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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

            Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
sad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
dad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ta 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
za 
 

z} 
 

zet (dengan titik di 
bawah) 
 

 ع
 

„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

G 
 

Ge 
 ؼ 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

K 
 

Ka 
 ؿ 

 
lam 
 

L 
 

El 
 ـ 

 
mim 
 

M 
 

Em 
 ف 

 
nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
wau 
 

W 
 

We 
 هػ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

‟ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

Ye 
          

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

N Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَػيْػفََ 

 haula : هَػوَْؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 
 
 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a  َا 
kasrah i i  َا 
dammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah  dan ya‟ 

 

ai a dan i ََْػى 
 

fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>‟ 

َ َاَ|َ...ََ ى...ََ  

d}ammah dan wau ػػُػو 

a 

u 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya‟ i i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ػػِػػػى
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 mata : مػاَت
 rama : رَمَػى

 qila : قػِيْػلََ 

 yamutu : يػَمػوُْتَُ

4. Ta’ marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

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

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالَأطْفَاؿَِ  raudah al-atfal : رَوْضَػةَُ

َ َُ َالَػْفػاَضِػػلَةالَػْمَػدِيػْنػَةَُ  : al-madinah al-fadilah 

َُ َالَػْحِػكْػمَػػة  : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana : رَبػّػَناََ

 najjaina : نػَجّػيَْػػناََ

 al-haqq : الَػػْحَػقَّ

 nu“ima : نػُعّػػِمََ

 aduwwun„ : عَػدُوَ 

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

kasrah (َّى  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ــــ ـ

Contoh: 

 Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَػلػِىَ 

 Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَػرَبػػِىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  اؿ
(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
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qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّػمْػسَُ

َُ َالَزَّلػػْزلَػػَة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

َُ َالَػػْفَػلْسَػفَة  : al-falsafah 

 al-biladu : الَػػْبػػػِلَادَُ

7. Hamzah  

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

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

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

Contoh: 

 ta‟muruna : تػأَْمُػرُوْفََ

 „al-nau : الَػػنَّػوْعَُ

 syai‟un : شَػيْءَ 

 umirtu : أمُِػرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

hamzah. 

Contoh: 

   billah باِللهَِ  dinullah دِيػنَُْاللهَِ

Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
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jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum firahmatillah    هُػمَْفَِْرَحػػػْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(PUEBI). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

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

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

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

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

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi„a linnasi lallaz\i bi Bakkata mubrakan 

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

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

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

  

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta„ala  

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

Abual-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr H{amid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
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QS …/…: 4 = Q.S. al-An‟am /6: 135. 

MTs = Madrasah Tsanawiyah 

Kab  = Kabupaten 

Sisdiknas             = Sistem Pendidikan Nasional 

Permendiknas = Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

MGMP                = Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

X1 =  Kompetensi kepribadian Guru 

X2 =   Kompetensi sosial guru 

Y =  Karakter santri 

R        = Rentang Nilai  

                    = Data Terbesar 

                    = Data Terkecil. 

K                   = Kelas Interval  

N                   = Banyaknya data atau jumlah sampel. 

P        = Panjang Kelas Interval  

R                          = Rentang Nilai  

K                          = Kelas Interval. 

UUD =  Undang-Undang Dasar 

SD                        =  Standar Deviasi 

SMA                    =  Sekolah Menengah Atas 

                         =   Frekuensi untuk variabel 

Xi                        =  Tanda kelas interval  variabel 

                    =   Rata-rata 

SD      = Standar Deviasi     

                   = Frekuensi     
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Xi                          = Titik Tengah. 

P        = Angka Persentase 

F                  = Frekuensi yang dicari persentasenya  

N                  = Banyaknya sampel responden. 

 = Nilai Chi-kuadrat hitung 

          = Frekuensi hasil pengamatan 

 = Frekuansi harapan 

µ                    = rata-rata 

Sig        = Signifikan 

P                             =  Angka Presentase 

R                     =  Rentang nilai  

K =  Kelas interval 

R                             =  Regresi 

α = Alfa 

≠ =  Pengaruh 

N =  Jumlah Populasi 

SPSS = Statistical  

Ho = Hipotesis Nihil 

Ha = Hipotesis Alternatif 

         mean                     = Rata-rata 
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                                         ABSTRAK 

 

Nama            :Nurhafidah 

Nim              :80200218022 

Judul         :Persepsi Peserta Didik tentang Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan 

Kompetensi Sosial Guru terhadap Karakter Peserta Didik di 

Pondok Modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar 

 

                Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi peserta didik tentang 

kompetensi kepribadian guru, kompetensi sosial guru, dan karakter santri di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟Lassang Takalar, serta menguji pengaruh kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial guru terhadap karakter santri di pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

 Jenis penelitian ini adalah ex post facto dengan pendekatan kuantitatif asosiatif.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik tingkat madrasah tsanawiyah 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar dengan jumlah keseluruhan adalah 203 peserta didik, 

sampel dalam penelitian ini yaitu 25% dari jumlah populasi yaitu 50 peserta didik dengan 

menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

              Hasil penelitian diperoleh: 1) hasil perhitungan statistik deskriptif kompetensi 

kepribadian guru di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar adalah 58% yang 

berarti dalam kategori baik. 2) hasil perhitungan statistik deskriptif kompetensi sosial 

guru di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar adalah 34% yang berarti 

dalam kategori baik. 3) hasil perhitungan statistik deskriptif karakter santri di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar adalah 42% yang berarti dalam kategori baik. 

4) hasil perhitungan statistik inferensial kompetensi kepribadian guru berpengaruh 

sebesar 11,8% terhadap karakter santri dan sisanya 88,2% dipengaruhi oleh variabel lain. 

5) hasil perhitungan statistik inferensial kompetensi sosial guru berpengaruh sebesar 

25,2% terhadap karakter santri dan sisanya 74,8% dipengaruhi oleh variabel lain. 6) hasil 

perhitungan statistik inferensial kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru 

secara bersama berpengaruh sebesar 25,6% terhadap karakter santri di pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar dan sisanya 74,4% dipengaruhi oleh variabel lain.  
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ABSTRACT 

Name             : Nurhafidah 

Reg Number : 80200218022 

Tittle             : The Influences of Teachers’ Personal and Social Competences 

on Students’ Characters at Modern Islamic Boarding School of 

Mahyajatul Qurra’ of Lassang Takalar 

 

The major purpose of this research was to investigate the teachers‟ 

personal and social competences as well as students‟ characters at Modern 

Islamic Boarding School of Mahyajatul Qurra' of Lassang Takalar. This 

research also aimed to investigate the influences of teachers‟ personal and 

social competences on students‟ characters at the school. 

The methodological approach taken in this study was ex post facto 

research method by using quantiative approach of associative model. The 

population of this research was all the students at Modern Islamic Boarding 

School of Mahyajatul Qurra' consisted of 203 students. 50 students were 

selected as the samples of this research which were 25% of the total population. 

The samples were selected by using the method of proportionate stratified 

random sampling. The data collection methods used in this research were 

questionnaires, interviews, and document analysis. The analysis was conducted 

by using descriptive and inferential statistical analysis. 

The findings of this study indicated that: 1) The teachers‟ personal 

competences, teachers‟ social competences, and students‟ characters were 

considered to be in the high category; 2) the results of inferential statistical 

calculations indicated that the p-value < α (0.007 < 0.05). Therefore, H0 is 

rejected. This result implies that the teachers‟ personal competences have an 

effect of 11.8% on the students‟ characters; 3) the results of inferential 

statistical calculations indicated that the p-value < α (0.000 < 0.05). Therefore, 

H0 is also rejected. This result implies that the teachers‟ social competences 

have an effect of 25.2% on the students‟ characters; 4) Finally, the results of 

inferential statistical calculations indicated that the p-value < α (0.000 < 0.05). 

Therefore, H0 is also rejected. This result implies that the teachers‟ personal and 

social competences have effects of 25.6% on the students‟ characters. Other 

variables of 74.5%, which were not discussed in this study, have been suggested 

to influence the students‟ characters at Modern Islamic Boarding School of 

Mahyajatul Qurra'. 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

             Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia kunci utamanya terletak pada 

guru. Guru berperan sebagai pembimbing, pemimpin pembelajaran, fasilitator, 

motivator, stimulator dan sekaligus pusat inisiatif pembelajaran.
1
  Dalam UU RI 

Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1 menyatakan 

guru adalah pendidik profesional, yang tugas utamanya adalah mendidik, 

mengajar, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

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

menengah.
2
  Menjadi  guru profesional bukanlah hal yang mudah, karena guru 

profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki 

pengalaman dibidangnya. Selain itu guru profesional  juga memiliki amanah dan 

tanggung jawab yang besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Berdasarkan 

Undang-Undang yang telah dipaparkan di atas, tugas utama guru bukan hanya  

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

akan tetapi lebih dari itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi.  

              Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalnya yang ditampilkan melalui unjuk kerja.
3
 Kompetensi sangat erat  

                                                           
             

1
Mualimul Huda, “Kompetensi Kepribadian Guru dan Motivasi Belajar Siswa (Studi 

Korelasi pada Mata Pelajaran PAI)”. Jurnal Penelitian, vol. 11 no. 2 (Agustus 2017), h. 239.   
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/3170 (Diakses 2 April 

2020). 

            
2
M. Shabir U, “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan 

Kewajiban, dan Kompetensi Guru)”.  Jurnal Auladuna, vol. 2 no. 2 (Desember 2015), h. 221. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/download/878/848 (Diakses 2 April 

2020). 

           
3
Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 23.  

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/3170
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/download/878/848
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hubungannya dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dengan adanya bukti 

yang kongkrit dalam bidang tertentu. Guru sebagai seorang pendidik maka harus 

memiliki kompetensi. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

pendidik. Keempat kompetensi ini saling berkaitan dan telah dicantumkan dalam 

undang-undang.  

             Berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV 

Pasal 10 ayat 91 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kompetensi. 

Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan 

sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
4
 Dari keempat kompetensi 

tersebut, penulis hanya membatasi pada dua kompetensi yaitu kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial, karena menurut pandangan penulis kedua 

kompetensi tersebut yang lebih menyentuh pada pembentukan karakter peserta 

didik. 

             Menurut Pasal 28 ayat (3) butir B Peraturan Pemerintah RI No 19/ tahun 

2005 tentang Standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa kompetensi 

kepribadian guru ialah kemampuan kepribadian  yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
5
 Sedangkan 

kompetensi sosial dalam Standar nasional pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir D 

dikemukakan bahwa kompetensi sosial ialah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
6
 Sehingga 

                                                           
           

4
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang  

Guru dan Dosen. 

           5Republik  Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

           
6
Republik  Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 
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pribadi seorang guru memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan 

pendidikan, khususnya pada kegiatan pembelajaran serta perilaku peserta didik. 

             Pribadi seorang guru juga sangat berperan dalam pembentukan karakter 

peserta didik. Di samping itu, seorang guru juga harus memiliki kompetensi sosial 

dimana kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.  

            Sehubungan dengan uraian di atas, setiap guru harus memiliki kompetensi 

yang memadai. Dalam hal ini guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai 

pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia menjadikan proses 

pembelajaran sebagai ajang pembentukan karakter serta perubahan sikap, 

sehingga peserta didik mampu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di 

sekitarnya baik itu di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.             

            Kepribadian dan karakter guru yang matang dan kokoh dapat menjadi 

teladan dan sumber inspirasi bagi peserta didiknya. Kualitas hubungan psikologis 

antara guru dengan peserta didik seperti ini hanya akan tercipta apabila didukung 

oleh kepribadian dan interaksi sosial guru yang baik.
7
 Dengan kepribadian dan 

interaksi sosial guru yang baik akan melahirkan peserta didik yang berkarakter 

baik pula. Sebab, kepribadian dan interaksi sosial merupakan aspek penting dalam 

pembentukan karakter peserta didik.  

              Hal ini disebabkan manusia adalah mahluk yang suka mencontoh. 

Termasuk dalam mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. Oleh 

karena itu kepribadian dan interaksi sosial guru memiliki konstribusi terhadap 

                                                           
             

7
Abdul Hadi Mustofa dkk, “Membangun Karakter Siswa Melalui Kompetensi Kepribadian 

Guru Berbasis Prososial Behaviour”, Briliant Jurnal Riset dan Konseptual, vol. 3 no. 4 (November 

2018), h. 366. https://www.researchgate.net/publication/329081455MembangunKarakterSiswa 

melaluiKompetensiKepribadianGuruBerbasisPrososialBehaviour (Diakses 2 April 2020). 

https://www.researchgate.net/publication/329081455Membangun
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pembentukan karakter peserta didik. Karena sikap seorang guru akan membawa 

pengaruh positif terhadap peserta didiknya.  

              Di sisi lain guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial akan sangat membantu upaya pengembangan karakter peserta didiknya. 

Sebagai sosok yang bisa digugu (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan ditiru 

(dicontoh sikap/ perilakunya), maka secara psikologis peserta didik cenderung 

merasa yakin dengan apa yang sedang diajarkan guru. Selain itu dalam 

aplikasinya di sekolah, guru adalah sosok yang mempunyai peranan penting  

dalam pembentukan karakter.   

             Karakter merupakan hal yang penting dan mendasar bagi seseorang. 

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menanamkan karakter 

melalui proses pembelajaran, karena begitu pentingnya karakter dalam lembaga 

formal.
8
 Pendidikan karakter ialah suatu sistem yang menanamkan nilai-nilai 

karakter kepada seorang individu, yang meliputi: ilmu pengetahuan, kemampuan 

dan tindakan untuk dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap dirinya 

sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya.
9
 Melalui pendidikan karakter dapat 

dibentuk kualitas manusia yang memiliki kehalusan budi dan jiwa, memiliki 

kecemerlangan pikir, kecekatan raga, dan memiliki kesadaran penciptaan dirinya. 

            Selain itu pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan 

nasional. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan  

Nasional pasal 3 menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ,sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

                                                           
           

8
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan 

(Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 1.  

          9Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 

h. 13. 
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jawab.
10

 Amanah Undang-Undang No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan  

Nasional pasal 3 bermaksud agar pendidikan membentuk insan yang cerdas dan 

berkepribadian atau berkarakter, sehingga akan melahirkan generasi bangsa yang 

tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta 

agama.
11

Atas dasar itulah pendidikan karakter sangat penting diterapkan dalam 

lembaga formal, karena pendidikan karakter menjadi tumpuan harapan untuk 

generasi di masa depan yang memiliki moral serta akhlak yang baik dan berguna 

bagi bangsa dan negara.   

             Pembentukan karakter dimulai dari kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial yang dimiliki oleh pendidik yang kemudian dikembangkan 

kepada peserta didik. Guru sebagai agen of change dengan kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial yang dimiliki dapat membentuk karakter 

peserta didiknya, namun apa yang akan terjadi jika kompetensi kepribadian guru 

masih rendah. Hal ini dapat kita lihat karena banyaknya kasus-kasus yang telah 

terjadi terkait “rendahnya” kepribadian seorang guru. Tindakan kekerasan yang 

dilakukan oleh sejumlah guru dibeberapa lembaga sekolah, baik berupa kekerasan 

fisik maupun kekerasan psikis merupakan dampak dari rendahnya kepribadian 

seorang guru. 

            Selain itu, marak pula kasus tentang tindakan pelecehan seksual yang 

dikutip dari Dwi Wurdaningsih (Republika) dimana guru melakukan pelecehan 

seksual terhadap peserta didiknya. Adapun titik lemah kepribadian guru saat ini 

adalah kurangnya keberanian guru untuk bertindak jujur, berakhlak mulia dan 

dapat diteladani peserta didiknya serta masyarakat sekitar. Ketidakjujuran guru 

dapat dilihat dari maraknya sejumlah pemalsuan dokumen portofolio, pemalsuan 

                                                           
           10

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

Sistem Pendidikan Nasional, bab II, pasal 3. 

          11
Ega Jalaluddin, “Pentingnya Pembentukan Karakter”, Kompasiana, 24 Juni 2015.    
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karya ilmiah yang dilakukan guru, serta mark up nilai demi kelulusan peserta 

didik.
12

  

             Tindakan tersebut bukanlah cerminan kejujuran, dan ketakwaan yang 

pantas diteladani. Faktor lain disebabkan kestabilan emosi dan kedewasaan 

kepribadian juga memicu rendahnya kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh 

guru karena guru harus belajar mengembangkan diri mencapai kedewasaan, 

kepribadian yang mantap dan stabil . Guru harus lebih banyak belajar untuk 

menjadi pribadi yang dewasa dan otonom. Idealnya guru harus mampu mengelola 

perubahan diri sendiri atas dasar kesadaran kritis demi tercapainya kinerja 

profesional dalam derajat yang optimal. Dari fenomena di atas dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi kepribadian guru pada kenyataannya masih jauh dari yang 

diharapkan.  

              Begitu pula dengan kompetensi sosial guru, banyak ditemukan guru 

ataupun tenaga pendidik yang mempunyai nilai kompetensi sosial rendah. 

Rendahnya nilai kompetensi sosial guru disebabkan guru tidak ingin bergaul 

dengan lingkungan sekitarnya terutama dengan peserta didiknya. Sehingga proses 

pembelajaran di kelas sering tidak kondusif karena adanya prasangka dari peserta 

didik tentang kepribadian gurunya yang tidak sesuai dengan norma-norma yang 

ada.
13

  

             Faktor lain penyebab rendahnya kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial guru di Indonesia karena pengembangan kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial relatif terbatas karena dikembalikan pada pribadi masing-

masing. Sedangkan pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional lebih 

diprioritaskan. Di sisi lain upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan 

                                                           

         
12

Dwi Wurdaningsih, “Rendahnya Kompetensi Kepribadian Guru”, Republika, 18 April 

2019.    
          13

”Rendahnya Kompetensi Guru Menjadi Permasalahan Pendidikan di Indonesia Ditinjau 

dari Sudut Pandang Sosiologi”, Kompasiana, 6 April 2020.  
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pedagogik dan profesional guru telah banyak dilakukan melalui pelatihan, 

workshop, maupun pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) 

akan tetapi berbeda halnya dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 

Selama ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru masih kurang 

menyentuh pada peningkatan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru.  

              Hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini, bahwa untuk membentuk 

karakter peserta didik dibutuhkan guru yang berkompeten dalam bidangnya,  

karena sulit rasanya bagi pendidik dalam membentuk karakter peserta didiknya 

jika dirinya sendiri sebagai agen perubahan masih banyak mengalami kekurangan.    

             Melalui pengamatan awal yang dilakukan peneliti dan hasil wawancara 

kepala madrasah dan beberapa guru di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar pada bulan Maret 2020, maka peneliti memperoleh informasi 

terkait karakter yang telah diterapkan di pondok tersebut yaitu karakter religius, 

jujur, dan disiplin. Ketiga karakter tersebut lebih diutamakan dengan alasan 

bahwa santri/wati terlebih dahulu harus dibekali dengan nilai-nilai religius, 

kejujuran, dan kedisiplinan selama berada di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang akan tetapi dalam penerapan ketiga karakter tersebut masih terdapat 

kendala. Kendala yang pertama, masih terdapat santri/wati yang malas 

mengerjakan sholat lima waktu, walaupun sholat lima waktu telah menjadi 

rutinitas sehari-hari, kedua masih terdapat santri/wati yang mengambil barang 

milik temannya tanpa izin, ketiga masih terdapat santri/wati yang tidak tepat 

waktu dalam mengikuti kegiatan yang ada di pondok.  

            Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih untuk meneliti tentang 

pengaruh kompetensi kepribadian dan sosial guru terhadap karakter santri di 

pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 
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B. Rumusan Masalah 

             Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi kepribadian guru di pondok modern Mahyajatul 

Qurra‟ Lassang Takalar?  

2. Bagaimana kompetensi sosial guru di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar?  

3. Bagaimana karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang 

Takalar?  

4. Seberapa besar pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

santri  di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar? 

5. Seberapa besar pengaruh kompetensi sosial guru terhadap karakter santri  

di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar? 

6. Seberapa besar pengaruh secara bersama antara kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial guru terhadap karakter santri di pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar? 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna variabel 

yang diteliti yaitu:  

a. Kompetensi Kepribadian Guru 

         Kompetensi kepribadian ialah kemampuan yang harus dimiliki guru 

untuk menjadi pribadi yang mantap, stabil, dewasa arif, berwibawa, dan berakhlak 

mulia. Indikator yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: 1) bertindak sesuai 

dengan norma agama, hukum dan sosial, 2) menampilkan diri sebagai pribadi 

yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 3) 

menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
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berwibawa, 4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan percaya diri , 5) menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Sedangkan alat analisis 

yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

b. Kompetensi Sosial Guru 

         Kompetensi sosial guru ialah kemampuan seorang guru dalam 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, teman sejawat, 

orang tua peserta didik, dan masyarakat. Indikator yang diteliti dalam penelitian 

ini meliputi: 1) bersikap insklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif, 2)  

berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun, 3) beradaptasi di tempat tugas 

di seluruh wilayah RI, 4) berkomunikasi dengan komunitas profesis sendiri dan 

profesi lain. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. 

Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. 

c. Karakter Santri 

         Karakter adalah ciri khas perilaku atau sifat yang dimiliki seorang 

individu yang membedakan dirinya dengan orang lain. Ada delapan belas nilai-

nilai karakter versi Kemendiknas, akan tetapi yang peneliti maksud pada 

penelitian ini hanya tiga nilai karakter yaitu nilai karakter religius, jujur, dan 

disiplin peserta didik. Indikator yang diteliti dalam penelitian ialah: 1) karakter 

religius ialah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama yang dianutnya, 

2) karakter jujur merupakan perilaku yang dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, 3) karakter disiplin adalah sikap atau tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh dalam berbagai ketentuan dan peraturan. 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan wawancara. 
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Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik 

inferensial. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kompetensi kepribadian guru di pondok modern Mahyajatul 

Qurra‟ Lassang Takalar.  

2. Mengetahui kompetensi sosial guru di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar.  

3. Mengetahui karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟Lassang 

Takalar.  

4. Menguji pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap karakter santri di 

pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

5. Menguji pengaruh kompetensi sosial guru terhadap karakter santri di 

pondok modern Mahyajatul Qurra‟Lassang Takalar. 

6. Menguji pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru 

terhadap karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang 

Takalar. 

2. Kegunaan Teoritis  

             Sebagai suatu karya ilmiah, tesis ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi pemikiran yang signifikan di kalangan para pemikir dan intelektual, 

sehingga menambah khasanah keilmuan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan keilmuan dalam bidang pendidikan serta meningkatkan 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru terhadap karakter santri. 

Penulis juga berharap tulisan ini menjadi  tambahan literatur, bagi siapa saja yang 

membutuhkannya di perpustakaan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 
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3. Kegunaan Praktis  

a. Pimpinan Pesantren/ Kepala Sekolah  

            Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan dengan memperhatikan kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial guru.  

b. Bagi Pendidik/ Guru 

            Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru terhadap karakter santri. 

c. Bagi Peneliti 

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti 

dan peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian 

guru, kompetensi sosial dan karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar serta sebagai bahan referensi yang relevan dengan kajian ini.
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                                                          BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kompetensi Kepribadian Guru 

1. Pengertian Kompetensi Kepribadian Guru 

              Kompetensi berasal dari kata bahasa inggris “competence” yang memiliki 

arti kemampuan atau kecakapan.
1 Kompetensi ialah kumpulan perilaku, 

pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki seorang guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi dapat diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan media dan 

sumber belajar yang efektif.
2
 Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan 

yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tertentu yang dilandasi 

dengan pengetahuan dan  keterampilan yang dimiliki.  

              Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap 

(daya kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk 

perbuatan. Kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan, pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak dalam melaksanakan tugas atau pekerjaanya. Di sisi lain kompetensi 

juga merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, 

pemahaman, apresiasi dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk 

berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar 

kualitas dalam pekerjaan nyata.
3
 Jadi kompetensi ialah seperangkat pengetahuan, 

                                                           
               

1
Tisa Susetyowati dan Susena, Hubungan Kompetensi Kepribadian Guru Dengan Prestasi 

Belajar Siswa di SMP Muhammadiyah 2 Kalasan, Jurnal Citizenship, vol. 3 no. 4  (Juli 2013) h. 2. 
http://journal.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/view/6402 (Diakses 8 Januari 2021). 

               
2
Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 

Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2015), h. 28. 

              3Saiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 23.   
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keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki seorang pendidik, dihayati dan 

dikuasai agar dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.               

              Beberapa pendapat terkait kompetensi, menurut Agus Wibowo dan 

Hamrin bahwa kompetensi berkenaan dengan kecakapan seseorang dalam 

melaksanakan tugas pokok untuk mencapai standar mutu dalam unjuk kerja.
4
 

Sedangkan menurut Hionik kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, dan kualitas yang mendukung dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan oleh seseorang.
5
 Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa 

kompetensi merupakan kemampuan dasar, keahlian, pengetahuan, serta 

keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya.  

             Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kompetensi, Gordon 

menjelaskan beberapa ranah dalam konsep kompetensi: 1) pengetahuan, ialah 

kesadaran dalam kognitif; 2) pemahaman, yaitu kedalaman kognitif dan afektif 

individu; 3) kemampuan, yaitu sesuatu yang dimiliki peserta didik untuk 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya; 4) nilai, merupakan standar 

perilaku yang telah diyakini dan menyatu dalam diri seseorang; 5) sikap, ialah 

perasaan terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar; 6) minat, yaitu 

kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang diinginkannya.
6
                    

              Konsep kompetensi yang telah disebutkan oleh Gordon merupakan 

bagian terpenting dari kepribadian individu, dimana seseorang yang memiliki 

kompetensi harus mencakup pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap 

                                                           
           4Agus Wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi 

& Karakter Guru (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 10.   

           
5
Nur Rafiah Darojah dan Hady Siti Hadijah, “Analisis Pengaruh Kompetensi Kepribadian 

Guru dengan Motivasi Belajar Sebagai Variabel Intervening Terhadap Prestasi Belajar Siswa  

Kelas X Administrasi Perkantoran”. Jurnal Pendidikan Manajemen  Perkantoran, vol. 1 no. 1 

(Agustus 2016), h. 110. http://Jurnal.untan.ac.id/indek.php/jvip/article/view/ 2016/2017. (Diakses 

1 April 2020). 

           6Rina Febriana, Kompetensi Guru (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 2. 

http://jurnal.untan.ac.id/indek.php/jvip/article/view/
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dan minat. Sehingga kompetensi dapat diukur dari perilaku individu yang 

bersangkutan di tempat kerja atau dalam berbagai situasi.  

              Kompetensi jika digabungkan dengan profesi guru, maka kompetensi 

guru mengandung arti kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan layak, atau kemampuan dan 

kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi ialah 

komponen yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi guru dalam melaksanakan 

profesinya. Sebab kompetensi merupakan faktor yang memengaruhi tercapainya 

tujuan pembelajaran dalam pendidikan formal, akan tetapi guru tidak berdiri 

sendiri, karena kompetensi guru dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

latar belakang pendidikan dan pengalaman serta lamanya mengajar. 

            Kompetensi guru dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan 

calon guru, untuk meningkatkan kualitas dari seorang guru serta dapat dijadikan 

pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru. Selain itu, 

kompetensi juga penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar 

dan hasil belajar peserta didik.
7
 Guru merupakan bagian dasar dari sistem 

pendidikan yang memiliki peran penting dan menentukan kualitas pendidikan. 

Sehingga kompetensi guru berkaitan erat dengan kemampuan seorang tenaga 

pengajar atau tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. 

          Terkait kompetensi guru ini, Allah berfirman dalam QS Al-An‟am/6: 135.  

ۖٞ فَسَوۡفَ تَعۡلهَُونَ  َٰ نَكََىتَكُِمۡ إنِِّّ عََمِل  ِۚ  قُلۡ يََٰقَوۡمِ ٱعۡهَلُواْ عََلَ ارِ َٰقِبَةُ ٱلدَّ نَو تكَُونُ لََُۥ عَ
َٰلهُِونَ     (351) إىَِّهُۥ لََ يُفۡلحُِ ٱلظَّ

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 
sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui,  
siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. 

                                                           
             7Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 64.    



15 
 

 
 

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 
keberuntungan.

8
 

              Berdasarkan ayat di atas, mengisyaratkan bahwa kompetensi merupakan 

suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan melakukan 

pekerjaannya termasuk guru, agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana 

dengan baik. Sebab guru yang tidak menguasai kompetensi, maka akan sulit untuk 

mencapai hasil tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

             Menurut UUD RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 

berbunyi: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, seritifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
9
 Keluarnya UUD RI No. 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen ini memberikan gambaran bahwa guru harus memiliki 

seperangkat kompetensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga 

pendidik.  

             Kompetensi-kompetensi yang meliputi keprofesionalan guru berdasarkan 

Undang-Undang No 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, dapat dilihat dari 

empat kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan 

sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
10

 Keempat kompetensi ini 

memiliki indikator-indikator tertentu yang memberikan jaminan bahwa 

keempatnya dapat dilaksanakan dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif, baik 

melalui pendidikan pra jabatan, in serving training, diklat tertentu, dan lain 

sebagainya.    

                                                           

            8Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 

2015), h. 145.  

           
9
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang  

Guru dan Dosen, bab IV, pasal 8. 

           
10

Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang  Guru dan Dosen, bab IV, pasal 10. 
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            Guru merupakan sosok sentral sekaligus model yang dapat dilihat dan 

dicontoh langsung aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan aktivitas sosial 

dalam lingkup pendidikan maupun dalam bermasyarakat. Oleh karena itu sebagai 

seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik. 

            Kepribadian bahasa Inggrisnya personality berasal dari bahasa Yunani 

“per” dan “sconare” yang berarti topeng, tetapi juga berasal dari kata“personae” 

yang berarti pemain sandiwara, yaitu pemain yang memakai topeng tersebut.
11

 

Kepribadian adalah sikap atau tingkah laku yang menjadi ciri khas individu.  

            Menurut tinjauan psikologi, kepribadian pada prinsipnya adalah susunan 

atau kesatuan antara aspek perilaku mental (pikiran, perasaan, dan sebagainya) 

dengan aspek perilaku behavioral (perbuatan nyata). Aspek-aspek tersebut 

berkaitan secara fungsional dalam diri seorang individu, sehingga membuatnya 

bertingkah laku secara khas dan tetap.
12

 Tingkah laku yang khas tersebut 

merupakan kemampuan penyesuaian diri (adaptasi) seseorang yang bersifat unik,  

sebab setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda.  

             Kepribadian guru merupakan titik tumpu sebagai penyeimbang antara 

pengetahuan mengenai pendidikan dan keterampilan melaksanakan profesi 

sebagai guru terutama dalam bidang pembelajaran. Jika titik tumpu ini kuat, maka 

pengetahuan dan keahlian bekerja secara seimbang dan dapat menimbulkan 

perubahan perilaku yang positif dalam pembelajaran. Namun jika titik tumpu ini 

lemah, yaitu dalam keadaan kepribadian guru tidak banyak membantu, maka 

                                                           
            

11
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Cet. 7; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), h. 136.  

            12
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Cet. 22; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2017), h. 225. 
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pengetahuan dan keterampilan guru tidak akan efektif digunakan, bahkan dapat 

merusak keseluruhan proses dan hasil pendidikan.
13

  

            Kepribadian guru yang baik akan menjadi acuan untuk melaksanakan 

tugasnya dengan baik, profesional dan dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena 

itu guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa serta dapat 

menjadi teladan bagi peserta didiknya. Selain itu kepribadian guru yang 

diharapkan adalah kepribadian yang memiliki pengaruh terhadap perilaku atau 

akhlak peserta didik. Kepribadian guru merupakan cerminan bagi peserta 

didiknya. Oleh karena itu faktor terpenting bagi seorang guru adalah 

kepribadiannya.  

             Kepribadian seorang guru yang akan menentukan apakah ia bisa menjadi 

pendidik yang baik bagi peserta didiknya atau justru ia menjadi perusak atau 

bahkan penghancur peserta didiknya. Peserta didik merupakan generasi penerus, 

terutama mereka yang masih duduk di sekolah dasar dan menengah, yang masih 

atau sedang mengalami kegoncangan jiwa. Guru merupakan panutan (teladan, 

contoh yang baik) yang akan ditiru oleh para peserta didiknya. Bukan hanya hal-

hal yang baik, bahkan hal-hal yang buruk pun akan mereka tiru. Apalagi di zaman  

modern ini, banyak hal yang dapat dilihat langsung oleh peserta didik 

menggunakan media sosial, apabila terdapat seorang guru yang bertindak/ 

bersikap yang tidak sesuai norma maka peserta didik dapat langsung meniru apa 

yang dilakukan oleh gurunya. Oleh sebab itu kepribadian seorang guru sangat 

penting bagi peserta didik, karena satu kesalahan yang dilakukan guru akan 

dicontoh pula oleh peserta didiknya.  

                                                           

         13
Bambang Wahrudin dan Mukhibat,“Pola Pembinaan Kompetensi Kepribadian dan 

Kompetensi Sosial Guru di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo”, Jurnal Pendidikan Islam, vol. 11 

no. 2 (2017), h. 138. http://Journal.walisongo.ac.id/index.php/nadwa (Diakses 6 Januari 2021). 
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              Esensi kompetensi kepribadian guru semuanya bermuara ke dalam intern 

pribadi guru. Tampilan kepribadian guru akan lebih banyak memengaruhi minat 

dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Selain itu, pribadi guru  

yang santun, respek terhadap peserta didik, jujur, ikhlas dan dapat diteladani, 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam membentuk 

kepribadian peserta didik.
14

 Kompetensi kepribadian guru adalah seperangkat 

kemampuan tertentu yang melekat dalam diri seorang guru dalam upaya 

mengemban tugas serta menjadi pembeda antar profesi guru dengan profesi 

lainnya. 

              Sedangkan menurut Sumardi dalam Ramayulis, kompetensi kepribadian 

ialah seseorang yang memiliki sifat ulet, tangguh, mampu menghadapi tantangan 

atau kesulitan, selalu berpikir positif terhadap orang lain, dan memiliki komitmen 

dan tanggung jawab.
15

 Chaerul Rochman mengatakan bahwa kompetensi 

kepribadian guru merupakan kemampuan seseorang atau personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta 

dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
16

 

               Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kompetensi kepribadian guru 

adalah sikap guru yang dapat menjadi panutan, mempunyai kestabilan emosi, 

bersikap dewasa, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab bagi peserta didiknya. 

Sehingga dapat membentuk akhlak atau karakter peserta didik, menjadi lebih baik 

yang diwujudkan dengan akhlakul karimah sesuai dengan tujuan pendidikan 

agama islam. 

                                                           
             

14
Anastasia Dewi Anggraeni, Kompetensi Kepribadian Guru Membentuk Kemandirian 

Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak, vol. 3, no. 2 (September 2017), h. 31. 

https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady/article/view/1529 (Diakses 9 Januari 

2021). 

          
15

Ramayulis, Profesi & Etika Keguruan (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 55.   

           
16

Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru; 

Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa (Cet. I; Bandung: Nuansa Cendikia, 2013), 

h. 29. 

https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady/article/view/1529
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2. Indikator Kompetensi Kepribadian Guru 

            Sebagai seorang guru hendaknya mengetahui dan menyadari bahwa 

kepribadian yang dimilikinya akan  tercermin pada peserta didiknya. Kepribadian 

guru tersebut akan diserap dan dicontoh oleh peserta didik menjadi unsur dalam 

kepribadiannya yang sedang tumbuh dan berkembang. Merujuk pada Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan, 

kompetensi kepribadian guru meliputi:  

1) Kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa. 

           Guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa yang 

indikatornya bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial. Kebanggaan 

sebagai pendidik akan menjadi dasar dalam bertindak sesuai dengan norma. Rasa 

bangga harus ditanamkan dari awal ketika akan menjadi guru. Selain itu untuk  

menjadi guru profesional dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, serta 

dapat dipertanggung jawabkan maka seorang guru harus memiliki kepribadian 

yang mantap, stabil dan dewasa. Hal ini  sangat penting bagi seorang pendidik, 

karena banyak masalah kepribadian yang disebabkan oleh faktor kepribadian yang 

kurang mantap dan stabil. 

              Kestabilan emosi yang tidak terkontrol membuat guru melakukan 

tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan yang mengakibatkan rusaknya 

citra dan hilangnya martabat seorang guru.
17

 Ujian berat bagi guru adalah adanya 

rangsangan yang sering memancing emosinya karena guru harus menghadapi 

peserta didik dengan berbagai macam watak atau karakter. Sehingga kedewasaan 

seorang guru dapat dilihat dari kestabilan emosinya dan bagaimana ia berusaha 

bersikap sabar memahami watak atau karakter peserta didiknya. Untuk itu, 

                                                           
             

17
Samsul Nizar dan Zainal Efendi, Pendidik Ideal Bangunan Character Building (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h. 245.  
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diperlukan latihan mental agar guru tidak mudah terbawa emosi dan 

melampiaskan amarahnya.  Sebab, jika guru marah akan mengakibatkan peserta 

didik menjadi takut. 

             Secara psikologis rasa takut terhadap guru akan berdampak pada turunnya 

minat peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, serta dapat menganggu 

konsentrasi belajarnya.
18

 Sehingga kestabilan emosi sangat diperlukan, namun hal 

ini tidak mudah dilakukan semua orang begitu pun halnya dengan guru maka dari 

itu, untuk mengatasi masalah tersebut, guru  diharapkan mempunyai kecerdasan 

emosional. 

              Kecerdasan emosional merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang 

dalam hal pengendalian diri, pengelolaan stres, berempati dan membina hubungan 

antar sesama. Di sisi lain kecerdasan emosional memberikan andil yang cukup 

berarti dalam membina moral peserta didik, karena orang yang memiliki 

kecerdasan emosi akan sangat peka dengan keadaan sekitar. Begitu pun dalam 

instansi pendidikan dasar hingga menengah, sebab kecerdasan emosional ini 

sangat berarti dan harus dimiliki oleh guru begitu pula peserta didik.
19

 Kecerdasan 

emosional tidak terjadi secara langsung atau diturunkan dari orang tua. 

Kecerdasan terbentuk secara perlahan-lahan seiring berjalannya waktu oleh 

karena itu, sebagai seorang guru kecerdasan emosi memerlukan pembiasaan diri 

seorang guru untuk mengontrol emosi dalam mengahadapi berbagai macam 

watak/ karakter peserta didik. Dengan adanya pembiasaan-pembiasan tersebut 

kemungkinan besar kecerdasan emosi pun akan meningkat.   

                                                           

             
18

Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru (Cet. II; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014) h. 106-107.  

           19
Muh Habibulloh, “Kecerdasan Emosional Guru dalam Membina Moralitas Peserta 

Didik”.  Jurnal Realita, vol. 13 no. 1 (Januari 2015), h. 125. 

https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/dowload/57/56. (Di akses 6 Maret 2020). 

https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/dowload/
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             Kematangan emosi guru akan berkembang sejalan dengan pengalaman 

kerja, selama guru mau memanfaatkan pengalamannya. Jadi tidak sekadar jumlah 

umur atau masa kerja yang bertambah, melainkan bertambahnya kemampuan 

memecahkan masalah atas dasar pengalaman masa lalu. Intinya seorang guru 

harus memiliki kemampuan mengajar yang berkualitas dan memiliki kecerdasan 

emosional yang stabil dalam menghadapi karakteristik lingkungan kerjanya yang 

multi problem sehingga terciptanya konsep diri yang positif. 

             Guru sebagai pribadi yang ideal dituntut memiliki kematangan atau 

kedewasaan. Guru harus bersikap dewasa dengan ciri-ciri menampilkan 

kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja. Selain 

itu guru memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung 

jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.   

             Kedewasaan guru sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

Minimal ada tiga ciri kedewasaan yang harus dimiliki antara lain; a) Orang yang 

telah dewasa memiliki tujuan dan pedoman hidup, yaitu sekumpulan nilai yang ia 

yakini kebenarannya dan menjadi pegangan dan pedoman hidupnya. b) Orang 

dewasa adalah orang yang mampu melihat segala sesuatu secara objektif, tidak 

banyak dipengaruhi oleh subjektivitas dirinya. c) Orang yang telah bisa 

bertanggung jawab. Orang dewasa adalah orang yang telah memiliki 

kemerdekaan, kebebasan, tetapi disisi lain dari kebebasan adalah tanggung 

jawab.
20

 Kedewasaan merupakan salah satu sikap yang perlu dimiliki bagi 

seorang pendidik.  

             Kepribadian guru yang mantap, stabil, dan dewasa ialah kepribadian yang 

saling terkait satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Di sisi lain kepribadian 

tersebut sangat membantu guru untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam 
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mendidik peserta didiknya. Dengan memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan 

dewasa guru akan memiliki daya tarik tersendiri bagi peserta didiknya. 

2) Disiplin, arif, dan berwibawa 

            Dalam dunia pendidikan, mendisiplinkan peserta didik harus dimulai 

dengan pribadi guru yang disiplin, arif dan berwibawa yang ditunjukkan dengan 

tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik di sekolah dan masyarakat serta 

menunjukan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Banyak perilaku peserta 

didik yang menyimpang bahkan bertentangan dengan moral yang baik, seperti 

merokok, membolos, tidak mengerjakan tugas, berkelahi, tawuran, melawan guru, 

sering terlambat dan sebagainya.
21

 Dengan kata lain, masih banyak peserta didik 

yang tidak disiplin dan hal ini dapat menghambat jalannya pembelajaran. Kondisi 

tersebut menuntut guru untuk bersikap disiplin, arif, dan berwibawa dalam segala 

tindakan dan perilakunya, serta senantiasa mendisiplinkan peserta didik agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

             Dalam menanamkan disiplin kepada peserta didik, guru bertanggung 

jawab mengarahkan, berbuat baik, menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian. 

Dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang guru harus mampu mendisiplinkan 

peserta didik, terutama disiplin diri. Untuk mendisiplinkan peserta didik, guru 

harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Membantu peserta didik 

untuk mengembangkan pola perilaku untuk dirinya. b) Membantu peserta didik 

untuk mengembangkan standar perilakunya. c) Menggunakan aturan sebagai alat 

untuk menegakkan kedisiplinan.
22

 Dengan menerapkan tiga hal tersebut sekiranya 

dapat membantu guru dalam mendisiplinkan peserta didiknya di sekolah. 
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              Kepribadian yang arif ditunjukkan melalui tindakan yang bermanfaat 

bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan 

dalam berpikir dan bertindak. Tugas guru dalam pembelajaran tidak hanya 

menyampaikan materi pembelajaran saja, namun lebih dari itu guru harus 

senantiasa mengawasi perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam sekolah, agar 

tidak terjadi penyimpangan perilaku yang tidak disiplin. Bentuk perwujudan 

dalam rangka mendisiplinkan peserta didik, guru harus mampu menjadi 

pembimbing, contoh atau teladan, pengawas, dan pengendali seluruh perilaku 

peserta didik. 

              Indikator dari kepribadian yang berwibawa yaitu memiliki perilaku yang 

berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 

Kewibawaan di sini berarti hak memerintah dan kekuasaan untuk dipatuhi dan 

ditaati. Ada juga yang mengartikan bahwa kewibawaan adalah sikap dan 

penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan rasa hormat. Sehingga 

dengan kepribadian guru yang berwibawa, peserta didik merasa memperoleh 

pengayoman dan perlindungan.
23

 Kewibawaan seorang guru dapat dilihat dari 

ketegasan dan tanggung jawabnya sebagai pendidik yang dapat menghargai 

batasan-batasan guru dan peserta didik dalam berinteraksi. Oleh karena itu  

kepribadian yang berwibawa, disiplin, dan  arif  merupakan kepribadian yang 

harus dimiliki oleh setiap guru dalam mendidik peserta didiknya.   

3) Teladan bagi peserta didiknya. 

            Guru merupakan teladan bagi peserta didiknya. Sebagai teladan, tentu saja 

pribadi dan apa saja yang dilakukan akan mendapat sorotan peserta didik serta 

orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai 

guru.
24

 Keteladanan seorang guru merupakan faktor penting bagi guru itu sendiri.  
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Terlebih dalam proses pembelajaran di sekolah, karena dalam proses 

pembelajaran guru di tempatkan sebagai suatu sikap, media, dan alat. Guru 

sebagai sikap terjadi karena dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh guru 

muncul, baik berupa sifat, perilaku, perbuatan maupun kebiasaan. Hal ini yang 

menjadi model atau panutan khususnya bagi peserta didik dan orang lain. Guru 

sebagai media dan alat, pada posisi ini keteladanan seorang guru mempunyai 

fungsi dan tujuan.  

             Keteladanan mempunyai maksud bahwa dalam mencapai arah tujuan 

pendidikan diperlukan untuk membentuk keserasian dan keseimbangan ilmu 

pengetahuan, amal perbuatan, perilaku, dan budi pekerti. Transfer nilai dalam 

pembelajaran dibantu dengan guru yang menjadikan dirinya sebagai contoh baik 

peserta didik maupun masyarakat. Keteladanan seorang guru merupakan faktor 

terpenting bagi guru itu sendiri. Apalagi dalam kaitannya proses pembelajaran di 

sekolah. Keteladanan hanya bisa dipraktekkan oleh guru yang berkepribadian 

baik. Pribadi guru sangat berperan dalam membentuk peserta didik. Kerendahan 

hati merupakan salah satu karakteristik yang perlu dimiliki guru sehingga dapat 

diteladani oleh peserta didiknya. 

            Beberapa aspek penting pendidikan dalam teladan yaitu 1) manusia 

memengaruhi satu sama lain melalui ucapan, perbuatan, pemikiran, dan 

keyakinan, 2) perbuatan lebih besar pengaruhnya dibanding ucapan, 3) metode 

teladan tidak membutuhkan penjelasan. Sebagai teladan bagi peserta didiknya 

maka guru harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh 

panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya.
25

 Keteladanan guru begitu 

penting  bagi peserta didik, arena keteladanan adalah suatu perilaku atau 

perbuatan  baik  yang dilakukan guru sebagai contoh bagi peserta didiknya. Sikap 
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teladan guru harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dan secara terus 

menerus kepada peserta didiknya.     

4) Berakhlak mulia  

             Guru harus berakhlak mulia dengan menampilkan tindakan yang sesuai 

norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Pendidikan 

nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan 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 bertanggung jawab. Arahan pendidikan nasional ini hanya mungkin 

terwujud jika guru memiliki akhlak mulia, peserta didik adalah cerminan dari 

guru.
26

 Sebab sulit rasanya mencetak peserta didik yang saleh jika gurunya sendiri 

tidak shaleh. Selain itu jika guru melahirkan peserta didik yang shaleh, perlu 

adanya dukungan seperti komunitas sekolah yang shaleh (pimpinan dan staf), 

budaya sekolah yang shaleh (seperti disiplin, demokratis, adil, jujur, syukur, dan 

amanah). Secara teoritis, menjadi teladan merupakan bagian integral dari seorang 

guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab menjadi teladan. 

              Guru yang baik harus memiliki akhlak yang mulia dan bisa menjadi 

teladan bagi peserta didik. Guru harus memiliki akhlak mulia, karena ia adalah 

penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak 

memiliki latihan khusus sebagai penasehat. Kompetensi kepribadian yang 

dilandasi dengan akhlak mulia tentunya tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi 

memerlukan ijtihad yang mujahadah, yakni usaha sungguh-sungguh, kerja keras, 

tanpa lelah, dengan niat ibadah.
27

 Dalam hal ini, setiap guru harus meluruskan 
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niatnya, bahwa menjadi seorang guru bukan hanya semata-mata untuk 

kepentingan duniawi, melainkan untuk kepentingan akhirat juga. Sehingga guru 

harus berikhtiar memperbaiki pribadinya agar bisa menjadi teladan peserta 

didiknya. 

               Sementara itu, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan 

Kompetensi Guru menjelaskan kompetensi kepribadian guru sebagai berikut: 

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia, mencakup: (a) menghargai peserta didik tanpa 

membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan 

gender; dan (b) bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum 

dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional 

Indonesia yang beragam. 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat, mencakup: (a) berperilaku jujur, tegas, 

dan manusiawi; (b) berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak 

mulia; dan (c) berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan 

anggota masyarakat di sekitarnya. 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, mencakup: (a) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap 

dan stabil; dan (b) menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, 

dan berwibawa. 

4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri, mencakup: (a)  menunjukkan etos kerja dan 

tanggung jawab yang tinggi; (b) bangga menjadi guru dan percaya pada 

diri sendiri; dan (c) bekerja mandiri secara profesional. 
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5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru, mencakup: (a) memahami kode 

etik profesi guru; (b) menerapkan kode etik profesi guru; dan (c) 

berperilaku sesuai dengan kode etik guru.
28

 

 Indikator kompetensi kepribadian yang telah dipaparkan di atas merujuk 

pada Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru 

yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain. 

Disisi lain terdapat sedikit perbedaan untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI), 

Kementrian Agama Republik Indonesia melalui direktorat  Jendral Kelembagaan 

Agama Islam, menetapkan  kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam 

sebagai berikut: 

(a)  Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, 

adat istiadat, daerah asal dan gender. 

(b)  Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang 

berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan nasional  Indonesia yang beragam. 

(c)  Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 

(d)  Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 

(e)  Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat 

di sekitarnya. 

(f)  Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 

(g)  Menampilkan diri sebagai peribadi yang dewasa, arif dan berwibawa. 

(h)  Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab. 

(i)  Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 

(j)  Bekerja mandiri secara profesional. 

(k)  Memahami kode ertik profesi guru. 

(l)  Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.
29
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           Dari uraian di atas mengenai indikator kompetensi kepribadian guru maka 

dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki jiwa pendidik, terbuka, mampu 

mengendalikan dan mengembangkan diri, serta memiliki integritas kepribadian 

yang baik serta menjadi model yang ideal, memiliki wawasan yang luas dan 

berakhlak mulia untuk mendidik peserta didiknya.  

3. Fungsi Kompetensi Kepribadian 

            Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan peranan yang 

penting, peran guru  belum dapat digantikan oleh teknologi seperti radio, televisi, 

tape recorder, internet, komputer maupun teknologi yang paling modern 

sekalipun. Banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, 

motivasi kebiasaan, dan keteladanan yang diharapkan dari proses pembelajaran, 

yang tidak dapat dicapai kecuali melalui pendidik.
30

 

           Pendapat di atas menyatakan bahwa betapa pentingnya peran guru, dan 

betapa besar tugas serta tanggung jawab seorang guru, terutama tanggung jawab 

dalam pembinaan akhlak peserta didik, sehingga guru dituntut untuk memiliki 

kompetensi kepribadian yang baik sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi 

peserta didik untuk meneladani segala tingkah laku guru. Konsep operasional 

pendidikan islam adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi              

nilai-nilai islam dalam rangka mengembangkan fitrah dan kemampuan dasar yang 

dimiliki peserta didik. Oleh sebab itu, guru dituntut memiliki kompetensi 

kepribadian yang baik sehingga dapat mewujudkan konsep tersebut.  

              Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan 

kepribadian peserta didik atau lebih dikenal dengan karakter peserta didik. 
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Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari seorang guru akan sangat 

membantu upaya pengembangan karakter peserta didik dengan menampilkan 

sosok yang bisa digugu dan ditiru, secara psikologi peserta didik cenderung akan 

merasa yakin dengan apa yang diajarkan gurunya.
31

  Sebagai teladan bagi peserta 

didiknya guru juga harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat 

dijadikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi kehidupanya, karenanya guru 

harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan positif agar dapat 

mengangkat citra baik dan kewibawaanya, terutama di depan peserta didiknya.  

            Guru juga harus mengimplementasikan nilai-nilai karakter terutama 

diambil dari ajaran agama, misalnya jujur dalam perbuatan dan perkataan serta 

memberikan keteladanan yang baik. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai 

karakter maka peserta didik tidak akan bebas kendali dan berbuat semaunya. 

Sikap yang demikian akan mengakibatkan timbulnya sikap-sikap tidak terpuji. 

Untuk mengisi kekosongan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan islam.
32

 

Dengan cara ini diharapkan guru mampu mengembangkan potensi yang diberikan 

Allah swt. secara optimal, untuk membentuk manusia menjadi insan kamil.  

             Dengan demikian, fungsi kompetensi kepribadian yang ada pada diri guru 

diharapkan mampu mengisi kekosongan jiwa manusia dengan nilai-nilai Ilahiyah 

sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dibawa manusia sehingga dapat 

menjadi manusia yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan pendidikan 

islam. Oleh sebab itu, keberadaan pendidik dalam dunia pendidikan sangat 

krusial, sebab kewajibannya tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga 

dituntut menginternalisasikan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. 
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B.  Kompetensi Sosial Guru 

1. Pengertian Kompetensi Sosial  

              Kompetensi sosial terdiri dari kata kompetensi dan sosial. Kompetensi 

adalah suatu kata yang berasal dari bahasa inggris yaitu competency yang 

mempunyai arti kecakapan atau kemampuan. Kompetensi dalam kamus bahasa 

besar bahasa Indonesia sering artinya disamakan dengan kata kemampuan, 

kecakapan, dan keahlian.
33

 Kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu socius yang 

berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan 

bersama.
34

 Kompetensi sosial berkaitan dengan interaksi sosial yang dimiliki 

seorang pendidik terhadap peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat.  

             Menurut Buchari Alma, kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun 

di luar lingkungan sekolah.
35

 Seorang guru harus berusaha mengembangkan 

komunikasi dengan orang tua peserta didik sehingga terjalin komunikasi dua arah 

yang berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi dua arah, peserta didik dapat 

dipantau secara lebih baik dan dapat mengembangkan karakternya secara lebih 

efektif, sehingga terdapat hubungan timbal balik antara guru, peserta didik, dan 

orangtua. 

              Sedangkan menurut Salim, kompetensi sosial guru adalah kemampuan 

seorang guru dalam berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan orang tua dan wali peserta didik, masyarakat 

dan lingkungan sekitar, dan mampu mengembangkan jaringan yang ada disekitar 
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guru tersebut.
36

 Dengan adanya komunikasi guru yang baik maka akan tejalin 

hubungan yang baik pula terhadap peserta didik, sesama pendidik, orang tua dan 

masyarakat sekitar.  

               Kompetensi sosial ini merupakan keterampilan seorang pendidik dalam 

interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Kemampuan sosial 

seorang pendidik sangat berpengaruh untuk mempersiapkan peserta didiknya 

menjadi anggota masyarakat yang baik.
37

 Sehingga menjadi seorang guru dituntut 

untuk memiliki kompetennsi sosial, dimana kompetensi ini mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran di kelas serta pembentukan pribadi peserta 

didik.  

       Pakar psikologi pendidikan Gadner menyebut bahwa kompetensi sosial 

itu sebagai social intellegence atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial 

merupakan satu dari 9 kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, uang, pribadi, 

alam skuliner) yang berhasil diidentifikasikan oleh Gadner. Oleh sebab itu guru 

yang mengajar di depan kelas  merupakan perwujudan interaksi dalam proses 

komunikasi.
38

 Pentingnya interaksi antara guru dan peserta didik sehingga mampu 

mempermudah jalannya proses belajar mengajar di kelas.  

       Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir d, 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan 
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bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
39

 Komunikasi 

yang baik guru terhadap peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar adalah salah bentuk dari tercapainya 

proses pembelajaran yang efektif di sekolah.   

        Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan sosial guru dan 

tenaga kependidikan adalah salah satu daya atau kemampuan untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta 

kemampuan untuk mendidik, serta membimbing masyarakat dalam menghadapi 

kehidupan dimasa yang akan datang. 

2. Indikator-Indikator Kompetensi Sosial 

  Indikator kompetensi pengukuran kompetensi sosial guru berdasarkan 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: Bersikap inklusif 

dan bertindak obyektif, tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, empatik 

dan santun, beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah indonesia serta 

berkomunikasi dengan komunitas profesi dan profesi lain. 

a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif 

Bersikap inklusif artinya bersikap terbuka terhadap berbagai perbedaan yang 

dimiliki orang lain dalam berinteraksi. Guru dalam berinteraksi dengan peserta 

didik atau sesama guru juga berhadapan dengan realitas ini. Peserta didik 

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dari segi jenis kelamin, agama, 

suku, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Guru profesional ialah guru 

yang bisa membawa diri dalam situasi ini. Ia harus bisa berinteraksi dan 

bergaul dengan peserta didik atau rekan sejawat. 
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b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

Pada prinsipnya, komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan yang 

disampaikan oleh pengirim pesan (guru) dapat diterima dengan baik oleh 

penerima (orang tua, teman sejawat, atau masyarakat). Efektivitas komunikasi 

tergantung ada beberapa faktor yakni: penerima pesan, pengirim pesan, dan 

situasi. 

c. Beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah RI    

Guru Indonesia telah disiapkan untuk mampu bekerja di seluruh Indonesia. Ia 

telah disiapkan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dimana saja di seluruh 

wilayah Indonesia. Oleh karena itu guru harus memiliki Cultural Intelligence 

(CI) yakni kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi budaya yang 

beraneka ragam di seluruh wilayah Indonesia. Kemampuan beradaptasi 

ditunjukan dengan kemampuan untuk menempatkan diri sebagai warga 

masyarakat dimana ia bekerja, kemampuan untuk memahami dan 

menggunakan bahasa setempat sebagai bahasa pergaulan, dan kemampuan 

untuk menghargai keunikan, kekhasan dan nilai-nilai budaya adat istiadat dari 

masyarakat setempat.  

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri  dan profesi lain 

Kemampuan komunikasi guru tidak hanya sebatas berkomunikasi dalam 

konteks pembelajaran yang melibatkan interaksi guru dan peserta didik tetapi 

kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara ilmiah dengan komunitas sesama 

profesi maupun profesi lain dengan berbagai macam media dan forum.
40

  

            Guru adalah mahluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas 

dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu guru  

dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam 
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kaitannya dengan pendidikan yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah 

tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat.    

3. Pentingnya Kompetensi Sosial Bagi Guru 

          Guru merupakan salah satu faktor keberhasilan dari sebuah proses 

pendidikan. Pada dasarnya guru merupakan pendamping dari peserta didik dalam 

rangka mengembangkan potensinya dan mencapai tujuan pendidikan yang 

diinginkan. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik apabila guru 

tidak mampu berkomunikasi dengan peserta didik.
41

 Oleh karena itu, guru harus 

memiliki sebuah kemampuan dalam bergaul ataupun berkomunikasi dengan 

peserta didik. Tidak hanya itu, guru juga harus berkomunikasi dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat 

sosial.  Kemampuan inilah yang disebut kompetensi sosial.             

           Kompetensi sosial yang dimiliki seorang guru memiliki dua misi yaitu: 

pertama, menyampaikan ilmu kepada manusia baik peserta didik maupun 

masyarakat sekitar. Kedua, yaitu menjadi teladan bagi peserta didik, lingkungan 

sekolah maupun masyarakat sekitar. Berkaitan dengan tanggung jawab, seorang 

guru harus mampu mengetahui dan memahami nilai-nilai, norma moral dan sosial. 

Sedangkan kaitannya dengan wibawa, seorang guru harus memiliki kelebihan 

dalam merealisasikan nilai spiritual, moral, dan sebagainya.  

            Pada hakikatnya salah satu bagian penting dari kompetensi sosial guru 

ialah komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses karena setiap bertemu 

dengan seseorang manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. 

Komunikasi merupakan sebuah proses pertukaran informasi kepada orang lain.
42
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          Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial memang 

penting, karena kompetensi sosial guru sangat diperlukan dalam interaksi dan 

bersosialisasi antara guru dengan peserta didik dan lingkungannya. Dengan guru 

yang sadar akan tanggung jawabnya maka seorang guru harus mampu mengetahui 

dan memahami nilai-nilai, norma moral dan sosial. Maka guru akan berusaha 

menampilkan nilai-nilai tersebut dengan baik dan akan menampilkan perilaku 

yang baik pula.  

          Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kompetensi sosial guru antara 

lain: 

a. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan 

pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan sosial seseorang. Dalam 

lingkup keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga dan perilaku 

budaya seseorang. 

b. Kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik maupun psikis, 

untuk itu  seseorang harus mampu memberi dan menerima pendapat orang lain, 

memerlukan kematangan intelektual, serta emosional yang baik.  

c. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Pendidikan 

dalam arti luas diartikan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh 

kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku 

yang benar diberikan kepada peserta didik di lembaga pendidikan. Di sekolah 

peserta didik dikenalkan kepada norma lingkungan, serta norma kehidupan 

antar bangsa. Dengan demikian, seseorang yang telah mendapatkan pendidikan 

setidaknya mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik dalam 

masyarakat. 
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d. Kapasitas mental, emosi, dam intelegensi. Kemampuan berpikir banyak 

memengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah 

dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh terhadap perkembangan 

sosial seseorang. Seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual tinggi, 

kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian sosial secara seimbang 

sangat menentukan dalam perkembangan sosial seseorag, dimana setelah 

dewasa diharapkan orang tersebut mudah bergaul dan membaur dengan 

masyarakat. 
43

  

Dengan demikian sebagai guru tentu harus mampu menempatkan diri 

sebaik-baiknya dalam sekolah dan lingkungan masyarakat.  Ia harus mampu 

bertindak sesuai dengan profesinya serta mampu menilai perilaku dirinya sendiri 

menurut kacamata orang lain. Hal ini dikarenakan guru adalah panutan bagi 

peserta didik dan masyarakat sekitarnya. 

C. Karakter Peserta Didik 

1. Defenisi Karakter 

             Karakter berasal dari bahasa Yunani kharakter yang berarti memahat atau 

mengukir, sedangkan dalam bahasa Latin karakter bermakna membedakan tanda. 

Dalam Bahasa Indonesia, karakter  diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan/ tabiat/ 

watak. Karakter dalam American Herritage Dictionary merupakan kualitas sifat, 

ciri, a tribut, serta kemampuan khas yang dimiliki individu yang membedakannya 

dari pribadi lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakter memiliki arti 

tabiat,  sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain.
44

 Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang sangat 
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mendasar yang ada pada diri seseorang yang sifatnya abstrak. Orang sering 

menyebutnya tabiat atau perangai.  

              Menurut Ryan Bohlin, karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu 

mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan.
45

 Karakter 

memiliki arti yang sangat luas bukan hanya mencakup sifat atau watak akan tetapi 

karakter mencakup perilaku seseorang yang dapat dibentuk sejak masa kecil. 

Sedangkan karakter menurut Griek ialah segala tabiat manusia yang bersifat tetap, 

sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan 

yang lain. Kemudian menurut Damanik bahwa karakter merupakan siapa anda 

sesungguhnya.
46

 Batasan ini menunjukkan bahwa karakter sebagai identitas yang 

dimiliki seseorang yang bersifat menetap sehingga seseorang atau sesuatu itu 

berbeda dari yang lain. 

             William Banner juga berpendapat bahwa, apa yang terekam dalam 

memori peserta didik di sekolah, ternyata mempunyai pengaruh besar bagi 

kepribadian atau karakter mereka ketika dewasa. Sekolah merupakan salah satu 

wahana efektif dalam internalisasi pendidikan karakter terhadap peserta didik. 

Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan untuk berbuat baik, berlaku jujur, 

bertanggung jawab, dll. Karakter dapat dikembangkan secara menyeluruh melalui 

transformasi budaya dan kehidupan lingkungan sekolah.
47

  

             Dari beberapa definisi tentang karakter dapat disimpulkan bahwa         

karakter adalah suatu upaya dalam membentuk manusia yang berkarakter secara 

                                                           

          
45

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Cet. III; 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) h. 11. 
           

46
Anita Yus dkk, “Implementasi Model Pembelajaran Proyek Berbasis Bermain dan Digital 

Sebagai Strategi Pengembangan Karakter Mahasiswa Calon Guru PAUD,” Jurnal Tematik, vol. 10 

no. 1 (April 2020), h. 9.  (Diakses 7 Januari 2021). 

          
47
Novia Ayuningtyas, “Kompetensi Guru Terhadap Karakter Peserta Didik”. Blog Novia 

Ayuningtyas.http://noviaayuningtyas.blogs.uny.ac.id/wpcontent/uploads/sites/15488/2017/10/Peng

aruh-Kompetensi-Guru-Terhadap-Karakter-Peserta-Didik.pdf (3 Maret 2020). 



38 
 

 
 

utuh, yaitu dengan mengembangkan berbagai aspek yang meliputi;  aspek fisik, 

emosi, sosial, kreatifitas, dan intelektual secara optimal. Penanaman karakter 

harus dimulai sejak dini, dengan memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik 

dalam perbuatan dan perilaku.  

2. Unsur-Unsur Karakter 

            Ada beberapa unsur dimensi manusia secara psikologis dan sosiologis 

dengan terbentuknya karakter pada manusia. Unsur-unsur ini menunjukkan 

bagaimana karakter seseorang. Unsur-unsur tersebut antara lain: 

a. Sikap  

Sikap seseorang biasanya adalah merupakan bagian karakternya, bahkan 

dianggap cerminan karakter seorang tersebut. Sikap merupakan variabel yang 

mendasari, mengarahkan, dan memengaruhi perilaku. 

b.  Emosi 

Emosi adalah gejala dinamis yang dirasakan manusia, yang disertai dengan 

efeknya pada kesadaran, perilaku, dan juga merupakan proses psikologis 

c. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan salah satu komponen kognitif manusia dari faktor 

sosiopsikologi. Kepercayaan bahwa sesuatu itu “benar” atau “salah” atas dasar 

bukti, sugesti otoritas, pengalaman dan intuisi sangatlah penting untuk 

membangun watak dan karakter manusia.  

d.  Kebiasaan dan kemauan 

Kebiasaan adalah perilaku manusia yang tetap berlangsung secara otomatis 

tidak direncanakan, kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan 

karakter seseorang. 
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e. Konsep diri 

Konsep diri merupakan hal yang berkaitan dengan pembangunan karakter. Hal 

ini penting karena tidak semua orang cuek dengan dirinya. Orang yang sukses 

biasanya adalah orang yang sadar bagaimana membentuk wataknya.
48

  

             Unsur-unsur tersebut menyatu dalam diri setiap orang sebagai bentuk 

kepribadian orang tersebut. Jadi, unsur-unsur ini menunjukkan bagaimana 

karakter seseorang. Selain itu, unsur-unsur tersebut juga dapat dijadikan pedoman 

dalam mengembangkan dan membentuk karakter seseorang. 

             Sedangkan menurut Thomas Lickona, tujuan pembentukan karakter ada 

tujuh, yaitu: a) merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak (peserta didik) 

memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya, b) merupakan cara untuk 

meningkatkan prestasi akademik, c) sebagian peserta didik tidak dapat 

membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain, d) mempersiapkan 

peserta didik untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam 

masyarakat yang beragam, e) berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan 

problem moral sosial, seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, 

pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja yang rendah, f) merupakan persiapan 

terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja, g) mengajarkan nilai-nilai 

budaya merupakan bagian dari kerja peradaban.
49

  

         Pembentukan karakter kini sangat penting, oleh karena itu karakter 

bertujuan untuk membentuk bangsa yang kuat/tangguh, kompetitif, berakhlak 

mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotrik, dinamis, 
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berorientasi ilmu, pengetahuan dan teknologi yang semua dijiwai oleh Iman dan 

taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta tetap berdasarkan pancasila.  

3. Nilai-Nilai Karakter 

  Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di 

dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik generasi selanjutnya. Tujuan 

pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara 

terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih 

baik. Adapun nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada peserta didik ialah 

sebagai berikut: 

a. Religius 

              Religius sebagai salah satu nilai dalam pendidikan karakter 

dideskripsikan oleh Kemendiknas sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan rukun dengan pemeluk agama lain. Heri Gunawan mengatakan 

religius sebagai salah satu nilai karakter yang dikembangkan di sekolah, yang 

dideskripsikan sebagai nilai karakter yang kaitannya dalam hubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, meliputi pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya.
50

   

             Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam 

menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dalam hal ini peserta didik 

diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang 

didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama.
51

  Karakter religius bukan hanya 

diberikan pada saat peserta didik berada dalam lingkungan formal, akan tetapi 
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karakter religius seharusnya sudah ditanamkan oleh orang tua sejak kecil dan akan 

berlanjut pada pendidikan formal di sekolah.  

             Glock dan Stark menyatakan bahwa ada lima aspek atau dimensi religius 

yaitu:  

(a) Religius Belief (Dimensi Keyakinan). Dimensi keyakinan yaitu tingkatan 

sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. 

Dalam Agama Islam dimensi keyakinan ini tercakup dalam Rukun Iman. 

Rukun Iman tersebut yaitu terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada 

Malaikat Allah, iman kepada Kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman 

kepada Hari Kiamat, dan iman kepada Takdir Allah. 

 (b) Religius Practice (Dimensi Menjalankan Kewajiban). Dimensi ini adalah 

dimana peserta didik memiliki tingkatan sejauhmana seseorang mengerjakan 

kewajiban-kewajiban ritual agamanya seperti melaksanakan ibadah shalat 

wajib dan sunah, berpuasa wajib dan sunah, berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan sesuatu, berinfak, sedekah dan lain sebagainya. 

 (c) Religius Feeling (Dimensi Penghayatan). Dimensi pengalaman dan 

penghayatan beragama yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman 

keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat 

dengan Tuhan, merasa takut ketika peserta didik melakukan sebuah dosa atau 

kesalahan, merasa diselamatkan oleh Tuhan dan lain sebagainya. 

(d) Religius Knowledge (Dimensi Pengetahuan). Dimensi pengetahuan yaitu 

seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, 

terutama yang ada dalam kitab suci maupun yang lainnya. Dimensi ini juga 

disebut dimensi ilmu yang dalam Islam termasuk pengetahuan ilmu fiqih.  

(e) Religius Effect (Dimensi Perilaku). Dimensi ini merupakan dimensi yang 

mengukur sejauh mana perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran 
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agamanya dalam kehidupan sosial. Misalnya peserta didik mengunjungi 

tetangganya yang sakit, menolong orang lain yang kesulitan, mendermakan 

harta dan sebagainya.
52

  

             Salah satu faktor penting dalam menumbuhkan karakter religius peserta 

didik adalah pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan salah satu cara yang 

efektif untuk menumbuhkan karakter religius peserta didik, karena dilatih dan 

dibiasakan untuk melakukannya setiap hari. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari 

serta diulang-ulang senantiasa akan tertanam dan diingat oleh peserta didik 

sehingga mudah untuk melakukannya tanpa harus diperingatkan. Pembiasaan 

yang di integrasikan dalam nilai-nilai karakter religius ialah: 1) Pembiasaan 

senyum, salam, dan salim; 2) Pembiasaan ibadah sholat; 3) Pembiasaan literasi 

Al-Qur‟an; 4) Pembiasaan hidup sehat dan bersih; 5) Pembiasaan bersikap jujur.
53

  

             Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai religius dapat dibentuk melalui 

metode pembiasaan. Kebiasaan yang baik yang dilakukan secara berulang-ulang 

akan menumbuhkan nilai-nilai karakter religius pada peserta didik. Ketika peserta 

didik mulai terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka saat peserta 

didik tidak melakukannya akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Oleh sebab 

itu kebiasaan-kebiasaan yang baik sangat berpengaruh dalam pembentukan 

karakter religius pada peserta didik.  

             Selain dari metode pembiasaan, karakter religius dapat terbentuk karena 

adanya penguatan.  Sahlan menjelaskan bahwa penguatan karakter religius dapat 

dilakukan melalui: peraturan kepala sekolah, implementasi kegiatan belajar 

mengajar, kegiatan ekstrakulikuler, budaya dan perilaku yang dilakukan oleh 
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warga sekolah secara terus menerus.
54

 Sehingga penguatan karakter religius dapat 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan sekolah. Beberapa upaya yang dapat 

dilakukan untuk mewujudkan kegiatan tersebut adalah mencontohkan 

keteladanan, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan ikut berperan aktif. 

            Situasi dan kondisi tempat model serta penerapan nilai yang menjadi dasar 

penamaman religius, yaitu: 1) Menciptakan budaya religius (karakter religius) 

yang bersifat vertikal dapat diterapkan melalui kegiatan peningkatan hubungan 

dengan Allah Swt. baik secara kualitas atau kuantitasnya. Pelaksanaan kegiatan 

religius di sekolah yang bersifat ibadah, diantaranya sholat berjamaah, membaca 

ayat suci Al-Qur‟an, berdoa dan lain sebagainya. 2) Menciptakan budaya religius 

yang bersifat horizontal, yaitu lebih menempatkan sekolah sebagai institusi sosial 

yang berbasis religius dengan menciptakan hubungan sosial yang baik.
55

 Oleh 

sebab itu situasi dan kondisi mempunyai peran penting dalam penerapan nilai 

religius. 

b. Jujur 

             Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan. Jujur dalam pergaulan sehari-hari dipandang sebagai kesesuaian antara 

ucapan lisan dan perbuatan. Dalam pandangan lain jujur diyakini sebagai suatu 

kesesuaian antara yang lahir dan batin. Jujur adalah perilaku seseorang yang 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan.
56
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             Jujur dalam Bahasa Arab mengandung arti benar (siddiq). Berlaku jujur 

dengan perkataan dan perbuatan mengandung makna bahwa dalam berkata harus 

sesuai dengan yang sesungguhnya, dan sebaliknya jangan berkata yang tidak 

sesuai dengan yang sesungguhnya. Salah satu karakter dan akhlak yang baik 

adalah kejujuran. Kejujuran ini sangatlah mahal harganya saat ini. Praktek 

mencontek berawal dari sikap tidak jujur peserta didik. Mencuri dan melakukan 

hal-hal yang tidak terpuji lainnya, juga berawal dari ketidakjujuran terhadap 

dirinya sendiri dan terlebih lagi terhadap orang lain.
57

 Karakter jujur sulit 

dilakukan apabila seseorang tersebut tidak terbiasa untuk melakukannya, sehinga 

karakter kejujuran harus ditanamkan dari sejak dini oleh orangtua.   

            Dalam proses penanaman karakter jujur kepada peserta didik, maka 

langkah-langkah yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut:  

1. Mengimplementasikan pembiasaan sikap dan perilaku jujur di sekolah. 

Untuk menumbuhkan sikap dan perilaku jujur, tidak cukup hanya dibekali 

pengetahuan dan cerita tentang kejujuran, tetapi dibutuhkan pembiasaan 

sikap dan perilaku sehari-hari sehingga muncul refleks dalam berperilaku 

jujur. Pembiasaan sikap membutuhkan proses yang panjang oleh karen itu 

guru harus bersabar dalam proses penerapannya.  

2. Memberikan kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan Maha Melihat. Guru 

menjelaskan pada peserta didik bahwa apapun yang kita lakukan, 

dimanapun berada, Tuhan akan selalu melihat dan mencatat seluruh 

perilaku kita walaupun manusia tidak melihatnya.  
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3. Menyadarkan anak bahwa kejujuran itu lebih nikmat daripada 

kebohongan. Karena kejujuran dapat mengantarkan pada kedamaian, 

kenyamanan, ketenangan dan kebahagiaan hidup.
58

  

           Dengan ketiga hal tersebut, paling tidak proses penanaman karakter jujur 

itu dapat dilaksanakan. Tapi hal ini tentu harus dimulai dari guru itu sendiri yang 

harus memiliki empat kompetensi khususnya kompetensi kepribadian guru, yang 

akan memberikan keteladanan terhadap peserta didiknya. Pada dasarnya, guru 

adalah sosok yang patut untuk ditiru dan digugu oleh peserta didiknya, sehingga 

guru menjadi model pembelajaran yang akan terus menerus diamati peserta didik 

dalam proses pembelajaran di sekolah.  

           Selain itu Kesuma juga mencirikan orang-orang yang memiliki karakter 

jujur yaitu: 1) Jika ia bertekad untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah 

kebenaran dan kemashlahatan bersama; 2) Jika berkata ia tidak pernah berbohong; 

3) Jika adanya kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang  

dilakukannya.
59

 Dengan adanya ciri-ciri karakter jujur tersebut maka kita dapat 

membedakan antara orang yang jujur dan tidak jujur di sekeliling kita.  

c. Disiplin 

             Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada peraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti ketaatan 

(kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib). Kata disiplin memiliki makna 

diantaranya menghukum, melatih, dan mengembangkan kontrol diri anak. 

Disiplin akan membantu anak untuk mengembangkan kontrol dirinya, dan 
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membantu anak mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya.
60

 Dalam 

ruang lingkup sekolah, disiplin dapat dibangun dan dikembangkan melalui 

aktivitas seperti mengikuti upacara bendera, berpakaian seragam, melakukan 

tugas kebersihan, mengumpul tugas tepat waktu, datang ke sekolah lebih awal 

dari jam pelajaran, mengerjakan tugas terstruktur walaupun tidak diperiksa atau 

belum sampai batas waktu yang ditentukan. Semua kegiatan itu dilakukan atas 

dasar kesadaran mendalam dan dorongan kuat yang lahir dari dalam.
61

 Disiplin 

dapat dikatakan sebagai perilaku yang menghargai waktu. Sikap disiplin mudah 

dilakukan bagi seseorang yang terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan dengan 

konsisten berdasarkan waktu dan penuh tanggung jawab.  

            Menurut Ihsan, ada tujuh cara membentuk karakter disiplin, yaitu sebagai 

berikut: 1) Akrab dengan anak, namun syaratnya harus punya kedekatan 

emosional. 2) Orang tua tidak boleh berbohong. Agar anak mau berhenti berbuat 

buruk, tindakan praktis kedua orang tua adalah menjadi orang tua yang dipercaya 

oleh anak. 3) Orang tua menegosiasikan batasan. Membuat aturan di keluarga 

harus dengan jelas. 4) Membuat aturan harus disertai dengan konsekuensi. Salah 

satu bagian penting soal disiplin adalah ketegasan termasuk unsur di dalamnya 

adalah soal sistem ketegasan. 5) Tegas bertindak konsisten. Konsisten adalah 

modal penting untuk menguasai anak. Orang tua wajib punya otoritas dihadapan 

anak. Tapi setelah punya otoritas tidak dibenarkan bertindak otoriter, 6) Apabila 

anak berbuat baik, maka itu harus diakui dan diapresiasi. 7) Tanamkan nilai, 
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pandangan hidup, moral, etika pada diri anak.
62

 Ketujuh cara tersebut merupakan 

tugas yang paling utama bagi orangtua sejak anak masik kecil, tanpa dukungan 

orangtua metode tersebut tidak akan terealisasikan dengan baik terhadap anak. 

             Dapat disimpulkan bahwa orang yang disiplin ialah orang yang memiliki 

tujuan hidup yang jelas, konsisten untuk tetap melakukannya, dan mewujudkan 

dalam bentuk kegiatan rutinitas. Disiplin merupakan salah satu karakter yang 

harus ditanamkan sejak kecil pada tiap anak.   

             Konsep karakter telah ada di zaman Rasulullah Saw. hal ini dibuktikan 

oleh tugas utama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai 

penyempurna akhlak bagi umatnya. Pembahasan terkait makna karakter sama 

halnya dengan konsep akhlak dalam islam karena keduanya membahas terkait 

perbuatan/ perilaku manusia. Akhlak mengisyaratkan substansi makna yang sama 

yaitu masalah moral manusia; tentang pengetahuan nilai-nilai yang baik, yang 

seharusnya dimiliki seseorang dan tercermin dalam setiap perilaku serta 

perbuatannya. Sehingga seseorang yang dapat mengaplikasikan nilai nilai yang 

baik dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari maka dapat dikatakan sebagai 

orang yang berakhlak atau berkarakter. 

              Islam memposisikan pembentukan akhlak anak merupakan salah satu 

pilar utama tujuan pendidikan Islam. Sehingga untuk mewujudkan pembentukan 

tersebut maka diperlukan konsep pendidikan yang mendekatkan diri kepada 

Allah. Menurut al-Ghazali mendekatkan diri kepada Allah merupakan tolak ukur 

kesempurnaaan manusia, dan untuk mencapai semua itu dibutuhkan jembatan 

yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ibnu Miskawih juga memaparkan bahwa 

tidak ada materi khusus dalam mengajarkan akhlak, akan tetapi materi dalam 
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pendidikan akhlak dapat diterapkan ke dalam banyak ilmu yang terpenting tujuan 

utamanya ialah sebagai pengabdian kepada Tuhan.
63

  

             Pendapat di atas menggambarkan bahwa akhlak adalah pilar utama dalam 

tujuan pendidikan islam, maka dari itu pendidikan karakter diterapkan di lembaga 

formal untuk menciptakan bangsa yang besar, bermartabat dan disegani oleh 

dunia sehingga dibutuhkan good sosiety yang dimulai dari pembangunan karakter 

(character building). Pembangunan karakter atau akhlak tersebut salah satunya 

melalui proses pembelajaran yang ada dilembaga formal dengan 

mengimplemtasikan nilai-nilai akhlak dalam setiap mata pelajaran. Implementasi  

nilai-nilai karakter telah dicantumkan dalam kurikulum 2013 (K13) sehingga pada 

setiap mata pelajaran yang diajarkan terdapt nilai nilai karakter yang akan 

dibentuk. 

             Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membetuk karakter peserta 

didik antara lain sebagai berikut: 

1) Menentukan karakter 

Penentuan karakter dilakukan berdasarkan tujuan karakter yang 

diharapkan setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran, oleh karena itu 

karakter yang terbentuk merupakan karakter yang sudah ditentukan. 

Penelitian karakter peserta didik disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik.  

2) Melaksanakan penanaman karakter 

Pelaksanaan penanaman karakter dilakukan melalui pembelajaran dengan 

cara mengintegrasikan karakter yang sudah ditentukan ke dalam 

pembelajaran. Pengintegrasian karakter ke dalam pembelajaran dapat 
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dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) menentukan karakter dengan 

cara mendalami Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

pada Standar Isi (SI) yang di dalamnya terdapat karakter yang  

ditanamkan. b) Mengembangkan karakter yang terkandung dalam SK dan 

KD ke dalam indikator. c) Mencantumkan karakter dalam silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

3) Membiasakan perilaku karakter 

Pembiasaan perilaku karakter akan membetuk karakter peserta didik, 

sehingga diperlukan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan konsisten.
64

 

Langkah-langkah tersebut tentu saja tidak akan berhasil apabila tidak 

didukung oleh peran guru. Guru memiliki peran penting dalam mendidik peserta 

didik agar memiliki pribadi yang baik dalam menjalankan perannya. Guru terlebih 

dahulu memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, baik dalam hal 

perkataan maupun perbuatan sehingga guru dapat dijadikan sebagai suri tauladan 

bagi peserta didiknya.  

D. Kajian Pustaka 

            Subtansi pada penelitian ini memfokuskan pada “Pengaruh kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial guru terhadap karakter santri di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar”. Berdasarkan penelusuran terhadap 

literatur yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, maka penulis 

menemukan beberapa karya Ilmiah yang relevansi dengan penelitian ini. 

1. Tesis yang ditulis oleh Guri dengan judul “Pengaruh Kompetensi 

Kepribadian dan Sosial Guru PAI terhadap Peningkatan Karakter Religius 
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Siswa SDN 96 Bengkulu Selatan”. Dalam penelitian ini menggunakan 

analisis Regresi Linear Berganda. Penelitian menyimpulkan bahwa : Hasil 

pengujian Nilai B sebesar 0,514 dan uji “t” pada hipotesis I sebesar 5.889 

ini berarti t hitung > t tabel (5,889> 2,036) dan signifikansi (0.000 < 0.05) 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Kompetensi Kepribadian 

Guru (X1) terhadap Karakter Religius (Y), hipotesis II pengujian Nilai B 

sebesar 0,483 pengujian uji “t 3.032 > 2,036) dan signifikan si (0.001 < 

0.05) maka terdapat pengaruh Kompetensi Sosial Guru (X2) terhadap 

Karakter Religius (Y), dan hipotesis III hasil uji R adjusted Square sebesar 

0.629 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama 

Kompetensi Kepribadian Guru (X1) dan Kompetensi Sosial Guru (X2) PAI 

terhadap Karakter Religius Siswa(Y) SD Negeri 96 Bengkulu dengan 

persentase 62 % sedangkan 32 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

penelitian ini.
65

 Yang membedakan penelitian ini dengan yang peneliti 

lakukan terletak pada variabel terikatnya (Y) Peningkatan karakter religius 

serta lokasi penelitian dan subyek penelitiannya. Sedangkan persamaannya 

ialah sama-sama menguji pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial guru dan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

2. Tesis yang ditulis oleh Astika Ria dengan judul “Pengaruh Kompetensi 

Kepribadian Guru PAI dan Budaya Religius Sekolah terhadap Perilaku 

Religius Siswa di SMA Negeri se Kota Banda Aceh”. Hasil Penelitian 

menunjukkan hasil sebagai berikut: nilai Sig.t 0,00 < 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru PAI berpengaruh 

terhadap perilaku religius siswa di SMA Negeri Se kota Banda Aceh. Nilai 
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Sig.t 0,000 < 0,05 sehingga menunjukkan bahwa budaya religius sekolah 

berpengaruh terhadap perilaku religius siswa di SMA Negeri se Kota Banda 

Aceh. Nilai Sig.F budaya religius sekolah secara simultan berpengaruh 

terhadap perilaku religius siswa di SMA Negeri se Kota Banda Aceh.
66

 

Yang membedakan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada 

variabel (X2) yaitu budaya religius sekolah dan variabel terikatnya (Y) 

perilaku religius siswa serta lokasi penelitian dan subyek penelitiannya. 

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menguji pengaruh kompetensi 

kepribadian dan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Mei Agustina Sintawati dan Nourma Oktaviarini 

dengan judul “Analisis Pentingnya Kompetensi Sosial Guru terhadap 

Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran IPS di SDN 1 Moyoketen 

Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial guru kelas III SDN 

1 Moyoketen termasuk sangat baik dengan hasil angket yang menunjukkan 

presentase sebesar 89.17%. Nilai pendidikan karakter siswa termasuk sangat 

baik dengan hasil angket yang menunjukkan presentase sebesar 87.92%. 

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial guru kelas III SDN 1 

Moyoketen sangat baik, pendidikan karakter siswa kelas III SDN 1 

Moyoketen sangat baik, dan kompetensi sosial guru sangat penting dalam 

pembentukan nilai pendidikan karakter siswa.
67

 Yang membedakan 

penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah penelitian ini 
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menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan persamaan 

dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengakaji tentang kompetensi 

sosial dan  karakter peserta didik. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Indah Tri Agustin dan Nafiah dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Pembentukan Karakter 

Siswa di SD Negeri Margorejo VI/524 Surabaya”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi pribadi guru di SD Negeri Margorejo VI / 

524 Surabaya adalah 92,82%, yang berarti dalam kriteria sangat baik, 

sedangkan karakter integritas, agama, nasionalis, mandiri, dan kerja sama 

yang dimiliki siswa sebesar 84,34%, yang artinya dalam kriteria yang sangat 

baik. Sedangkan korelasi antara kompetensi kepribadian guru (X) terhadap 

pembentukan karakter siswa (Y) memiliki koefisien korelasi (r) = 0,436 

yang artinya berkorelasi rendah. Berdasarkan penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh antara 

kompetensi pribadi guru terhadap pembentukan karakter siswa di Margorejo 

VI / 524 Sekolah Dasar Surabaya.
68

 Yang membedakan penelitian ini 

dengan yang peneliti lakukan ialah penelitian ini menggunakan dua 

variabel, yaitu kompetensi kepribadian dan pembentukan karakter. 

Sedangkan persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji 

tentang kompetensi kepribadian dan karakter siswa. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Ria Gumilang dan Asep Nurcholis dengan judul 

“Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter Santri”. Volume 1 

Nomor 3, September (2018). Hasil penelitian adalah (1) Dari 50 santri, 51% 

santri memiliki kejujuran yang sangat baik, 52% memiliki tingkat 

                                                           

          
68

Indah Tri Agustin dan Nafiah, “Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap 

Pembentukan Karakter  Siswa di SDN Margorejo VI/524 Surabaya.”Education and Human 

Development Journal, vol. 4 no. 2 (September 2019), h. 11. (Diakses 28 Agustus 2020). 
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kedisiplinan yang sangat tinggi, 48% santri yang memperhatikan kebersihan 

dengan sangat baik, 18% kepedulian santri, kemandirian 32%, santri yang 

memiliki kemandirian dan kerja keras hanya 38%, kesopanan 40%, 

tanggung jawab 28%, dan kreativitas 62%. (2) Upaya pondok pesantren 

yaitu mengelola pembelajaran dengan materi karakter 60% melalui 

pembiasaan aktivitas sehari-hari dan 40% penguasaan materi keagamaan 

dan umum. (3) Faktor penghambat dalam proses pendidikan karakter 

diantaranya perlunya penyamaan persepsi antara pola asuh orangtua di 

rumah dan pola pendidikan di pondok pesantren.
69

 Yang membedakan 

penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada pendekatan 

penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif serta metode 

pengumpulan data. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama mengkaji 

pembentukan karakter santri akan tetapi pada penelitian ini lebih fokus pada 

upaya/ cara membentuk karakter santri. 

E. Kerangka Pikir 

            Guru merupakan faktor dominan dan penting dalam pendidikan formal 

karena guru sering dijadikan tokoh teladan bagi peserta didiknya, sehingga guru 

seharusnya memiliki kompetensi yang memadai, kompetensi tersebut ialah 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan 

kompetensi sosial akan tetapi dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang lebih menyentuh pada ranah 

pembentukan karakter peserta didik.  

            Kompetensi kepribadian ialah kemampuan guru yang diperlukan agar 

dapat menjadi guru yang baik dan menjadi teladan sehingga mampu menjadi 

sumber inspirasi peserta didik. Sedangkan kompetensi sosial ialah kemampuan 

                                                           

           
69
Ria Gumilang & Asep Nurcholis, “Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter 

Santri,” Jurnal Comm Edu, vol. 1 no. 3 (September 2018), h. 42. (Diakses 3 April 2020).  



54 
 

 
 

guru dalam bergaul dan berkomunikasi dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga pendidik, orang tua/wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.  

             Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru merupakan salah 

satu faktor yang dapat memengaruhi karakter peserta didik. Apalagi jika guru dan 

peserta didik dalam satu lingkungan, karena lingkungan dengan guru yang 

memiliki pribadi dan interaksi yang positif akan membentuk karakter yang positif 

pada peserta didik.  Dengan demikian kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial guru yang baik memungkinkan peserta didik memiliki karakter yang baik 

pula. Terdapat delapan belas nilai-nilai karakter yaitu: religius, jujur, toleransi, 

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

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Dari ke delapan 

belas nilai-nilai karakter tersebut penulis memilih tiga yaitu nilai karakter religius, 

jujur, dan disiplin. Ke tiga nilai karakter tersebut telah diterapkan di pondok 

modern Mahayajatul Qurra‟ Lassang Takalar akan tetapi dalam penerapannya 

masih terdapat kendala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Kerangka pikir pada penelitian ini digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Bagan 2.1. Kerangka Pikir 

Kompetensi guru 

Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepemimpinan     

 

Kompetensi Kepribadian Guru Kompetensi Sosial Guru 

 

Karakter Santri 

sasantriSantri  

Karakter religius 
Karakter jujur 

 

Karakter disiplin 

Landasan Yuridis Formal 

-UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen 

-Permendiknas, Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru 

Landasan Teologis Normatif 

 -Al-Qur‟an dan Hadis 
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F.Hipotesis Penelitian 

  Sebagai jawaban sementara untuk mengarahkan tujuan pembahasan, maka 

peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut: ”Terdapat pengaruh yang 

signifikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru terhadap karakter 

santri di Pondok Modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar”. Adapun hipotesis 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Kompetensi kepribadian guru berpengaruh secara siginifikan terhadap karakter 

santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

2. Kompetensi sosial guru berpengaruh secara signifikan terhadap karakter santri 

di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

3. Kompetensi kepribadian guru dan kompetensi sosial guru berpengaruh secara 

signifikan terhadap karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Desain, dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

            Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian 

ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian merunut ke belakang melalui data 

tersebut untuk menentukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan 

sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti.
1
 Penelitian ex post facto 

digunakan untuk meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi karena 

peneliti tidak memberikan perlakuan. Dalam penelitian ex post facto, peneliti 

menyelidiki permasalahan dengan mempelajari atau meninjau variabel-variabel.
2
 

Dengan mempelajari atau meninjau variabel, maka  akan mempermudah peneliti 

dalam menemukan hasil penelitian. 

2. Desain Penelitian 

            Model desain pada penelitian ini menggunakan paradigma ganda. 

Paradigma ganda merupakan paradigma penelitian yang terdiri atas dua variabel 

bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen).
3
 Variabel bebas dalam 

penelitian ini ada dua yang pertama kompetensi kepribadian guru (X1), yang 

kedua kompetensi sosial guru (X2) dan satu variabel terikat karakter santri (Y).             

           Adapun desain penelitiannya yaitu: 

 

 

                                                           
             

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

Pemula (Cet. II; Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h.125. 

           
2
Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. II; Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2018), h. 86.  

            
3
Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 10.  
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Gambar 3.1. Desain Penelitian 

Keterangan: 

             X1   : Kompetensi Kepribadian Guru 

             X2     : Kompetensi Sosial Guru 

             Y     : Karakter Santri 

3. Lokasi Penelitian 

    Penelitian ini berlokasi di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang 

Kabupaten Takalar. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi penelitian, dengan alasan 

yang pertama bahwa santri/santriwati tingkat madrasah tsanawiyah di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang memasuki usia remaja. Alasan kedua guru 

dan peserta didik sangat respon memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Alasan ketiga peneliti ingin mengetahui pengaruh kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial guru terhadap karakter santri terutama pada 

karakter religius, jujur, dan disiplin yang telah di berlakukan di pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

            Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini 

yang akan dijadikan populasi penelitian adalah keseluruhan peserta didik tingkat 

madrasah tsanawiyah Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. Adapun perinciannya 

sebagai berikut: 

X1 

X2 

Y 
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Tabel 3.1. Populasi Penelitian 

No Kelas  Siswa 

1 VII 82 

2 VIII 65 

3 IX 55 

Jumlah 203 

Sumber: Tata Usaha Pondok Modern Mahyajatul Qurra‟Lassang Takalar Tahun ajaran 2020/2021 

2. Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Jumlah sampel yang diambil adalah 25% dari jumlah populasi, 

teknik pengambilannya dilakukan secara proportionate stratified random 

sampling (teknik random atas dasar strata yang proposional).
4
 Teknik ini 

digunakan karena populasi terdiri atas strata-strata, yang masing-masing memiliki 

jumlah yang berbeda, sehingga jumlah sampel yang dipilih secara random 

berbanding sama dengan jumlah strata dari populasi. Jumlah sampel dari populasi 

peneliti akan menghitung dengan cara: 

S= Jumlah populasi x 25% 

S= 203x 25% 

S= 50 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka sampel yang diambil berjumlah 

50 orang, dengan ketentuan sampel dari masing-masing kelas, yaitu: 

Kelas VII  (82 : 203 x 50 = 20) 

Kelas VIII (65 : 203 x 50 = 16) 

Kelas IX   (55 : 203 x 50 = 14) 

 

                                                           

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

Pemula). h. 64. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

           Metode pengumpulan data ialah suatu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperoleh dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode 

yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner) 

 Peneliti menggunakan angket untuk memperoleh data yang akurat terkait 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial Guru dan karakter santri di Pondok 

Modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. Sedangkan yang akan dijadikan 

responden yaitu santri dan santriwati pondok modern Mahayajatul Qurra‟ Lassang 

Takalar. 

2. Wawancara 

           Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur hanya untuk variabel 

karakter santri (Y). Hal ini dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh di 

lapangan. Sedangkan yang akan dijadikan instrumen adalah kepala madrasah dan  

guru MTs Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar.   

3. Dokumentasi 

             Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data 

berupa jumlah santri dan laporan supervisi kepala madrasah terhadap kinerja guru 

yang ada di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar.  

D. Instrumen Penelitian  

              Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi yang dapat menggambarkan variabel-variabel penelitian. Instrumen 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Angket  

   Instrument penelitian ini akan digunakan sebagai alat utama untuk 

mendapatkan data terkait kompetensi kepribadian guru, kompetensi sosial guru, 
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dan  santri. Adapun responden pada angket ini adalah santri dan santriwati pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. Dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert dengan empat (4) alternatif jawaban yaitu, SS = Sangat Setuju dengan 

skor= 4, S= Setuju dengan skor= 3, KS= Kurang Setuju dengan skor= 2, TS= 

Tidak Setuju dengan skor= 1. Sedangkan untuk pernyataan yang negatif diberikan 

skor yang sebaliknya.  

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 

1. Validitas Instrumen 

            Instrumen penelitian yang telah disusun, divalidasi secara internal. 

Validasi secara internal digunakan pendapat dari ahli (judgment experts), yaitu 

dikonsultasikan dengan ahli tentang aspek-aspek yang akan diukur setelah 

instrumen dikonstruksi berdasarkan teori tertentu.
5
  

            Dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk menguji instrumen 

angket dengan mencari hubungan antara variabel kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial guru dengan tujuan agar instrumen tersebut mampu menjadi 

tolak ukur dalam penelitian.  Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

korelasi person product moment dan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 

5% untuk mengetahui keeratan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat.  

          Kriteria pengujian adalah jika harga Rhitung lebih besar dari harga Rtabel, 

maka item dalam angket dinyatakan valid. Sebaliknya jika harga Rhitung lebih kecil 

dari harga Rtabel, maka item dalam angket dinyatakan tidak valid.  

 

                                                           
             5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h.125. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Angket 

Variabel 
No 

Item 
RHitung RTabel Keterangan 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 
1 0,360 0,2353 Valid 

 

2 0,362 
0,2353 

Valid 

 

3 0,635 
0,2353 

Valid 

 

4 0,350 
0,2353 

Valid 

 

5 
0,545 0,2353 

Valid 

 

6 
0,322 0,2353 

Valid 

 

7 
0,445 0,2353 

Valid 

 

8 
0,341 0,2353 

Valid 

 

9 
0,388 0,2353 

Valid 

 

10 
0,509 0,2353 

Valid 

 

11 
0,428 0,2353 

Valid 

 

12 
0,640 0,2353 

Valid 

 

13 
0,404 0,2353 

Valid 

 

14 
0,616 0,2353 

Valid 

 

15 
0,333 0,2353 

Valid 

 

16 
0,345 0,2353 

Valid 

Kompetensi 

Sosial Guru 
1 

0,520 0,2353 
Valid 

 

2 
0,574 0,2353 

Valid 

 

3 
0,417 0,2353 

Valid 

 

4 
0,551 0,2353 

Valid 

 

5 
0,417 0,2353 

Valid 
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6 
0,476 0,2353 

Valid 

 

7 
0,485 0,2353 

Valid 

 

8 
0,637 0,2353 

Valid 

 

9 
0,413 0,2353 

Valid 

 

10 
0,320 0,2353 

Valid 

 

11 
0,587 0,2353 

Valid 

 

12 
0,564 0,2353 

Valid 

 

13 
0,423 0,2353 

Valid 

 

14 
0,489 0,2353 

Valid 

  
15 

0,527 0,2353 
Valid 

 
16 

0,398 0,2353 
Valid 

Karakter Santri 
1 

0,496 0,2353 
Valid 

 

2 
0,603 0,2353 

Valid 

 

3 
0,464 0,2353 

Valid 

 

4 
0,635 0,2353 

Valid 

 

5 
0,755 0,2353 

Valid 

 

6 
0,305 0,2353 

Valid 

 

7 
0,337 0,2353 

Valid 

 

8 
0,385 0,2353 

Valid 

 

9 
0,394 0,2353 

Valid 

 

10 
0,344 0,2353 

Valid 

 

11 
0,408 0,2353 

Valid 

 

12 
0,657 0,2353 

Valid 

 

13 
0,674 0,2353 

Valid 
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14 
0,501 0,2353 

Valid 

 

15 
0,614 0,2353 

Valid 

 

16 
0,282 0,2353 

Valid 

             Validitas isi terhadap angket dalam penelitian ini telah ditempuh dengan 

cara mengembangkan instrumen melalui kisi-kisi yang disusun berdasarkan kajian 

teoritis. Kajian teoritis prosesnya dilakukan secara cermat dengan pengarahan 

dosen pembimbing. Setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing, 

instrumen penelitian (angket) tersebut divalidasi oleh 2 validator yaitu: 

a. Dr. Ulfiani Rahman, M.Si adalah Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

b. Dr. Baharuddin, M.M. adalah Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

             Kedua orang tersebut memberikan penilaian bahwa instrumen tersebut 

valid sehingga semuanya dapat diterima, hanya pada beberapa item pernyataan 

perlu dilakukan perubahan redaksional sehingga lebih mudah dipahami oleh 

responden. 

2. Reliabilitas Instrumen 

             Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula.
6
 Uji reliabilitas 

instrumen penelitian ini dilakukan secara internal. Pengujian reliabilitas alat ukur 

internal consistency, dilakukan dengan cara mencoba alat ukur hanya sekali saja, 

kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu.
7
  

             Hasil analisis digunakan untuk memprediksi reliabilitas alat ukur. Metode 

yang digunakan untuk melakukan uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah 

metode alpha cronbach. Metode alpha cronbach merupakan metode yang 

                                                           
          

6
Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015), h. 87. 

         
7
Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, h. 89.  
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digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan 

jawaban “benar” atau “salah” maupun “iya” atau “tidak”, melainkan digunakan 

untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku.
8
 

Adapun rumus untuk menentukan koefisien reliabilitas sebagai berikut: 

                  r11  (
 

   
) (   

∑  
   
  
   

) 

keterangan: 

   r11      = koefisien reliabilitas instrumen 

   k       = jumlah butir pernyataan 

    ∑
  
      = jumlah varian butir 

 

   
  

         = varian total 

             Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila r11 > 0,6.
9
 

Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan metode alpha 

cronbach pada aplikasi SPSS for windows. 

                                   Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Angket 

Variabel Cronbach Alpa 

Kompetensi Kepribadian Guru 0,614 

Kompetensi Sosial Guru 0,744 

Karakter Santri 0,722 

            Berdasarkan tabel 3.3 diatas maka hasil uji reliabilitas instrumen 

kompetensi kepribadian guru diperoleh nilai r11 = 0,614 > 0,6. Hal ini bermakna 

bahwa instrumen kompetensi kepribadian dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas 

instrumen kompetensi sosial guru diperoleh nilai r11 = 0,774 > 0,6. Hal ini 

bermakna bahwa instrumen kompetensi sosial dinyatakan reliabel. Hasil uji 

                                                           

         
8
Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, h. 90.  

         
9
Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, h. 91.  



66 
 

 
 

reliabilitas instrumen karakter santri diperoleh nilai r11= 0,722 > 0,6. Hal ini 

bermakna bahwa instrumen karakter santri dinyatakan reliabel.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

             Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

1. Analisis Deskriptif 

            Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui secara tepat tingkat 

presentasi skor jawaban dan mendeskripsikan hasil data mengenai kompetensi 

kepribadian guru, kompetensi sosial guru, dan karakter santri. Statistik deskriptif 

berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk menjawab 

permasalahan yang ada dengan menggunakan rumus kategori yang diolah 

menggunakan aplikasi SPSS for windows.  

2. Analisis Inferensial 

           Analisis statistik inferensial merupakan teknik statistik  yang digunakan 

untuk menguji hipotesis penelitian dengan cara menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Rumus  yang digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Klasik 

2) Uji Normalitas  

          Uji normalitas data dimaksudkan apakah data-data sampel yang digunakan 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Analisis untuk uji 

normalitas data dapat dilakukan menggunakan aplikasi Statistical Package for 

Social Science (SPSS) for window.  

            Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov Smirnov pada aplikasi SPSS for windows. Kriteria pengujiannya 

yaitu data sampel dikatakan berasal dari populasi berdistribusi normal apabila 

nilai sign atau p-value ≥ α dengan taraf nyata α = 0,05. Sebaliknya, apabila nilai 
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sign atau p-value < α dengan taraf nyata α = 0,05, maka data sampel berasal dari 

populasi yang tidak berdistribusi normal . Data yang diuji normalitas adalah data 

kompetensi guru (X1), data kompetensi sosial guru (X2), dan data karakter santri 

(Y). 

3) Uji Linearitas 

            Uji linearitas adalah uji yang akan memastikan apakah data yang kita 

miliki sesuai dengan garis linear (lurus) atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori sesuai atau tidak dengan hasil penelitian yang ada.  

            Pengujian linearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai Fhitung atau 

menggunakan aplikasi SPSS for windows. Rumus uji linearitas dengan 

menghitung nilai Fhitung adalah sebagai berikut: 

             Fhitung = 
        

       
 

            Kriteria pengujian apabila memperhatikan nilai Fhitung yaitu 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.  

            Pengujian linearitas dalam penelitian ini menggunakan uji linearitas pada 

aplikasi SPSS for windows. Kriteria pengujian linearitas dengan hasil olahan 

aplikasi SPSS for windows, yaitu:  

Jika Pvalue ≥ 0,05 maka data linear 

Jika Pvalue < 0,05 maka data tidak linear 

          Data yang diuji kelinearannya adalah data variabel karakter santri (Y) atas 

variabel kompetensi kepribadian (X1) dan data karakter santri  (Y) atas dasar 
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variabel kompetensi sosial guru (X2). 

4) Uji Korelasi 

           Uji korelasi digunakan untuk menguji hubungan variabel dengan 

menggunakan rumus Pearson Product Moment. Pengujian korelasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows atau menggunakan 

rumus Pearson Product Moment sebagai berikut: 

rxy = 
 ∑    ∑  ∑   

√   ∑    ∑        ∑    ∑     
 

Keterangan: 

rxy      = koefiensi korelasi 

∑   = jumlah hasil kali skor x dengan skor Y yang berpasangan 

∑   = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X 

∑   = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
10

 

             Pengujian korelasi dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS for 

windows. Nilai koefisien korelasi sederhana (r) berkisar antara -1 sampai +1 yang 

kriteria pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut: 

a) Jika nilai r = 1, menunjukkan hubungan linear positif sempurna antara variabel 

X dan Y artinya semakin tinggi variabel X maka semakin tinggi pula variabel 

Y atau semakin rendah variabel X, maka semakin rendah pula variabel Y. 

b) r = -1, menunjukkan hubungan linear negatif sempurna antara variabel X dan 

variabel Y artinya semakin tinggi variabel X maka semakin tinggi pula variabel 

Y atau semakin rendah variabel X maka semakin rendah pula variabel Y. 

c) Jika nilai r > 0, maka telah terjadi hubungan yang linear positif, yaitu semakin 

                                                           
         

10
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 275. 
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tinggi variabel X maka semakin tinggi pula variabel Y. 

d) Jika nilai r < 0, maka telah terjadi hubungan yang linear negatif, yaitu semakin 

tinggi variabel X maka semakin rendah variabel Y atau semakin rendah 

variabel X maka semakin tinggi variabel Y. 

e) Jika nilai r = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan 

variabel Y artinya semakin rendah variabel X, maka semakin rendah pula 

variabel Y. 

            Penentuan keeratan hubungan korelasi antar variabel X1 (kompetensi 

kepribadian guru) dan variabel Y (karakter santri), korelasi antar variabel X2 

(kompetensi sosial guru) dan variabel Y ( Karakter santri), dan korelasi antar 

variabel X1 (kompetensi kepribadian guru), variabel X2 (kompetensi sosial guru) 

dan variabel Y (karakter santri) berikut ini diberikan nilai r sebagai patokan: 

1) r = 0, tidak ada korelasi 

2) 0 < r ≤ 0,20; korelasi sangat rendah/lemah sekali 

3) 0,20 < r ≤ 0,40; korelasi rendah/lemah tapi pasti 

4) 0,40 < r ≤ 0,70; korelasi yang cukup berarti 

5) 0,70 < r ≤ 0,90; korelasi yang tinggi; kuat 

6) 0,90 < r ≤ 1,00; korelasi sangat tinggi; kuat sekali, dapat diandalkan 

7) r = 1; korelasi sempurna
11

 

5) Analisis Regresi Sederhana 

             Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar 

variabel. Tujuan utama dalam penggunaan analisis regresi adalah untuk 

                                                           
            11

Ridwan dan Engkos Achmad Kuncoro, Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis 

(Analisis Jalur) (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 233.  
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meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungannya 

dengan variabel lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Bentuk 

persamaannya adalah: 

                                       Ŷ = ɑ + bX  

Keterangan:  

        Ŷ = Variabel terikat (variabel yang diduga) 

        X = variabel bebas (variabel yang diketahui) 

        ɑ = intersep (nilai Y, bila X = 0) 

        b = slop ( kemiringan garis regresi) 

             Persamaan Ŷ = ɑ + bX memberikan arti jika variabel X mengeluarkan 

satu satuan maka variabel Ŷ akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 

1 x b.  

             Sebelum membuat peramalan, penaksiran atau pendugaan dengan 

persamaan regresi, maka nilai ɑ dan b harus ditentukan terlebih dahulu. Nilai ɑ 

dan b dapat ditentukan dengan metode kuadarat kecil (least square), dengan 

rumus berikut: 

                 b = 
∑      ̅   

∑        
 

                 ɑ  =    - b.    

           Nilai a, b, dan persamaan regresi sederhana dalam penelitian ini 

berdasarkan hasil uji regresi sederhana pada aplikasi SPSS for window. 

6) Analisis Regresi Ganda 

             Analisis regresi ganda adalah analisis tentang hubungan antara dua atau 

lebih variabel bebas (independent variabel) dengan satu variabel terikat 
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(dependent variabel). Analisis regresi ganda bertujuan untuk memprediksi nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat dengan 

menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:  

          Ŷ =   + b1X1 + b2X2 + E 

Keterangan: 

 Y            = variabel terikat (nilai duga Y) 

X1,X2      = variabel bebas 

  , b1, b2  = koefisien regresi linear berganda 

              = nilai Y, apabila X1,X2  = 0  

b1                 = besarnya kenaikan/ penurunan Y dalam satuan, Jika X1  naik/turun satu 

satuan dan X2 konstan 

b2             = besarnya kenaikan/ penurunan Y dalam satuan, jika X1 naik/turun satu 

satuan dan X1 konstan 

+ atau - = tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Ydan X1 atau X2.
12

 

          Nilai dari koefisien a, b1, b2 dapat ditentukan dengan beberapa cara seperti 

berikut ini:  

Metode kuadrat kecil: 

 a = Y  - b1 X 1- b2 X 2 + E 

b1 =   
(∑   

  
     

  
) ∑                  ∑            ∑                

(∑          ∑     ) (∑            )  ∑                     
   

b2 = 
(∑   

  
     

  
) ∑                  ∑                     ∑                

(∑          ∑     ) (∑            )  ∑                       
 

             

                                                           
            

12
Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif) (Cet. IV; Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2012), h. 255.  
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           Nilai a, b dan persamaan regresi ganda dalam penelitian ini berdasarkan 

hasil uji regresi ganda pada aplikasi  SPSS for windows.
13

  

b. Uji Hipotesis 

1) Pengujian Hipotesis Individual 

            Pengujian hipotesis individual merupakan pengujian hipotesis koefisien 

regresi sederhana dengan hanya satu B (B1 dan B2) yang memengaruhi Y. 

Pengujian hipotesis individual dapat dilakukan dengan uji regresi sederhana pada 

aplikasi SPSS for windows atau dengan menempuh langkah-langkah pengujian 

hipotesis sebagai berikut: 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

               H0 : B1 = 0 ( tidak ada pengaruh X1 terhadap Y) 

               H0 : B1 ≠ 0 (ada pengaruh X1 terhadap Y) dengan i = 1, 2. 

b) Menentukan taraf nyata (α)  dengan t tabel 

           Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas. 

(db) = n – k – 1  

c) Menentukan Kriteria Pengujian  

            Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t.  

             Menentukan nilai uji statistik  

             to = 
      

   
 , i = 1,2  atau  

             thitung = 
  √   

√      
 

                                                           

            
13

Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), h. 256.  
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Keterangan:  

           r = koefisien korelasi 

          n = banyak sampel 

d) Membuat kesimpulan  

          Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak.  

          Jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel , maka H0 diterima dan jika  -t hitung < -t 

tabel atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak.
14

 

          Pengujian hipotesis individual dalam penelitian menggunakan uji regresi 

sederhana pada aplikasi SPPS for windows. Kriteria pengujiannya dengan 

memperhatikan output olahan data. Apabila p-value <   = 0,05 maka H0 ditolak , 

H1 diterima dan jika terjadi sebaliknya p-value >   = 0,05, maka H0 diterima, H1 

ditolak. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:  

(1)  Hipotesis individual pertama (X1 terhadap Y) 

              H0  : β1 = 0 melawan  H1 : β1 ≠ 0 

H0 : Tidak ada pengaruh kompetensi kepribadian  guru terhadap karakter  

santri di pondok modern MQ Lassang Takalar  

H1 : Ada pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap karakter santri 

di pondok modern MQ Lassang Takalar 

(2)  Hipotesis individual kedua (X2 terhadap Y) 

H0  : β2 = 0 melawan  H1 : β2 ≠ 0 

             H0 : Tidak ada pengaruh kompetensi sosial guru terhadap karakter  santri 

di pondok modern MQ Lassang Takalar  

                                                           

         
14

Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), h. 267.  
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        H1 : Ada pengaruh kompetensi sosial guru terhadap karakter santri di 

pondok modern MQ Lassang Takalar 

2) Pengujian Hipotesis Bersama 

            Pengujian hipotesis bersama merupakan pengujian hipotesis untuk 

mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Pengujian hipotesis  bersama dapat dilakukan dengan uji regresi  

ganda pada aplikasi SPSS for windows atau dengan menempuh langkah-langkah 

pengujian hipotesis sebagai berikut: 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

H0 : B1 = B2 = 0 (tidak ada pengaruh  X1 dan X2 terhadap Y) 

H1 : B1 ≠ B2 ≠ 0 (ada pengaruh X1 dan X2  terhadap Y) 

b) Menentukan taraf nyata (α) dengan f tabel 

Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas 

(db) = n – k –  1  

c) Menentukan kriteria pengujian  

          Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi  F. 

d) Menentukan nilai uji statistik 

Fo = 
       

   
 , i = 1,2 atau 

Fhitung = 
                    

                 
 

Keterangan:  

                         = koefisien korelasi antara X1 X2 dan Y 

 m = Jumlah variabel bebas 
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 n  = banyak sampel 

e) Membuat kesimpulan 

          Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak.  

Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima dan jika Fhitung > Ftabel maka  H0 ditolak.
15

 

           Pengujian hipotesis bersama dalam penelitian ini menggunakan uji regresi 

ganda pada apalikasi SPSS for windows. Kriteria pengujiannya dengan 

memperhatikan output olahan data. Apabila p-value < α = 0,05, maka H0 ditolak, 

H1 diterima dan jika terjadi sebaliknya p-value > α = 0,05, maka H0 diterima, H1 

ditolak. Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut: 

        H0        : Tidak ada pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial 

guru  secara bersama terhadap karakter santri di pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar 

         H1         : Ada pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru 

secara bersama terhadap karakter santri di pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
          

15
Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), h. 267. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kompetensi Kepribadian Guru di Pondok Modern Mahyajatul Qurra’ 

Lassang Kabupaten Takalar 

            Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait kompetensi 

kepribadian guru pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar diperoleh 

hasil penelitian terkait data kompetensi kepribadian guru. 

Tabel 4.1 Kompetensi Kepribadian Guru di Pondok Modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang  Takalar 

 

Descriptive Statistics 

Variabel N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 
50 24 40 64 53,56 4,807 

Valid N (listwise) 50      

Sumber Data: Hasil Skor Angket Kompetensi Kepribadian Guru  

            Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat digambarkan bahwa dari 50 santri dan 

santriwati pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar yang dijadikan 

sampel penelitian untuk mengukur tingkat kompetensi kepribadian guru, pada 

umumnya memiliki tingkat kompetensi kepribadian guru yang baik dengan rata-

rata 53,5 dan standar deviasi 4,8. Selain itu, skor tertinggi 64 dan skor terendah 

40. 

          Hasil analisis mengenai interpretasi skor kompetensi kepribadian guru di 

pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar disajikan pada tabel 4.2 

berikut. 



77 
 

 
 

Tabel 4.2. Kategorisasi Kompetensi Kepribadian Guru di Pondok Modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Kabupaten Takalar 

No Interval Kategori Nilai Frekuensi 

 

Persen 

1 40 – 45 Tidak Baik 1 4 8% 

2 46 – 51 Kurang Baik 2 7 14% 

3 52 – 57 Baik 3 29 58% 

4 58 < Sangat Baik 4 10 20% 

 Jumlah   50 100% 

Sumber:  angket kompetensi kepribadian tahun 2020 

             Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa 4 orang guru dengan 

persentase 8% memiliki kompetensi kepribadian tidak baik, 7 orang guru dengan 

persentase 14% memiliki kompetensi kepribadian kurang baik, 29 orang guru 

dengan persentase 58% memiliki kompetensi kepribadian baik, dan 10 orang guru 

dengan persentase 20% memiliki kompetensi kepribadian sangat baik.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa skor kompetensi kepribadian pada seluruh 

subjek penelitian ini termasuk kategori tinggi.  

            Berikut ini adalah diagram batang yang disajikan untuk lebih memperjelas 

gambaran mengenai kompetensi kepribadian guru. 

 

 

Gambar 4.1. Diagram Batang Kompetensi Kepribadian Guru 

              Berdasarkan kategori di atas jika kita menghubungkannya dengan rata-

rata kompetensi kepribadian guru yakni 53,5 maka dapat disimpulkan bahwa rata-

rata kompetensi kepribadian guru berada pada kategori baik. 
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2. Kompetensi Sosial Guru di Pondok Modern Mahyajatul Qurra’ 

Lassang Kabupaten Takalar 

             Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait kompetensi 

sosial guru pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar diperoleh hasil 

penelitian terkait data kompetensi sosial guru. 

Tabel 4.3 Kompetensi Sosial Guru di Pondok Modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang  

Takalar   

Descriptive Statistics 

Variabel N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Kompetensi Sosial  

Guru 
50 25 39 64 52,80 5,588 

Valid N (listwise) 50      

 Sumber Data: Hasil Skor Angket Kompetensi Sosial Guru             

              Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat digambarkan bahwa dari 50 

santri/wati pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar yang dijadikan 

sampel penelitian untuk mengukur tingkat kompetensi sosial guru, pada umumnya 

memiliki tingkat kompetensi sosial guru yang baik dengan rata-rata 52,8 dan 

standar deviasi 5,58. Selain itu, skor tertinggi 64 dan skor terendah 39. 

            Hasil analisis mengenai interpretasi skor kompetensi sosial guru di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar disajikan pada tabel 4.10 berikut. 

                       Tabel 4.4 Tabel Kategorisasi Kompetensi Sosial Guru 

No Interval Kategori Nilai Frekuensi 

 

Persen 

1 39 – 44 Tidak Baik 1 4 8% 

2 45 – 50 Kurang Baik 2 14 28 % 

3 51 – 56 Baik 3 17 34% 

4 57 < Sangat Baik 4 15 30% 

 Jumlah   50 100% 

Sumber: Angket Kompetensi Sosial Guru tahun 2020 

             Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa 4 orang guru dengan 

persentase 8% memiliki kompetensi sosial tidak baik, 14 orang guru dengan 
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persentase 28% memiliki kompetensi sosial kurang baik, 17 orang guru dengan 

persentase 34% memiliki kompetensi sosial baik, dan 15 orang guru dengan 

persentase 30% memiliki kompetensi sosial sangat baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa skor kompetensi sosial pada seluruh subjek penelitian ini 

termasuk kategori baik.  

            Berikut ini adalah diagram batang yang disajikan untuk lebih memperjelas 

gambaran mengenai kompetensi sosial guru. 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Batang Kompetensi Sosial Guru 

              Berdasarkan kategori di atas jika kita menghubungkannya dengan rata-

rata kompetensi sosial guru yakni 52,8, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

kompetensi sosial guru berada pada kategori baik. 

3. Karakter Santri di Pondok Modern Mahyajatul Qurra’ Lassang 

Kabupaten Takalar 

              Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait karakter santri 

pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar diperoleh hasil penelitian 

terkait data karakter santri. 

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Karakter Santri di Pondok Modern Mahyajatul 

Qurra‟ Lassang  Takalar 
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Descriptive Statistics 

Variabel N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Karakter Santri 50 24 40 64 53,08 5,142 

Valid N 

(listwise) 
50      

Sumber Data: Hasil Skor Angket Karakter Peserta Didik  

              Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat digambarkan bahwa dari 50 

santri/wati pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar yang dijadikan 

sampel penelitian untuk mengukur tingkat karakter santri, pada umumnya 

memiliki tingkat karakter santri cenderung baik dengan rata-rata 53,08 dan standar 

deviasi 5,14. Selain itu, skor tertinggi 64 dan skor terendah 40.  

            Hasil analisis mengenai interpretasi skor karakter santri di pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar disajikan pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6  Tabel Kategorisasi Karakter Santri 

No Interval Kategori Nilai Frekuensi 

 

Persen 

1 40 – 45 Tidak Baik 1 4 8% 

2 46 – 51 Kurang Baik 2 15 30 % 

3 52 – 57 Baik 3 21 42% 

4 58 < Sangat Baik 4 10 20% 

 Jumlah   50 100% 

Sumber data: Angket Karakter Santri 2020 

             Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa 4 orang santri  

dengan persentase 8% memiliki karakter (religius, jujur, dan disiplin) tidak baik, 

15 santri dengan persentase 30% memiliki karakter (religius, jujur, dan disiplin) 

kurang baik, 21 orang santri dengan persentase 42% memiliki karakter (religius, 

jujur, dan disiplin) baik, dan 10 orang santri dengan persentase 20 % memiliki 

karakter (religius, jujur, dan disiplin) sangat baik, Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa skor karakter santri pada seluruh subjek penelitian ini 

termasuk kategori baik. 
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            Berikut ini adalah diagram batang yang disajikan untuk lebih memperjelas 

gambaran mengenai karakter santri. 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Batang Karakter Santri 

             Berdasarkan kategori di atas jika kita menghubungkannya dengan rata-

rata karakter santri yakni 52,8, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata karakter 

santri berada pada kategori baik. 

4. Analisis Data Inferensial 

             Analisis data inferensial dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows. 

Namun, sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

           Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel yang 

diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas 

data menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS for 

Windows. Data yang diuji normalitas adalah data kompetensi kepribadian guru 

(X1), data kompetensi sosial guru (X2), dan data karakter santri (Y). Hasil uji 

normalitas data disajikan pada tabel 4.7  berikut: 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas 

Variabel p-value 

1.Kompetensi Kepribadian Guru 0,085 

2.Kompetensi Sosial Guru 0,374 

3.Karakter Santri 0,444 

Sumber: Lampiran Hasil Analisis SPSS 

           Berdasarkan tabel 4.7 di atas, nilai P untuk data kompetensi kepribadian 

guru adalah 0,085. Berdasarkan kriteria pengujian, P-value ≥ α (0,085 ≥0,05), 

sehingga dapat dikatakan bahwa data kompetensi kepribadian guru berasal dari 

populasi berdistribusi normal. Nilai P untuk data kompetensi sosial guru adalah 

0,374. Berdasarkan kriteria pengujian, P-value ≥ α (0,374 ≥ 0,05), sehingga dapat 

dikatakan bahwa data kompetensi sosial guru berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Nilai P untuk data karakter santri adalah 0,444. Berdasarkan kriteria 

pengujian, P-value ≥ α (0,444 ≥ 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa data 

karakter santri berasal dari populasi berdistribusi normal. 

2) Uji Linearitas 

           Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel tak bebas 

(Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linear. Pengujian linearitas 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan linear antara karakter 

santri (Y) atas kompetensi kepribadian guru (X1), dan untuk mengetahui 

hubungan linear antara karakter santri (Y) atas kompetensi sosial  guru (X2).  

          Hasil uji linearitas menggunakan SPSS for Windows disajikan pada tabel 

4.8 sebagai berikut:  
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Tabel 4.8 Hasil Uji Linearitas 

Hubungan Linear p-value 

Linearitas antara karakter santri atas kompetensi kepribadian guru 0,976 

Linearitas antara karakter santri atas kompetensi sosial guru 0,883 

Sumber: Lampiran Hasil Analisis SPSS 

             Berdasarkan tabel 4.8 di atas, nilai p pada pengujian linearitas antara 

karakter santri (Y) atas kompetensi kepribadian (X1) adalah 0,976. Berdasarkan 

kriteria pengujian, p-value ≥ α (0,976 ≥ 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa 

data karakter santri (Y) atas kompetensi kepribadian (X1) adalah linear atau 

berupa garis linear/ lurus. Sedangkan nilai p pada pengujian linearitas antara 

karakter santri (Y) atas kompetensi sosial (X2) adalah 0,883. Berdasarkan kriteria 

pengujian, p-value ≥ α (0,883 ≥ 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa data 

karakter santri (Y) atas kompetensi sosial (X2) adalah linear atau berupa garis 

linear/ lurus. 

3) Uji Korelasi 

          Hasil uji korelasi menggunakan SPSS for Windows disajikan pada tabel 4.9 

sebagai berikut:  

Tabel 4.9 Hasil Uji Korelasi 

Korelasi rxy 

Korelasi antara kompetensi kepribadian guru dengan 

karakter santri 

0,344 

Korelasi antara kompetensi sosial guru dengan karakter 

santri 

0,502 

Korelasi antara kompetensi kepribadian dan kompetensi 0,506 
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sosial guru dengan karakter santri 

    Sumber: Lampiran Hasil Analisis SPSS 

             Berdasarkan tabel 4.9 di atas bahwa hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS for window, korelasi antara kompetensi kepribadian guru 

dengan karakter santri diperoleh nilai rx1y  = 0,344. Berdasarkan pedoman yang 

diuraikan pada bab III, nilai rx1y > 0, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi 

hubungan yang linear positif antara variabel kompetensi kepribadian guru dan 

variabel karakter santri pada pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

Sedangkan keeratan hubungan/ korelasi antar variabel kompetensi kepribadian 

dan variabel karakter santri  yakni memiliki korelasi yang rendah/ lemah karena 

berdasarkan pedoman yang diuraikan pada bab III nilai penentuan keeratan 

hubungan korelasi antar variabel rx1y = 0,344 berada pada interval 0,20 < r ≤ 0,40 

yang bermakna korelasi yang rendah/ lemah. Sedangkan koefisien determinasi 

yang diperoleh adalah r square = 0,118 yang mengandung makna bahwa 11,8% 

variasi variabel karakter santri dapat dipengaruhi oleh variabel kompetensi 

kepribadian guru.  

            Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS  for window, korelasi antara 

kompetensi sosial guru dengan karakter santri diperoleh nilai rx2y = 0,502. 

Berdasarkan pedoman yang diuraikan pada bab III, nilai rx2y > 0, sehingga dapat 

dikatakan bahwa telah terjadi hubungan yang linear positif antara variabel 

kompetensi sosial guru dan variabel karakter santri pada pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. Sedangkan keeratan hubungan/ korelasi antar 

variabel kompetensi sosial dan variabel karakter santri yakni memiliki korelasi 

yang cukup karena berdasarkan pedoman yang diuraikan pada bab III penentuan 

keeratan hubungan korelasi antar variabel rx2y = 0,502 berada pada interval 0,40 < 

r ≤ 0,70 yang bermakna korelasi yang cukup. Sedangkan koefisien determinasi 
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yang diperoleh adalah r square = 0,252 yang mengandung makna bahwa 25,2% 

variasi variabel karakter santri dapat dipengaruhi oleh variabel kompetensi sosial 

guru.  

            Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS for windows, 

diperoleh nilai rx1x2y  = 0,506. Berdasarkan pedoman yang diuraikan pada bab III, 

nilai rx2y > 0, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi hubungan yang linear 

positif antara variabel kompetensi guru, kompetensi sosial guru dan variabel 

karakter santri pada pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

Sedangkan keeratan hubungan/ korelasi antar variabel kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial guru dan variabel karakter santri yakni memiliki korelasi yang 

cukup karena berdasarkan pedoman yang diuraikan pada bab III penentuan 

keeratan hubungan korelasi antar variabel nilai rx2y = 0,506 berada pada interval 

0,40 < r ≤ 0,70 yang bermakna korelasi yang cukup. Sedangkan koefisien 

determinasi yang diperoleh adalah r square = 0,256. Hal ini bermakna konstribusi 

yang disumbangkan secara simultan oleh variabel kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial terhadap karakter santri berdasarkan hasil analisis 

menggunakan aplikasi SPSS for window yaitu 25,6% dan sisanya 74,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil analisis korelasi selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

4) Uji Regresi Linear Sederhana 

            Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menentukan bentuk dari 

hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, tujuan penggunaan analisis regresi 

linear sederhana adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari variabel 

kompetensi kepribadian guru dan karakter santri melalui persamaan regresinya. 

Selain itu, penggunaan analisis ini adalah meramalkan atau memperkirakan nilai 
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dari variabel kompetensi sosial guru dan karakter santri melalui persamaan 

regresinya. 

             Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS for Windows diperoleh 

bentuk persamaan regresi variabel karakter santri atas kompetensi kepribadian 

guru yaitu: 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Sederhana Kompetensi Kepribadian Guru (X1) 

terhadap Karakter Santri (Y) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33,367 7,795  4,280 ,000 

kompetensi kepribadian ,368 ,145 ,344 2,539 ,014 

a. Dependent Variable: karakter santri 

             Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diperoleh persamaan 

regresi linear sederhana sebagai berikut: 

Ŷ1 = 33,367 + 0,368 

            Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 33,367. 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel kompetensi kepribadian dianggap 

nol maka nilai variabel karakter santri sebesar 33,367 satuan. Koefisien regresi 

kompetensi kepribadian 0,386. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

kompetensi kepribadian sebesar 1 satuan akan menaikkan variabel karakter santri 

sebesar 0,368 satuan. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa arah model 

regresi ini adalah positif.  

            Adapun hasil analisis menggunakan SPSS for Windows diperoleh bentuk 

persamaan regresi variabel karakter santri atas kompetensi sosial guru yaitu: 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Sederhana Kompetensi Sosial Guru (X2) 

terhadap Karakter Santri (Y) 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28,688 6,099  4,704 ,000 

kompetensi sosial ,462 ,115 ,502 4,021 ,000 

a. Dependent Variable: karakter santri 

            Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diperoleh persamaan 

regresi linear sederhana sebagai berikut: 

                                                Ŷ2 = 28,688 + 0,462 

            Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 28,688. 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel kompetensi sosial dianggap nol 

maka nilai variabel karakter santri sebesar 28,688 satuan. Koefisien korelasi 

kompetensi sosial 0,462. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kompetensi 

sosial sebesar 1 satuan akan menaikkan variabel karakter santri sebesar 0,462 

satuan. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa arah model regresi ini 

adalah positif.  

5) Uji Regresi Linear Berganda 

            Analisis regresi berganda digunakan untuk hubungan antara dua atau lebih 

variabel bebas (independent variabel) dengan satu variabel terikat (dependent 

variabel). Dalam penelitian ini, tujuan penggunaan analisis ini adalah untuk 

meramalkan atau memperkirakan nilai dari variabel kompetensi kepribadian guru 

dan kompetensi sosial guru dengan karakter santri melalui persamaan garis 

regresinya.  
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         Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS for Windows diperoleh 

bentuk persamaan regresi variabel karakter santri atas kompetensi kepribadian 

guru dan kompetensi sosial yaitu: 

 

 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Berganda Kompetensi Kepribadian Guru (X1) 

dan Kompetensi Sosial Guru (X2) terhadap Karakter Santri (Y) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26,519 7,602  3,488 ,001 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 
,081 ,166 ,075 ,485 ,630 

Kompetensi Sosial 

Guru 
,421 ,143 ,458 2,945 ,005 

a. Dependent Variable: Karakter Santri 

         Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 di atas diperoleh persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 

Ŷ = 26,519 + 0,081 + 0,421  

          Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 26,519. 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel kompetensi kepribadian guru, 

kompetensi sosial guru, dan karakter santri dianggap nol, maka nilai variabel 

karakter santri sebesar 26,519 satuan. Koefisen regresi kompetensi kepribadian 

guru sebesar 0,081. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kompetensi 

kepribadian guru sebesar satu satuan akan menaikkan variabel karakter santri 

sebesar 0,081 satuan dengan asumsi X2 tetap. Koefisien regresi kompetensi sosial 

guru sebesar 0,421. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kompetensi 

sosial guru sebesar satu satuan akan menaikkan variabel karakter santri sebesar 
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0,421 satuan dengan asumsi X1 tetap. Persamaan regresi tersebut menunjukkan 

bahwa arah model regresi ini adalah positif.  

 

 

 

b. Uji Hipotesis  

1) Uji Hipotesis secara individual 

a) Uji Hipotesis X1 terhadap Y 

      Hasil uji hipotesis pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

karakter santri (Y) menggunakan aplikasi SPSS for Windows disajikan pada tabel 

4.13 berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis I 

Kompetensi Kepribadian guru terhadap karakter santri 

P-Value 0,014 

thitung 2,539 

Sumber: Lampiran Hasil Analisis SPSS 

              Berdasarkan tabel 4.13 di atas, maka diperoleh P yaitu   
     

 
 = 0,007. 

Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, P-value <  α (0,007 < 0,05) sehingga H0 

ditolak. Sedangkan nilai thitung = 2,539, nilai thitung = 2,539 > ttabel = 2,011, maka H0 

ditolak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kompetensi kepribadian guru 

berpengaruh terhadap karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar. 

b) Uji Hipotesis X2 terhadap Y 

  Hasil uji hipotesis pengaruh kompetensi sosial guru terhadap karakter santri 

(Y) menggunakan aplikasi SPSS for Windows disajikan pada tabel 4.14 berikut 

Tabel 4.14 Hasil Uji Hipotesis II 
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Kompetensi Sosial guru terhadap karakter santri 

P-Value 0,000 

thitung 4,021 

Sumber: Lampiran Hasil Analisis SPSS 

              Berdasarkan tabel 4.14 di atas, maka diperoleh P yaitu        
 

 = 0,000. 

Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, P-value <  α (0,000 < 0,05) sehingga H0 

ditolak.  Sedangkan nilai thitung = 4,021, nilai thitung = 4,021 > ttabel = 2,011, maka H0 

ditolak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kompetensi sosial guru 

berpengaruh  terhadap karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar. 

2) Uji Hipotesis secara Bersama 

  Hasil uji hipotesis pengaruh kompetensi kepribadian guru dan kompetensi 

sosial guru secara bersama terhadap karakter santri menggunakan aplikasi SPSS 

for Windows disajikan pada tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis III 

Kompetensi Kepribadian dan kompetensi sosial guru terhadap 

karakter santri 

P-Value 0,001 

Fhitung 8,074 

Sumber: Lampiran Hasil Analisis SPSS 

              Berdasarkan tabel 4.15 di atas, maka diperoleh P yaitu 
     

 
  = 0,005. 

Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, P-value <  α (0,000 < 0,05) sehingga H0 

ditolak.  Sedangkan nilai Fhitung = 8,074, nilai Fhitung = 8,074 > Ftabel = 3,19, maka 

H0 ditolak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial guru secara bersama berpengaruh  terhadap karakter santri di 

pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 
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B. Pembahasan  

1. Kompetensi Kepribadian Guru di Pondok Modern Mahyajatul Qurra’ 

Lassang Takalar 

            Kompetensi kepribadian guru adalah seperangkat kemampuan tertentu 

yang melekat dalam diri seorang guru dalam upaya mengemban tugas serta 

menjadi pembeda antar profesi guru dengan profesi lainnya. Kepribadian guru 

memiliki peranan penting terhadap karakter peserta didik. Kepribadian merupakan 

sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat secara nyata, akan tetapi dapat diketahui 

dengan melihat penampilan secara nyata, dengan mendengar dari berbagai ucapan 

atau perkataan yang dilontarkan apabila seseorang menghadapi suatu situasi atau 

persolan, oleh karena itu faktor terpenting bagi seorang pendidik ialah 

kepribadiannya. Pribadi yang baik akan memberikan dampak yang positif 

terhadap peserta didiknya. Penguasaan kompetensi kepribadian yang dimiliki 

seorang guru merupakan salah satu upaya untuk membentuk karakter peserta 

didik yang berkualitas.                 

             Penelitian yang telah dilakukan terhadap santri dan santriwati di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar yang berjumlah 50 orang, maka 

diperoleh data persepsi peserta didik tentang kompetensi kepribadian guru yang 

dikumpulkan melalui angket yang terdiri dari 16 item pernyataan. Hasil analisis 

deskriptif menunjukkan nilai rata-rata kompetensi kepribadian guru berada pada 

kategori baik dengan persentase 58%. 
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             Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket kompetensi kepribadian 

guru, kategori baik yang tunjukkan ialah kepribadian guru yang jujur, berakhlak 

mulia dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti guru mengajarkan santri untuk selalu jujur tentang 

berbagai hal, mengajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, 

menghormati orang yang lebih tua, menjaga dan memberikan teladan yang baik 

seperti mengajak santri bersama-sama melaksanakan sholat lima waktu dan 

tadarus al-Qur‟an. Hal ini berdasarkan hasil observasi langsung yang dilihat oleh 

peneliti ketika melangsungkan penelitian di pondok tersebut. 

            Hasil penelitian ini didukung oleh Chaerul Rochman yang mengatakan 

bahwa kompetensi kepribadian guru ialah kemampuan atau kecakapan seorang 

guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi ini penting untuk 

dimiliki seorang pendidik, apalagi penelitian ini dilakukan di pondok pesantren, 

dimana sebagian guru-guru berada di pondok bersama santri dan santriwati 

selama 1 x 24 jam,  sehingga esensi kompetensi kepribadian guru semuanya 

bermuara ke dalam pribadi guru. Tampilan kepribadian guru yang baik akan 

berpengaruh pada karakter santri dan santriwati yang ada di pondok tersebut.   

             Selain itu hasil penelitian ini juga di dukung oleh Permendiknas No 16 

Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru yang menjelaskan 

indikator-indikator kompetensi kepribadian yaitu: 1) Bertindak sesuai dengan 

norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, mencakup: (a) 

menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-

istiadat, daerah asal, dan gender; dan (b) bersikap sesuai dengan norma agama 

yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan 

nasional Indonesia yang beragam. 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 
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berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mencakup: (a) 

berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi; (b) berperilaku yang mencerminkan 

ketakwaan dan akhlak mulia; dan (c) berperilaku yang dapat diteladani oleh 

peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. 3) Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, mencakup: (a) 

menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil; dan (b) menampilkan 

diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. 4) Menunjukkan etos 

kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya 

diri, mencakup: (a)  menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi; (b) 

bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri; dan (c) bekerja mandiri secara 

profesional. 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru, mencakup: (a) 

memahami kode etik profesi guru; (b) menerapkan kode etik profesi guru; dan (c) 

berperilaku sesuai dengan kode etik guru. 

           Sehingga kehadiran guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik 

tentu akan menunjang banyak hal salah satunya adalah karakter santri dan 

santiwati di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

2. Kompetensi Sosial Guru di Pondok Modern Mahyajatul Qurra’ 

Lassang Takalar 

    Guru merupakan salah satu faktor keberhasilan dari proses pendidikan. 

Proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik apabila guru tidak mampu 

berkomunikasi dengan peserta didik. Oleh sebab itu guru harus memiliki sebuah 

kemampuan dalam bergaul ataupun berkomunikasi dengan peserta didik. Selain 

itu, guru juga harus berkomunikasi dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan inilah yang di 

sebut dengan kompetensi sosial. 
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    Kompetensi sosial ialah keterampilan seorang pendidik dalam 

berkomunikasi, berinteraksi terhadap sesama dan melaksanakan tanggung jawab 

sosial. Kemampuan sosial pendidik sangat berpengaruh terhadap kualitas  

hubungan antara pendidik dan peserta didik di sekolah. Kompetensi sosial yang 

telah dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa indikator yaitu (1) 

bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif (2) berkomunikasi 

secara efektif, empatik, dan santun (3) beradaptasi di tempat tugas di seluruh 

wilayah RI (4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain. 

              Penelitian yang telah dilakukan terhadap santri dan santriwati di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar yang berjumlah 50 orang, data 

kompetensi sosial guru dikumpulkan melalui angket yang terdiri dari 16 item 

pernyataan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata kompetensi sosial 

guru berada pada kategori baik dengan persentase 34%.  

               Hasil penelitian ini diperkuat oleh observasi peneliti pada saat 

melakukan penelitian di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

Data yang diperoleh bahwa kompetensi sosial guru di pondok tersebut berada 

pada kategori baik. Kategori baik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah guru 

mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada peserta didik, 

sesama pendidik, orang tua dan masyarakat.  

               Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang terjadi dengan keseharian guru 

di pondok tersebut, dimana cara guru berinteraksi terhadap santri dan 

santriwatinya dengan baik dan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. 

Interaksi pendidik sesama pendidik juga baik, hal ini terlihat pada jam istirahat 

mereka berkumpul di ruang guru sambil berbincang-bincang dengan guru lain. 

Tidak terlihat adanya kesenjangan sosial antara guru satu dengan yang lainnya. 

Begitu pula dengan komunikasi yang terjalin antara guru dan orang tua/ wali 
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santri yang dapat dilihat ketika orang tua/ wali santri mengunjungi putra/putrinya 

di pondok sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di pondok ditemukan 

solusinya, karena adanya interaksi dan komunikasi yang baik antara guru dan 

orang tua/wali santri.  

           Temuan penelitian ini juga didukung oleh pendapat Salim, bahwa 

kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru dalam berinteraksi dan berteman/ 

bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan orang tua 

dan wali peserta didik, masyarakat dan lingkungan sekitar. Melihat teori yang 

dipaparkan oleh Salim, maka adanya keterkaitan antara teori dan fakta yang 

ditemukan di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar terkait 

kompetentsi sosial guru yang ada di pondok tersebut.  

              Di sisi lain kompetensi sosial guru juga memiliki peran dalam pembinaan 

di pondok pesantren, karena guru dituntut untuk cakap dalam berkomunikasi dan 

melakukan interaksi terhadap seluruh santri, guru, orang tua/ wali santri dan 

masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren. Sehingga kehadiran guru yang 

memiliki kompetensi sosial yang baik merupakan salah satu faktor yang akan 

menunjang karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

3. Karakter Santri di Pondok Modern Mahyajatul Qurra’ Lassang 

Takalar 

         Karakter merupakan watak, sifat, atau hal-hal yang sangat mendasar yang 

ada pada diri seseorang yang sifatnya abstrak. Karakter mengacu pada 

serangkaian sikap dan perilaku seseorang. Setiap peserta didik memiliki karakter 

yang berbeda-beda atau beragam sehingga karakter peserta didik dapat dibentuk 

sejak usia dini. Penanaman karakter harus dimulai dari lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat sekitar.  
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             Karakter pada penelitian ini meliputi nilai karakter religius, jujur, dan 

disiplin. Nilai karakter religius yang dimaksud dalam penelitian ini seperti 

kegiatan sholat berjamaah, tadarus Al- Qur‟an, menerapkan 3 S (Senyum, sapa, 

dan salam), dsb. Sedangkan nilai karakter jujur yang dimaksud dalam penelitian 

ini seperti perilaku tidak mengambil barang milik orang lain, tidak mencontek, 

berkata jujur, tidak curang dalam kegiatan atau lomba dsb. Nilai karakter disiplin 

dalam penelitian ini seperti perilaku tepat waktu dalam mengikuti kegiatan, 

mematuhi aturan yang berlaku dsb.       

              Penelitian yang telah dilakukan terhadap santri dan santriwati di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar yang berjumlah 50 orang, data 

karakter santri dikumpulkan melalui angket yang terdiri dari 16 item pernyataan. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata karakter (religius, jujur, dan 

disiplin) santri berada pada kategori baik dengan persentase 42%. 

              Hasil penelitian ini didukung oleh hasil wawancara  yang dilakukan oleh 

beberapa guru yang ada di pondok teresebut. Dimana mereka berpendapat bahwa 

karakter santri pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar tergolong baik 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu santri dan santriwati sejak awal 

masuk pondok telah ditanamkan nilai-nilai karakter religius, jujur dan disiplin 

dengan berbagai aktifitas dan rutinitas yang dilaksanakan dari bangun tidur hingga 

tidur kembali. Semuanya telah terjadwal dan wajib untuk patuhi, sehingga 

pembinaan karakter santri dan santiwati di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar dapat terlaksana dengan baik. Selain itu metode pembiasaan yang 

diterapkan di pondok seperti pembiasaan untuk melakukan sholat berjamaah di 

mesjid, tadarus Al- Qur‟an, menerapkan 3 S (senyum, sapa, dan salam), 

melaksanakan piket, mengikuti proses pembelajaran di kelas dan berbagai 

kegiatan yang ada di pondok telah dilakukan santri dan santriwati setiap hari.  
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             Hasil penelitian ini juga di dukung dengan pendapat yang dikemukakan 

Sahlan bahwa penguatan karakter khusunya pada karakter religius dapat dilakukan 

melalui: peraturan kepala sekolah, implementasi kegiatan belajar mengajar, 

kegiatan ekstrakulikuler, budaya dan perilaku yang dilakukan oleh warga sekolah 

secara terus menerus. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk terwujudnya 

kegiatan tersebut adalah mencontohkan keteladanan, menciptakan lingkungan 

yang kondusif, dan ikut berperan aktif.  Program-program religius yang dilakukan 

di sekolah  harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan. Sedangkan 

untuk karakter jujur Hobbes mengatakan bahwa kejujuran adalah sebuah nilai 

untuk mencapai kebaikan, nilai kejujuran tersebut diiringi oleh kerja keras yang 

membuahkan hasil berupa nilai. Penguatan karakter jujur dapat dilakukan melalui 

berkata yang benar sesuai kenyataan, tidak menyontek pada saat mengikuti ujian 

dsb. Menurut Fathurrohman kedisiplinan adalah salah satu tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

Karakter disiplin dapat dibentuk melalui berbagai cara, salah satunya yaitu 

memberikan efek jera seperti hukuman atau sanksi. Sanksi yang diberikan harus 

mengandung unsur pendidikan karena selain memberikan efek jera juga 

memberikan pengajaran kepada peserta didik yang mendapatkan sanksi.  

              Nilai-nilai karakter tersebut telah diterapkan di pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar, dimana guru memberikan penguatan pada 

karakter religius dengan keteladanan dan mengajarkan santri untuk bersikap jujur 

serta memberikan sanksi bagi santri  yang melanggar untuk meningkatkan 

kedisiplinan di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

4. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Karakter Santri                  

                Tuntutan kepribadian bagi seorang guru kadang dirasakan lebih berat 

dibandingkan profesi lainnya. Ungkapan Guru adalah sosok yang dapat digugu 
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dan ditiru seringkali dijadikan pedoman yang mengikat di masyarakat. Oleh 

karena itu, seorang guru harus mengenali nilai-nilai yang ada di masyarakat 

tempatnya tinggal atau mengajar supaya dapat memahami nilai-nilai mana yang 

seharusnya diajarkan dan tidak diajarkan pada peserta didiknya.  

                 Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan di pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh 

kompetensi kepribadian guru yang lemah terhadap karakter santri di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. Hasil penelitian menggambarkan 

bahwa jika guru memiliki kompetensi kepribadian yang baik, maka semakin baik 

pula karakter santri.  

             Temuan penelitian ini juga didukung oleh Rochman yang mengemukakan 

kompetensi kepribadian memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan 

fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian peserta didik untuk 

mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Guru adalah orang tua kedua saat 

peserta didik berada sekolah. Seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang 

baik, diharapkan mampu menjadi aktor sentral dalam membina karakter peserta 

didik maka dari itu, sangat diharapkan pendidik mampu memperbaiki terlebih 

dahulu kualitas akhlaknya agar dapat menjadi teladan. Keteladanan ini sangat 

penting sebab setiap orang memiliki kecenderungan menyerap suatu perilaku 

akhlak dari perilaku orang lain yang ditampilkan terutama seorang pendidik.  

5. Pengaruh Kompetensi Sosial Guru terhadap Karakter Santri 

             Sebagai individu yang berkecimpung di dunia pendidikan, guru harus 

memiliki pribadi sosial yang mencerminkan seorang pendidik. Untuk itu, guru 

harus mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat tempat 

melaksanakan tugas dan tempat tinggal. Apabila ada nilai yang bertentangan 
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dengan nilai yang dianutnya, maka seorang guru harus menyikapinya dengan hal 

yang tepat sehingga tidak terjadi benturan nilai antara guru dan masyarakat, oleh 

karena itu seorang guru harus memiliki kompetensi sosial yang  memadai 

sehingga apabila terjadi perbedaan nilai dengan masyarakat, maka ia dapat 

menyelesaikannya dengan baik dan tidak menghambat proses pendidikan. Cooper 

menjelaskan bahwa kemampuan guru juga ditentukan dari cara guru berinterkasi 

dan bersosialisasi. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik sangat penting bagi guru 

untuk bersosialisasi dengan peserta didik, guru, orang tua peserta didik serta  

beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

              Selain itu, kompetensi sosial guru memiliki pengaruh terhadap karakter 

peserta didik. Kompetensi sosial yang dimiliki oleh seorang guru akan membantu 

dirinya untuk memberikan dampak dan teladan terhadap perkembangan karakter 

peserta didik. Dalam hal ini guru-guru di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar dalam membina karakter yang berhubungan dengan nilai 

keagamaan seperi nilai-nilai religius, jujur, dan disiplin. Hal tersebut dapat dilihat 

dari keseharian guru dan santri dan santriwati di pondok tersebut. Dimana guru 

dan santri mempunyai interaksi yang baik, saling menghormati dan menghargai 

satu sama lain.  

             Berdasarkan uji hipotesis kompetensi sosial guru maka diperoleh hasil 

perhitungan yakni terdapat pengaruh kompetensi sosial guru yang cukup terhadap 

karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin baik sikap sosial dan pergaulan seorang guru 

maka akan berdampak pula terhadap karakter santri. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi sosial berbanding lurus dengan karakter santri.  

6. Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial Guru 

terhadap Karakter Santri 
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             Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

terdapat pengaruh yang cukup antara kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial guru secara bersama terhadap karakter santri di pondok modern  Mahyajatul 

Qurra‟ Lassang Takalar. Hasil ini didukung dari berbagai teori, bahwa kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial guru merupakan dua hal dari beberapa faktor 

yang dapat memengaruhi karakter santri. Hal ini disebabkan peran guru hadir 

untuk membantu dan mengembangkan karakter setiap peserta didiknya, karena 

peran gurulah yang dianggap paling vital, dimana guru dituntut untuk memiliki 

karakter dan sikap yang baik. Setiap guru harus menjalani pendidikan karakter 

terlebih dahulu dibandingkan peserta didiknya, oleh sebab itu guru yang tidak 

memiliki karakter yang baik tidak akan mungkin bisa memberikan contoh yang 

baik kepada peserta didiknya. Pada dasarnya potensi pada guru sangat besar 

pengaruhnya terhadap karakter peserta didik, karena peserta didik akan 

memandang guru menjadi teladan yang baik dalam kehidupan ini. 
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                                                           BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial guru terhadap karakter santri di pondok 

modern MQ Lassang Takalar maka dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Kompetensi kepribadian guru di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar berada pada kategori baik, hal ini terlihat dari kepribadian 

guru yang berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. 

2. Kompetensi sosial guru di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang 

Takalar berada pada kategori baik, hal ini terlihat dari kemampuan guru 

dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada peserta 

didik, sesama pendidik, orang tua dan masyarakat.  

3. Karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar 

berada pada kategori baik, hal ini dapat dilihat dari sikap santri yang 

menunujukkan nilai religius, jujur, dan disiplin. 

4. Ada pengaruh yang rendah/lemah antara kompetensi kepribadian guru 

terhadap karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang 

Takalar, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi yang menunjukkan 

nilai 11,8% dan 88,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

5. Ada pengaruh yang cukup antara kompetensi sosial guru terhadap karakter 

santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar, hal ini dapat 

dilihat dari nilai koefisien korelasi yang menunjukkan sebesar 25,2% dan 

74,8% dipengaruhi oleh faktor lain. 

6.   Ada pengaruh yang cukup antara kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial guru terhadap karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 
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Lassang Takalar, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi 

pengaruhnya sebesar 25,6% dan 74,4% dipengaruhi oleh faktor lain, 

sehingga hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial guru maka akan berdampak pula pada 

karakter santri. 

B. Saran 

  Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, maka berikut ini 

penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai 

sekaligus sebagai kelengkapan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut: 

1. Bagi Guru  

Diharapkan pada guru senantiasa menanamkan dan memberikan teladan 

kepada peserta didik agar mereka dapat merealisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah diharapkan mengawasi pengaruh yang diberikan oleh guru  

kepada peserta didik baik berupa sikap, perkataan, dan perbuatan. Apalagi 

dengan adanya program pemerintah terkait pendidikan karakter agar guru 

memberikan pengaruh yang positif terhadap peserta didiknya. 

3. Bagi Peneliti lain 

Mengingat hasil penelitian yang dilakukan peneliti masih sederhana, belum 

sempurna, maka untuk peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian yang selanjutnya atau adanya penelitian yang 

lebih lanjut tentang kompetensi guru khususnya kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial guru. 
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Lampiran 1: Data Hasil Penelitian 

Nomor 

Responden 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 

Kompetensi 

Sosial Guru 

Karakter Santri 

Skor Kategori Skor Kategori Skor  Kategori 

1 55 Tinggi 57 Sangat Tinggi 55 Tinggi 

2 55 Tinggi 55 Tinggi 58 Sangat Tinggi 

3 52 Tinggi 56 Tinggi 50 Sedang 

4 52 Tinggi 60 Sangat Tinggi 56 Tinggi 

5 56 Tinggi 50 Sedang 55 Tinggi 

6 55 Tinggi 50 Sedang 45 Rendah 

7 53 Tinggi 56 Tinggi 59 Sangat Tinggi 

8 51 Sedang 47 Sedang 57 Tinggi 

9 54 Tinggi 60 Sangat Tinggi 60 Sangat Tinggi 

10 57 Tinggi 52 Sedang 59 Sangat Tinggi 

11 60 Sangat Tinggi 58 Tinggi 50 Sedang 

12 58 Sangat Tinggi 59 Tinggi 59 Sangat Tinggi 

13 60 Sangat Tinggi 58 Tinggi 59 Sangat Tinggi 

14 52 Tinggi 51 Sedang 56 Tinggi 

15 54 Tinggi 50 Sedang 51 Sedang 

16 53 Tinggi 55 Sedang 49 Sedang 

17 46 Sedang 54 Sedang 56 Tinggi 

18 64 Sangat Tinggi 61 Tinggi 64  Sangat Tinggi 

19 54 Tinggi 51 Sedang 40 Rendah 

20 54 Tinggi 58 Tinggi 59 Sangat Tinggi 

21 56 Tinggi 52 Tinggi 58 Sangat Tinggi 

22 57 Tinggi 57 Sangat Tinggi 54 Tinggi 

23 54 Tinggi 57 Sangat Tinggi 54 Tinggi 

24 43 Rendah 44 Rendah 53 Tinggi 

25 58 Sangat Tinggi 49 Sedang 54 Tinggi 

26 58 Sangat Tinggi 50 Sedang 51 Sedang 

27 58 Sangat Tinggi 54 Tinggi 56 Tinggi 

28 49 Sedang 47 Sedang 51 Sedang 
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29 40 Rendah 45 Sedang 48 Sedang 

30 50 Sedang 48 Sedang 48 Sedang 

31 55 Tinggi 49 Sedang 48 Sedang 

32 54 Tinggi 56 Tinggi 55 Tinggi 

33 53 Tinggi 47 Sedang 51 Sedang 

34 54 Tinggi 46 Sedang 45 Rendah 

35 53 Tinggi 56 Tinggi 55 Tinggi 

36 53 Tinggi 55 Tinggi 46 Sedang 

37 52 Tinggi 52 Tinggi 41 Rendah 

38 56 Tinggi 51 Tinggi 47 Sedang 

39 52 Tinggi 49 Sedang 54 Tinggi 

40 56 Tinggi 55 Tinggi 57 Tinggi 

41 61 Sangat Tinggi 58 Sangat Tinggi 62 Sangat Tinggi 

42 59 Sangat Tinggi 60 Sangat Tinggi 55 Tinggi 

43 53 Tinggi 64 Sangat Tinggi 55 Tinggi 

44 60 Sangat Tinggi 60 Sangat Tinggi 54 Tinggi 

45 44 Rendah 50 Sedang 54 Tinggi 

46 45 Rendah 52 Tinggi 53 Tinggi 

47 48 Sedang 41 Rendah 48 Sedang 

48 56 Tinggi 57 Sangat Tinggi 51 Sedang 

49 46 Sedang 39 Rendah 47 Sedang 

50 50 Sedang 42 Rendah 52 Tinggi 

Rata-rata 53,5 Tinggi 52,8 Tinggi 53,8 Tinggi 

Min 64  64  64  

Max 40  39  40  

Standar 

Deviasi 

4,80  5,58  5,14  

Sumber: Rekap Data Hasil Penelitian 
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Butir Pernyataan Kompetensi Kepribadian Guru 

  NO RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JUMLAH 

1 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 55 

2 2 4 3 4 2 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 55 

3 3 3 1 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 52 

4 4 2 1 4 3 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 52 

5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 2 56 

6 6 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 55 

7 7 2 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 2 4 4 4 3 53 

8 8 2 1 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 51 

9 9 2 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 54 

10 10 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 57 

11 11 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

12 12 3 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 58 

13 13 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

14 14 4 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 52 

15 15 4 1 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 54 

16 16 2 4 4 2 4 2 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 53 

17 17 4 3 2 4 2 4 1 3 2 3 2 2 4 3 4 3 46 

18 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

19 19 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 54 

20 20 4 3 4 2 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 54 

21 21 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 56 

22 22 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 57 
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23 23 4 4 4 3 3 4 1 2 2 4 4 4 4 4 3 4 54 

24 24 1 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 43 

25 25 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 58 

26 26 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 58 

27 27 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 58 

28 28 3 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 4 3 4 3 49 

29 29 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 40 

30 30 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 50 

31 31 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 55 

32 32 3 1 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 54 

33 33 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 53 

34 34 2 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 54 

35 35 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 53 

36 36 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 3 4 4 4 4 53 

37 37 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 4 3 4 4 52 

38 38 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 56 

39 39 4 4 2 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 52 

40 40 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 4 4 4 56 

41 41 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 

42 42 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 

43 43 4 1 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 53 

44 44 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

45 45 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 44 

46 46 4 3 3 2 3 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3 4 45 

47 47 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 48 
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48 48 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 56 

49 49 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 46 

50 50 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 50 

 

    
         Butir Pernyataan Kompetensi Sosial  Guru 

     
NO RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JUMLAH 

1 1 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 57 

2 2 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 55 

3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 2 4 4 4 4 56 

4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 60 

5 5 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 2 2 4 3 3 2 50 

6 6 4 3 4 3 4 3 2 2 2 4 3 2 4 4 4 2 50 

7 7 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 56 

8 8 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 47 

9 9 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 60 

10 10 2 3 2 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 2 52 

11 11 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 58 

12 12 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 59 

13 13 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 58 

14 14 4 4 3 3 4 4 2 2 2 4 2 4 3 3 4 3 51 

15 15 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 50 

16 16 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 55 

17 17 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 2 54 

18 18 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 61 
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19 19 4 4 2 4 4 4 2 2 3 4 2 4 4 4 2 2 51 

20 20 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 58 

21 21 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 1 4 4 4 2 52 

22 22 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 57 

23 23 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 1 4 4 4 4 4 57 

24 24 2 3 3 4 4 4 1 3 2 4 2 2 4 2 2 2 44 

25 25 4 4 2 4 4 3 1 2 3 2 2 4 4 4 4 2 49 

26 26 2 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 50 

27 27 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 54 

28 28 3 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 47 

29 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 45 

30 30 4 2 3 4 4 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 1 48 

31 31 4 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 1 4 4 4 4 49 

32 32 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 2 56 

33 33 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 2 1 4 4 3 2 47 

34 34 2 3 4 4 4 3 1 3 2 3 2 4 4 2 2 3 46 

35 35 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 56 

36 36 3 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 55 

37 37 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 52 

38 38 3 4 4 4 3 4 2 2 2 4 3 2 4 4 3 3 51 

39 39 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 2 2 49 

40 40 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 55 

41 41 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 58 

42 42 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 60 
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43 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

44 44 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 60 

45 45 4 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 50 

46 46 3 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 52 

47 47 3 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 2 3 3 4 3 41 

48 48 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 57 

49 49 3 2 2 2 3 4 2 2 1 4 2 2 3 3 2 2 39 

50 50 4 3 3 1 3 3 2 3 2 1 2 1 3 4 4 3 42 

 

    
     Butir Pernyataan  Karakter Santri 

NO RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JUMLAH 

1 1 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 55 

2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 58 

3 3 2 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 50 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 56 

5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 55 

6 6 2 4 4 2 2 3 4 4 2 4 2 2 2 2 3 3 45 

7 7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 59 

8 8 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 57 

9 9 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 60 

10 10 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 59 

11 11 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 50 

12 12 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 59 
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13 13 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 59 

14 14 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 56 

15 15 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 51 

16 16 2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 49 

17 17 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 56 

18 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

19 19 2 1 2 2 1 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 40 

20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 59 

21 21 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 58 

22 22 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 54 

23 23 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 54 

24 24 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 53 

25 25 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 54 

26 26 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 2 2 3 4 4 3 51 

27 27 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 56 

28 28 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 3 51 

29 29 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 48 

30 30 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 48 

31 31 2 3 4 4 1 1 4 1 4 4 3 2 3 4 4 4 48 

32 32 4 4 4 4 4 4 2 3 1 3 3 4 4 4 4 3 55 

33 33 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 51 

34 34 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 45 

35 35 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 55 

36 36 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 46 

37 37 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 41 
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38 38 2 3 4 3 2 3 3 4 1 4 2 2 4 4 4 2 47 

39 39 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 2 3 54 

40 40 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 57 

41 41 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 62 

42 42 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 55 

43 43 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 55 

44 44 4 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 54 

45 45 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 54 

46 46 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 53 

47 47 4 2 3 4 2 2 2 4 3 4 2 2 3 4 4 3 48 

48 48 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 51 

49 49 2 2 3 4 2 2 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3 47 

50 50 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 52 
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Lampiran II: INSTRUMEN PENELITIAN 

a. Kisi-kisi instrumen kompetensi kepribadian guru    

               Angket/ kuesioner ini menggambarkan tentang bagaimana kompetensi kepribadian guru  di pondok modern Mahyajatul 

Qurra‟ Lassang Takalar. 

Kisi-Kisi Intrumen Kompetensi Kepribadian Guru 

 

VARIABEL 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 
  

NO ITEM 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 

(X1) 

1.1 Menghargai peserta didik tanpa 

membedakan keyakinan yang 

dianut, suku, istiadat, daerah asal, 

dan gender. 

1.2 Bersikap sesuai dengan norma 

agama yang dianut, hukum, sosial 

yang berlaku, dalam masyarakat, 

dan kebudayaan nasional Indonesia 

yang beragam. 

Guru tidak pernah membeda-

bedakan peserta didiknya 

 

1 

 

Guru menasehati peserta didik 

yang berkelahi 

 

 

2 

 

2.1 Berperilaku jujur, dan tegas. 

2.2 Berperilaku yang mencerminkan 

ketakwaan dan akhlak mulia 

2.3 Berperilaku yang dapat diteladani 

Guru berkata dan bersikap 

jujur dalam segala hal 

3 
 

Guru memiliki sikap yang 

tegas pada peserta didik 

4 
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oleh peserta didik dan anggota 

masyarakat di sekitarnya. 

 

Guru menjadi teladan bagi 

peserta didik 

 

5 

Guru melakukan sholat 

berjamaah dengan peserta 

didik 

6 

 

3.1 Menampilkan diri sebagai pribadi 

yang mantap, dan stabil.  

3.2 Menampilkan diri sebagai pribadi 

dewasa, arif, dan berwibawa. 

 

 

Guru mudah marah apabila ada 

peserta didik yang sulit 

menerima pelajaran 

7 

Guru bersikap tenang dalam 

menghadapi situasi apapun 

8 

Guru dapat menengahi 

perdebatan antar peserta didik 

dan memberikan solusi 

9 

Guru menegur siapapun 

peserta didiknya yang 

melakukan kesalahan 

10 

 

4.1 Menunjukkan etos kerja dan 

tanggung jawab yang tinggi. 

4.2 Bangga menjadi guru dan percaya 

pada diri sendiri. 

4.3 Bekerja mandiri secara profesional. 

 

 

 

 

Guru segera meminta maaf atas 

kesalahan yang dilakukannya 

11 

Guru memiliki sikap yang 

sederhana dan rendah hati 

12 

Guru bersemangat dan percaya 

diri ketika di kelas 

13 

Guru membimbing peserta 

didik untuk memiliki perilaku 

14 
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yang baik 

 

5.1 Memahami kode etik profesi guru. 

 

5.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 

 

 

 

Guru mengikuti tata tertib/ 

kontrak belajar yang 

diterapkan di kelas 

 

15 

Guru membina hubungan baik 

dengan peserta didik atau 

sesama guru lainnya 

16 
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b. Kisi-kisi instrumen kompetensi sosial guru    

               Angket/ kuesioner ini menggambarkan tentang bagaimana kompetensi sosial guru  di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ 

Lassang Takalar. 

Kisi-Kisi Intrumen Kompetensi Sosial Guru 

 

VARIABEL 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

NO 

ITEM 

 

Kompetensi 

Sosial Guru 

(X2) 

1.1.Bersikap inklusif dan objektif terhadap 

peserta didik, teman sejawat dan 

lingkungan sekitar dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

1.2.Tidak bersikap diskriminatif terhadap 

peserta didik, teman sejawat, orang tua 

peserta didik dan lingkungan sekolah 

karena perbedaan agama, suku, jenis 

kelamin, latar belakang keluarga, dan 

status sosial ekonomi. 

Guru dalam melaksanakan pembelajaran 

bersikap terbuka untuk menerima semua 

peserta didik 

 

1 

Guru memberikan penilaian secara adil 

terhadap seluruh peserta didik 

 

2 

Guru menyayangi semua peserta didik serta 

teman sejawat. 

3 

Guru peduli terhadap peserta didik, teman 

sejawat, dan lingkungan sekolah 

4 

 

 

 

 

5 
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2.1 Berkomunikasi dengan peserta didik dan 

teman sejawat secara santun, empatik dan 

efektif. 

2.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta 

didik dan masyarakat secara santun, 

empatik dan efektif . 

 

Guru berkomunikasi secara sopan dan santun  

terhadap peserta didik dan teman sejawat 

 

Guru bersikap ramah dan bersahabat dalam 

bergaul dengan peserta didik 

 

6 

Guru membina hubungan baik, ramah dan 

bersahabat dengan sesama guru 

7 

Guru menjalin komunikasi yang baik dengan 

orangtua/wali peserta didik 

 

8 

Guru menerima kritik dan saran dari 

orangtua/wali peserta didik 

 

9 

3.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat 

bekerja dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan di daerah yang 

bersangkutan. 

3.2 Melaksanakan berbagai program dalam 

lingkungan kerja. 

Guru betah dan nyaman bekerja di tempat 

tugas 

10 

Guru menyesuaikan diri  terhadap keragaman 

sosial budaya di tempat bertugas 

11 

Guru menghargai keragaman sosial budaya 

di tempat bertugas 

 

12 

4.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat 

dan profesi lain melalui berbagai media. 

4.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi. 

Guru menggunakan bahasa yang sopan 

ketika melakukan obrolan dengan guru lain 

 

13 

 

Guru berperan aktif dalam bekerja sama 

dengan guru lain 

14 
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Guru melakukan diskusi sesama guru terkait 

pelaksanaan pembelajaran 

 

15 

Guru melakukan pertemuan dengan orang 

tua/ wali 

 

16 
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a. Kisi-kisi instrumen karakter Santri 

           Kuesioner ini menggambarkan tentang bagaimana karakter santri/santriwati di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang 

Takalar. 

Kisi-kisi Instrumen Karakter Santri 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Deskripsi 

 

No Item 

 

Karakter Religius  

 

Sikap dan perilaku yang 

patuh dalam  melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, serta 

hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

 

Saya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran 

 

1 

Saya menerapkan 3 S (senyum, sapa, salam) 

dalam kehidupan sehari-hari 

2 

Saya melaksanakan  sholat 5 waktu setiap hari 

 

3 

Saya membaca Al-Qur‟an setiap hari 4 

Saya menolong teman yang mendapatkan musibah 5 

 

Karakter Jujur 

Perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan 

 

Saya mencontek pada saat ujian di sekolah 6 

Saya berkata jujur dan mengatakan sesuatu sesuai 

dengan fakta 

 

7 

Saya mengambil barang yang bukan milik saya 

tanpa izin 

8 
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Saya mengakui kesalahan pada guru atau teman 

jika berbuat kesalahan 

 

9 

Saya berbuat curang pada saat mengikuti 

pertandingan/lomba. 

 

10 

 

Karakter Disiplin 

 

Tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib, dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan 

peraturan 

Saya mengikuti semua kegiatan yang ada 

 

11 

Saya hadir tepat waktu pada setiap kegiatan yang 

dilaksanakan 

 

12 

Saya mematuhi peraturan yang berlaku 

 

13 

Saya memakai seragam yang telah ditetapkan 

 

14 

Saya meminta izin, jika ada keperluan 

 

15 

Saya terlambat pada setiap kegiatan yang 

dilaksanakan 

 

16 
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Angket Kompetensi Kepribadian Guru 

Identitas Responden  

Nama                 : 

Jenis Kelamin    : 

Kelas                 : 

Hari/Tgl             : 

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah dengan seksama pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia. 

3. Tidak dibenarkan menjawab lebih satu alternatif jawaban. 

4. Telitilah kembali jika belum ada yang terisi.  

Keterangan: 

SS       : Sangat Setuju 

S         : Setuju 

KS      : Kurang Setuju 

TS      : Tidak Setuju 

            Jawaban Anda, tidak menuntut jawaban benar dan salah. Kesungguhan 

dan kejujuran Anda dalam menjawab merupakan bantuan yang amat berguna, 

karena itu diharapkan Anda menjawab semua pernyataan yang tersedia.  

 

 

NO 
             

PERNYATAAN 

 

 

              PILIHAN 

SS S KS TS 

1 Guru tidak pernah membeda-bedakan 

peserta didiknya 
    

2 Guru menasehati peserta didik yang 

berkelahi 

 

    

  3 Guru berkata dan bersikap jujur dalam 

segala hal 
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4 Guru memiliki sikap yang tegas pada 

peserta didik 
    

5 Guru menjadi teladan bagi peserta 

didik 
    

6 Guru melakukan sholat berjamaah 

dengan peserta didik 
    

7 Guru mudah marah apabila ada 

peserta didik yang sulit menerima 

pelajaran 

    

8 Guru bersikap tenang dalam 

menghadapi situasi apapun 
    

9 Guru dapat menengahi perdebatan 

antar peserta didik dan memberikan 

solusi 

    

10 Guru menegur siapapun peserta 

didiknya yang melakukan kesalahan 
    

11 Guru segera meminta maaf atas 

kesalahan yang dilakukannya 
    

12 Guru memiliki sikap yang sederhana 

dan rendah hati 
    

13 Guru bersemangat dan percaya diri 

ketika di kelas 
    

14 Guru membimbing peserta didik untuk 

memiliki perilaku yang baik 
    

15 Guru mengikuti tata tertib/ kontrak 

belajar yang diterapkan di kelas 
    

16 Guru membina hubungan baik dengan 

peserta didik atau sesama guru lainnya 
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Angket Penelitian Kompetensi Sosial Guru 

Identitas Responden  

Nama                 : 

Jenis Kelamin    : 

Kelas                 : 

Hari/Tgl             : 

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah dengan seksama pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia. 

3. Tidak dibenarkan menjawab lebih satu alternatif jawaban. 

4. Telitilah kembali jika belum ada yang terisi.  

Keterangan: 

SS       : Sangat Setuju 

S         : Setuju 

KS      : Kurang Setuju 

TS      : Tidak Setuju 

            Jawaban Anda, tidak menuntut jawaban benar dan salah. Kesungguhan 

dan kejujuran Anda dalam menjawab merupakan bantuan yang amat berguna, 

karena itu diharapkan Anda menjawab semua pernyataan yang tersedia.  

 

NO 
             

PERNYATAAN 

PILIHAN 

SS S KS TS 

1 Guru dalam melaksanakan 

pembelajaran bersikap terbuka untuk 

menerima semua peserta didik 

 

    

2 Guru memberikan penilaian secara 

adil terhadap seluruh peserta didik 

 

    

3 Guru menyayangi semua peserta didik 

serta teman sejawat. 
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4 Guru peduli terhadap peserta didik, 

teman sejawat, dan lingkungan 

sekolah 

 

    

5 Guru berkomunikasi secara sopan dan 

santun  terhadap peserta didik dan 

teman sejawat 

 

    

6 Guru bersikap ramah dan bersahabat 

dalam bergaul dengan peserta didik 

 

    

 7 Guru membina hubungan baik, ramah 

dan bersahabat dengan sesama guru 

 

    

8 Guru menjalin komunikasi yang baik 

dengan orangtua/wali peserta didik 

 

    

9 Guru menerima kritik dan saran dari 

orangtua/wali peserta didik 

 

    

10 Guru betah dan nyaman bekerja di 

tempat tugas 

 

    

11 Guru menyesuaikan diri  terhadap 

keragaman sosial budaya di tempat 

bertugas 

 

    

12 Guru menghargai keragaman sosial 

budaya di tempat bertugas 

 

    

13 Guru menggunakan bahasa yang 

sopan ketika melakukan obrolan 

dengan guru lain 

 

    

14 Guru berperan aktif dalam bekerja 

sama dengan guru lain 

 

    

15 Guru melakukan diskusi sesama guru 

terkait pelaksanaan pembelajaran 

 

    

16 Guru melakukan pertemuan dengan 

orang tua/ wali 
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Angket Karakter Peserta Didik 

Identitas Responden  

Nama                 : 

Jenis Kelamin    : 

Kelas                 : 

Hari/Tgl             : 

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah dengan seksama pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia. 

3. Tidak dibenarkan menjawab lebih satu alternatif jawaban. 

4. Telitilah kembali jika belum ada yang terisi.  

Keterangan: 

SS       : Sangat Setuju 

S         : Setuju 

KS      : Kurang Setuju 

TS      : Tidak Setuju 

            Jawaban Anda, tidak menuntut jawaban benar dan salah. Kesungguhan 

dan kejujuran Anda dalam menjawab merupakan bantuan yang amat berguna, 

karena itu diharapkan Anda menjawab semua pernyataan yang tersedia.  

 

NO 
              

PERNYATAAN 

PILIHAN 

SS S KS TS 

1 Saya berdoa sebelum dan sesudah 

pelajaran 

    

2 Menerapkan 3 S (senyum, sapa, 

salam) dalam kehidupan sehari-hari 

    

3 Melaksanakan  sholat 5 waktu 

setiap hari 

    

  4 Membaca Al-Qur‟an setiap hari     

5 Menolong teman yang 

mendapatkan musibah 
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6 Mencontek pada saat ujian di 

sekolah 

    

7 Berkata jujur dan mengatakan 

sesuatu sesuai dengan fakta 

    

8 Mengambil barang yang bukan 

milik saya tanpa izin pemiliknya 

    

9 Mengakui kesalahan pada guru atau 

teman jika berbuat kesalahan 

    

10 Berbuat curang pada saat mengikuti 

pertandingan/lomba. 

    

11 Mengikuti semua kegiatan yang ada 

  

    

12 Hadir tepat waktu pada setiap 

kegiatan yang dilaksanakan 

    

13 Mematuhi peraturan yang berlaku 

 

    

14 Memakai seragam yang telah 

ditetapkan 

    

15 Meminta izin, jika ada keperluan 

 

    

16 Terlambat pada setiap kegiatan 

yang dilaksanakan 
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LAMPIRAN III: ANALISIS INFERENSIAL SPSS  

1. Uji Validitas 

 

        VALIDITAS ANGKET KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU 

 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16

Kompetensi 

Kepribadian Guru

Pearson 

Correlation

1 ,043 ,097 ,179 ,256 ,030 ,146 ,002 ,130 ,155 ,252 ,224 ,055 ,117 ,097 -,057 ,360
*

Sig. (2-

tailed)

,769 ,504 ,213 ,073 ,837 ,310 ,991 ,368 ,283 ,077 ,118 ,704 ,420 ,503 ,697 ,139

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,043 1 ,050 ,160 ,066 ,024 ,275 ,208 ,209 ,202 ,036 ,043 ,004 ,053 ,270 ,154 ,362
*

Sig. (2-

tailed)

,769 ,731 ,267 ,649 ,866 ,053 ,147 ,145 ,159 ,803 ,768 ,980 ,715 ,058 ,285 ,164

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,097 -,050 1 ,013 ,568
** ,017 ,335

* ,271 ,207 ,267 ,181 ,474
** ,274 ,601

** ,228 ,568
**

,635
**

Sig. (2-

tailed)

,504 ,731 ,931 ,000 ,907 ,018 ,057 ,150 ,061 ,207 ,001 ,054 ,000 ,111 ,000 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,179 ,160 ,013 1 ,295
* -,004 ,098 ,192 -,181 ,177 ,099 ,077 ,145 ,117 ,128 ,057 ,350

*

Sig. (2-

tailed)

,213 ,267 ,931 ,037 ,977 ,496 ,182 ,207 ,218 ,495 ,595 ,314 ,420 ,374 ,697 ,013

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,256 ,066 ,568
**

,295
* 1 ,014 ,294

* ,073 ,130 ,148 ,006 ,432
** ,237 ,524

** ,244 ,382
**

,545
**

Sig. (2-

tailed)

,073 ,649 ,000 ,037 ,921 ,038 ,613 ,368 ,307 ,968 ,002 ,098 ,000 ,088 ,006 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,030 ,024 ,017 -,004 ,014 1 ,164 -,069 ,142 ,157 ,170 ,105 ,306
* ,160 -,100 -,225 ,322

*

Sig. (2-

tailed)

,837 ,866 ,907 ,977 ,921 ,256 ,636 ,324 ,275 ,238 ,468 ,031 ,268 ,492 ,116 ,022

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,146 -,275 ,335
* ,098 ,294

* ,164 1 ,373
**

,392
** -,022 ,169 ,175 ,080 ,227 -,144 ,108 ,445

**

Sig. (2-

tailed)

,310 ,053 ,018 ,496 ,038 ,256 ,008 ,005 ,881 ,240 ,225 ,579 ,113 ,318 ,455 ,001

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,002 -,208 ,271 ,192 ,073 -,069 ,373
** 1 ,059 ,175 -,085 ,329

* -,079 ,121 -,169 ,200 ,341
*

Sig. (2-

tailed)

,991 ,147 ,057 ,182 ,613 ,636 ,008 ,683 ,224 ,557 ,020 ,584 ,401 ,240 ,164 ,015

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,130 -,209 ,207 -,181 ,130 ,142 ,392
** ,059 1 ,101 ,162 ,141 ,030 ,299

* ,085 ,010 ,388
**

Sig. (2-

tailed)

,368 ,145 ,150 ,207 ,368 ,324 ,005 ,683 ,487 ,262 ,328 ,837 ,035 ,557 ,943 ,005

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,155 ,202 ,267 ,177 ,148 ,157 -,022 ,175 ,101 1 ,237 ,175 ,074 ,173 ,188 ,148 ,509
**

Sig. (2-

tailed)

,283 ,159 ,061 ,218 ,307 ,275 ,881 ,224 ,487 ,097 ,225 ,611 ,231 ,191 ,307 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,252 -,036 ,181 ,099 ,006 ,170 ,169 -,085 ,162 ,237 1 ,206 ,130 ,131 ,085 -,078 ,428
**

Sig. (2-

tailed)

,077 ,803 ,207 ,495 ,968 ,238 ,240 ,557 ,262 ,097 ,150 ,368 ,363 ,559 ,591 ,002

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,224 ,043 ,474
** ,077 ,432

** ,105 ,175 ,329
* ,141 ,175 ,206 1 ,256 ,407

** ,099 ,292
*

,640
**

Sig. (2-

tailed)

,118 ,768 ,001 ,595 ,002 ,468 ,225 ,020 ,328 ,225 ,150 ,072 ,003 ,495 ,040 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,055 ,004 ,274 ,145 ,237 ,306
* ,080 -,079 ,030 ,074 ,130 ,256 1 ,285

* ,224 ,237 ,404
**

Sig. (2-

tailed)

,704 ,980 ,054 ,314 ,098 ,031 ,579 ,584 ,837 ,611 ,368 ,072 ,045 ,119 ,098 ,004

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,117 ,053 ,601
** ,117 ,524

** ,160 ,227 ,121 ,299
* ,173 ,131 ,407

**
,285

* 1 ,192 ,524
**

,616
**

Sig. (2-

tailed)

,420 ,715 ,000 ,420 ,000 ,268 ,113 ,401 ,035 ,231 ,363 ,003 ,045 ,181 ,000 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,097 ,270 ,228 ,128 ,244 -,100 -,144 -,169 ,085 ,188 ,085 ,099 ,224 ,192 1 ,069 ,333
*

Sig. (2-

tailed)

,503 ,058 ,111 ,374 ,088 ,492 ,318 ,240 ,557 ,191 ,559 ,495 ,119 ,181 ,635 ,018

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,057 -,154 ,568
** ,057 ,382

** -,225 ,108 ,200 ,010 ,148 -,078 ,292
* ,237 ,524

** ,069 1 ,345
*

Sig. (2-

tailed)

,697 ,285 ,000 ,697 ,006 ,116 ,455 ,164 ,943 ,307 ,591 ,040 ,098 ,000 ,635 ,014

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,212 ,200 ,635
**

,350
*

,545
**

,322
*

,445
**

,341
*

,388
**

,509
**

,428
**

,640
**

,404
**

,616
**

,333
*

,345
* 1

Sig. (2-

tailed)

,139 ,164 ,000 ,013 ,000 ,022 ,001 ,015 ,005 ,000 ,002 ,000 ,004 ,000 ,018 ,014

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Kompetensi 

Kepribadian 

Guru

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X1.11

X1.12

X1.13

X1.14

X1.15

X1.16

X1.5

X1.6

X1.7

X1.8

X1.9

X1.10

Correlations

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4
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VALIDITAS ANGKET KOMPETENSI SOSIAL GURU 

 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16

Kompetensi 

Sosial  Guru

Pearson 

Correlation

1 ,390
** ,025 ,074 ,181 ,070 ,297

* ,253 ,254 -,044 ,341
* ,197 ,025 ,347

* ,274 ,238 ,520
**

Sig. (2-

tailed)

,005 ,865 ,610 ,210 ,627 ,036 ,077 ,075 ,762 ,015 ,170 ,864 ,014 ,054 ,096 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation
,390

** 1 ,251 ,287
* ,064 ,293

* ,073 ,279
* ,133 ,067 ,297

* ,248 ,130 ,323
* ,174 ,291

*
,574

**

Sig. (2-

tailed)

,005 ,078 ,043 ,658 ,039 ,616 ,050 ,357 ,646 ,036 ,082 ,367 ,022 ,226 ,040 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,025 ,251 1 ,163 -,072 ,171 -,012 ,175 ,097 ,004 ,205 ,249 ,082 ,188 ,328
* ,203 ,417

**

Sig. (2-

tailed)

,865 ,078 ,258 ,620 ,236 ,933 ,224 ,503 ,981 ,153 ,082 ,573 ,191 ,020 ,157 ,003

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,074 ,287
* ,163 1 ,342

* ,166 ,175 ,264 ,291
*

,444
** ,231 ,286

*
,426

** ,133 ,051 ,128 ,551
**

Sig. (2-

tailed)

,610 ,043 ,258 ,015 ,249 ,223 ,064 ,041 ,001 ,106 ,044 ,002 ,357 ,724 ,374 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,181 ,064 ,072 ,342
* 1 ,261 ,057 ,123 ,115 ,093 ,002 ,215 ,357

* ,116 ,107 ,005 ,417
**

Sig. (2-

tailed)

,210 ,658 ,620 ,015 ,067 ,695 ,396 ,427 ,522 ,991 ,133 ,011 ,423 ,461 ,973 ,058

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,070 ,293
* ,171 ,166 ,261 1 ,323

* ,188 ,223 ,276 ,215 ,394
** ,198 -,050 ,051 ,005 ,476

**

Sig. (2-

tailed)

,627 ,039 ,236 ,249 ,067 ,022 ,190 ,119 ,053 ,133 ,005 ,169 ,730 ,724 ,973 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation
,297

* ,073 -,012 ,175 ,057 ,323
* 1 ,379

** ,240 ,206 ,331
* ,159 ,178 ,193 ,221 -,101 ,485

**

Sig. (2-

tailed)

,036 ,616 ,933 ,223 ,695 ,022 ,007 ,093 ,151 ,019 ,271 ,217 ,180 ,124 ,487 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,253 ,279
* ,175 ,264 -,123 ,188 ,379

** 1 ,314
* ,200 ,407

**
,293

*
,345

*
,284

*
,281

* ,193 ,637
**

Sig. (2-

tailed)

,077 ,050 ,224 ,064 ,396 ,190 ,007 ,026 ,164 ,003 ,039 ,014 ,046 ,048 ,178 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,254 ,133 ,097 ,291
* ,115 ,223 ,240 ,314

* 1 -,124 ,136 ,258 ,291
* ,040 ,093 -,101 ,413

**

Sig. (2-

tailed)

,075 ,357 ,503 ,041 ,427 ,119 ,093 ,026 ,391 ,345 ,071 ,041 ,781 ,520 ,484 ,003

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,044 ,067 ,004 ,444
** ,093 ,276 ,206 ,200 -,124 1 ,084 ,102 ,211 ,117 ,034 ,054 ,320

*

Sig. (2-

tailed)

,762 ,646 ,981 ,001 ,522 ,053 ,151 ,164 ,391 ,563 ,480 ,141 ,418 ,813 ,709 ,024

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation
,341

*
,297

* ,205 ,231 ,002 ,215 ,331
*

,407
** ,136 ,084 1 ,132 ,119 ,248 ,313

* ,242 ,587
**

Sig. (2-

tailed)

,015 ,036 ,153 ,106 ,991 ,133 ,019 ,003 ,345 ,563 ,361 ,412 ,083 ,027 ,090 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,197 ,248 ,249 ,286
* ,215 ,394

** ,159 ,293
* ,258 ,102 ,132 1 ,184 ,102 ,202 ,074 ,564

**

Sig. (2-

tailed)

,170 ,082 ,082 ,044 ,133 ,005 ,271 ,039 ,071 ,480 ,361 ,202 ,481 ,159 ,610 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,025 ,130 ,082 ,426
**

,357
* ,198 ,178 ,345

*
,291

* ,211 ,119 ,184 1 ,159 ,120 -,095 ,423
**

Sig. (2-

tailed)

,864 ,367 ,573 ,002 ,011 ,169 ,217 ,014 ,041 ,141 ,412 ,202 ,269 ,407 ,513 ,002

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation
,347

*
,323

* ,188 ,133 -,116 -,050 ,193 ,284
* ,040 ,117 ,248 ,102 ,159 1 ,498

**
,346

*
,489

**

Sig. (2-

tailed)

,014 ,022 ,191 ,357 ,423 ,730 ,180 ,046 ,781 ,418 ,083 ,481 ,269 ,000 ,014 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,274 ,174 ,328
* ,051 ,107 ,051 ,221 ,281

* ,093 ,034 ,313
* ,202 ,120 ,498

** 1 ,286
*

,527
**

Sig. (2-

tailed)

,054 ,226 ,020 ,724 ,461 ,724 ,124 ,048 ,520 ,813 ,027 ,159 ,407 ,000 ,044 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,238 ,291
* ,203 ,128 ,005 ,005 -,101 ,193 -,101 ,054 ,242 ,074 -,095 ,346

*
,286

* 1 ,398
**

Sig. (2-

tailed)

,096 ,040 ,157 ,374 ,973 ,973 ,487 ,178 ,484 ,709 ,090 ,610 ,513 ,014 ,044 ,004

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation
,520

**
,574

**
,417

**
,551

** ,270 ,476
**

,485
**

,637
**

,413
**

,320
*

,587
**

,564
**

,423
**

,489
**

,527
**

,398
** 1

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,003 ,000 ,058 ,000 ,000 ,000 ,003 ,024 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,004

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Kompetensi 

Sosial  

Guru

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X2.11

X2.12

X2.13

X2.14

X2.15

X2.16

X2.5

X2.6

X2.7

X2.8

X2.9

X2.10

Correlations

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4
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VALIDITAS ANGKET KARAKTER SANTRI 

 
 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Karakter Santri

Pearson 

Correlation

1 ,319
* ,040 ,202 ,268 ,193 -,004 ,132 ,182 -,172 -,043 ,264 ,225 ,241 ,132 ,284

*
,496

**

Sig. (2-

tailed)

,024 ,782 ,161 ,060 ,179 ,979 ,362 ,207 ,231 ,768 ,063 ,116 ,091 ,360 ,045 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation
,319

* 1 ,307
* ,161 ,491

** ,207 ,312
* ,201 ,165 ,004 ,102 ,270 ,446

** ,203 -,189 -,030 ,603
**

Sig. (2-

tailed)

,024 ,030 ,263 ,000 ,150 ,027 ,161 ,252 ,977 ,479 ,058 ,001 ,157 ,189 ,834 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,040 ,307
* 1 ,461

**
,383

** ,218 ,119 -,104 -,019 ,113 ,203 ,274 ,431
** ,124 -,046 -,175 ,464

**

Sig. (2-

tailed)

,782 ,030 ,001 ,006 ,128 ,411 ,473 ,893 ,436 ,158 ,054 ,002 ,393 ,749 ,224 ,001

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,202 ,161 ,461
** 1 ,331

* ,204 ,012 ,019 ,203 ,196 ,254 ,462
**

,375
**

,365
** ,097 ,110 ,635

**

Sig. (2-

tailed)

,161 ,263 ,001 ,019 ,155 ,935 ,895 ,157 ,171 ,075 ,001 ,007 ,009 ,501 ,446 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,268 ,491
**

,383
**

,331
* 1 ,259 ,184 ,178 ,225 -,147 ,310

*
,481

**
,612

**
,438

** -,166 ,136 ,755
**

Sig. (2-

tailed)

,060 ,000 ,006 ,019 ,070 ,202 ,215 ,117 ,308 ,029 ,000 ,000 ,001 ,250 ,345 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,193 ,207 ,218 ,204 ,259 1 ,028 ,101 -,048 -,121 -,068 ,196 ,108 -,221 ,125 -,057 ,305
*

Sig. (2-

tailed)

,179 ,150 ,128 ,155 ,070 ,846 ,485 ,743 ,401 ,639 ,172 ,456 ,122 ,386 ,696 ,031

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,004 ,312
* ,119 ,012 ,184 ,028 1 ,040 ,394

** -,234 ,106 ,100 -,003 ,051 -,161 ,304
*

,337
*

Sig. (2-

tailed)

,979 ,027 ,411 ,935 ,202 ,846 ,785 ,005 ,102 ,465 ,488 ,983 ,726 ,263 ,032 ,017

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,132 ,201 ,104 ,019 ,178 ,101 ,040 1 ,156 ,069 ,166 ,039 ,020 ,139 ,199 ,024 ,385
**

Sig. (2-

tailed)

,362 ,161 ,473 ,895 ,215 ,485 ,785 ,278 ,633 ,249 ,790 ,893 ,335 ,165 ,867 ,127

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,182 ,165 -,019 ,203 ,225 -,048 ,394
** ,156 1 -,100 ,084 ,075 ,027 ,007 -,040 ,230 ,394

**

Sig. (2-

tailed)

,207 ,252 ,893 ,157 ,117 ,743 ,005 ,278 ,491 ,564 ,604 ,850 ,959 ,784 ,108 ,005

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,172 ,004 ,113 ,196 ,147 -,121 ,534 -,069 ,100 1 ,099 ,133 ,256 ,204 -,112 ,216 ,344
**

Sig. (2-

tailed)

,231 ,977 ,436 ,171 ,308 ,401 ,102 ,633 ,491 ,494 ,358 ,701 ,155 ,439 ,133 ,908

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

-,043 ,102 ,203 ,254 ,310
* -,068 ,106 -,166 ,084 -,099 1 ,495

**
,338

*
,336

* -,079 -,076 ,408
**

Sig. (2-

tailed)

,768 ,479 ,158 ,075 ,029 ,639 ,465 ,249 ,564 ,494 ,000 ,016 ,017 ,584 ,599 ,003

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,264 ,270 ,274 ,462
**

,481
** ,196 ,100 -,039 ,075 -,133 ,495

** 1 ,458
**

,291
* ,091 ,187 ,657

**

Sig. (2-

tailed)

,063 ,058 ,054 ,001 ,000 ,172 ,488 ,790 ,604 ,358 ,000 ,001 ,040 ,531 ,193 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,225 ,446
**

,431
**

,375
**

,612
** ,108 -,003 ,020 ,027 -,056 ,338

*
,458

** 1 ,427
** ,132 ,094 ,674

**

Sig. (2-

tailed)

,116 ,001 ,002 ,007 ,000 ,456 ,983 ,893 ,850 ,701 ,016 ,001 ,002 ,360 ,516 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,241 ,203 ,124 ,365
**

,438
** -,221 ,051 -,139 ,007 ,204 ,336

*
,291

*
,427

** 1 -,066 ,114 ,501
**

Sig. (2-

tailed)

,091 ,157 ,393 ,009 ,001 ,122 ,726 ,335 ,959 ,155 ,017 ,040 ,002 ,651 ,429 ,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation

,132 -,189 ,046 ,097 ,166 ,125 ,161 ,199 ,040 ,112 ,079 ,091 ,132 ,066 1 ,134 ,614
**

Sig. (2-

tailed)

,360 ,189 ,749 ,501 ,250 ,386 ,263 ,165 ,784 ,439 ,584 ,531 ,360 ,651 ,354 ,486

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation
,284

* -,030 -,175 ,110 ,136 -,057 ,304
* -,024 ,230 -,216 -,076 ,187 ,094 ,114 ,134 1 ,282

*

Sig. (2-

tailed)

,045 ,834 ,224 ,446 ,345 ,696 ,032 ,867 ,108 ,133 ,599 ,193 ,516 ,429 ,354 ,047

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pearson 

Correlation
,496

**
,603

**
,464

**
,635

**
,755

**
,305

*
,337

* ,219 ,394
** -,017 ,408

**
,657

**
,674

**
,501

** ,101 ,282
* 1

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,031 ,017 ,127 ,005 ,908 ,003 ,000 ,000 ,000 ,486 ,047

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Karakter 

Santri

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Y.11

Y.12

Y.13

Y.14

Y.15

Y.16

Y.5

Y.6

Y.7

Y.8

Y.9

Y.10

Correlations

Y.1

Y.2

Y.3

Y.4
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2. Uji Reliabilitas  

a. Instrumen Kompetensi Kepribadian Guru  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,614 16 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 50,6000 21,633 ,018 ,636 

X1.2 50,4800 21,724 -,040 ,662 

X1.3 49,8800 19,577 ,561 ,563 

X1.4 50,5600 20,415 ,169 ,610 

X1.5 50,0000 19,959 ,445 ,575 

X1.6 50,4200 20,616 ,145 ,615 

X1.7 50,6800 19,406 ,269 ,593 

X1.8 50,6400 20,521 ,176 ,608 

X1.9 50,5200 20,051 ,217 ,602 

X1.10 49,9200 19,749 ,385 ,577 

X1.11 50,2400 19,860 ,264 ,593 

X1.12 50,1200 19,006 ,473 ,562 

X1.13 49,8000 20,898 ,307 ,593 

X1.14 49,8400 20,178 ,553 ,573 

X1.15 50,0000 21,020 ,212 ,602 

X1.16 50,0000 21,020 ,232 ,600 
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b. Instrumen Kompetensi Sosial Guru  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,774 16 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 49,2200 27,767 ,424 ,758 

X2.2 49,4000 26,694 ,464 ,753 

X2.3 49,5800 28,249 ,295 ,768 

X2.4 49,0600 27,731 ,464 ,756 

X2.5 49,1200 29,863 ,176 ,775 

X2.6 49,1200 28,598 ,394 ,762 

X2.7 50,2200 27,400 ,358 ,763 

X2.8 49,6600 25,984 ,535 ,746 

X2.9 50,4800 28,540 ,304 ,767 

X2.10 49,0800 29,422 ,218 ,773 

X2.11 49,8600 26,286 ,471 ,753 

X2.12 49,8600 25,756 ,417 ,760 

X2.13 49,0200 29,244 ,351 ,765 

X2.14 49,1600 28,464 ,407 ,761 

X2.15 49,1800 27,742 ,433 ,757 

X2.16 49,9800 27,979 ,247 ,775 
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c. Instrumen Karakter Santri 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,722 16 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 50,0000 22,735 ,351 ,706 

Y2 49,7800 22,175 ,491 ,689 

Y3 49,3200 24,100 ,373 ,706 

Y4 49,4600 22,090 ,535 ,685 

Y5 50,1400 20,327 ,663 ,663 

Y6 50,0600 24,711 ,172 ,724 

Y7 49,8000 24,449 ,203 ,721 

Y8 49,5800 25,351 ,083 ,732 

Y9 49,7000 23,765 ,246 ,718 

Y10 49,4200 26,942 -,137 ,748 

Y11 50,2200 23,767 ,270 ,714 

Y12 50,2000 21,959 ,561 ,682 

Y13 49,8600 21,878 ,584 ,680 

Y14 49,4600 23,233 ,384 ,702 

Y15 49,3000 26,173 ,002 ,733 

Y16 49,9000 25,071 ,170 ,722 
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3. Uji Normalitas 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

kompetensi kepribadian 

guru 
,153 50 ,005 ,959 50 ,085 

kompetensi sosial guru ,113 50 ,141 ,975 50 ,374 

karakter santri ,131 50 ,032 ,977 50 ,444 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Keterangan: 

a. Karena p- value = 0,085 > α = 0,05, maka dapat dimaknai bahwa data 

kompetensi kepribadian guru (X1) berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

b. Karena p- value = 0,374 > α = 0,05, maka dapat dimaknai bahwa data 

kompetensi sosial guru (X2) berasal dari populasi berdistribusi normal. 

c. Karena p- value = 0,444 > α = 0,05, maka dapat dimaknai bahwa data 

karakter santri (Y) berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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4. Uji Linearitas 

a. Uji Linearitas Karakter Santri (Y) dengan Kompetensi Kepribadian (X1) 
 

ANOVA Table 
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Keterangan: Karena P- Value  = 0,976 > α = 0,05, maka dapat dimaknai bahwa 

karakter santri (Y) atas kompetensi kepribadian guru (X1) linear (membentuk 

garis lurus). 

 

 

 

 

Keterangan: Karena P- Value  = 0,883 > α = 0,05, maka dapat dimaknai bahwa 

karakter santri (Y) atas kompetensi sosial guru (X2) linear (membentuk garis 

lurus). 

5. Uji Korelasi  

a. Uji Korelasi Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Karakter Santri 

 

Correlations 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

karakter 

santri * 

kompetensi 

kepribadian 

Between 

Groups 

(Combined) 377,113 19 19,848 ,648 ,837 

Linearity 153,392 1 153,392 5,010 ,033 

Deviation from 

Linearity 
223,721 18 12,429 ,406 ,976 

Within Groups 918,567 30 30,619   

Total 1295,680 49    

b. Uji Linearitas Karakter Santri (Y) dengan Kompetensi Sosial (X2) 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

karakter 

santri * 

kompetensi 

sosial 

Between 

Groups 

(Combined) 596,963 20 29,848 1,239 ,293 

Linearity 326,514 1 326,514 13,552 ,001 

Deviation from 

Linearity 
270,449 19 14,234 ,591 ,883 

Within Groups 698,717 29 24,094   

Total 1295,680 49    
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kompetensi 

kepribadian 

guru karakter santri 

kompetensi kepribadian guru Pearson Correlation 1 ,344
*
 

Sig. (2-tailed)  ,014 

N 50 50 

karakter santri Pearson Correlation ,344
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,014  

N 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

       

b. Uji Korelasi Kompetensi Sosial Guru terhadap Karakter Santri 

 

Correlations 

 

kompetensi 

sosial guru karakter santri 

kompetensi sosial guru Pearson Correlation 1 ,502
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 50 50 

karakter santri Pearson Correlation ,502
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

c. Uji Korelasi Secara Bersama Kompetensi Kepribadian dan Komptensi Sosial 

Guru terhadap Karakter Santri 

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,506
a
 ,256 ,224 4,52967 ,256 8,074 2 47 ,001 

a. Predictors: (Constant), kompetensi sosial guru, kompetensi kepribadian guru 
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6. Uji Hipotesis   

a. Pengaruh Kompetensi Kepribadian guru (X1) terhadap karakter santri 

(Y) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,344
a
 ,118 ,100 4,878 

a. Predictors: (Constant), kompetensi kepribadian 

 

             Nilai koefisien korelasi variabel karakter santri (Y) atas kompetensi 

kepribadian (X1) adalah rx1y  =  0,344. Sedangkan koefisien determinasi antara X1 

dan Y adalah 0,118 atau 11,8 % yang bermakna bahwa 11,8 % variabel  karakter 

santri (Y) dipengaruhi oleh variabel kompetensi kepribadian guru (X1). 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33,367 7,795  4,280 ,000 

kompetensi kepribadian ,368 ,145 ,344 2,539 ,014 

a. Dependent Variable: karakter santri 

             Berdasarkan tabel Coefficients di atas diperoleh informasi bahwa nilai a= 

33,367 dan b = 0,368, sehingga persamaan regeresi Y atas X1 adalah Y1 = 33,367 

+ 0,368 X1. Dari hasil analisis diperoleh nilai thitung = 2,539 > ttabel = 2,011, maka 

H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi kepribadian guru terhadap karakter santri di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 153,392 1 153,392 6,446 ,014
b
 

Residual 1142,288 48 23,798   

Total 1295,680 49    

a. Dependent Variable: karakter santri 

b. Predictors: (Constant), kompetensi kepribadian 

          Berdasarkan tabel ANNOVA diperoleh p-value = 0,014 < α = 0,05, 

sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat pengaruh kompetensi kepribadian 

guru terhadap karakter santri pada pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang 

Takalar. 

 

b. Pengaruh Kompetensi Sosial guru (X2) terhadap karakter santri (Y) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,502
a
 ,252 ,236 4,493 

a. Predictors: (Constant), kompetensi sosial 

 

             Nilai koefisien korelasi variabel karakter santri (Y) atas kompetensi sosial 

(X2) adalah rx1y=  0,502. Sedangkan koefisien determinasi antara X2 dan Y adalah 

0,252  atau 25,2 % yang bermakna bahwa 25,2 % variabel  karakter santri (Y) 

dipengaruhi oleh variabel kompetensi sosial guru (X2). 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28,688 6,099  4,704 ,000 

kompetensi sosial ,462 ,115 ,502 4,021 ,000 

a. Dependent Variable: karakter santri 
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             Berdasarkan tabel Coefficients di atas diperoleh informasi bahwa nilai a= 

28,688  dan b = 0,462, sehingga persamaan regeresi Y atas X2 adalah Y1 =28,688 

+ 0,462 X2. Dari hasil analisis diperoleh nilai thitung = 4,021 > ttabel = 2,011, maka 

H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi sosial guru terhadap karakter santri di pondok 

modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 326,514 1 326,514 16,171 ,000
b
 

Residual 969,166 48 20,191   

Total 1295,680 49    

a. Dependent Variable: karakter santri 

b. Predictors: (Constant), kompetensi sosial 

                 Berdasarkan tabel ANNOVA diperoleh p-value = 0,000 < α = 0,05, 

sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat pengaruh kompetensi sosial  guru 

terhadap karakter santri pada pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 

 

c. Pengaruh bersama kompetensi kepribadian (X1) dan kompetensi sosial 

(X2) terhadap karakter santri 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,506
a
 ,256 ,224 4,52967 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial Guru, Kompetensi 

Kepribadian Guru 

              Nilai koefisien korelasi variabel karakter santri (Y) atas kompetensi 

kepribadian (X1) dan kompetensi sosial (X2) adalah rx1x2y = 0,506. Sedangkan 

koefisien determinasi Y atas X1 dan  X2 adalah 0,256 atau 25,6%, yang bermakna 

bahwa 25,6% karakter santri (Y) dipengaruhi oleh kompetensi kepribadian (X1) 
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dan kompetensi sosial guru  (X2), selebihnya dipenagruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26,519 7,602  3,488 ,001 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 
,081 ,166 ,075 ,485 ,630 

Kompetensi Sosial 

Guru 
,421 ,143 ,458 2,945 ,005 

a. Dependent Variable: Karakter Santri 

               Berdasarkan tabel coefficients di atas diperoleh nilai a = 26,519 dan b1= 

0,081 b2= 0,421, sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda Y atas X1 

dan X2 adalah  Ŷ= 0,081 + 0,421 + 26,519. 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 331,340 2 165,670 8,074 ,001
b
 

Residual 964,340 47 20,518   

Total 1295,680 49    

a. Dependent Variable: Karakter Santri 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial Guru, Kompetensi Kepribadian Guru 

 

          Berdasarkan tabel ANNOVA di atas diperoleh nilai P-value = 0,001 < α = 

0,05, sehingga H0 ditolak. Dari hasil analisis diperoleh nilai Fhitung = 8,074 >  Ftabel 

= 3,19 maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru 

terhadap karakter santri di pondok modern Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar 

sehingga dapat dimaknai bahwa terdapat pengaruh kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial secara bersama terhadap karakter santri pada pondok modern 

Mahyajatul Qurra‟ Lassang Takalar. 



147 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Nurhafidah, lahir tanggal 21 April 1995 di Palopo, anak 

pertama dari  dua bersaudara pasangan  dari Bapak Sugeng 

Hariyanto dan Ibu Siti Futikah. Penulis menempuh 

pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Tinggimae kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa tamat tahun 2006, dan melanjutkan pada tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Pest Mahyajatul Qurra‟ Lassang 

Takalar tamat tahun 2009  serta melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di MAN 1 Makassar tamat tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan 

di Perguruan Tinggi di Univeristas Islam Negeri (UIN) Alauddin Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab lulus pada tahun 2017, dan  melanjutkan pendidikan 

pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin konsentrasi 

Pendidikan Agama Islam pada tahun 2018.                            

 

 

 


