan dengan 

tugas dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, untuk membentuk sikap dan 

kepribadian peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, diperlukan 

guru yang profesional, yaitu guru yang menguasai kompetensi dibidangnya.  

Jika guru dikatakan sebagai pemimpin di dalam kelas, maka anggota di dalam 

organisasi tersebut adalah peserta didik. Kualitas pembelajaran ditentukan oleh 

kualitas guru dalam memimpin. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

yasin bahwa keberhasilan kegiatan pengembangan organisasi, sebagian besar 

ditentukan oleh kualitas pemimpin atau pengelolaannya dan komitmen pemimpin 

organisasi. 

Sehubung dengan hal di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu: 

                                                             

5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 40. 
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"Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut 
merupakan syarat yang mesti dimiliki oleh guru."

6
 

Berdasarkan keputusan undang-undang yang ada di atas, maka seorang guru 

dalam melaksanakan tugasnya, wajib memiliki empat kompetensi tersebut, yakni 

kompetensi pedagogik, kompetensi  kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional.  

Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam lebih rinci diterangkan oleh 

Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengembangan Standar Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah. Dalam bab 

IV huruf b nomor 2 dinyatakan bahwa ruang lingkup pengambangan standar 

kompetensi guru Pendidikan Agama Islam pada PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, 

meliputi: 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru  mengelola pembelajaran. 
Kompetensi kepribadian adalah kepribadian guru yang mantap, berakhlak 
mulia, afir, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. 
Kompetensi sosial adalah kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi 
yang efektif dan efisien kepada bagi peserta didik, sesama guru, orang tua/wali 
peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi Profesional adalah 
kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 
mendalam. Kompetensi leadership adalah kemampuan guru untuk 
mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung 
pembudayaan pengamalan ajaran agama pasa satuan Pendidikan.

7
 

Lebih terkhusus kepada guru Pendidikan Agama Islam karena guru dituntut 

untuk mempunyai kompetensi tambahan yakni kompetensi Kepemimpinan 

(Leadership). Jadi guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki lima kompetensi 

                                                             

6
Republik Idonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005  tentang 

Guru dan Dosen”,  (Jakarta: 2005), h. 6. 

7
Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama pada Sekolah PAUD/TK, SD, SMA/SMK (Jakarta, 2011), h. 9. 
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yakni Kompetensi Pedagogik, Komptenensi  Kepribadian, Kompetensi Sosial, 

Kompetensi Profesional dan Kompetensi Kepemimpinan (Leadership).  

Kompetensi tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada 

sekolah, bab VI pasal 16 ayat (1) - (6). Adapun mengenai kompetensi kepemimpinan 

(Leadership), yaitu: 

“Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama 
dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses 
pembelajaran agama, kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah 
secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama 
pada komunitas sekolah, kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, 
pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada 
komunitas sekolah; serta kemampuan menjaga, mengendalikan, dan 
mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah 
dan menjaga keharmonisan”.

8
 

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi semakin 

berkembang pesat dan arus globalisasi juga semakin meningkat maka muncullah 

persaingan dalam bidang pendidikan. Sampai saat ini mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam masih kurang disukai oleh peserta didik. Apabila guru memiliki 

kompetensi kepemimpinan yang baik, maka akan menumbuhkan rasa suka peserta 

didik terhadap gurunya. Sehingga tanpa disadari akan muncul sendiri motivasi atau 

keinginan peserta didik untuk menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Kunci utama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu dalam upaya 

membangun bangsa adalah dengan menciptakan pembelajaran yang berpegang pada 

sistem nasional. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru 

                                                             
8
Peraturan Menteri Agama, “KMA No.16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama 

pada Sekolah”, (Jakarta: 2010), h. 10-11. 
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yang yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri dan 

keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.   

Dalam proses pembelajaran, bukan hanya guru yang bertindak sebagai pelaku 

utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran tersebut. Akan tetapi peserta 

didik juga menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Apabila di dalam diri 

seorang peserta didik ada niatan atau keinginan untuk belajar, keinginan dan 

dorongan inilah yang dikatakan sebagai motivasi.  

Dalam proses pembelajaran motivasi sangat besar pengaruhnya. Dengan 

adanya motivasi dapat menimbulkan keinginan dan kegairahan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis 

dalam diri peserta didik yang menimbulkan aktivitas belajar atau kegiatan belajar 

dengan rasa yang lebih bergairah dan bersemangat dalam mencapai suatu hasil dan 

tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, motivasi sangat penting untuk mendorong 

peserta didik dalam kegiatan belajar. Ada banyak faktor yang dapat menimbulkam 

motivasi belajar peserta didik salah satunya adalah faktor guru sebagai seorang 

pemimpin di dalam kegiatan pembelajaran.  

Guru berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada peserta 

didik dalam rangka meningkatkan semangat dan mengembangkan kegiatan belajar 

peserta didik. Pada kenyataanya banyak kasus terjadi dilapangan didapatkan peserta 

didik yang kurang berprestasi, hal tersebut bukan disebabkan karena peserta didik 

memiliki kemampuan yang rendah, akan tetapi disebabkan tidak adanya motivasi 

belajar yang ia peroleh sehingga ia tidak berusaha untuk mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya.  
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Dari hasil observasi peneliti di SMA Negeri 1 Mamuju, pada tanggal 15 

Februari 2020, penulis melihat masih banyak peserta didik yang kurang memiliki 

motivasi belajar terkhusus pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Penulis 

mengamati secara langsung bagaimana peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

Adapun masalah yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan observasi awal yaitu 

kurangnya motivasi belajar peserta didik disebabkan kurangnya ketertarikan peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut yang 

menyebabkan peserta didik memiliki rasa acuh tak acuh dalam mengikuti proses 

pembelajaran, serta peserta didik tidak mengerjakan tugas yang diberikan. 

Kebanyakan dari peserta didik yang merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut dikarenakan banyaknya peserta didik yang 

tidak memiliki motivasi dalam belajar. Dengan demikian, peserta didik perlu 

mendapatkan dorongan dalam dirinya untuk menumbuhkan motivasi belajar. 

Pada dasarnya penanaman jiwa kepemimpinan pada guru Pendidikan Agama 

Islam adalah hal yang sangat penting dilakukan. Dengan kepemimpinan yang dimiliki 

guru, maka guru Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan tugasnya, diharuskan 

memiliki kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilidator dan konselor, serta 

guru juga diharuskan memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan. 

Apabila guru Pendidikan Agama Islam kompetensi leadership yang baik, maka akan 

menumbuhkan rasa suka peserta didik terhadap gurunya. Sehingga tanpa disadari 

akan muncul sendiri motivasu atau ketertarikan dan kegairahan peserta didik pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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Dari hasil observasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

berjudul “Pengaruh Komptenesi Leadership guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 1 Mamuju? 

2. Bagaimana motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju? 

3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 

Mamuju?  

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang belum 

merupakan suatu kesimpulan tetapi bersifat sementara, suatu pendapat yang belum 

final, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah suatu dugaan 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah. 

Hipotesis dapat juga diartikan sebagai kesimpulan sementara, merupakan suatu 

konstruk yang masih perlu dibuktikan, suatu kesimpulan yang belum teruji 

kebenarannya. Namun perlu digarisbawahi bahwa apa yang dikemukakan dalam 

hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk 

menjadi jawaban yang benar.
9
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A. Muri Yusuf, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet. I; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 130. 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti mengajukan hipotesis dalam 

penelitian ini, yaitu: kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 

Mamuju. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Judul skripsi ini adalah “Pengaruh Kompetensi Leadership Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI di 

SMA Negeri 1 Mamuju”. 

Penulis mengambil judul ini karena penulis tertarik mengkaji bagaimana 

pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 

belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahan penafsiran pembaca 

terhadap variabel-veriabel dalam suatu penelitian, maka penulis perlu memberikan 

definisi opersional variabel, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penafsirannya. 

Adapun definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama Islam 

Kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengatur, mengarahkan, membina dan 

mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran maupun dalam 

pembudayaan pengamalan ajaran agama Islam di sekolah agar tugasnya sebagai 

seorang guru dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Oleh karena itu perlu diperhatikan indikator dalam mengaplikasikan 

kompetensi leadership (kepemimpinan) guru antara lain kemampuan membuat 

perencanaan, kemampuan guru dalam menggorganisasikan potensi unsur sekolah, 
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kemampuan guru menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan konselor 

serta kemampuan guru dalam menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan peserta 

didik di kelas maupun di luar kelas. Instrumen yang digunakan adalah angket dan 

format dokumentasi dengan analisis deskriptif dan inferensial. 

2. Motivasi Belajar Peserta Didik 

Motivasi belajar peserta didik adalah keseluruhan daya penggerak psikis di 

dalam diri  peserta didik yang menimbulkan aktivitas belajar atau kegiatan belajar 

dengan rasa yang bergairah dan bersemangat demi mencapai suatu hasil dan tujuan 

yang diharapkan. Adapun indikator dari motivasi belajar adalah adanya hasrat dan 

keingian untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya 

harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajara, adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan pembelajaran yang 

kondusif. Instrumen yang digunakan adalah angket format dokumentasi dengan 

analisis deskriptif dan inferensial.  

E. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu dan 

kajian teoritis kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti yaitu: 

1. Skripsi karya Rizqy Mutmainnah Amin yang berjudul, “Pengaruh Kompetensi 

Leadership Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Kecerdasan Komunikasi 

Interpersonal Peserta Didik Di SMPN 1 Enrekang”. Berdasarkan hasil analisis 

statistik deskriptif diperoleh hasil penelitian kompetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Enrekang berada pada kategori sedang 

yaitu 88,37%, sedangkan hasil kecerdasan komunikasi interpersonal peserta 
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didik di SMPN 1 Enrekang berada pada kategori sedang, yaitu 73,96%. Dari 

hasil perhitungan diperoleh (thitung) = 2,835 sementara (ttabel) = 2,004 untuk taraf 

signifikan 0,05%. Karena thitung lebih besar dari ttabel maka dapat disimpulkan H0 

di tolak dan H1 di terima. Artinya ada pengaruh kompetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap kecerdasan komunikasi interpersonal peserta 

didik di SMPN 1 Enrekang.
10

 

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada variabel dependen, pada penelitian yang dilakukan 

mengukur motivasi belajar peserta didik sedangkan pada penelitian sebelumnya 

mengukur mengenai kecerdasan kominikasi interpersonal peserta didik. Selain itu, 

perbedaannya juga terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Adapun 

persamaannya terletak pada variabel independen yaitu sama-sama membahas 

tenatang kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam dan juga terletak pada 

instrumen pengumpulan datanya yaitu menggunkan angket atau kuesioner. 

2. Siti Alfiah (2019) dengan judul penelitian, “Pengaruh Kompetensi Leadership 

Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Perilaku Disiplin Peserta Didik Di 

SMP Negeri 40 Sinjai”. Berdasarkan hasil analisis statistik seskriptif diperoleh 

hasil penelitian kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islamdi SMP 

Negeri 40 Sinjai berada pada kategori sedang, yaitu 65,00%, sedangkan hasil 

perilaku disiplin peserta ddik di SMP Negeri 40 Sinjai berada pada kategari 

sedang, yaitu 65,00%. Dari hasil perhitungan diperoleh (thitung) = 32,966 

sementara (ttabel) = 1.658% untuk taraf signifikan 0,05%. Karena thitung lebih besar 
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Rizqy Mutmainnah Amin, “Pengaruh Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap Kecerdasan Komunikasi Interpersonal di SMPN 1 Enrekang”, Skripsi (Makassar: UIN 

Alauddin Makassar, 2020), h. 62.  
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dari ttabel maka disimpulkan H0 tolak dan H1 terima. Artinya ada pengaruh 

kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam terhadap perilaku disiplin 

peserta didik di SMP Negeri 40 Sinjai.
11

 

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada variabel dependen, pada penelitian yang dilakukan 

mengukur motivasi belajar peserta didik sedangkan pada penelitian sebelumnya 

mengukur mengenai sikap disiplin peserta didik dan perbedaan dari penelitian ini 

terdapat pada teknik sampel yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan teknik 

sampel jenuh. Adapun persamaannya terletak pada variabel independen yaitu sama-

sama membahas tenatang kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

persamaan penelitian ini terdapat pada instrumen pengumpulan data yang digunakan 

yaitu menggunakan instrumen pengumpulan data angket atau kuesioner.  

3. Aswatun Hasanah, Indah Hari Utami dan Noven Kusainun dengan penelitian 

yang berjudul “Pentingnya Kompetensi Leadership Pada Guru MI”. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan pentingnya kompetensi leadership pada guru MI 

diantaranya dengan 1) mendukung dan mengautkan empat kompetensi guru 

lainnya, 2) bekal untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada peserta didik, 

3) menjadi dasar, bekal dan persiapan bagi guru ketika menjabat sebagai 

pemimpin atau kepala madrasah dan 4) mempersiapkan peran guru di 

masyarakat langkah-langkah menumbuhkan kompetensi leadership pada guru 

MI antara lain 1) mengikuti pelatihan, seminar dan diklat, 2) aktif 
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Siti Alfiah, “Pengaruh Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

Perilaku Disiplin Peserta Didik di SMP Negeri 40 Sinjai”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 

2019), h. 92-93.  
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berorganisasi, 3) menanamkan sikap optimis dan positivisme dan 4) 

memberdayakan diri sendiri.
12

 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum ada 

membahas motivasi belajar. Perbedaan juga terketak pada jenis penelitian yang 

digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Selain itu 

perbedaan terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam penelitian. Adapun 

persamaan sama-sama meneliti tentang kompetensi leadership guru Pendidikan 

Agama Islam. 

4. Hendra Dani Saputra, Faisal Ismet, Andrizal, dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar siswa SMK”. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Peneitian bertujuan 

melihat besarnya tingkat hubungan antara dua variabel yaitu motivasi belajar 

siswa dengan hasil belajar siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik proporsional random sampling. Data penelitian di dapat dari penyebaran 

angket yang di berikan kepada siswa. Hasil penelitian menunjukkan nilai 

koefisien korelasi penelitian sebesar 0,860 dengan = 0,05 dan koofisien korelasi 

pada tabel (r tabel = 0,349) sehingga t hitung > t tabel dengan = 0,05. Hal ini 

menunjukkan motivasi belajar mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan dengan hasil belajar siswa.
13
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Aswatun Hasanah, dkk., “Pentingnya Kompetensi Leadership Guru MI”, Jurnal Indonesia 

Journaal Of Islamic Educational ManagementVol. 3, No. 1, (1 April 20200, h. 10.  
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Hendra Dani Saputra, dkk, “Pengaruh Motivasi Terhadap Hasil Belajar Sisw SMK” Jurnal 
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitiam sebelumnya telah 

melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi dan hasl belajar siswa SMK, 

sedangkan pada penelitian ini motivasi belajar di ukur pada peserta didik di SMA 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun perbedaan terletak pada teknik 

sample yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan teknik 

proporsional random sampling, sedangkan pada penelitian ini menggunakan simple 

random sampling. Perbedaannya juga terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan 

penelitian.  

5. Elis Warti, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa 

terhadap hasil belajar Matematika Siswa di SD Angkasa 10 Hali Perdana 

Kusuma Jakarta Timur”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

survey, dengan target populasi seluruh siswa kelas VI Sekolah Dasar Angkasa 

10 Halim Perdanakusuma. Sampel yang diambil secara acak sederhana. 

Insutrumen penelitian yang akan digunakan adalah penyebaran angket dan tes 

belajar matematika. Untuk mengukur motivasi menggunakan tes skala sikap 

uang didasarkan oada validasi isi. Dengan keterandalan dihitung dengan rumus 

alpha cronbach. Tes hasil belajar menggunakan soal-soal yang diberikan sesuai 

dengan kurikulum yang berjalan. Dengan keterandalan dihitung menggunakan 

uji normalitas dan uji homogenitas yang dilanjutkan dengan uji t (uji dua pihak) 

pada taraf signifikan 0,05. Pada uji kelompok eksperimen diperoleh Y=0,0978 

dan L tabel = 0,161 dan X Lo = 0,0974. Hasil penelitian menyimpulkan sebagai 

berikut terdapat pengaruh yang postif antara motivasi belajar siswa dengan 

hasil belajar matematika siswa. Dengan persamaan regresi 

Y=a+bx=29,65+0,605x. Koefisien korelasi (r) = 0,974 signifikan pada 0,05. 
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Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk para guru khususnya guru 

matematika.
14

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah 

melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasi belajar 

matematika siswa di SD. Sedangkan pada penelitian ini motivasi di ukur pada peserta 

didik di SMA pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu, terdapat 

perbedaan pada penggunaan instrumen penelitian di mana penelitian sebelumnya 

menggunakan angket dan tes sedangkan pada penelitian ini menggunakan instrumen 

yang lebih menekankan pada angket. Perbedaannya juga terletak pada tempat dan 

waktu pelaksanaan penelitian. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan tentunya memiliki tujuan dan 

kegunaan, baik digunakan bagi penulis, pembaca, dan pihak manapun yang terkait 

dalam penelitian ini. Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 1 Mamuju. 

                                                             

14
Elis Warti, “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di 

SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur” Jurnal Mosharafa Vol. 5, No.2  (Mei 2016), h. 

177. 
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b. Untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 

Mamuju. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teoritis 

1) untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis yang berkaitan erat 

dengan Pendidikan Agama Islam, terkhusus mengenai kompetensi leadership 

guru Pendidikan Agama Islam dan motivasi belajar peserta didik. 

2) dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian yang akan datang. 

3) menambah pemahaman baru bagi semua pihak dalam bidang pendidikan 

khususnya kompetensi guru Pendidikan Agama Islam. 

b. Praktis 

1) bagi peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam 

melakukan penelitian mengenai perngaruh kompetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik. 

2) bagi guru Pendidikan Agama Islam di sekilah dapat lebih mengambangkan dan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. 

3) bagi orang tua dan masyarakat, untuk memberikan pengetahuan kepada guru 

Pendidikan Agama Islam untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta 

didiknya agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Kompetensi Guru  

Kompetensi dalam bahasa Inggris, yaitu “Competence” yang memiliki arti 

kecakapan dan kemampuan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan dan memutuskan sesuatu, jika 

kompetensi berarti kemampuan dan kecakapan, maka hal ini berarti memiliki kaitan 

erat dengan pemilikan pengetahuan dan kecakapan atau keterampilan sebagai guru.
1
 

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya 

kalbu) dan keterampilan (daya psikis) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. 

Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.
2
 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan atau 

melaksanakan suatu kewajiban atas pekerjaannya sesuai dengan jabatan yang  

dimilikinya. Dengan demikian, seseorang yang memiliki suatu jabatan atau pekerjaan 

dalam organisasi harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. 

                                                             

1
Pusat Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), h. 584.  

2
Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Cet. IV; Bandung, 

Alpabeta, 2013), h. 23.  
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Seseorang dinyatakan kompeten dibidangnya apabila ia telah menguasai kecakapan 

bekerja sebagai suatu keahlian sesuai dengan bidangnya.  

Kompetensi berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai standar mutu dalam unjuk kerja atau 

hasil kerja nyata. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat (10) 

menjelaskan bahwa: 

“Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 
tugas keprofesionalan”

3
 

Kompetensi guru diartikan dengan penguasaan terhadap suatu tugas (mengajar 

dan mendidik), keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan suatu proses pendidikan yang dilakukannya. Dengan demikian 

kompetensi guru tidak hanya berkenaan dengan kemampuan seorang guru dalam 

menyajikan pelajaran depan kelas, melainkan termasuk keterampilan guru dalam 

mendidik dan menanamkan sikap yang baik kepada belajar.
4
 

Kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar 

tugasnya sebagai seorang guru dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Maka dari itu kompetensi merupakan suatu hal yang sama sekali tidak 

dapat dipisahkan dari guru karena hal tersebut menunjang keberhasilan dari suatu 

proses belajar mengajar. 

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28, Ayat 3 dan Undang-Undang No. 14 

Tahun 2005 Pasal 10, Ayat 1, Menyatakan: 

                                                             

3
Agus Wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi 

dan Karakter Guru (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 105. 

4
Feralys Novauli M, “Kompetensi Guru dalam Peningkatan Prestasi Belajar pada SMP Negeri 

Dalam Kota Banda Aceh” Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. 3, No. 1 (Februari, 2015), h. 48-49.  
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“Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar 
menengah serta Pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.”

5
 

Kompetensi guru sebagai seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial. Dari ke-

empat kompetensi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan 

serta saling mempengaruhi antara satu kompetensi dengan kompetensi yang lain. 

2. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan 

Pemimpin pada hakikatnya ada seseorang yang mempunyai kemampuan 

untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan 

kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi 

bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Jenis 

pemimpin ini bermacam-macam, ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena 

pemimpin bersandar pada wewenang formal. Ada pula pemimpin informal, yaitu 

terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku 

orang lain.
6
 

Malayu S.P. Hasibuan, berpendapat pemimpin adalah seseorang dengan 

wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan 

sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Adapun definisi pemimpin 

menurut Robert Tanembaum mengatakan bahwa pemimpin adalah mereka yang 

menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan dan 

                                                             

5
Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Keendidikan, h. 30. 

6
Nanang Fattah,  the Landasan Manajemen Pendidikan (Cet. VIII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 88. 
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mengontrol para bawahan yang bertanggungjawab, supaya semua bagian pekerjaan di 

koordinsi demi mencapai tujuan perusahaan.
7
 

Dari definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemimpin adalah 

seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan yang 

berkewajiban untuk menjalankan amanah tersebut agar tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai. Pemimpin tidak akan ada tanpa ada seseorang atau sekelompok orang yang 

menjadi anggota/bawahannya, pemimpin bertugas untuk mengarahkan, membimbing, 

memerintah, dan mengontrol bawahannya agar ikut serta dalam mencapai suatu 

tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata 

leader. Pemimpin (leader) adalah orang yang memimpin, sedangkan pemimpin 

merupakan jabatannya. Dalam pengertian lain, secara etimologi istilah kepemimpinan 

berasal dari pada dasar “pemimpin” yang artinya bimbingan dan menuntun.
8
 

Kepemimpinan pada hakikatnya adalah hubungan antar individu satu dengan inividu 

yang lain. Di dalam kepemimpinan ada individu tertentu yang menjadi dan ada 

sekelompok individu yang menjadi bawahan. Dalam kepemimpinan terdapat sebuah 

hubungan yang erat pada suatu kelompok, yaitu antara bawahan dengan atasan atau 

pimpinan dengan yang dipimpin.  

Menurut Hemphill dan Coons dikutip dalam buku Juliansyah Noor 

mengatakan bahwa, kepemimpinan juga merupakan proses mempengaruhi kegiatan 

kelompok, dangan maksud untuk mencapai tujuan dan prestasi kerja. Sedangkan 

                                                             

7
Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Cet. VII; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 43. 

8
Imam Machali dan Ara Hidayat, The Education Management Teori dan Praktik Pengelolaan 

Sekolah/Madrasah Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 83. 
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menurut Newstrom, dikutip dalam buku Juliansyah Noor mengatakan bahwa 

kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi dan mendukung yang lainnya 

untuk bekerja agar tujuan tercapai.
9
 Adapun menurut Yulk yang dikutip dalam buku 

Imam Machali dan Ara Hidayat, mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah proses 

untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu 

dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk 

memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
10

 

Dari definisi-definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, mengajak anggota kelompok-nya  

dengan maksud agar tujuan dari kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Kepemimpinan guru merupakan suatu kegiatan mempengaruhi, membimbing, 

dan mengarahkan atau mengelola peserta didikanya agar mereka mau membuat 

sesuatu demi tercapainya tujuan dari pembelajaran yang telah direncanakan.
11

 

Menurut penulis kepemimpinan guru merupakan suatu kegiatan 

mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan peserta didiknya dengan maksud 

agar peserta didiknya mengerjakan arahan yang diberikan olehnya dengan tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai dan terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam 

lingkungan sekolah, guru merupakan leader dalam kelas yang di haruskan mampu 

                                                             

9
Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Menajemen (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 169-

170. 

10
Imam Machali dan Ara Hidayat, The Education Management Teori dan Praktik 

Pengelolaan Sekolah/Madrasah Indonesia, h. 84. 

11
Asma, “Pengaruh Kepemimpinan Guru terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di SMP 

Negeri 5 Enrekang” Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 13. 
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memimpin dan mengarahkan peserta didik untuk mewujudkan suatu tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan.  

3. Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama Islam 

Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam secara lebih rinci diterangkan oleh 

Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 (KMA 

211/2011) tentang Pedoman Pengembangan Standar Pendidikan Agama Islam Pada 

Sekolah. Dalam bab IV huruf B nomor 2 dinyatakan bahwa ruang lingkup 

pengembangan standar kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 

PAUD/TK, SD, SMP dan SMA/SMK meliputi: 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran, Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru 
yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan 
peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi 
dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 
orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi professional 
adalah kemampuan guru dalam kemampuan penguasaan materi pelajaran secara 
luas dan mendalam. Kompetensi leadership adalah kemampuan guru untuk 
mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung 
pembudayaan pengamalan ajaran agama pada satuan Pendidikan.

12
 

Berdasarkan keputusan Menteri Agama di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada lima kompetensi yang harus dimiliki oleh guru Pendidikan agama Islam, 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi 

profesional, dan kompetensi leadership (kepemimpinan). Kompetensi-kompetensi 

guru Pendidikan Agama Islam yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Agama 

(KMA) dapat dijadikan sebagai dasar ukuran observasi sehingga dapat ditentukan dan 

dinilai guru yang telah memiliki kompetensi penuh dengan guru yang masih kurang 

memadai kompetensinya.  

                                                             

12
Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang 

Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK (Jakarta, 2011), h. 9. 
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Adapun menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 16, 

menyatakan kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan seorang guru untuk 

mempengaruhi peserta didik yang di dalamnya berisi serangkaian tindakan atau 

perilaku tertentu terhadap peserta didik yang dipengaruhinya. Indikator kompetensi 

kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang guru PAI adalah: 

a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan 

perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses 

pembelajaran agama. 

b. Kemampuan mengorganisasikan potensi yang dimiliki sekolah secara sistematis 

untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas 

sekolah. 

c. Kemampuan untuk menjadi seorang inovator, motivator, fasilitator, pembimbing 

dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada lingkungan 

sekolah. 

d. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan 

pengamalan ajaran agama pada lingkungn sekolah serta menjaga keharmonisan 

hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
13

 

Berdasarkan empat indikator di atas inilah yang mengisyaratkan guru 

Pendidikan Agama Islam wajib memiliki kreativitas yang tinggi dalam memimpin 

dan mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kompetensi leadership 

yang dimiliki guru Pendidikan Agama Islam ini sangat berperan penting dalam 

                                                             

13
Kementerian Agama RI, “Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah” (Jakarta: 2010), h. 9-11. 
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meningkatkan kemampuannya sebagai seorang guru. Guru juga harus mampu 

mengemas Pendidikan Agama Islam di sekolah yang ramah dan multikultural dengan 

agama lain sehingga keharmonisan pada diri peserta didik tetap terjaga. 

Kompetensi leadership atau kepemimpinan sebagaimana yang dimaksud 

Permenag Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah 

dalam pasal 16 ayat 1 ada 4 yaitu: 

1) kemampuan dalam perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama 

Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama 

dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses 

pembelajaran agama yakni seorang guru Pendidikan Agama Islam harus mampu 

merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam sebagai bentuk pengalaman materi belajar. Guru dan pihak sekolah yang 

bersangkutan membuat perencanaan kegiatan sebagai bentuk pembudayaan 

pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia. Perencanaan ialah sejumlah 

kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. 

2) kemampuan dalam mengorganisasikan potensi unsur sekolah 

Kemampuan mengorganisasikan  potensi unsur sekolah secara sistematis 

untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. 

Seorang guru Pendidikan Agama Islam harus mampu melibatkan seluruh warga 

sekolah untuk mendukung dan melaksanakan pembudayaan pengamalan ajaran 

agama Islam di sekolah. Hal ini bertujuan agar pengamalan pembelajaran mampu 

berjalan secara optimal. Guru dan pihak sekolah yang bersangkutan bersama-sama 

mengorganisasikan kegiatan pembudayaan secara sistematis. 
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3) kemampuan guru Pendidikan Agama Islam sebagai inovator, motivator, 

fasilitator, pembimbing, dan konselor 

Kemampuan sebagai inovator, motivator, fasilidator, pembimbing, dan 

konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama dalam lingkungan sekolah, 

sebagaimana seorang guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk mengajak, 

merangkul serta mendorong seluruh warga sekolah agar mau melaksanakan ajaran 

agam Islam secara berkelanjutan. Guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk bisa 

memberikan contoh yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik, 

masyarakat yang ada dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat diluar 

lingkungan sekolah. 

a) Inovator 

Inovasi berasal dari bahasa latin yaitu innovation yang artinya pembaharuan 

dan perubahan. Pembaharuan yang dimaksud adalah penemuan suatu hal yang baru 

baik ide, metode maupun barang yang dirasakan oleh manusia adalah sesuatu hal 

yang baru yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan dapat memecahkan 

masalah. Inovasi dalam Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

Pendidikan.
14

 

Guru sebagai inovator dalam pembelajaran merupakan orang yang mampu 

menciptakan suatu pembaharuan untuk menjadikan suatu hal yang baik. Di mana 

dalam menjalankan peran sebagai inovator, seorang guru harus memiliki kemauan 

untuk belajar yang cukup tinggi dalam menambah pengetahuan dan keterampilannya 

sebagai seorang guru.  

                                                             

14
Rusdiana, Konsep Inovasi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 46. 
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Menurut M. Yusuf Abu Bakar dkk, dalam bukunya Profesi Kependidikan, 

bahwa tugas guru sebagai inovator adalah: 

1) melakukan kegiatan yang kreatif. 

2) mampu menemukan strategi, metode, cara-cara atau konsep-konsep yang baru 

dalam konsep pengajaran. 

3) mampu menemukan strategi dan metode mengajar yang efektif. 

4) mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan 

strategi dan metode mengajar. 

5) mau mencoba dan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang baru.
15

 

Jadi guru sebagai inovator ialah seseorang yang menyebarkan ide-ide baru 

atau pengetahuan baru yang diberikan kepada peserta didik sehingga peserta didik 

mampu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pembelajaran dan dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

b) Motivator 

Motivasi (motivation) adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan 

dan daya yang sejenis yang menggerakkan perilaku seseorang. Dalam arti yang lebih 

luas, motivasi diartikan sebagai pengaruh dari energi dan arahan terhadap perilaku 

yang meliputi kebutuhan, minat, sikap, keinginan, dan perangsangan.
16

 Guru sebagai 

motivator harus dapat memotivasi seluruh warga sekolah dengan cara yang berbeda-

beda sesuai dengan perilaku dan ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing individu. 

Teknik memotivasi sebagaimana dimaksud oleh Kemendikbud adalah: 

                                                             

15
Yunus Abu Bakar, dkk, Profesi Kependidikan (Surabaya: Aprint A, 2009), h. 2-10, 

16
Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo, 2016), h. 127. 
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1) berfikir positif, ketika mengkritik orang jangan lupa memberikan dorongan 

positif agar mereka terus dan mau maju.  

2) menciptakan perubahan yang kuat. Mengubah perasaan tidak mampu menjadi 

mampu, tidak bisa menjadi bisa. 

3) membangun harga diri. Kelebihan diri sendiri dan orang lain yang kurang 

dihargai padahal penghargaan merupakan salah satu bentuk dorongan motivasi. 

4) membangkitkan orang lemah menjadi kuat. Binalah keberanian, kerja keras dan 

bersedia belajar dari orang lain. 

5) merubah sikap suka menunda pekerjaan.
17

 

Setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya bantuan 

dari orang lain, baik kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomis maupun kebutuhan 

lainnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sering mengadakan hubungan atau 

memerlukan bantuan dari orang lain. Tanpa adanya bantuan orang lain kehidupan 

manusia tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu, manusia cenderung untuk hidup 

berkelompok atau berorganisasi, sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

c) Fasilitator 

Peran guru sebagai fasilitator dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya dalam menciptakan suasana 

kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan peserta didik, 

sehingga interaksi belajar akan berlangsung secara efektif.  
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Peran guru yang utama adalah memfasilitasi pembelajaran peserta didik, yang 

secara luas dijabarkan berbagai cara. Menjadi fasilitator yaitu menyediakan materi 

bagi peserta didiknya dalam mencapai tujuan belajar ia bertugas menyajikan materi 

bagi peserta didiknya, materi tersebut hendaknya merupakan hal baru dalam artian 

baru di dapat untuk diajarkan kepada anak didiknya.
18

 

Guru sebagai fasilitator dituntut untuk selalu bisa memberikan kemudahan 

dan juga bisa melayani peserta didik sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakat 

masing-masing individu. Guru sebagai fasilitator hendaknya mampu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didiknya. 

d) Pembimbing dan Konselor 

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik 

secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara 

optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma berlaku.
19

 Guru harus bertanggung 

jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa 

dan watak anak didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah untuk 

membentuk anak didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi 

agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan datang.
20
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Sebagai seorang guru, guru tidak hanya memiliki tugas mengajar, melainkan 

ia juga harus memberikan bimbingan. Guru berperan sebagai konselor dalam 

memberikan bimbingan meliputi bimbingan penguasaan nilai, disiplin diri, 

perencanaan masa depan, dan membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi. 

4) kemampuan dalam menjaga, mengendalikan dan mengarahkan pembudayaan 

pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah 

Bagi seorang guru Pendidikan Agama Islam harus bisa menjaga serta 

mengarahkan kegiatan yang sudah direncanakan agar berjalan dengan lancar dan 

berkelanjutan serta memiliki rasa toleransi terhadap pemeluk agama lain agar 

terciptanya kehidupan agama yang harmonis. Guru dan pihak sekolah memiliki 

tanggungjawab untuk menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan seluruh warga 

sekolah agar kegiatan-kegiatan islami tidak hanya berjalan saja tetapi dilaksanakan 

secara konsisten sehingga dapat membudaya pada diri masing-masing individu. 

Dalam kegiatan pengendalian terdiri dari beberapa bagian yang kompleks 

meliputi proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.  

Pengawasan yang dimaksud adalah pengamatan dan pengukuran suatu 

kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana.
21

 Sebagai seorang pengawas 

guru berusaha untuk mengendalikan dengan tujuan agar pelaksaan proses 

pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana awal dan memastikan tujuan dari 

pembelajaran tercapai. 
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Adapun aspek kemampuan dalam kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh 

guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, antara lain: 

a. Memiliki dedikasi tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik. 

b. Mendorong peserta didik untuk tidak bergantung pada orang lain dalam belajar. 

c. Menunjukkan kemampuan beradaptasi dan fleksibel. 

d. Fokus pada pengajaran dan pembelajaran. 

e. Menunjukkan sikap adil, tidak memihak atau mengistimewakan seorang peserta 

didik lebih dari peserta didik yang lainnya. 

f. Memberi dukungan dan bantuan kepada guru yang menghadapi masalah. 

g. Menunjukkan perilaku yang sopan dan bertanggung jawab. 

h. Mengakui, menghargai, dan memberi dukungan terhadap perbedaan pandangan 

dan sikap dalam kelompok individu. 

i. Menjadi mentor kegiatan keagamaan dan peningkatan ilmu keagamaan dan 

mendorong guru-guru lain untuk beradaptasi. 

j. Mengelola sumber-sumber yang ada secara efektif dan benar. 

k. Mendorong dan sebisa mungkin memfasilitasi warga madrasah untuk 

mengembangkan aspek spiritual.
22

 

Aspek kemampuan dalam kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang 

guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum yaitu berdedikasi yang tinggi demi 

meningkatkan prestasi dan semangat belajar peserta didik, fokus dalam megajar, tidak 

membeda-bedakan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, memiliki 
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kepedulian terhadap orang lain, berakhlak yang baik serta mengembangkan kegiatan-

kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. 

Guru memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan Pendidikan di sekolah 

dengan memberikan pengajaran dan bimbingan kepada peserta didik. Tanggung 

jawab guru dilakukan dalam bentuk melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntun 

peserta didik untuk belajar, membina pribadi, watak dan jasmani peserta didik, 

mengatasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik serta melakukan penilaian 

terhadap kemajuan belajar peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi 

leadership guru Pendidikan Agama Islam adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang guru dalam mengatur, mengarahkan, membina dan mempengaruhi peserta 

didik dalam proses pembelajaran maupun dalam pembudayaan pengamalan ajaran 

agama Islam di sekolah agar tugasnya sebagai seorang guru dapat terlaksana dengan 

baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi leadership guru Pendidikan 

Agama Islam adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengatur, 

mengarahkan, membina dan mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran 

maupun dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama Islam di sekolah agar 

tugasnya sebagai seorang guru dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan. Oleh karena itu perlu diperhatikan indikator dalam 

mengaplikasikan kompetensi leadership (kepemimpinan) guru antara lain 

kemampuan membuat perencanaan, kemampuan guru dalam menggorganisasikan 

potensi unsur sekolah, kemampuan guru menjadi inovator, motivator, fasilitator, 
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pembimbing, dan konselor serta kemampuan guru dalam menjaga, mengendalikan, 

dan mengarahkan peserta didik di kelas maupun di luar kelas. 

B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi 

Kata motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga 

tersebut merupakan gerakan jiwa dan jasmani untuk berbuat. Dengan kata lain, motif 

merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah-laku 

dan di dalam pebuatan-perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut 

Sudarwan Danim dikutip dalam buku karya Deni Febrini, menyatakan motivasi 

diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan atau mekanisme 

psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai 

prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikhendakinya.
23

 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah 

laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan 

sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan 

seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan 

motivasi yang mendasarinya. Motivasi dapat juga diartikan sebagai proses untuk 

mencoba mempengaruhi orang atau orang-orang yang dipimpinnya agar melakukan 

pekerjaan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan tertentu yang ditetapkan lebih 

dahulu.
24
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Motivasi juga diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong 

yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya.
25

 

Dari definisi-definisi di atas dapat diartikan motivasi adalah sebuah dorongan 

yang membuat seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai di 

mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang menyebabkan 

orang menjadi lebih baik.  

Setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya bantuan 

dari orang lain, baik kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomis maupun kebutuhan 

lainnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sering mengadakan hubungan atau 

memerlukan bantuan dari orang lain. Tanpa adanya bantuan orang lain kehidupan 

manusia tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu, manusia cenderung untuk hidup 

berkelompok atau berorganisasi, sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai.  

Motivasi belajar merupakan faktor psikis. Peranannya yang khas adalah dalam 

penumbuhan gairah, perasaan, dan semangat untuk bekerja. Motivasi belajar adalah 
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dorongan yang menjadi penggerak dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dan 

mencapai suatu tujuan yaitu untuk mencapai prestasi. 

Menurut Dimyati, dikutip dalam jurnal penelitian dari Joenita Darmawati, 

mengatakan motivasi belajar dipandang sabagai dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam 

motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan 

menyalurkan sebagai perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk aktivitas 

nyata berupa kegiatan fisik. Dalam psikologi motivasi diartikan suatu yang terdapat 

dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya dalam melakukan 

kegiatan. Sedangkan menurut Ahmadi dan Supriyono dikutip dalam jurnal penelitian 

dari Joenita Darmawati, mengatakan motivasi sebagai suatu inner (batin) berfungsi 

menimbulkan, mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar.
26

 

Berdasarkan definisi dari motivasi belajar penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di 

dalam diri  peserta didik yang menimbulkan aktivitas belajar atau kegiatan belajar 

dengan rasa yang bergairah dan bersemangat demi mencapai suatu hasil dan tujuan 

yang diharapkan. 

b. Indikator Motivasi Belajar 

Indikator motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno, dapat dikalasifikasikan 

sebagai berkut: 

1) adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
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3) adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4) adanya penghargaan dalam belajar 

5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6) adanya lingkungan belajar yang kondusif 

Berdasarkan indikator di atas menurut Hamzah B. Uno, peneliti sependapat 

membagi indikator motivasi belajar menjadi enam indikator karena teori tersebut 

sudah mencakup motivasi intrinsik dan ektrinsik sehingga cocok digunakan dalam 

penelitian ini. Adapun penjelasan dari enam indikator motivasi belajar, yaitu:  

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

Motivasi ini muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, sehingga siswa 

tersebut akan mewakili keinginan dan hasrat untuk belajar yang kuat tanpa adanya 

dorongan dari luar. 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

Dalam hal ini dengan adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar motivasi 

akan muncul dari kesadaran peserta didik akan membuatnya menjadi lebih giat dalam 

belajar karena peserta didik akan menyadari pentingnya belajar untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut. 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

Seorang peserta didik yang memiliki harapan dan cita-cita di masa depan akan 

lebih giat dalam belajar guna ingin menjadi seorang yang berprestasi di kelas seperti 

menjadi juara kelas maka ia akan berusaha keras untuk belajar supaya nilainya lebih 

bagus dari teman-temannya. 

4) Adanya penghargaan dalam belajar 
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Peserta didik yang mendapat penghargaan karena prestasinya akan merasa 

senang. Apalagi penghargaan dalam belajar diberikan berupa pujian dan hadiah, 

maka siswa tersebut akan senang dan menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

Di dalam proses pembelajaran apabila kegiatan belajar diciptakan secara 

menarik, maka peserta didik akan lebih senang, tertarik, dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Berbeda dengan kegiatan pembelajarannya membosankan, 

pasti anak akan menjadi kurang semangat, antusias, dan bermalas-malasan dalam 

belajar. 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

Dengan lingkungan yang kondusif juga akan mempengaruhi kenyamanan 

peserta didik dalam belajar, biasanya peserta didik akan merasa lebih belajar dengan 

baik jika di dalam kondusif yang terasa nyaman dengan kingkungan tempat ia belajar,  

peserta didik tidak dapat belajar dengan baik dan fokus ketika lingkungannya bising 

dan tidak kondusif. 

3. Tujuan dan Fungsi Motivasi Belajar. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau mengubah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya 

untuk melakukan sesuatu sehingga memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. 

Bagi seorang pemimpin tujuan dari motivasi ialah untuk menggerakan bawahan 

dalam usaha meningkatkan prestasi kerjanya sehingga tercapainya tujuan organisasi 

yang dipimpinnya. Bagi seorang guru, tujuan dari motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya 

untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan Pendidikan sesuai 
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dengan yang diharapkan dan ditetapkan di dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, 

seorang guru memberikan pujian kepada seorang siswa yang maju ke depan kelas. 

Dengan pujian yang diberikan dalam diri anak tersebut timbul rasa percaya pada diri 

sendiri, dengan timbulnya keberanian sehingga ia tidak takut dan malu lagi jika 

disuruh maju ke depan kelas.
27

 

Dengan demikian sudah jelas di atas bahwasanya setiap tindakan motivasi 

memiliki tujuan. Makin jelas tujuan yang diharapkan atau yang akan dicapai, maka 

makin jelas pula bagaimana tindakan memotivasi itu dilakukan. Tindakan dalam 

memotivasi akan lebih berhasil jika tujuannya jelas dan di sadari oleh orang yang di 

motivasi serta sesuai dengan kebutuhannya. Olehnya itu, setiap manusia yang akan 

memberikan motivasi harus benar-benar mengenal dan memahami latar belakang 

kehidupan, kebutuhan dan kepribadian orang yang akan diberikan motivasi. 

Dalam kegiatan belajar sangat diperlukan yang namanya motivasi karena hasil 

belajar akan menjadi lebih optimal. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin 

berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha 

belajar bagi para siswa. Adapun fungsi dari motivasi dalam belajar, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap 

kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya. 
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c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang peserta didik 

yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan melakukan 

kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau 

membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan.
28

 

Berdasarkan fungsi motivasi belajar yang di jelaskan di atas, penulis dapat 

mengambil kesimpulan antara lain: mendorong menusia untuk berbuat, maksudnya 

guru menjadi seseorang yang mendorong peserta didk untuk berbuat sesuatu yang 

ingin dicapai. Menentukan arah perbuatan maksudnya memiliki arah jelas jiki ingin 

pencapai suatu tujuan, maka perlunya guru menyusun terlebih dahulu rencana 

pembelajaran dan yang terakhir menyeleksi/mengevaluasi pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

4. Jenis-jenis Motivasi Belajar 

Motivasi belajar diklasifikasikan dengan berbagai macam pendapat, salah 

satunya ahli psikologi membagi motivasi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari diri seseorang itu 

sendiri tanpa ada rangsangan dari luar. Misalnya orang yang gemar membaca, tidak 

usah ada orang yang mendorong, ia akan mencari sendiri buku-bukunya untuk dibaca. 

Motif intrinsik juga diartikan sebagai motivasi yang pendorongnya ada kaitan 

langsung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam tujuan pekerjaan sendiri.  
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b. Motivasi Ektrinsik 

Motivasi ektrinsik merupakan motivasi yang datang karena adanya 

perangsangan dari luar, misalnya seperti peserta didik jika akan diadakan ujian 

mahasiswa akan rajin belajar. Motivasi intinsik ini juga dapat diartikan sebagai 

motivasi yang terkandung dalam tujuan pekerjaannya. Seperti seorang mahasiswa 

mau mengerjakan tugas karena takut pada dosen.
29

 

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwasanya ada dua macam motivasi, yaitu 

motivasi inrinsik dan ektrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang timbul dalam diri 

peserta didik sedangkan ektrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya 

dorongan dari luar, karena adanya kewajiiban yang harus ditunaikan.  

5. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut Syamsu Yusuf dikutip dalam Skripsi penelitian dari Rima 

Rahmawati, mengatakan motivasi belajar dapat timbul karena adanya dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal: 

a. Faktor internal 

1) Faktor Fisik 

Faktor fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan 

individu. Faktor fisik meliputi nutrisi (gizi), kesehatan dan fungsi-fungsi fisik 

terutama panca indera. 

2) Faktor Psikologis 
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Faktor psikologis merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan 

aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada peserta didik. 

Faktor ini menyangkut kondisi rohani peserta didik. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Sosial 

Faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar 

lingkungan peserta didik. Faktor sosial meliputi guru, konselor, teman sebaya, orang 

tua, tetangga dan lain-lain. 

2) Faktor Non-sosial 

Faktor non-sosial merupakan faktor yang berasal dari keadaan atau kondisi 

fisik di sekitar peserta didik. Faktor non-sosial meliputi keadaan udara (cuaca panas 

atau dingan), waktu (pagi, siang atau malam), tempat (sepi, bising atau kualitas 

sekolah tempat belajar) dan fasilitas belajar (sarana dan prasarana).
30

 

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisik, 

yaitu faktor dari tubuh dan penampilan individu, dan faktor psikologi adalah faktor 

yang mempengaruhi individu memiliki rangsangan dalam diri individu. Dan faktor 

eksternal meliputi faktor sosial yang melibatkan orang lain dalam memberikan 

dorongan, atau dorongan yang berasal dari orang lain. Sedangkan faktor non-sosial 

adalah faktor berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar peserta didik. 

                                                             

30
Rima Rahmawati, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa Kelas X 

SMA Negeri 1 Piyungan pada Mata Pelajaran Ekonomi tahun ajaran 2015/2016” Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 17-18. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang 

bersifat ex post facto yang berarti setelah kejadian. Penelitian kuantitatif merupakan 

suatu metode penelitian yang bersifat deduktif, objektif dan ilmiah di mana data yang 

di peroleh adalah angka-angka atau pernyataan yang di nilai dan di analisis dengan 

analisis statistik. Berdasarkan arti dari ex-post facto yaitu dari apa yang telah 

dikerjakan sudah kenyataan. Kerlinger, dikutip dalam Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 

mendefinisikan penelitian ex post facto adalah penemuan empiris yang dilakukan 

secara sistematis, peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas 

karena manifestasing sudah terjadi atau variabel-variabel tersebut secara inheren tidak 

dapat dimanipulasi.
1
 Adapun pengertian dari penelitian ex post facto  adalah suatu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya kejadian tersebut.
2
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Mamuju yang terletak di Jalan 

Kumbang Lollo No. 1, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, 

Provinsi Sulawesi Barat. Adapun pertimbangan dan yang menjadi alasan peneliti 

                                                             

1
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 168. 

2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 60. 
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memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah mudahnya peneliti memperoleh 

data dan jarak tempuh lokasi yang relatif dapat dijangkau. Selain itu, pemilihan lokasi 

penelitian yang lebih mendasar ialah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah 

terkhusus guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Mamuju. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan objek yang akan diteliti. Bagian ini memiliki dua perspektif, yaitu 

pendekatan metodologi dan pendekatan studi keilmuan. Pendekatan metodologi yang 

digunakan adalah pendekatan yang bercorak positivistic (kuantitatif). Dikatakan 

demikian, karena fakta yang diteliti adalah fakta yang dapat diobservasi, dapat 

dihitung, dan dapat diukur. Sedangkan pendekatan studi atau keilmuan yang 

dimaksud disini menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek 

penelitian. Khusus untuk pendekatan studi atau keilmuan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan 

yang digunakan untuk mempelajari pernyataan-pernyataan yang tampak dalam 

hubungannya dengan tubuh, gejala-gejala jiwa yang nampak sebagai gerak gerik. 

Penelitian ini mengamati pertumbuhan jiwa manusia khususnya yang berkaitan 

dengan perilaku-perilaku peserta didik di sekolah yang ditunjukkan dalam 

aktivitasnya sehari-hari. 

 

 

 

 

 



44 

 

 
 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.
3
  

Variabel bebas (independent variabel) atau variabel pengaruh atau variabel 

penyebab atau menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(variabel terikat) dan diduga terjadi terlebih dahulu. Variabel terikat atau variabel 

terpengaruh (dependent variabel) adalah variabel akibat yang diduga terjadi 

kemudian.
4
 Jadi dapat disimpulkan variabel bebas (independent variabel) adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependent variabel). Sedangkan 

variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi atau terjadi 

karena adanya variabel bebas. 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel 

yang akan dianalisa, yaitu: 

a. Variabel Independen 

Variabel bebas (Independen Variabel) adalah kompetensi leadership 

(kepemimpinan) guru Pendidikan Agama Islam. Variabel ini dilambangkan dengan 

“X”. 

 

 

                                                             

3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

60. 

4
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 57-58. 
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b. Variabel Dependen 

Variabel terikat (Dependen Terikat) adalah motivasi belajar peserta didik. 

Variabel ini dilambangkan dengan “Y”. 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma sederhana. 

Paradigma sederhana adalah paradigma di mana penelitian terdiri atas satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat.
5
 Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

    txy 

 

Keterangan: 

X  = Kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam  

Y  = Motivasi belajar peserta didik 

txy = Pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam ke      

       Motivasi belajar peserta didik 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah sekumpulan objek 

yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai karakteristik 

yang sama
6
 

                                                             

5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

61. 

6
Andi Supangat, Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik (Cet. IV; 

Jakarta: Prenandamedia Group, 2014), h. 3. 

X Y 
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Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik yang belajar di kelas 

XI SMA Negeri 1 Mamuju yang berjumlah 370 orang.  

 
Tabel 3.1 

Jumlah popolasi peserta didik kelas IX SMA Negeri 1 Mamuju 

No Kelas Jumlah 

1. XI MIPA 1 37 

2. XI MIPA 2 37 

3. XI MIPA 3 37 

4. XI MIPA 4 37 

5. XI MIPA 5 37 

6. XI IIS 1 37 

7. XI IIS 2 37 

8. XI IIS 3 37 

9. XI IIS 4 37 

10. XI IIS 5 37 

Total 370 
Sumber data: Ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Mamuju tahun 2020 

2. Sampel 

Sampel merupakan setengah dari jumlah populasi yang akan diteliti. Dengan 

demikian, sampel bukan populasi tetapi perkiraan atas populasi. Dengan kata lain, 

sampel adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota 

populasi untuk diselidiki atau pengumpulan data melalui sampel.
7
 

Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu populasi. 

Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data dalam sampel itu. Sampel yang 

                                                             

7
Endah Saptutyningsih dan Estu Setyaningrum, Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat 

Analisis (Yogyakarta: Goysen Publishing, 2019), h. 128. 
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dipilih harus mewakili (reoresentative) terhadap populasi karena sampel merupakan 

alat atau media untuk mengkaji sifat-sifat populasi.
8
 

Menurut Arikunto sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang diteliti. 

Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apabila subjeknya 

lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah 

populasinya.
9
 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil 15% pupulasi yang ada 

dan memudahkan memperoleh data yang kongkrit dan relevan dari sampel. Sampel 

pada penelitian ini berjumlah 56 peserta didik atau 15% dari jumlah populasi.  

 
Tabel. 3.2 

Jumlah sampel peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Mamuju 

No Kelas Jumlah 

1. XI MIPA 1 6 

2. XI MIPA 2 6 

3. XI MIPA 3 6 

4. XI MIPA 4 6 

5. XI MIPA 5 6 

6. XI IIS 1 6 

7. XI IIS 2 5 

8. XI IIS 3 5 

9. XI IIS 4 5 

10. XI IIS 5 5 

Total 56 

Sumber data: Ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Mamuju tahun 2020 

                                                             

8
Nursalam, Statistik Untuk Penelitian (Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2011), h. 

15-16. 

9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h. 109. 
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Adapun teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik simpel 

random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu dan peneliti mengambil secara acak sesuai dengan jumlah yang dikhendaki oleh 

peneliti. Adapun cara pengambilan sampel di setiap kelas yaitu dengan cara 

megambil 15% dari jumlah keseluruhan peserta didik dalam satu kelas dan setiap 

kelas berjumalh 37 peserta didik, jadi setiap kelas ada 6 dan 5 orang yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Ketepatan dalam menentukan teknik pengumpulan data merupakan salah satu 

syarat keberhasilan dalam penelitian, karena kualitas dari suatu hasil penelitian 

tergantung pada kualitas dari data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data adalah 

cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian.
10

 

Motode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini, 

yaitu: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau yang biasa disebut dengan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.
11

 Kuesioner merupakan teknik 

                                                             

10
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 134. 

11
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 90. 
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pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu lebih pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
12

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang didasarkan atas tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) 

dan kertas atau orang (people).
13

 Dokumentasi digunakan untuk mengetahui tentang 

data peserta didik, data sarana pembelajaran dan data lainnya yang menunjang 

penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data harus disesuaikan 

dengan teknik pengumpulan data. Penggunaan instrumen dalam pengumpulan data, 

harus disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang dikumpulkan. Jika penggunaan 

instrumen salah, maka data yang dikumpulkan juga akan salah. Jika data salah, maka 

hasil penelitianpun secara keseluruhan menjadi salah, walaupun diolah dengan teknik 

apapun.
14

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert dan format dokumentasi. 

1. Kuesioner/Angket 

                                                             

12
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

199. 

13
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 201. 

14
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 100-101. 
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Angket atau kuesioner merupakan instrumen yang peneliti akan gunakan 

sebagai alat dalam mengumpulkan data. Kedua variabel yang akan di ukur kedua-

duanya menggunakan kuesioner (angket). Adapun jenis kuesioner yang digunakan 

ialah kuesioner (angket) tertutup. Dimana alat ukur yang digunakan ialah skala 

psikologi. Sebagaimana variabel yang akan diteliti menyangkut tentang aspek pribadi 

atau aspek kejiwaan seseorang maka peneliti menggunakan skala likert. Skala likert 

merupakan suatu series butir (butir soal). Responden hanya memberikan persetujuan 

atau ketidaksetujuannya terhadap butir soal tersebut. Skala ini dimaksud untuk 

mengukur sikap individu dalam dimensi yang sama dan individu menempatkan 

dirinya ke arah satu komunitas dari butir soal.
15

 

Skala likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan dan 

pernyataan.
16

 

Skala likert  ini menilai sikap atau tingkah laku yang diiginkan oleh peneliti 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan pilihan 

alternatif lima kategori jawab yang akan dipilih responden untuk melihat kompetensi 

leadership guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik 

pada skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

                                                             

15
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet. I; 

Jakarta: Presadamedia Group, 2014), h. 222. 

16
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

134-135. 
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kurang sesuai (KR), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS) dengan 

memberikan tanda checlist (√). 

Dalam perencanaan penelitian item-item pernyataan pada umumnya telah 

dikelompokkan menurut variabel yang hendak menjadi bahan perhatian peneliti. 

Dengan peneliti atau pembaca lain dapat dengan mudah mengecek kebulatan 

instrumen yang dibuatnya. Untuk penskoran skala likert, jawaban diberi bobot atau 

disamakan dengan nilai kuantitatif 5, 4,3,2,1, untuk empat pilihan pertanyaan atau 

pernyataan positif dan 1,2,3,4,5 untuk pernyataan atau pertanyaan yang negatif.
17

 

Maka pernyataan atau pertanyaan dikelompokkan sesuai dengan variabel 

kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam dan motivasi belajar peserta 

didik. Adapun skor jawaban skala likert dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 3.3 

Sistem Penskoran Instrumen Penelitian 

Pernyataan Positif 

(Favorable) 

Pernyataan Negatif 

(Unfavourable) 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

Sangat Sesuai (SS) 5 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 4 Sesuai (S) 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 Kurang Sesuai (KS) 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) 5 

Keterangan: 

a. Sanagat sesuai, jika pernyataan tersebut sepenuhnya sesuai dengan kenyataan 

atau keadaan yang dialami atau sangat sering dialami. 

                                                             

17
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

146-147. 
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b. Sesuai, jika pernyataan-pernyataan tersebut sebagain besar terjadi sesuai 

dengan kenyataan atau keadaan yang dialami. 

c. Kurang sesuai, jika pernyataan tersebut sewaktu-waktu terjadi sesuai dengan 

kenyataan atau keadaan yang dialami. 

d. Tidak sesuai, jika pernyataan tersebut tidak pernah terjadi sesuai dengan 

kenyataan atau keadaan yang dialami. 

e. Sangat tidak sesuai, jika pernyataan tersebut tidak pernah sama sekali terjadi 

sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang dialami. 

Adapun kisi-kisi instrumen skala kompetensi leadership guru Pendidikan 

Agama Islam dan motivasi belajar peserta didik, yaitu: 
 

Tabel 3.4 
Kisi-kisi Penilaian Angket Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama 

Islam dan Motivasi Belajar Peserta Didik 

No Aspek Indikator 

No Item 

Jumlah 
Favourable 

(+) 

Unfavourable 

(-) 

1. Kompetensi 

Leadership 

Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PMA No. 16 

pasal 16 tahun 

2010) 

1. Kemampuan Guru 

PAI membuat 

perencanaan 

pembelajaran dan 

pembudayaan islami  

1,2 3 3 

2. Kemampuan Guru 

PAI dalam 

mengorganisasikan 

seluruh potensi unsur 

sekolah 

4 5 2 

3. Kemampuan Guru 

PAI untuk menjadi 

inovator, motivator, 

fasilitator, 

pembimbing, dan 

konseling 

6, 7 8 3 

4. Kemampuan Guru 

PAI dalam menjaga, 

mengendalikan, dan 

mengarahkan peserta 

didik 

9,10 11 3 
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No Aspek Indikator 

No Item 

Jumlah 
Favourable 

(+) 

Unfavourable 

(-) 

Total 7 4 11 

2. Motivasi 

Belajar 

(Hamzah B 

Uno) 

1. Adanya hasrat dan 

keinginan untuk 

berhasil 
1,2 3 3 

2. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam 

belajar 
4,5 6 3 

3. Adanya harapan dan 

cita-cita masa depan 7,8 9 3 

4. Adanya penghargaan 

dalam belajar 10, 11 - 2 

5. Adanya kegiatan 

menarik dalam belajar 12 13 2 

6. Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif 14 15, 16 3 

Total 11 5 16 

 

2. Format Dokumentasi 

Format dokumentasi dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan dokumen jumlah guru yang mengajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan jumlah peserta didik kelas XI di SMA Negeri 

1 Mamuju tahun ajaran 2020/2021. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan 

data mengenai kedua variabel kompetensi leadership guru PAI terhadap moivasi 

belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. 

Format dokumentasi dalam penelitian ini merupakan instrumen/alat bantu 

yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai penguat dalam pengambilan data. 



54 

 

 
 

Karena pada penelitian kuantitatif format dokumentasi, format wawancara, dan 

format observasi hanya sebagai alat bantuan dalam pengumpulan data.  

G. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur peelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian dan 

mengkonsultasikan dengan pembimbing serta memvalidasi instrumen tertentu. 

b. Melengkapi surat-surat izin penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Peneliti menyebarkan angket/kuesioner pada subjek penelitian. 

b. Peneliti menganalisis data hasil angket/kuesioner. 

c. Peneliti melakukan analisis ada tidaknya pengaruh kompetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 1 

Mamuju. 

H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
18

 Instrumen tes diuji 

validitasnya dengan cara validitas isi dan validitas kontruk. Yang dimaksud dengan 

validitas isi yaitu ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi materi yang akan 

diteliti. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila butir-butir soal mengukur 

                                                             

18
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 168. 
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aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan 

instruksional.
19

 

Penelitian ini, validitas instrumen diuji dengan menggunakan rumus Product 

Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi/skor masing-masing 

item pernyataan atau soal tes. Rumusnya adalah: 

 

 

Keterangan: 

xyr : koefisien korelasi variabel X dan Y 

 X : jumlah skor dalam distribusi X  

Y : jumlah skor dalam distribusi Y 

   N : jumlah subyek keseluruhan item
20

 

Jika     >        pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid dan 

sabaliknya jika     <         maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus tidak 

memiliki persyaratan. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tepat. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya berubah-ubah perubahan yang 

terjadi dapat dikatakan tidak berarti.
21

 

                                                             

19
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 33. 

20
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h, 160. 

21
Suharsimi Srikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, h. 160. 

rxy : 
𝑁  ( 𝑋𝑌)−( 𝑋) ( 𝑌)

 (𝑁 𝑥2−( 𝑥 )2) (𝑁  𝑌2 −( 𝑌)2 )
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Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha, karena 

rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 

atau 0, misalnya angket atau soal berbentuk uraian.
22

 

Adapun rumus Alpha tersebut adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

11r : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 2

b : jumlah varians butir  

    
2

t : varians total.
23

 

Dimana hasil dari perhitungan Alpha tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Alpha > 0,06 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistika, yakni 

statistika deskriptif dan statistika inferensial. 

1. Statistika Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

                                                             

22
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, h. 86. 

23
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h, 191. 
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umum atau generalisasi.
24

 Analisis statistik deskriptif digunakan apabila peneliti 

bermaksud memperoleh gambaran tentang modus, median, mean (rata-rata), 

perhitungan desil, persentil, standar deviasi, perhitungan persentase, nilai maksimum 

dan nilai minimum.
25

 Adapun analisis deskriptif digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 

Keterangan: 

R : Rentang 

Xt : Data terbesar dalam kelompok 

Xr : Data terkecil dalam kelompok
26

 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan: 

K : Jumlah kelas interval 

N: Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log : Logaritma
27

 

                                                             

24
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

207-208. 

25
Sulaiman Saat, Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 111. 

26
Sugiyomo, Metode Penelitia Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 55. 

27
Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), h. 

24.  

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

𝐾 = 1 + (3,3) log𝑁 
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c. Menghitung panjang kelas interval 

 

 

Keterangan: 

P : Panjang kelas interval 

R : Rentang 

K : banyaknya kelas
28

 

d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok data 

dibagi dengan jumlah nilai responden.
29

 Rumus rata-rata adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

 ̅=  Rata-rata untuk variabel 

  =  Frekuensi untuk variabel 

  = Tanda kelas interval variabel
30

 

e. Standar Deviasi 

 

 

 

                                                             

28
Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h. 32. 

29
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

327. 

30
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok MateriStatistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 72. 

𝑃 = 
𝑅

𝐾
 

𝑺𝑫 =  
 𝒇𝒊(𝑿𝒊−�̅�)

𝒏−𝟏

𝑥 =
 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1

 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1
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Keterangan: 

SD : Standar Deviasi 

fi: frekuensi untuk variabel 

xi: tanda kelas interval variabel 

 ̅: Rata-rata 

n : jumlah populasi
31

 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

Keterangan: 

P : Angka persentase 

F : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden
32

 

g. Kategorisasi 

Kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam di dalam kelas 

(variabel X) dan motivasi belajar peserta didik (variabel Y). Untuk menentukan 

kategorisasi akan digunakan rumus sebagai berikut: 

Pada analisis deskriptif ini, penelitian menggunakan kategorisasi kompetensi 

leadership guru Pendidikan Agama islam terhadap motivasi belajar peserta didik 

dengan rumus sebagai berikut: 

1) Rendah  : x < ( − 1,  ( )) 

2) Sedang  : ( − 1, ( ))    ( + 1, ( )) 

                                                             

31
Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 97. 

32
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cer. XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 

𝑃 = 
𝑓

𝑁
   1  % 
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3) Tinggi  :   ( + 1, (  ))33
 

2. Analisis Statistika Inferensial 

Statistika inferensial adalah bagian dari statistik deskriptif yang berfungsi 

untuk meramalkan dan mengontrol kejadian. Pada bagian ini dipelajari tata cara 

penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data oleh gejala 

dan fakta suatu penelitian.
34

 Statistik inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dan 

membuat kesimpulan dari data yang telah disusun untuk diolah. Adapun rumus yang 

digunakan dalam menguji kebenaran hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang dimaksud tentang apakah data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-

kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut: 

X
2hitung = 

 (  –  ) 

  
 

Keterangan: 

X
2
 = Nilai Chi-kuadrat Hitung 

Fo = Frekuensi hasil pengamatan 

Fh = Frekuensi harapan 

Kriteria pengujian normal bila X
2
hitung lebih kecil dari X

2
tabel, sementara 

X
2
tabel diperoleh dari daftar X

2
 dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan α = 0,05. 

 

                                                             

33
Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 109. 

34
Sugiyono, Statistic Penelitian (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2006), h. 244. 
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b. Uji Linearitas (kelinieran Persamaan regresi) 

Uji linearitas adalah uji yang memastikan apakah data yang kita miliki sesuai 

dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengonfirmasikan 

apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau 

tidak dengan hasil observasi yang ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

 

 

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh Fhitung ≤ Ftabel berarti data 

linear.
35

 

c. Analisis Regresi Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat berdasarkan satu 

variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi notasi X, 

sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. 

Dengan menggunakan persamaan: 

Y = a + b.X 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a = Koefisien regresi X 

b = Koefisien regresi Y 

X = Nilai variabel independen
36

 

 

                                                             

35
Ridwan, Dasar-dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010), h. 205. 

36
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

262. 

𝐹 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾 (𝐸)
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Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

a = 
  (   )−    (   

     −(  )2
 

 b =   
     −     

     −(  )2
 

Keterangan: 

X = Nilai variabel Independen 

Y = Nilai variabel dependen 

a = Koefisien regresi a 

b = Koefisien regresi b 

n = Jumlah sampel
37

 

e. Penguji Hipotesis 

1) Menentukan formulasi hipotesis 

Ho : β = βo = 0 (tidak ada pengaruh X terhadap Y) 

H1 : β≠βo (Ada pengaruh X terhadap Y) 

2) Menentukan taraf nyata (α) dan nilai ttabel 

α = 5% = 0,05 → 
a
/2 = 0,025 

b = n – 2 

t = 0,025n 

3) Menentukan nilai thitung 

  

 =  
 −   
  

 

Keterangan:  

                                                             

37
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: Rajawali 

Press, 2008), h. 114. 
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t = thitung / hasil regresi 

Sb = Simpangan baku kesalahan baku.
38

 

 

 

 

 

                                                             

38
M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial, h. 227. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Mamuju yang terletak di Jln. Kumbang 

Lollo No. 01, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi 

Sulawesi Barat. Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah SMA 

Negeri 1 Mamuju merupakan sekolah yang unggul dan banyak diminati oleh 

masyarakat di Kabupaten Mamuju, sehingga perlunya melihat kompetensi guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya pada kompetensi leadesrhip dan motivasi 

belajar peserta didik. Selain itu pemilihan lokasi penelitian lebih mendasar ialah dapat 

bekerjasama dengan pihak sekolah terutama pada kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah bagian kesiswaan dan humas, serta guru Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 1 Mamuju sehingga dalam melakukan penelitian mudah untuk mengumpulkan 

data dengan arahan yang diberikan oleh pihak sekolah. 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian berdasarkan informasi dan 

penemuan data yang didapatkan dilapangan dari instrumen penelitian berkaitan 

dengan variabel kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam (X) dan 

motivasi belajar (Y) peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan psikologi di mana pengukuran yang dilakukan dengan 

menggunakan angket yang berbentuk skala likert. Setelah data terkumpul, selanjutnya 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran dari masing-

masing variabel dan statistik inferensial dengan bantuan program Statistical Packages 

For Social Sciense (SPSS) versi 24, untuk mencari pengaruh kompetensi leadership 



65 

 

 
 

guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di 

SMA Negeri 1 Mamuju. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 

1. Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Mamuju 

Indikator kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam, terdiri dari 4 

indikator yaitu: (1) kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalam 

ajaran agama pada komunitas sekolah, (2) kemampuan dalam mengorganisasikan 

potensi unsur sekolah, (3) kemampuan guru sebagai inovator, motivator, fasilitator, 

pembimbing, dan konselor, serta (4) kemampuan dalam menjaga, mengendalikan, 

dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.  

 
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Angket tentang Kompetensi Leadership Guru 

Pendidikan Agama Islam 

No Nama Kelas Skor 

1. Rika Irsani XI MIPA 1 55 

2. Nur Azizah Ramadhani XI MIPA 1 39 

3. Novan Aditya Tasman XI MIPA 1 42 

4. Muh Hanif M XI MIPA 1 47 

5. Nurainy adhy Chandra putri XI MIPA 1 36 

6. Fildzah Zatalina XI MIPA 1 45 

7. Dian Annisa M XI MIPA 2 49 

8. Mulyadi XI MIPA 2 49 

9. Nurhidayah XI MIPA 2 50 

10. Nur Amalia Anwar XI MIPA 2 45 

11. Muhammad Iksan Jafar XI MIPA 2 43 

12. Muhammad Aria Dipayatra Amrin XI MIPA 2 36 

13. Rifqah Nur Fauziah  XI MIPA 3 37 

14. Ema Purnama Corah XI MIPA 3 47 

15. Dia Putry Lestari XI MIPA 3 49 

16. Duwi Sara XI MIPA 3 50 

17. Suci Ramdani XI MIPA 3 46 

18. Cinta Laura XI MIPA 3 52 

19. Andi Ahmad Fadhil Ramadhan As XI MIPA 3 42 

20. Aliyah Utami Muchtar XI MIPA 4 53 

21. Nuradilah Iffah Adhayani XI MIPA 4 56 
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22. St. Nursaidah Hamid XI MIPA 4 45 

23. Sulthan Muhammad shaleh XI MIPA 4 42 

24. Nurfaizah Azisah Wasimah XI MIPA 4 48 

25. Nurul Qalby XI MIPA 5 39 

26. Thasyah Alifah XI MIPA 5 40 

27. Rezky Humaierah Hermansyah XI MIPA 5 44 

28. Diah Sari Lestari XI MIPA 5 32 

29. Nurmaulida Fatimah Zahra XI MIPA 5 43 

30. Najwa Alya Rahman XI MIPA 5 55 

31. Ma'ruf Ridha Ramadhan XI IPS 1 42 

32. Almaida XI IPS 1 47 

33. Nur Amalia XI IPS 1 32 

34. Mus Muliadi Amidin XI IPS 1 48 

35. Nabilah Tul Zalzabilah N XI IPS 1 51 

36. Heriani XI IPS 1 29 

37. Anisa Magfirah XI IPS 2 38 

38 Anisa Umaera XI IPS 2 42 

39. Putri Pranatania Abdullah XI IPS 2 43 

40. Muh Nur hidayat XI IPS 2 37 

41. Wanda Mutiara Putri XI IPS 2 47 

42. Aulia Faradeby XI IPS 3 38 

43. Suci Audina XI IPS 3 46 

44. Bagus Ariyanto XI IPS 3 45 

45. Abdullah XI IPS 3 44 

46. Andi Ainun Khafifah XI IPS 3 50 

47. Yoga Pangestu XI IPS 4 43 

48. Khusuma Indra Alfahrizy XI IPS 4 46 

49. Marwa XI IPS 4 49 

50. Nur Rahma Faizal XI IPS 4 42 

51. Anggun Nilam Permadani XI IPS 4 54 

52. Nurul Qisthy Sakinatul Qalbi XI IPS 5 51 

53. Lalu Muhammad Fajrullah XI IPS 5 35 

54. Aura Sabna Alifah Aby XI IPS 5 46 

55. Fakhry Farizy Firmansyah XI IPS 5 46 

56 Armina Namira Darsan XI IPS 5 42 

Pada analisi deskriptif data yang diolah yaitu data kompetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam yang berupa skor maksimum, skor minimum, persentase 

data, rata-rata skor, standar deviasi, variansi, dan sajian data yang bertujuan untuk 
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mengetahui gambaran umum tentang pengaruh kompetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Mamuju. 

a. Menghitung rentang 

Rentang   = Data terbesar – Data terkecil 

        = 55 - 29 

     R = 26 

b. Banyaknya kelas interval 

    Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 

              = 1 + 3,3 log 56 

              = 1 + 5,76 

              = 6,76 atau 7 

c. Menghitung panjang kelas interval 

     Panjang kelas = 
       

            
           

              = 26/7 

    = 3,71 = 4 

d. MenghitungPersentase 

P = 
 

 
 x 100  

P = 
 

  
 x 100 = 5,35 

P = 
 

  
 x 100 = 5,35 

P = 
 

  
 x 100 = 10,71 

P = 
1 

  
 x 100 = 25 

P = 
1 

  
 x 100 = 28,57 

P = 
1 

  
 x 100 = 17,85 

P = 
 

  
 x 100 = 5,35 
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Tabel 4.2 
Daftar distribusi frekuensi skor responden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber data: Hasil olahan data kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 
di SMA Negeri 1 Mamuju 

Daftar distibusi frekuensi skor responden ini menunjukkan lebih banyak 

interval pada 45-48 dengan frekuensi sebanyak 16, persentasinya 28,57%. 

e. Menghitung rata-rata (mean) 

 

Tabel 4.3 Menghitung nilai Mean 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Hasil olahan data kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 1 Mamuju 

Menghitung rata-rata 

 ̅ = 
   
 
       

   
 
   

 

   = 2.435 / 56   

= 43,48 

Interval Frekuensi 
Presentase 

(%) 

29 – 32 3 5,35 

33 – 36 3 5,35 

37 – 40 6 10,71 

41 – 44 14 25 

45 – 48 16 28,57 

49 – 52 10 17,85 

53 – 56 3 5,35 

Jumlah 56 100% 

Interval Frekuensi xi fi xi 
Presentase 

(%) 

29 – 32 3 30,5 92 5,35 

33 – 36 3 34,5 104 5,35 

37 – 40 6 38,5 231 10,71 

41 – 44 14 42,5 595 25 

45 – 48 16 46,6 744 28,57 

49 – 52 10 50,5 505 17,85 

53 – 56 3 54,5 164 5,35 

Jumlah 56  2.435 100% 
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f. Variansi dan Standar Deviasi 

Tabel 4.4 Menghitung Variansi dan Standar Deviasi 

     Sumber data: Hasil olahan data kompetensi leadership guru Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Mamuju 

Menghitung Variansi  

S
2 
= 
1

 
     
 
 (   -  ̅ )

   

S
2
 = 1.911 / 56 

     = 34,125 

Menghitung Standar Deviasi 

 SD =  
   (  − ̅) 

 
 

       =  
1. 11

  
 

       =  3 ,1   

       = 5,841 

 
Tabel 4.5 Analisis data deskriptif Kompetensi Leadership Guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Mamuju 

Interval Frekuensi xi fi xi Xi  -   ̅ (Xi  -   ̅)
2 fi (Xi  -  

 ̅)
2 

29 – 32 3 30,5 92 -13 169 507 

33 – 36 3 34,5 104 -9 81 243 

37 – 40 6 38,5 231 -5 25 150 

41 – 44 14 42,5 595 -1 1 14 

45 – 48 16 46,5 744 3 9 144 

49 – 52 10 50,5 505 7 49 490 

53 – 56 3 54,5 164 11 121 363 

Jumlah 56  2.435  1.911 

Statistik Deskriptif Nilai 

Jumlah Sampel 56 

Skor Maksimum 55 

Skor Minimum 29 
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Sumber data: Hasil olahan data kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 1 Mamuju 

Berdasarkan data 4.5. terlihat bahwa, skor maksimum untuk kompetensi 

leadership guru Pendidikan Agama Islam adalah 55 dan skor minimum yaitu 29 

dengan nilai rata-rata 43,48 dan standar deviasi 5,841 dengan jumlah sampel 56 

orang. Pada tabel 4.5. juga diperoleh nilai variansi sebesar 34,125 dan range sebesar 

26. Selanjutnya analisis kategorisasi kompetensi leadership guru Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Mamuju disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.6 Kategorisasi Kompetensi Leadrship Guru PAI 

Sumber data: Analisis Angket kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 1 Mamuju 

Data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 8 orang responden berada 

pada kategori rendah dengan persentase sebanyak 14,28%, 34 orang responden 

berada pada ketegori sedang  dengan persentase 60,71% dan 14 orang responden 

berada pada kategori tinggi dengan persentase 25%.  Berdasarkan nilai rata-rata 

kompetensi leadership guru PAI yang mengajar di kelas XI SMA Negeri 1 Mamuju 

sebesar 43,48 berada pada kategori sedang. 

Kompetensi leadership guru pada kategori tinggi, disebabkan oleh faktor 

indikator dari kemampuan dalam mengorganisasikan potensi unsur sekolah dan juga 

Reng 26 

Rata-rata 43,48 

Standar Deviasi 5,841 

Variansi 34,125 

No Kategoti Interval Frekuensi Persentase % 

1. Rendah X < 38 8 14,28 

2. Sedang 38 ≤ X < 49 34 60,71 

3. Tinggi 49 ≥ X 14 25 

Jumlah 56 100% 
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pada indikator kemampuan dalam menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan 

pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. Didapatkan hasil 

penelitian dengan kondisi di lapangan bahwa guru PAI memiliki kemampuan dalam 

melibatkan seluruh warga sekolah untuk melaksanakan pembudayaan pengamalan 

ajaran agama seperti diterapkannya budaya sopan, budaya disiplin, dan budaya 

senyum, sapa, dan salam. Serta guru PAI memiliki kemampuan untuk menjaga, 

mengendalikan, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan keagamaan serta guru 

mengarahkan peserta didik untuk menjaga lingkungan sekolah, dan guru juga 

mengajarkan peserta didik untuk saling bertoleransi dengan penganut agama lain di 

dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 

Kompetensi leadership guru pada kategori sedang, sebabkan oleh faktor 

indikator dari kemampuan guru PAI sebagai inovator, motivator, fasilitator, 

pembimbing, dan konselor. Dipatkan hasil penelitian dengan kondisi di lapangan 

bahwa guru PAI dalam melakukan pengajaran mampu menciptakan  suatu 

pembelajaran yang menarik sehingga mengakibatkan peserta didik lebih sedang 

dalam mengikuti pembelajaran guru, guru PAI juga memberikan kata-kata motivasi 

kepada peserta didik di awal pembelajaran maupun di akhir, guru PAI juga 

memberikan fasilitas kepada peserta didik berupa bahan ajar sesuai dengan materi 

serta metode dan model yang diterapkan pada pembelajaran, serta guru PAI mampu 

menjadi pembimbing dan konselor untuk mengatasi masalah-masalah keagamaan 

peserta didik. Guru selalu menasehati peserta didik yang malas beribadah dan mampu 

memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik.  

Kompetensi leadership guru PAI berada pada kategori rendah, disebabkan 

oleh salah satu faktor indikator kemampuan guru PAI dalam membuat perencanaan 
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pembelajaran dan pembudayaan islami. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di 

lapangan bahwa guru terkadang tidak menyampaikan materi yang akan diajarkan 

tetapi selalu meminta peserta didik untuk berdoa di awal maupun di akhir 

pembelajaran. Dilapangan juga peneliti menemukan bahwa tidak semua guru PAI 

ikut serta merencanakan kegiatan islami yang akan diadakan oleh sekolah tetapi ikut 

serta dalam melaksanakan, serta mengajak seluruh warga sekolah untuk mengikuti 

kegiatan keislaman tersebut. 

Selanjutnya sajian kepemimpinan guru Pendidikan Agama Islam dapat pula 

pada gambar diagram batang berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kamampuan 

guru PAI dalam membuat perencanaan pembelajaran dan pemdudayaan islami, 

berada pada kategori rendah, didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di lapangan 

bahwa guru terkadang tidak menyampaikan materi yang akan diajarkan tetapi selalu 

meminta peserta didik untuk berdoa di awal maupun di akhir pembelajaran. 

Dilapangan juga peneliti menemukan bahwa tidak semua guru PAI ikut serta 
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merencanakan kegiatan islami yang akan diadakan oleh sekolah tetapi ikut serta 

dalam melaksanakan, serta mengajak seluruh warga sekolah untuk mengikuti 

kegiatan keislaman tersebut. Gambaran ini diperoleh hanya dari guru PAI yang 

mengajar di SMA Negeri 1 Mamuju yang merupakan keseluruhan objek pada 

penelitian ini. 

Indikator kemampuan guru PAI menjadi inovator, motivator, fasilitator, 

pembimbing, dan konseling berada pada kategori sedang. Didapatkan hasil penelitian 

dengan kondisi di lapangan bahwa guru PAI dalam melakukan pengajaran mampu 

menciptakan suatu pembelajaran yang menarik sehingga mengakibatkan peserta didik 

lebih sedang dalam mengikuti pembelajaran guru, guru PAI juga memberikan kata-

kata motivasi kepada peserta didik di awal pembelajaran maupun di akhir, guru PAI 

juga memberikan fasilitas kepada peserta didik berupa bahan ajar sesuai dengan 

materi serta metode dan model yang diterapkan pada pembelajaran, serta guru PAI 

mampu menjadi pembimbing dan konselor untuk mengatasi masalah-masalah 

keagamaan peserta didik. Guru selalu menasehati peserta didik yang malas beribadah 

dan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik. 

Gambaran ini diperoleh hanya dari guru PAI yang mengajar di SMA Negeri 1 

Mamuju yang merupakan keseluruhan objek pada penelitian ini. 

Indikator kemampuan dalam mengorganisasikan potensi unsur sekolah dan 

juga pada indikator kemampuan dalam menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan 

pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah berada pada 

kategori tinggi. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di lapangan bahwa guru 

PAI memiliki kemampuan dalam melibatkan seluruh warga sekolah untuk 

melaksanakan pembudayaan pengamalan ajaran agama seperti diterapkannya budaya 
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sopan, budaya disiplin, dan budaya senyum, sapa, dan salam. Serta guru PAI 

memiliki kemampuan untuk menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan kegiatan-

kegiatan keagamaan serta guru mengarahkan peserta didik untuk menjaga lingkungan 

sekolah, dan guru juga mengajarkan peserta didik untuk saling bertoleransi dengan 

penganut agama lain di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Gambaran ini 

diperoleh hanya dari guru PAI di SMA Negeri 1 Mamuju yang merupakan 

keseluruhan objek pada penelitian ini. 

Dari analisis di atas membuktikan bahwa secara umum kompetensi guru 

Pendidikan Agama Islam tersebut memiiki komptensi leadership yang berada pada 

kategori sedang, sehingga masih perlu ditingkatkan. 

2. Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju 

Indikator dari motivasi belajar peserta didik terdiri dari, (1) Adanya hasrat dan 

keinginan untuk berhasil, (2) adanya dorongan dan  kebutuhan dalam belajar, (3) 

adanya harapan dan cita-cita masa depan, (4) adanya penghargaan dalam belajar, (5) 

adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, serta (6) adanya lingkungan belajar 

yang kondusif. 

 
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Angket tentang Motivasi Belajar Peserta Didik 

kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju 

No Nama Kelas Skor 

1. Rika Irsani XI MIPA 1 77 

2. Nur Azizah Ramadhani XI MIPA 1 67 

3. Novan Aditya Tasman XI MIPA 1 61 

4. Muh Hanif M XI MIPA 1 52 

5. Nurainy Adhy Chandra putri XI MIPA 1 53 

6. Fildzah Zatalina XI MIPA 1 67 

7. Dian Annisa M XI MIPA 2 65 

8. Mulyadi XI MIPA 2 66 

9. Nurhidayah XI MIPA 2 63 

10. Nur Amalia Anwar XI MIPA 2 60 

11. Muhammad Iksan Jafar XI MIPA 2 64 
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12. Muhammad Aria Dipayatra Amrin XI MIPA 2 62 

13. Rifqah Nur Fauziah  XI MIPA 3 74 

14. Ema Purnama Corah XI MIPA 3 72 

15. Dia Putry Lestari XI MIPA 3 71 

16. Duwi Sara XI MIPA 3 67 

17. Suci Ramdani XI MIPA 3 76 

18. Cinta Laura XI MIPA 3 73 

19. Andi Ahmad Fadhil Ramadhan As XI MIPA 3 58 

20. Aliyah Utami Muchtar XI MIPA 4 79 

21. Nuradilah Iffah Adhayani XI MIPA 4 76 

22. St. Nursaidah Hamid XI MIPA 4 75 

23. Sulthan Muhammad shaleh XI MIPA 4 63 

24. Nurfaizah Azisah Wasimah XI MIPA 4 66 

25. Nurul Qalby XI MIPA 5 62 

26. Thasyah Alifah XI MIPA 5 66 

27. Rezky Humaierah Hermansyah XI MIPA 5 66 

28. Diah Sari Lestari XI MIPA 5 60 

29. Nurmaulida Fatimah Zahra XI MIPA 5 66 

30. Najwa Alya Rahman XI MIPA 5 62 

31. Ma'ruf Ridha Ramadhan XI IPS 1 65 

32. Almaida XI IPS 1 67 

33. Nur Amalia XI IPS 1 63 

34. Mus Muliadi Amidin XI IPS 1 65 

35. Nabilah Tul Zalzabilah N XI IPS 1 71 

36. Heriani XI IPS 1 64 

37. Anisa Magfirah XI IPS 2 61 

38 Anisa Umaera XI IPS 2 60 

39. Putri Pranatania Abdullah XI IPS 2 67 

40. Muh Nur hidayat XI IPS 2 64 

41. Wanda Mutiara Putri XI IPS 2 66 

42. Aulia Faradeby XI IPS 3 56 

43. Suci Audina XI IPS 3 68 

44. Bagus Ariyanto XI IPS 3 72 

45. Abdullah XI IPS 3 74 

46. Andi Ainun Khafifah XI IPS 3 78 

47. Yoga Pangestu XI IPS 4 69 

48. Khusuma Indra Alfahrizy XI IPS 4 61 

49. Marwa XI IPS 4 64 

50. Nur Rahma Faizal XI IPS 4 69 

51. Anggun Nilam Permadani XI IPS 4 65 

52. Nurul Qisthy Sakinatul Qalbi XI IPS 5 65 
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53. Lalu Muhammad Fajrullah XI IPS 5 63 

54. Aura Sabna Alifah Aby XI IPS 5 66 

55. Fakhry Farizy Firmansyah XI IPS 5 66 

56 Armina Namira Darsan XI IPS 5 69 

Pada analisi deskriptif data yang diolah yaitu data motivasi belajar peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju yang berupa skor maksimum, skor 

minimum, persentase data, rata-rata skor, standar deviasi, variansi, dan sajian data 

yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang  motivasi belajar peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. 

a. Menghitung rentang 

Rentang = Data terbesar – Data terkecil 

   = 79 – 52 

              = 27 

b. Banyaknya kelas interval 

Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 

                       = 1 + 3,3 log 56 

                       = 1 + 5,76 

                       = 6,76 atau 7 

c. Menghitung panjang kelas interval 

Panjang kelas = 
       

            
           

  = 27/7 

  = 3,85 = 4 

d. MenghitungPersentase 

    P = 
 

 
 x 100  

P = 
 

  
 x 100 = 3,57 

P = 
 

  
 x 100 = 3,57 
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P = 
1 

  
 x 100 = 23,21 

P = 
  

  
 x 100 = 39,28 

P = 
 

  
 x 100 = 10,71 

P = 
 

  
 x 100 = 10,71 

P = 
 

  
 x 100 = 8,92 

Tabel 4.8 
Daftar distribusi frekuensi skor responden 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Hasil olahan data motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA 
Negeri 1 Mamuju 

Daftar distibusi frekurnsi skor responden ini menunjukkan lebih banyak 

interval pada 64-67 dengan frekuensi sebanyak 22, persentasinya 39,28%. 

e. Menghitung rata-rata (mean) 

 
Tabel 4.9 Menghitung Tabel Mean 

 

 

 

Interval Frekuensi Presentase (%) 

52 – 55 2 3,57 

56 – 59 2 3,57 

60 – 63 13 23,21 

64 – 67 22 39,28 

68 – 71 6 10,71 

72 – 75 6 10,71 

76 – 79  5 8,92 

Jumlah 56 100% 

Interval Frekuensi xi fi xi 
Presentase 

(%) 

52 – 55 2 53,5 107 3,57 

56 – 59 2 57,5 115 3,57 

60 – 63 13 61,5 779,5 17,85 

64 – 67 22 65,5 1.441 37,5 

68 - 71 6 69,5 417 14,28 

72 – 75 6 73,5 441 12,5 

76 – 79  5 77,5 387,5 10,71 

Jumlah 56  3.688 100% 
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Menghitung rata-rata 

 ̅ = 
   
 
       

   
 
   

 

   = 3.688 / 56 

   = 65,85 

f. Menghitung Variansi dan Standar Deviasi 

  
Tabel 4.10 Menghitung Variansi dan Standar Deviasi  

Sumber data: Hasil olahan data motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA 
Negeri 1 Mamuju 

Menghitung Variansi  

S
2 
= 
1

 
     
 
 (   -  ̅ )

   

S
2
 = 1848 / 56 

     = 33,017 

Menghitung Standar Deviasi 

SD =  
   (  − ̅) 

 
 

     =  
1   

  
 

     = √33, 1  

     = 5,746 

 

 

 

Interval Frekuensi xi fi xi Xi  -   ̅ (Xi  -   ̅)
2 

fi (Xi  -   ̅)
2 

52 – 55 2 53,5 107 -12,35 153 306 

56 – 59 2 57,5 115 -8,35 70 140 

60 – 63 13 61,5 779,5 -4,35 19 247 

64 – 67 22 65,5 1.441 -1,35 2 44 

68 - 71 6 69,5 417 3,65 13 78 

72 – 75 6 73,5 441 7,65 59 354 

76 – 79  5 77,5 387,5 11,65 136 680 

Jumlah 56  3.688  1.849 
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Tabel 4.11 Analisis data deskriptif Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI di 
SMA Negeri 1 Mamuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber data: Hasil olahan data motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 1 Mamuju 

Berdasarkan data 4.11 terlihat bahwa, skor maksimum untuk motivasi belajar 

peserta didik kelas XI adalah 80 dan skor minimum yaitu 52 dengan nilai rata-rata 

65,85 dan standar deviasi 5,747 dengan jumlah sampel 56 orang. Pada tabel 4.11. 

juga diperoleh nilai variansi sebesar 33,017 dan range sebesar 27. Selanjutnya analisis 

kategorisasi motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.12 Kategorisasi Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI 

Sumber data: Analisis Angket motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 

1 Mamuju 

Data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa terdapat 11 orang responden berada 

pada kategori rendah dengan persentase sebanyak 19,64%, 41 orang responden 

Statistik Deskriptif Nilai 

Jumlah Sampel 56 

Skor Maksimum 80 

Skor Minimum 52 

Reng 27 

Rata-rata 65,85 

Standar Deviasi 5,746 

Variansi 33,017 

No Kategoti Interval Frekuensi Persentase % 

1. Rendah X < 60 4 7,14 

2. Sedang 60 ≤ X < 72 41 73,21 

3. Tinggi 72 ≥ X 11 19,64 

Jumlah 56 100% 
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berada pada ketegori sedang  dengan persentase 73,21% dan 4 orang responden 

berada pada kategori tinggi dengan persentase 7,14%. Berdasarkan nilai rata-rata 

motivasi belajar peserta didik di kelas XI SMA Negeri 1 Mamuju sebesar 73,21% 

berada pada kategori sedang. 

Motivasi belajar peserta didik berada pada kategori tinggi, disebabkan oleh 

faktor indikator yaitu adanya harapan dan cita-cita masa depan dan adanya 

lingkungan belajar yang kondusif. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di 

lapangan bahwa peserta didik semangat dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang 

mana sesuatu yang dikerjakan tersebut bertujuan sesuai dengan harapan dan cita-cita 

yang diinginkan oleh peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif, rata-rata 

peserta didik lebih menyukai belajar dengan suasana yang kondusif. hal tersebut 

dikarenakan peserta didik lebih konsentrasi dalam belajar, tidak stres dan tegang, 

lebih bergairah dalam belajar, pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien, 

serta mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Motivasi belajar peserta didik berada pada kategori sedang, disebabkan oleh 

faktor indikator yaitu adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya 

penghargaan dalam belajar, dan adanya kegiatan menarik dalam belajar. Didapatkan 

hasil penelitian dengan kondisi di lapangan bahwa peserta didik ketika akan 

menghadapi ujian peserta didik bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga akan 

memperoleh hasil yang memuaskan, serta mengumpulkan tugas yang diberikan oleh 

guru sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Peserta didik giat dalam belajar karena 

guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berhasil mencapai tujuan yang 

diharapkan dalam pembelajaran serta memberikan poin tambahan kepada peserta 

didik. Peserta didik lebih giat dalam belajar karena dalam proses guru menciptakan 
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pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik, seperti menggunakan model atau 

metode pembelajaran yang tidak menoton, serta guru juga kreatif dalam memberikan 

pembelajaran.  

Motivasi belajar peserta didik berada pada kategori rendah, disebabkan oleh 

faktor indikator adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Didapatkan hasil 

penelitian bahwa peserta didik tidak memiliki gairah untuk belajar karena tidak 

adanya motivasi belajar dari teman sekitar, seperti jika akan diadakan diskusi peserta 

didik kebanyakan yang tidak serius peserta didik hanya mendengarkan apa yang 

diberikan oleh pemateri atau apa yang disampaikan oleh temannya tanpa andil dalam 

diskusi tersebut, peserta didik juga malas bertanya kepada guru apabila ada materi 

yang tidak peserta didik pahami, sedangkan guru sudah menyampaikan bahwasanya 

jika ada materi yang belum peserta didik pahami silahkan ditanyakan kepada guru, 

tetapi peserta didik hanya menghiraukan. 
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Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar, berada pada kategori rendah. Didapatkan 

hasil penelitian bahwa peserta didik tidak memiliki gairah untuk belajar karena tidak 

adanya motivasi belajar dari teman sekitar, seperti jika akan diadakan diskusi peserta 

didik kebanyakan yang tidak serius peserta didik hanya mendengarkan apa yang 

diberikan oleh pemateri atau apa yang disampaikan oleh temannya tanpa andil dalam 

diskusi tersebut, peserta didik juga malas bertanya kepada guru apabila ada materi 

yang tidak peserta didik pahami, sedangkan guru sudah menyampaikan bahwasanya 

jika ada materi yang belum peserta didik pahami silahkan ditanyakan kepada guru, 

tetapi peserta didik hanya menghiraukan. Gambaran ini diperoleh hanya dari peserta 

didik di kelas XI SMA Negeri 1 Mamuju yang merupakan keseluruhan objek pada 

penelitian ini.  

Indikator adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya penghargaan 

dalam belajar, dan adanya kegiatan menarik dalam belajar, berada pada kategori 

sedang. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di lapangan bahwa peserta didik 

ketika akan menghadapi ujian peserta didik bersungguh-sungguh dalam belajar 

sehingga akan memperoleh hasil yang memuaskan, serta mengumpulkan tugas yang 

diberikan oleh guru sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Peserta didik giat dalam 

belajar karena guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berhasil 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran serta memberikan poin 

tambahan kepada peserta didik. Peserta didik lebih giat dalam belajar karena dalam 

proses guru menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik, seperti 

menggunakan model atau metode pembelajaran yang tidak menoton, serta guru juga 

kreatif dalam memberikan pembelajaran. Gambaran ini diperoleh hanya dari peserta 
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didik di kelas XI SMA Negeri 1 Mamuju yang merupakan keseluruhan objek pada 

penelitian ini.  

Indikator adanya harapan dan cita-cita masa depan dan adanya lingkungan 

belajar yang kondusif.  Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di lapangan bahwa 

peserta didik semangat dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang mana sesuatu yang 

dikerjakan tersebut bertujuan sesuai dengan harapan dan cita-cita yang diinginkan 

oleh peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif, rata-rata peserta didik lebih 

menyukai belajar dengan suasana yang kondusif. hal tersebut dikarenakan peserta 

didik lebih konsentrasi dalam belajar, tidak stres dan tegang, lebih bergairah dalam 

belajar, pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien, serta mendapatkan hasil 

belajar yang lebih baik. Gambaran ini diperoleh hanya dari peserta didik di kelas XI 

SMA Negeri 1 Mamuju yang merupakan keseluruhan objek pada penelitian ini. 

3. Pengaruh Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik (Y) Kelas XI di SMA Negeri 1 

Mamuju  

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, variabel 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel leadeship guru Pendidikan Agama Islam (X) dan 

motivasi belajar peserta didik (Y) berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data 

digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan oleh peneliti berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Data distribusi normal apabila sig > α 
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= 0,05. Pengujian normalitas data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila sig < α 

= 0,05. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS versi 24 for Windows. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka 

kesimpulan hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas Kolmogrof Smirnow (X-Y) 

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X-Y 0,200 Normal 

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji normalitas leadership guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 

Mamuju, diketahui nilai Kolmogrof-Smirnov signifikansi sebesar 0,200 dengan 

menggunakan taraf signfikansi 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih 

besar dari α ( 0,200 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data kompetensi 

leadership guru Pendidikan Agama Islam dan motivasi belajar peserta didik kelas XI 

di SMA Negeri 1 Mamuju berdisitribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk 

mengetahui hubungan yang berbentuk antara variabel independen dan variabel 

dependen secara parsial dan linear. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah 

data sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam (X) 

terhadap motivasi belajar peserta didik (Y) linear atau tidak. Kriteria pengujian 

linearitas dengan olahan SPSS versi 24 for Windows yaitu jika nilai sig deviation 

from linearity > α maka terdapat hubungan yang linear dan jika nilai sig deviation 

from linearity < α maka tidak terdapat hubungan yang linear. Hasil uji linearitas 
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untuk kompetensi leadership guru PAI dan motivasi belajar peserta didik yang 

disajikan delam bentuk tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.14 

Hasil Uji Linearitas (X-Y) 

Variabel F Sig Keterangan 

X-Y 24,111 0,736 Linear 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil analisis SPSS versi 24 for Windows diperoleh uji 

linearitas persamaan garis regresi dari baris deviation from linearity, yaitu Fhit (Tc) = 

24,111 dengan nilai signifikansi sebesar 0,736 dan menggunakan taraf 0,05. Nilai 

signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari α (0,736 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara kompetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 1 Mamuju. 

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji reegresi linear sederhana dengan 

melihat tujuan melihat pengaruh signifikan variabel kompetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 1 Mamuju. Adapun tabel hasil uji regresi linear sederhana yaitu: 

 
Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana  

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients 
T Keterangan 

Constant 48,129 
3,262 Berpengaruh 

Kompetensi Leadership (X) 0,407 
a. Dependent Variabel: Motivasi Belajar Peserta Didik (Y) 
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Dari output SPSS di atas, pada tabel coefisien pada kolom constand a adalah 

48,129 dan pada kolom b 0,407, sehingga persamaan regresinya: Ŷ = a + bx atau 

48,129 + 0,407 X. Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar 

α = 5% = 0,05. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 3,262 sedangkan ttabel = 

1,673 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 3,262 > 1,673). 

Dengan demikian kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam berpengaruh 

positif terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. 

 
Tabel 4.16 

Hasil Uji Siignifikansi Persamaan Regresi (X-Y) 

Model F Sig Keterangan 

Regresi 10,640 0,002
b 

Signifikan 

a. Dependen Variable : Motivasi Belajar 

b. Predictors (Constant), Kompetensi Leadership 

Dari output SPSS di atas, diperoleh data baris Regression yaitu Fhit (b/a) = 

10,640 dan p-value/Sig. = 0,002 < 0,05 atau H0 ditolak dan Ha diterima atau 

signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian, maka 

model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X, dengan kata lain ada 

pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam (X) terhadap 

motivasi belajar (Y) peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. 

d. Uji Korelasi 

Tabel 4.17 

Model Summary (X-Y) 

Variabel R R Square Keterangan 

X-Y 0,406
a 

0,165 
Ada Pengaruh 

16,5% 

a. Predictors (Constant), Kompetensi Leadership 

Dari output SPSS di atas, menjelaskan besarnya nilai koefisiensi/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,406. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R 
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Square) sebesar 0,165. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya 

persentase pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju adalah sebesar 

16,5% berada pada kategordai rendah sedangkan sisanya sebesar 83,5% dipengaruhi 

oleh faktor lain di luar dari variabel. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan, akan dikemukakan 

penelitian yang didapatkan. Kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju dikatakan 

baik, karena mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini dapat diliat 

pada analisis deskriptif berikut: 

1. Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Mamuju 

Kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar 

tugasnya sebagai seorang guru dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Maka dari itu kompetensi merupakan suatu hal yang sama sekali tidak 

dapat dipisahkan dari guru karena hal tersebut menunjang keberhasilan dari suatu 

proses belajar mengajar. 

Guru Pendidikan Agama Islam pada hakikatnya ada seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain atau peserta didik untuk 

melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi 

mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi lembaga, serta memotivasi dan 

mengarahkan pengikut untuk mencapai suatu tujuan. 
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Kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu 

kompetensi yang sangat perlu untuk dikembangkan. Selain itu, guru Pendidikan 

Agama Islam harus mengerti apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didikanya serta memotivasi seluruh warga sekolah agar ikut serta 

dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan islami yang ada di sekolah. Guru 

Pendidikan Agama Islam harus mampu menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan 

kegiatan keagamaan, baik yang sudah terlaksana maupun yang masih direncanakan. 

Misalnya kegiatan dzikir bersama pada hari jumat yang dilaksanakan setiap pekan, 

memperingati hari-hari besar Islam seperti maulid nabi Muhammad saw. Isra Mir’aj 

dan lain-lain. Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam mengorganisasikan potensi 

unsur sekolah. Menurut peneliti sebaiknya guru Pendidikan Agama Islam membuat 

kegiatan atau suatu organisasi seperti rohis. Dimana organisasi rohis ini bertujuan 

untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, menambah 

wawasan keilmuan yang berkaitan dengan agama khususnya dalam hal ibadah, 

aqidah, dan akhlak, dan membuat para peserta didik lebih cita terhadap agama Islam. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap 

kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Mamuju 

dengan jumlah responden sebanyk 56 orang dengan menggunakan instrument skala 

kompetensi leadership yang terdiri dari 11 perrnyataan, maka diperoleh nilai 

minimum dan maximum dari analisis deskriptif yaitu 29 dan 55. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat terdapat 8 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan persentase sebanyak 14,28%, 34 orang 

responden berada pada ketegori sedang  dengan persentase 60,71% dan 14 orang 

responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 25%. Jadi kompetensi 
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leadership guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Mamuju terletak pada 

kategori sedang dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 43,48. Hal ini diliat dari 

frekuensi terbanyak jumlah responden yang berada pada rentang nilai 38-49 sebanyak 

34 orang responden dengan persentase 60,71% yang berarti perlu ditingkatkan.  

Kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Mamuju sebenarnya indikator dari PMA No. 16 Tahan 2010, sudah terealisasikan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam, akan tetapi masih kurang, dilihat dari tanggapan 

peserta didik. Sehingga hasil penilaian yang diperoleh dari analisis deskriptif dan 

analisis inferensial didapatkan kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 1 Mamuju berada pada kategori sedang. 

Dengan melihat kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Mamuju yang paling sesuai dari indikator teori yang digunakan 

dengan kenyataan yang ada di sekolah yaitu pada Indikator kemampuan guru PAI 

menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan konseling dimana kondisi 

di lapangan bahwa guru PAI dalam melakukan pengajaran mampu menjadi innovator 

dengan menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang baru, mampu memotivasi 

peserta didiknya, memfasilitasi kebutuhan belajar maupun kegiatan keagamaan yang 

ada di sekolah, serta mampu menjadi pembimbing dan memberikan nasehat kepada 

peserta didik. Indikator yang kedua yaitu kemampuan dalam mengorganisasikan 

potensi unsur sekolah dan juga pada indikator kemampuan dalam menjaga, 

mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada 

komunitas sekolah  dimana kondisi di lapangan bahwa guru PAI memiliki 

kemampuan dalam melibatkan seluruh warga sekolah untuk melaksanakan 

pembudayaan pengamalan ajaran agama seperti diterapkannya budaya sopan, budaya 
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disiplin, dan budaya senyum, sapa, dan salam. Serta guru PAI memiliki kemampuan 

untuk menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan keagamaan serta 

guru mengarahkan peserta didik untuk menjaga lingkungan sekolah, dan guru juga 

mengajarkan peserta didik untuk saling bertoleransi dengan penganut agama lain di 

dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 

2. Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju 

Motivasi memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Peserta didik memiliki motivasi yang tinggi akan merasa senang, gembira, 

prodiktif, serta berminat dalam mengikuti proses belajar. Belajar dengan giat untuk 

berprsetasi di dalam kelas akan tetapi tetapi motivasi yang kuat justru dapat 

berpengaruh buruk terhadap keefektifan belajar peserta didik. Oleh kerana itu, peran 

guru dalam mengelola motivasi belajar peserta didik sangat penting. 

Menurut Purwanto R, motivasi ditandai dengan munculnya perasaan dan sifat 

seseorang artinya motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, sifat, dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Karena motivasi merupakan 

respon dari suatu aksi, motivasi akan terangsang dengan adanya tujuan. Perlunya 

motivasi dalam kegiatan belajar untuk mendorong kemauan dan daya penggerak pada 

peserta didik akan kebutuhan belajar. Dengan adanya motivasi peserta didik akan 

mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal. Sehingga apa yang sudah 

dipelajari oleh peserta didik akan lebh mudah diserap dan dipelajari. 

Dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik, peserta didik 

membutuhkan seseorang yang terus mendorongnya untuk lebih giat dalam belajar, 

seperti guru atau teman-teman disekitarnya. Sehingga diperlukan pendekatan dan 

metode yang tepat. Sehingga guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki 
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kemampuan menjadi seorang motivator, agar bisa memberikan motivasi-motivasi 

kepada peserta didiknya. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap 

motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju dengan jumlah 

responden sebanyk 56 orang dengan menggunakan instrument skala motivasi belajar 

peserta didik yang terdiri dari 16 perrnyataan, maka diperoleh nilai minimum dan 

maximum dari analisis deskriptif yaitu 52 dan 80. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat terdapat 11 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan persentase sebanyak 19,64%, 41 orang 

responden berada pada ketegori sedang  dengan persentase 73,21% dan 4 orang 

responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 7,14%. Jadi motivasi belajar 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju terletak pada kategori sedang 

dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 65,85. Hal ini diliat dari frekuensi terbanyak 

jumlah responden yang berada pada rentang nilai 60-72 sebanyak 41 orang responden 

dengan persentase 73,21% yang berarti hal ini masih perlu ditingkatkan.  

Pada hasil analisis motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 

Mamuju dapat dilihatfaktor yang mempengaruhi motivasi belajar antara lain yaitu 

faktor eksternal seperti ketertarikan. Minat, dan keinginan untuk belajar. Di mana 

faktor-faktor tersebut masih kurang karena dilihat dari tanggapan responden pada saat 

mengisi angket. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif dan 

analisis inferensial didapatkan bahwa motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 1 Mamuju berada pada kategori sedang. 

Dengan melihat kondisi di lapangan motivasi belajar peserta didik kelas XI di 

SMA Negeri 1 Mamuju yang paling sesuai dari indikator yang didasarkan pada teori 
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hamzah b uno yaitu pad Indikator adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya 

penghargaan dalam belajar, dan adanya kegiatan menarik dalam belajar, berada pada 

kategori sedang. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di lapangan bahwa 

peserta didik ketika akan menghadapi ujian peserta didik bersungguh-sungguh dalam 

belajar sehingga akan memperoleh hasil yang memuaskan, serta mengumpulkan 

tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Peserta didik 

giat dalam belajar karena guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang 

berhasil mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran serta memberikan 

poin tambahan kepada peserta didik. Peserta didik lebih giat dalam belajar karena 

dalam proses guru menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik, 

seperti menggunakan model atau metode pembelajaran yang tidak menoton, serta 

guru juga kreatif dalam memberikan pembelajaran.   

3. Pengaruh Kompetensi leadership Guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju  

Kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam berpengaruh terhadap 

motivasi belajar pesert didik. Sehingga guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki 

memiliki semua kompetensi seperti kompetensi pedagogik, kompetensi professional, 

kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kepemimpinan. Dalam 

mengajar guru sebagai seorang pendidik harus dapat menjadi teladan bagi peserta 

didik dan juga memberikan perilaku-perilaku yang menari motivasi peserta didik 

untuk ikut belajar, dan terkhusus pada guru Pendidikan Agama Islam harus dapat 

mengajak peserta didiknya untuk ikut serta aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada 

di sekolah maupun yang ada di luar sekolah.  
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Setelah dilakukan analisis deskriptif tentang komepetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 1 Mamuju, maka dilakukan analisis statistik inferensial dengan melakukan uji 

regresi linear sederhana. Persamaan regresinya diperoleh: Ŷ = a + bx atau 48,129 + 

0,407 X. Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar α = 5% 

= 0,05. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 3,262 sedangkan ttabel = 1,673 

artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 3,262 > 1,673). Dengan 

demikian kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam berpengaruh positif 

terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. 

Berdasarkan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai (t) yang diperoleh dari hasil 

perhitungan (thitung) = 3,262 lebih besar daripada nilai (t) yang diperoleh dari tabel 

distribusi (ttabel) =  1,673 dan juga p-value/Sig. = 0,002 < 0,05 atau H0 ditolak dan Ha 

diterima atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. 

Membuktikan bahwa kontribusi pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 

Mamuju yakni 16,5% sedangkan sisanya sebesar 83% dipengaruhi oleh faktor lain di 

luar dari variabel. Dengan demikian, regresi Y atas X adalah signifikan atau 

kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam berpengaruh terhadap motivasi 

belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. 

Selanjutnya keputusan pengujian ini adalah menerima hipotesis yang diajukan 

yaitu ada pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju. Adanya pengaruh 

disebabkan karena adanya keinginan guru untuk meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik yang lebih maksimal. 
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Hasil penelitian juga memiliki kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dianggap relevan oleh peneliti diuraikan sebagai berikut: 

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh kompetensi 

leadership guru Pendidikan Agama Islam terhadap kecerdasan komunikasi 

interpesonal di SMPN 1 Enrekang yang memperoleh hasil berdasarkan analisis 

statistik inferensial pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai (t) yang 

diperoleh dari hasil perhitungan (thitung) lebih besar daripada nilai (t) yang diperoleh 

dari tabel distribusi (ttabel). Dari hasil analisis didapattkan taraf nyaa (α) dan nilai tabel 

sebesar α=5% = 0,05 → α/2 = 0,025. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 2,835 

sedangkan nilai ttabel = 2,004 artinya  (thitung > ttabel = 2,835 > 2,004). Dengan demikian 

kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam berpengaruh positif terhadap 

kecerdasan komunikasi interpersonal peserta didik di SMPN 1 Enrekang yakni 75,4% 

yang berada pada kategori kuat. Sedangkan sisanya sebesar 24,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain.
1
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil hasil analisis data pada pembahasan telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di kelas 

XI SMA Negeri 1 Mamuju, berdasarkan hasil penelitian dengan 56 peserta 

didik sebagai sampel, 8 orang responden berada pada kategori rendah dengan 

persentase sebanyak 14,28%, 34 orang responden berada pada ketegori sedang 

dengan persentase 60,71%, dan 14 orang responden berada pada kategori tinggi 

dengan persentase 25%. Berdasarkan nilai rata-rata kompetensi leadership guru 

PAI yang mengajar di kelas XI SMA Negeri 1 Mamuju sebesar 43,48% berada 

pada kategori sedang. 

2. Motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju, berdasarkan 

hasil analisis penelitian dengan 56 peserta didik sebagai sampel, 11 orang 

responden berada pada kategori rendah dengan persentasee sebanyak 19,64%, 

41 orang responden berada pada ketegori sedang dengan persentase 73,21%, 

dan 4 orang responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 7,14%. 

Berdasarkan nilai rata-rata motivasi belajar peserta didik di kelas XI SMA 

Negeri 1 Mamuju sebesar 73,21% berada pada kategori sedang. 

3. Terdapat pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju, 

karena diperoleh nilai (t) yang diperoleh dari nilai hasil perhitungan (thitung) = 

3,262 lebih besar dari nilai (t) diperoleh dari tabel distribusi (ttabel) = 1,673, dan 
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juga p-value/Sig. = 0,002 < 0,05 atau signifikansi lebih kecil dari taraf 

kesalahan yang ditentukan (thitung > ttabel = 3,262 > 1,673). Membuktikan bahwa 

kontribusi pengaruh kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Mamuju 

yakni 16,5%, sedangkan sisanya sebesar 83,5% dipengaruhi oleh faktor lain di 

luar dari variabel. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian, maka penulis mengemukakan 

beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus 

kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah hendaknya memberikan pelatihan kepemimpinan kepada guru 

Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kompetensi leadership guru 

Pendidikan Agama Islam, agar guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam 

Kompetensi leadership guru Pendidikan Agama Islam sangat penting untuk 

dikembangkan. Hendaknya guru mengikuti pelatihan atau workshop tentang 

kepemimpinan. Selain itu, upayakan meningkatkan kompetensi yang lain terutama 

kompetensi professional yang berkaitan dalam pengelolaan kelas. Guru hendaknya 

mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membantu meningkatkan keimanan 

peserta didik kepada Allah swt. 
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3. Bagi peserta didik  

Mengingat pentingnya motivasi belajar bagi peserta didik sebagai dorongan 

agar peserta didik lebih bergairah dalam belajar hendaknya peserta didik lebih 

membiasakan mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh guru serta mengikuti 

seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan bahkan yang 

direncanakan oleh sekolah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Jika ingin melakukan penelitian yang serupa hendaknya menggunakan metode 

penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Adapun dengan selesainya skripsi 

yang sangat sederhana ini, penulis berharap semoga dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, khususnya yang ingin 

melakukan penelitian yang serupa. 
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