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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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 

 
tsa 

 
S 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
ha 
 

H 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 

 
Kh 

 
ka dan ha 

 د 
 

dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
zal 

 
Z 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
za 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
S 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
Sy 

 
es dan ye 

 ص 
 

shad 
 

S 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
dhad 

 
D 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
tha 

 
T 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
zha 

 
Z 
 

Zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 

 
G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 

 
Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 

 
K 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 

 
L 
 

El 
 م 

 
Mim 

 
M 
 

Em 
 ن 

 
Nun 

 
N 
 

En 
 و 

 
Wau 

 
W 
 

We 
 هـ 

 
Ha 

 
H 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 

 
Y 
 

 

 

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

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a  َا 
kasrah i i  َا 
dhammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah dan ya’ 

 

ai a dan i ْ ى  ـَ
 

fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

و ْ  ـَ
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Contoh: 

 mata : مَاتَ 

 rama : رَمَى

 qila : قيِْلَ 

 yamutu : يمَُوْتُ 

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: 

 raudah al-atfal : رَوْضَة ُ الأطَْفَالِ 

 al-madinah al-fadilah : الَْمَدِيْنَة ُ الَْفَاضِلَ  

 al-hikmah : الَْحِكْمَة

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf 

dan  

Tanda 

Nama 

 

fathah dan alif atau ya’ 

 

 ... َ ا | ... َ ى

 

dammah dan wau 

 

 ـوُ

 

a 

u 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya’ 

 

i i dan garis di atas 

  

u dan garis di atas 

 ـى
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  rabbana : رَبَّنا

 َ يْنا  najjaina : نَجَّ

 al-h}aqq : الَْحَقّ 

مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

لْزَلةَ   al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة 

 al-biladu : الَْبلاَدُ 
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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 : تأَمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنَّوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

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. 
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Contoh: 

   billah بِاللهِ   dinullah دِيْنُ اللهِ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ هُ      hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

 Walau syistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (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 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). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala  

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 
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t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 

eds. = edisi 

terj. = terjemahan 

SDN = Sekolah Dasar Negeri 

ra. = Radiallahu’anhu/Radiallahu’anha 
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ABSTRAK 

Nama : Khusnul Khatimah 

NIM : 80300219024 

Judul : Kompetensi Guru dalam Penerapan Penguatan Pendidikan 
Karakter Peserta Didik Pada Kurikulum 2013 di SDN 043 
Kebundalam Kecamatan Wonomulyo Polman 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan kompetensi guru di 
SDN 043 Kebundalam, 2) untuk mendeskripsikan penguatan pendidikan karakter 
peserta didik di SDN 043 Kebundalam, dan 3) untuk mendeskripsikan faktor 
penghambat dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik di SDN 043 
Kebundalam. 

Penelitian ini merupakan penelitan kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
pedagogik, sosiologis, dan psikologis. Sumber data penelitian ini adalah dokumen dari 
sekolah yaitu Buku Kurikulum SDN 043 Kebundalam Tahun Ajaran 2020/2021, 
Kepala Sekolah, guru dan staf SDN 043 Kebundalam. Pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan metode observasi yang peneliti turun langsung ke lapangan untuk 
mencari dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi, wawancara dengan Kepala 
Sekolah, guru, staf, dan peserta didik terkait hal-hal yang menunjang hasi penelitian, 
dan dokumentasi yang didapatkan dari hasil foto dan dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian diambil saat berada di lapangan. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis 
data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: reduksi data dengan memilih dan 
mengelompokkan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian agar mudah untuk 
disajikan, penyajian data dengan mengumpulkan dan menyatukan data yang diperoleh 
lalu dibuatkan rangkuman agar mudah untuk dipahami, dan verifikasi data yang 
dilakukan dengan cara menguraikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh 
dan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian. Pengujian keabsahan data 
dalam penelitian ini kredibilitas dengan teknik triangulasi dengan melakukan 
pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh..  

Hasi penelitian ini menujukkan: kompetensi guru di SDN 043 Kebundalam 
belum sepenuhnya merata karena berdasarkan hasil penilaian Kepala Sekolah 
menunjukkan bahwa terdapat guru dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi 
profesional yang masih terbilang kurang. Sedangkan kompetensi kepribadian dan 
sosial guru telah dimiliki oleh guru di SDN 043 Kebundalam. Dan dengan kompetensi 
kepribadian dan sosial yang baik dimiliki oleh guru maka guru tersebut juga mampu 
menjadi teladan yang dicontoh oleh peserta didik untuk dapat menciptakan karakter 
yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi guru dalam menerapkan 
kurikulum 2013 di SDN 043 Kebundalam juga mampu diterapkan dengan baik oleh 
salah satu guru dengan berdasarkan pada hasil penilaian yang diperoleh dari Kepala 
Sekolah.  Penerapan penguatan karakter di SDN 043 Kebundalam sesuai dengan hasil 
wawancara dan fenomena yang terjadi di lapangan, maka karakter yang terbentuk pada 
peserta didik berdasarkan nilai-nilai karakter Pancasila ada tiga yaitu religius, disiplin, 
dan peduli sosial. Ketiga nilai karakter yang terbentuk pada peserta didik terdapat 
karakter disiplin masih kurang dan perlu dilakukan penguatan ulang agar dapat 
merubah kebiasaan kurang disiplin peserta didik menjadi disiplin. Untuk sikap religius 



 

xxi 
 

dan peduli sosial telah mampu diterapkan oleh guru dengan melakukan pembiasaan-
pembiasaan serta guru yang mampu menjadi contoh langsung bagi peserta didik. Faktor 
penghambat dalam penguatan pendidikan karakter berasal dari peserta didik itu sendiri 
dan kesadaran orang tua peserta didik. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapa 
kurikulum 2013 adalah faktor dari guru itu sendiri dan dukungan dari sekolah. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah: Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam 
agar kiranya mempertahankan kompetensi guru yang telah mendapatkan nilai 
maksimal dan untuk kompetensi yang belum maksimal sekiranya diberikan perhatian 
yang khusus agar dapat memperbaiki kompetensi yang belum maksimal. Guru sebagai 
pelaksana penerapan penguatan pendidikan karakter pada kurikulum untuk lebih 
melakukan pembinaan pada nilai karakter disiplin peserta didik. Karena berdasarkan 
pada karakter yang terbentuk pada peserta didik yang masih kurang adalah nilai 
disiplinnya. Orang tua atau wali peserta didik sekiranya mampu membantu tugas guru 
dalam menciptakan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan cara 
menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik pada peserta didik saat berada di lingkungan 
rumah. 

 

  



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan peran peserta 

didik di masa mendatang, berperan sebagai instansi yang akan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk usaha yang dilakukan 

secara sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana dan proses pembelajaran 

untuk membuat peserta didik lebih aktif dan mampu mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, akhlak mulia, dan keterampilan yang 

diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.1 

Pendidikan berupaya untuk menciptakan anak bangsa yang memiliki karakter 

yang menggambarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. Namun faktanya saat ini, 

semakin banyak kasus terkait sikap-sikap manusia yang melenceng dari nilai-nilai 

budaya, moral, agama.2 Semakin hari semakin banyak kejadian terkait kejahatan dan 

kekerasan yang menjadi salah satu fakta bahwa kita berada di era krisis karakter. 

Dunia pendidikan pun sering ditemukan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan 

dengan nilai-nilai karakter yang ingin mereka capai. Seperti misalnya, peserta didik 

yang melanggar aturan dengan terlambat ke sekolah, tugas tidak dikumpulkan sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan, dan hilang rasa hormat siswa kepada gurunya.3 Contoh 

 

1Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2Rosidatun, Model Implementasi Pendidikan Karakter, (Gresik: Gramedia, 2018), h1. 

3Moh. Ahsanul Ikhaq, “Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode 

Pembiasaan”, Jurnal Prakarsa Paedagogi, 2, No 1 (2019): h. 12. 
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seperti ini akan sering ditemukan di beberapa sekolah yang menunjukkan bahwa masih 

banyak anak-anak bangsa yang tidak menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

Tidak diterapkanya nilai-nilai karakter terhadap pengembangan peeserta didik 

akan menjadikan proses pembelajaran terhambat dan tidak berjalan dengan maksimal. 

Dampak yang bisa terjadi ketika peserta didik tidak menerapkan nilai-nilai karakter 

pada dirinya adalah kebiasaan jelek yang sering dilakukan akan melekat ke dalam 

dirinya dan akan selalu melakukan pelanggaran baik itu di sekolah atau lingkungan 

sehari-harinya.4 Keadaan seperti ini membuat peserta didik akan terhambat dalam 

menggapai cita-citanya. 

Keadaan yang dihadapi dunia pendidikan berdasarkan uraian-uraian maka 

sangat penting untuk memikirkan langkah yang tepat untuk dapat memperbaiki krisis 

akhlak dengan cara menerapkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut 

Sofan Amri merupakan sistem tentang penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 

sekolah yang mencakup tiga komponen, yaitu pengetahuan, kesadaran dan kemauan, 

dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai karakter tersebut.5 

Pendidikan karakter pada peserta didik telah diperhatikan secara khusus karena 

berpengaruh baik pada akhlak peserta didik.  Sangat penting untuk sedari dini 

menerapkan pendidikan karakter kepada anak dengan cara dididik, diajar, dan 

diarahkan kepada nilai-nilai karakter agar dalam kehidupan sehari-harinya segala 

tindakan dan perilakunya selalu berdasar pada nilai-nilai karakter yang ada. Seruan 

 
4Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta: 

Laksana, 2011), h. 55. 

5Sofan Amiri, dkk, Implementasi Pendididkan Karakter Dalam Pembelajaran, (Jakarta: PT. 

Prestasi Pustakaraya, 2011). 
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untuk mengajarkan nilai-nilai karakter pada anak juga terdapat dalam QS. At-Tahrim 

(66): 6: 

ٰٓايَُّهَا مَنوُْا الَّذِيْنَ  ي  ا ا  قوُْدهَُا نَارًا وَاهَْلِيْكُمْ  انَْفسَُكُمْ  قوُْٰٓ ىِٕكَة   عَليَْهَا وَالْحِجَارَةُ  النَّاسُ  وَّ
مَآٰ  اٰللَّ  يعَْصُوْنَ  لَّّ  شِداَد   غِلََظ   مَل ٰۤ  

يؤُْمَرُوْنَ  مَا وَيفَْعَلوُْنَ  امََرَهُمْ   

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah 
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan.” 

Isi dari ayat di atas adalah anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah 

kepada orang tua untuk senantiasa dirawat dan dididik menjadi seorang anak yang 

bertaqwa. Anak akan menjadi penolong bagi orang tua ketika sudah tumbuh menjadi 

dewasa dan penolong ketika kelak di akhirat. Akan tetapi anak akan menjadi 

penghalang ketika tidak mendapat didikan yang baik dan ayat ini hadir untuk 

menyatakan bahwa pendidikan karakter pada anak usia dini sangat perlu untuk 

dikembangankan. 

Peraturan Pemerintah No 87  Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter pada satu pendidikan formal yang disingkat PPK merupakan gerakan 

pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk dapat memperkuat 

karakter peserta didik dengan melalui harmonisasi pada olah hati, olah rasa, olah pikir, 

dan olah raga.6 Penguatan pendidikan karakter diterapakan pada satuan pendidikan 

 
6Peraturan Pemerintah dan Menteri Kebudayaan No 87 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter. 
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formal dengan tujuan untuk memperkuat karakter peserta didik dengan beberapa 

pengolahan. 

Satuan pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah adalah satuan 

pendidikan formal yang memiliki pelayanan dan struktur yang jelas dalam 

menyelenggarakan suatu proses pendidikan. Pendidikan formal dimulai dari taman 

kanak-kanak sampai kepada sekolah menengah. Menerapkan penguatan pendidikan 

karakter secara tidak langsung menerapkan pula pendididkan karakter. Pendidikan 

karakter merupakan usaha yang dilakukan untuk mendidik anak-anak dalam 

mengambil suatu keputusan dengan bijak dan dalam kehidupan sehari-harinya 

diperhatikan agar mampu memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.7 

Karakter yang ditanamkan pada penerapan penguatan karakter adalah karakter 

yang terdapat dalam 18 nilai-nilai karakter Pancasila dengan tujuan untuk menciptakan 

peserta didik dengan karakter yang baik. Penguatan pendidikan karakter bisa dilakukan 

dengan kegiatan-kegiatan yang dibiasakan pada proses pembelajaran baik itu kegiatan 

di dalam kelas ataupun di luar kelas dan hal ini dituliskan dalam Peraturan Pemerintah 

No 87 Tahun 2017. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dalam 

kegiatan intrakulikuler, kokurikuler, dan ekstrakulikuler dengan menggunakan prinsip 

yang terdapat dalam manajemen berbasis sekolah atau madrasah.8 

Penguatan pendidikan karakter memiliki tujuan yang sama terhadap kurikulum 

yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013. Artinya adalah ketika penguatan 

pendidikan karakter diselenggarakan dengan kegiatan intrakulikuler yang dilaksanakan 

 
7Sofia Intan Rachmayanti, dkk, “Analisis Faktor Yang Menghambat Dalam Penanaman 

Pendididkan Karakter Disiplin Pada Siswa di SDN 02 Serut”, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, V.16, No 2 

(2019): h. 125. 

8Peraturan Pemerintah dan Menteri Kebudayaan No 87 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter. 
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di dalam kelas pada proses pembelajaran secara tidak langsung pembelajaran yang 

diberikan sesuai dengan muatan kurikulum. Kurikulum merupakan seluruh 

pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh suatu individu atau kelompok, 

baik itu di sekolah maupun di luar sekolah.9 

Sesuai dengan kurikulum yang diterapkan saat ini adalah kurikulum 2013 yang 

telah dikembangkan untuk lebih meningkatkan dan menyeimbangkan suatu 

kemampuan soft skills dan hard skills yang berupa sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan.10 Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 

adalah kurikulum yang hadir untuk dapat menyeimbangkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Kurikulum 2013 juga merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi dan 

karakter. Diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tematik 

dan kontekstual dengan harapan bahwa peserta didik mampu untuk menjadi pribadi 

yang mandiri dalam meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji lalu 

menginternalisasi dan mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia yang 

akan terbentuk dan dilihat pada kehidupan sehari-harinya.11 Dengan ini sudah sangat 

menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter memiliki tujuan yang sama 

dengan kurikulum 2013 yang terfokus kepada karakter yang harus dimiliki oleh peserta 

didik sesuai dengan nilai-nilai karakter. 

 
9Nurdyansyah & Eni Fariyatul Wahyuni, Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013, 

(Jawa Timur: Nizamia Learning Center, 2016), h. 3. 

10Sukini, “Implementasi Kurikulum 2013 PAI dalam Pembentukan Karakter Peserta DIdik 

SDN Pelita Karya dan SDN Cintamarga”, Junal Sosial dan Sains Vol. 1, No. 8 (2021): h. 912. 

11Anggraini Rezita, “Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa Menurut Kurikulum 

2013 di Kelas 4 MI Nurul Huda Ngadirejo kota Blitar”, Skripsi (Malang: UIN Maulanan Malik Ibrahim 

Malang, 2015), h. 3. 
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Untuk dapat menerapkan penguatan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan guru yang memiliki 

kemampuan sebagai orang yang akan menerapkan hal tersebut. Guru yang memiliki 

lebih banyak interaksi terhadap peserta didik di sekolah, sehingga satu-satunya yang 

mampu untuk menerapkan penguatan karakter pada kurikulum 2013 adalah seorang 

guru. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan sebuah keahlian khusus 

dalam menjalankan tugasnya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik di bawah naungan pendidikan 

formal  pada jalur pendidikan dasar dan menengah.12 

Guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran tidak sekedar menyampaikan 

pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai orang yang mengembangkan potensi pada 

peserta didik. Penerapan penguatan pendidikan karakter sangat membuatuhkan 

kompetensi guru, sebab guru sebagai pelaksana dalam penerapan penguatan 

pendidikan karakter.13 Kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan 

tugasnya dengan tanggung jawab dan menjadi cerminan bahwa guru tersebut memiliki 

kompetensi untuk menjadi seorang guru yang kompeten.14 

Kompetensi guru merupakan kemampuan guru dalam meliputi aspek 

pengetahuan, keterampilan, proses dalam berfikir, penyesuaian diri, sikap, serta nilai 

yang dianut dalam melaksanakan profesinya sebagai guru. Kompetensi guru diartikan 

sebagai kebulatan atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan dalam 

bentuk perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan profesinya. 

 
12Ali Imron, Pembinaan Guru di Indonesia, (Jakarta Pustaka Jaya, 2010), h. 23. 

13Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2013), 30. 

14Muh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Rosdakarya, 2000), h. 14. 
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Guru memiliki kemampuan terhadap penguasaan mata pelajaran, kemampuan 

berinteraksi sosial baik dengan sesama peserta didik ataupun sesama guru dan Kepala 

Sekolah, bahkan dengan masyarakat di luar lingkungan sekolah.15 

Dalam rangka penerapan penguatan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 

guru senantiasa membimbing peserta didik untuk selalu melakukan pembiasaan yang 

mencerminkan nilai-nilai karakter Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Guru 

sebagai pelaksana dalam menghadapi peserta didik memiliki dua cara yang dapat 

dilakukan untuk mengelola penguatan pendidikan karakter, yaitu integratif dan 

kolaboratif. Integratif merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan 

mengintegrasikan pengembangan karakter dengan substansi mata pelajaran secara 

kontekstual yang dimulai dari perencanaan proses pembelajaran sampai kepada tahap 

penilaian. Sedangkan, kolaboratif merupakan pembelajaran yang berupaya untuk 

mengkolaborasikan dan memberdayakan potensi yang akan dijadikan sumber belajar 

dan pelibatan dalam masyarakat yang mampu mendukung proses penerapan penguatan 

pendidikan karakter.16 

Penerapan penguatan pendidikan karakter pada kurikulum haruslah mulai 

diimplementasikan, meskipun penguatan pendidikan karakter sudah sejak lama hadir 

dalam instansi pendidikan, namun masih belum teralisasikan sesuai dengan yang 

diinginkan. Guru dalam hal ini pemegang peran penting bagi keberhasilan penguatan 

pendidikan karakter peserta didik pada kurikulum 2013 sebagai profesi yang 

mengimplementasikan hal tersebut. Penerapan penguatan pendidikan karakter 

memiliki tujuan salah satunya adalah untuk mengembangkan pendidikan nasional yang 

 
15Susi Fitria Dewi, Sosiologi Politik, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017), h. 60. 

16Hendarman & Supriyono, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, (Jakarta: 

Kemendikbud, 2016), h. 19. 
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meletakkan makna dan nilai karakter terhadap jiwa yang menyelenggarakan 

pendidikan.17 

SDN 043 Kebundalam merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di 

Kecamatan Wonomulyo dengan keadaan yang jauh dari perkotaan. Proses 

pembelajarannya telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan harapan bahwa 

peserta didiknya akan memiliki karakter yang tercermin dalam nilai-nilai karakter. 

Guru dengan jumlah yang terbilang sedikit seharusnya mampu untuk menerapkan 

penguatan pendidikan karakter melalui muatan kurikulum 2013. Untuk menerapkan 

penguatan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 kompetensi seorang guru 

sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan peserta didik dengan karakter yang sesuai 

dengan nilai-nilai karakter Pancasila, sehingga masih diperlukan telaah dan pemikiran 

yang mendalam terkait upaya kompetensi guru dalam penerapan penguatan pendidikan 

karakter peserta didik pada kurikulum 2013. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan bahwa karakter yang akan dilihat 

pada peserta didik adalah beberapa karakter yang terdapat dalam 18 nilai-nilai karakter, 

yaitu karakter religius, karakter disiplin, dan karakter peduli sosial. Dari 18 nilai-nilai 

karakter Pancasila yang paling dikembangkan baik itu dalam proses belajar di dalam 

kelas ataupun di luar kelas, serta pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan pada peserta 

didik adalah ketiga karakter tersebut. Sehingga, dalam penelitian ini, peneliti akan 

melihat bagaimana proses ketika ketiga karakter tersebut diterapkan dan dibentuk pada 

setiap individu peserta didik.  

 
17Yetti Nurhayati, “Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Tanggerang Selatan”, Jurnal Diklat Teknis, Vol 2, No. 2 (2017): h. 170. 
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Berangkat dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan, peneliti berinisiatif 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Kompetensi Guru dalam Penerapan 

Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Pada Kurikulum 2013 di SDN 043 

Kebundalam Kecamatan Wonomulyo”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini terfokus kepada kompetensi guru dalam penerapan penguatan 

pendidikan karakter peserta didik pada kurikulum 2013 di SDN 043 Kebundalam 

Kecamatan Wonomulyo. Kompetensi guru pada penelitian ini berfokus pada empat 

standar kompetensi yang dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan sosial. Penerapan penguatan pendidikan karakter peserta didik pada 

kurikulum 2013 mencerminkan beberapa nilai-nilai Pancasila yaitu sikap religius, 

disiplin, dan peduli sosial karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa yang terjadi dilapangan adalah segala pembiasaan baik dilakukan di 

dalam kelas ataupun di luar kelas yang diterapkan oleh guru kepada peserta didik 

mengarah kepada ketiga karakter, yaitu religius, disiplin, dan peduli sosial.  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus adalah uraian penjelasan batasan dan cakupan penelitian. 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka deskripsi fokus penelitian ini adalah: 

Kompetensi guru merupakan kemampuan yang ditampilkan dalam bentuk 

perilaku cerdas dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 

guru memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional dan sosial.  
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a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam memahami peserta didik, 

merancang, dan melaksanakan pembelajaran, serta melakukan pengembangan pada 

peserta didik, dan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik agar dapat 

mengaktualisasikan potensi peserta didik.  

b. Kompetensi kepribadian guru berkaitan dengan karakter personal yang 

mencerminkan kepribadian positif seorang guru. 

c. Kompetensi profesional guru merupakan keterampilan yang wajib dimiliki agar 

tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik.  

d. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam mengelola rasa empati 

terhadap orang lain, toleransi kepada sesama, sikap dan kepribadian positif yang 

dimiliki dan melekat pada setiap kompetensi lainnya, serta mampu bekerja sama 

dengan orang lain. 

Guru dengan kemampuan yang dimiliki mampu menerapkan penguatan 

pendidikan karakter pada kurikulum 2013 berdasarkan 18 nilai-nilai karakter 

Pancasila. Dari 18 nilai-nilai karakter Pancasila dalam penelitian ini fokus kepada nilai 

karakter religius, disiplin, dan peduli sosial. 

a. Religius berdasarkan pada kegiatan peserta didik yang mencerminkan aspek sikap 

spritual seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, berperilaku sopan dengan orang 

tua (guru ketika sekolah). 

b. Disiplin, kegiatan disiplin peserta didik dapat dilihat pada ketertiban peserta didik 

dan patuh pada peraturan sekolah. 

c. Peduli sosial pada peserta didik dilihat pada tindakannya ketika selalu memiliki 

keinginan untuk memberi bantuan kepada teman-temannya di lingkungan sekolah. 
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Fokus lain dari penelitian ini adalah faktor penghambat penerapan penguatan 

pendidikan karakter peserta didik pada kurikulum 2013 di SDN 043 Kebundalam. 

Fokus dan deskripsi fokus pada penelitian ini dapat dipaparkan dalam bentuk 

matriks, yaitu: 

Tabel 1.1 

Matriks Fokus Penelitian 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Kompetensi Guru  a. Kompetensi pedagogik guru 

b. Kompetensi kepribadian guru 

c. Kompetensi profesional 

d. Kompetensi sosial guru 

2 Penguatan pendidikan karakter 

peserta didik 

Penguatan pendidikan karakter 

peserta didik pada kurikulum 

mencerminkan nilai-nilai, yaitu: 

a. Religius 

b. Disiplin 

c. Peduli sosial 

3 Faktor penghambat dalam 

penerapan penguatan karakter 

peserta didik pada kuriklulum 

2013 di SDN 043 Kebundalam 

a. Faktor penghambat dalam 

penerapan pengutaan 

pendidikan karakter peserta 

didik pada kurikulum 2013 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah diungkapkan, maka 

permasalahan yang akan di deskripsikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kompetensi guru di SDN 043 Kebundalam? 

2. Bagaimana penerapan penguatan pendidikan karakter peserta didik pada 

kurikulum 2013 di SDN 043 Kebundalam? 

3. Apa faktor penghambat dalam penerapan penguatan pendidikan karakter peserta 

didik pada kuriklulum 2013 di SDN 043 Kebundalam? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan 

dan berguna dalam memberikan pandangan dan gambaran kepada peneliti. 

Berdasarkan berbagai literatur kepustakaan berupa disertasi dan tesis atau hasil 

penelitian yang pernah dilakukan, sehingga peneliti menemukan beberapa karya ilmiah 

yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian yang 

dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini ditemukan suatu perbandingan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil pencarian peneliti, penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Evaluasi 

Implementasi Kurikulum 2013 (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Kabupaten Bogor)” yang ditulis oleh Rapidli pada tahun 2018. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa komponen-komponen yang digunakan dalam sistem 

pembelajaran belum semua memenuhi standar yang diinginkan, sehingga 

diberikan rekomendasi terhadap komponen pengimplementasian kurikulum 
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2013. Evaluasi kurikulum merupakan sebuah usaha yang sistematis dalam 

mengumpulkan informasi tentang kurikulum yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan mengenai nilai serta arti suatu kurikulum dalam konteks tertentu.18 

Penelitian ini relevan dengan penelitian peneliti karena keduanya membahas 

tentang kurikulum 2013 dan perbedaanya terletak pada fokus penelitian, 

penelitian Rapidli fokus kepada evalusai implementasi kurikulum 2013, 

sedangkan penelitian ini fokusnya terkait kompetensi guru dalam penerapan 

kurikulum 2013. 

2. Penelitian tesis dengan judul “Aktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam 

kurikulum 2013 (Studi Kasus pada madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta)” yang 

ditulis Dewi Sutrisna pada tahun 2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa MAN 

4 Jakarta telah mengimplementasikan 18 nilai-nilai pendidikan karakter dengan 

baik. Kurikulum berperan penting dan bertanggung jawab terhadap suatu 

pendidikan, karena menjadi pedoman dalam mengatur tujuan, isi, serta bahan 

pembelajaran dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan.19 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

keduanya membahas karakter dalam kurikulum 2013 dan perbedaannya 

penelitian Dewi Sutrisna fokusnya kepada nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kurikulum 2013, sedangkan penelitian peneliti fokus kepada penerapan 

kurikulum 2013 terhadap penguatan pendidikan karakter peserta didik. 

 
18Rapidli, “Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Kabupaten Bogor”, Tesis (Jakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 

2018), h. 33. 

19Dewi Sutrisna, “Aktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam kurikulum 2013 (Studi 

Kasus pada madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta”, Tesis (Jakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Syarif Hidayatullah 2016), h. 5-7. 
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3. Tesis yang berjudul “Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran 

Berbasis Kearifan Lokal di MI Ma’ruf NU Global Blotongan  Sidorejo Salatiga 

Tahun 2018/2019” ditulis oleh Samsul Huda. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 

suatu fenomena memudarnya pemahaman masyarakat Salatiga atas kearifan 

lokal yang membuat karakter serta moral yang semakin menurun, sehingga 

dibutuhkan suatu media yang diharapakan untuk menjadi sebuah solusi dalam 

penguatan kembalinya pemahaman atas nilai karakter pada diri masyarakat 

Salatiga. Pengembangan pendidikan karakter peserta didik dalam penelitian ini 

dilakukan oleh tiga pihak yang bersinegri, yaitu peserta didik, guru dan orang 

tua.20 Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya 

membahas pengembangan pendidikan karakter dan perbedaannya penelitian oleh 

Samsul fokus kepada pengembangan karakter melalui pembelajaran berbasis 

kearifan lokal, sedangkan penelitian peneliti terkait kompetensi guru dalam 

penerapan kurikulum 2013 terhadap penguatan pendidikan karakter peserta 

didik. 

4. Selain tesis yang dijadikan relevansi dalam penelitian ini, peneliti juga 

menemukan buku yang relevan dengan penelitian peneliti. Judul buku yang 

ditemukan adalah “Pendidikan Karakter (Mengembangkan Karakter Anak yang 

Islami)” yang ditulis oleh Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri yang 

menjelaskan pentingnya akhlak yang baik diajarkan pada anak sedini mungkin. 

Buku ini menguraikan keseimbangan antara pendidikan akademik dengan 

pendidikan karakter karena keduanya perlu seimbang agar tidak tumpang tindih. 

 
20Samsul Huda, “Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Berbasis Kearifan 

Lokal di MI Ma’ruf NU Global Blotongan Sidorejo Salatiga Tahun 2018/2019”, Tesis (Salatiga: 

Program Pascasarjana IAIN Salatiga 2019), h.46. 
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Pendidikan karakter anak sangat erat kaitannya dengan moral dan kepribadian. 

Penerapan pendidikan karakter anak menggunakan keteladanan dan kebiasaan. 

Beberapa hal umum dilakukan dalam menerapkan didikan kepada seorang anak 

adalah: 1) menggunakan intruksi formal dan dilakukan oleh seseorang yang ahli 

dalam bidangnya, 2) melakukan pengembangan pada mental, moral, serta 

estetikanya., 3) menyediakan informasi yang diperlukan oleh seorang anak, 4) 

melakukan pendekatan yang dikondisikan kepada anak sehingga dia mampu 

merasa, mempercayai dan bertindak dengan cara tertentu.21 Persamaan penelitian 

peneliti dengan judul buku tersebut adalah sama-sama membahas tentang 

pendidikan karakter pada anak dan perbedannya adalah karakter yang dimaksud 

dalam buku ini adalah karakter yang Islami, sedangkan dalam penelitian 

penelitian peneliti karakter yang ingin dibentuk terhadap peserta didik adalah 

karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan kompetensi guru di SDN 043 Kebundalam. 

b. Untuk mendeskripsikan penguatan pendidikan karakter peserta didik di SDN 043 

Kebundalam. 

c. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat guru dalam penguatan pendidikan 

karakter peserta didik pada kurikulum di SDN 043 Kebundalam. 

 

 

 
21Ridwan Abdullah & Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangakan Karakter 

Anak yang Islami, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 7. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoretis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat mengambil peran dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada ilmu manajemen pendidikan Islam terkhusus 

penelitian yang membahas tentang kompetensi guru dalam penerapan penguatan 

pendidikan karakter peserta didik. Peneliti juga berharap, penelitian ini dapat 

berkontribusi dari sisi pemikiran bagi para peneliti dan intelektual untuk meningkatkan 

pengetahuan keagamaan, khususnya pada bidang manajemen pendidikan Islam. 

b. Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai rujukan 

untuk para peneliti lainnya, baik dalam penelitian yang sama ataupun berbeda. 

Kegunaan praktis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

menelaah kajian penelitian yang sama dengan penelitian ini. Penelti juga berharap 

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi SDN 043 Kebundalam untuk memperbaiki 

hal-hal yang dianggap penting dalam kompetensi guru dalam penerapan penguatan 

pendidikan karakter peserta didik pada kurikulum 2013.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Guru 

Menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 guru merupakan pendidik 

profesional dengan tugas utamanya sebagai orang yang mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

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

menengah.1 

Guru menurut KBBI memiliki arti “orang yang pekerjaannya (mata 

pencahariannya, profesinya) mengajar”.2 Menurut Dr. Zakiah Derajat guru merupakan 

pendidik profesional karena secara sadar ia telah merelakan dirinya untuk menerima 

dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terdapat harapan besar dari 

orang tua peserta didik terkait pendidikan anaknya.3 

Pendidik dalam paradigma jawa indentik dengan sebutan guru (gu dan ru) yang 

artinya “digugu dan ditiru”. Digugu  merupakan dipercaya dikarenakan guru memiliki 

seperangkat ilmu yang memadai, memiliki suatu pandangan, dan wawasan dalam 

melihat fenomena kehidupan. Ditiru artinya diikuti tanduknya, patut untuk di contoh, 

dan menjadi suri teladan bagi peserta didiknya. Berdasarkan arti kata gu dan ru maka 

dapat dikatakan guru merupakan suatu profesi yang dipercayai memiliki ilmu dan 

mampu melihat fenomena kehidupan dan menjadi contoh serta teladan bagi peserta 

didik.4  

 
1Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 tentang Guru. 

 2kbbi.kemendigbud.go.id 

3Zakiah Daradjad, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 39. 

4Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Predana Media, 2010), h. 90. 
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Mulyasa, kompetensi merupakan perpaduan berbagai unsur pengetahuan, 

keterampilan, nilai, sikap yang diterapkan dalam kebiasaan berpikir dan tindakan yang 

dilakukan. Sahertian melihat kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan.5 Kompetensi dalam ruang lingkup perilaku organisasi merupakan sesuatu 

yang dibutuhkan manajemen dalam organisasi untuk mencapai fungsi suatu 

organisasi.6 

Kompetensi menurut George & Jones adalah kapasitas mental ataupun fisik 

dalam mengerjakan sesuatu. Konsep yang terdapat dalam kompetensi adalah 

kemampuan kognitif dan fisik yang perlu dipelajari dan sangat penting implikasinya 

dalam memahami dan mengelola perilaku orang-orang yang terlibat dalam organisasi.7 

Kemudian, Robbins juga mengartikan kompetensi sebagai kemampuan individu untuk 

mengerjakan berbagai tugasnya dalam profesi pekerjannya, kemampuannya akan 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.8 

Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan 

berbagai aktifitas mental, seperti: berfikir, menalar, dan memecahkan masalah. 

Sedangkan, kemampuan fisik merupakan kemampuan untuk melakukan berbagai tugas 

yang membuatuhkan stamina, keterampilan kekuatan, dan karatertistik serupa.9 

 
5E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 38 

6Wayan Gede Suparatha & Desak Ketut Sintaasih, Pengantar Perilaku Organisasi, (Denpasar: 

Setia Bakti, 2017), h. 4. 

7Wayan Gede Suparatha & Desak Ketut Sintaasih, Pengantar Perilaku Organisasi, h. 7. 

8Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 38. 

9Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 57. 
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Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kompetensi dalam perilaku 

organisasi merupakan kemampuan mental dan fisik yang dimiliki masing-masing 

individu dalam mengerjakan tugasnya. Kompetensi setiap individu perlu ditingkatkan 

karena kemampuan dalam perilaku organisasi merupakan hal penting dalam 

memahami dan mengelola suatu organisasi. 

Guru dan kompetensi ketika menjadi kompetensi guru menjadi kemampuan 

wajib yang dimiliki guru dalam mengelola sistem dan proses belajar mengajar di dalam 

kelas agar tugas-tugas dalam profesi keguruannya dikerjakan. M. Ahsan 

mendefinisikan kompetensi guru sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

yang dikuasai oleh guru yang menjadi bagian dalam dirinya sehingga dapat melakukan 

perilaku-perilaku yang kognitif, afektif, dan psikomotorik.10 

Muhibbin Syah mengemukakan kompetensi guru sebagai suatu kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang guru dalam pelaksanaan kewajibannya disertai dengan 

tanggung jawab.11 Kompetensi guru menurut Cogan  adalah guru mempunyai 

kemampuan dalam memandang serta mendekati permasalahan yang terdapat dalam 

pendidikan, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain serta 

bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang diembannya, memiliki kapasitas terhadap 

kemampuannya dalam berpikir secara kritis dan sistematis, dan guru juga harus 

memiliki keinginan untuk meningkatkan suatu kemampuan intelektualnya sesuai 

 
10E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 37. 

11Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Agama dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 229. 
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dengan tuntutan zaman yang selalu mengalami perubahan dengan pengetahuan dan 

teknologi.12 

Sadirman mendeskripsikan bahwa seorang guru memiliki 10 jenis kompetensi, 

yaitu sebagai berikut:13 

1. Menguasai Bahan Ajar 

Interaksi dalam proses belajar mengajar seorang guru menjadi pihak yang 

memberi pesan dan peserta didik yang menerima pesan. Misalnya, seorang guru 

sebelum berdiri di hadapan peserta didiknya telah menguasai bahan ajar yang akan 

disampaikan kepada peserta didik baik itu dalam bidang studi yang terdapat pada 

kurikulum ataupun bahan yang menjadi penunjang dalam bidang studi yang diajarkan. 

2. Mengelola Program Pembelajaran 

Guru dalam tugasnya sebagai seorang pendidik mampu untuk mengelola proses 

pembelajaran sampai selesai. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan tenaga 

pendidik dalam pengelolaan pengajarannya, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap penilaian atau biasa disebut dengan evaluasi. 

3. Mengelola Kelas 

Kelas menjadi tempat atas terjadinya proses pembelajaran. Guru dalam 

mengelola kelas dapat melibatkan peserta didik secara langsung dan mendidik peserta 

didik untuk bisa menciptakan suasana kelas yang baik dan benar. Ketika seorang guru 

bekerja sama dengan peserta didik dalam mengelola kelas akan tercipta suasana kelas 

yang tenang. 

 

 
12S. Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2009). h. 209 

13Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grafindo, 2001), h. 162-177. 
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4. Menggunakan Media atau Sumber 

Penggunaan media dalam pelaksanaan pembelajaran menjadi suatu hal yang 

dapat membantu kegiatan proses belajar mengajar. Media yang digunakan dapat 

membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran yang diberikan, sehingga 

media yang digunakan dan bahan ajar memiliki keterkaitan satu sama lain agar mudah 

dipahami oleh peserta didik. 

5. Menguasai Landasan-Landasan Kependidikan 

Pelaksanaan pendidikan merupakan suatu usaha yang tujuannya untuk 

mengembangakan kualitas pada manusia. Pendidikan juga merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan dalam setiap jenjang pendidikan yang integral.  

6. Mengelola Interaksi Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dapat berlangsung ketika adanya interaksi antara guru 

dengan peserta didik dan hal ini menjadi suatu kegiatan yang dominan. Dalam kegiatan 

interaksi antara guru dengan peserta didik, guru tidak hanya sebagai orang yang 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi guru juga sebagai orang 

yang mentransfer nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan 

yang ada. 

7. Menilai Prestasi Peserta Didik untuk Kepentingan dan Penyuluhan di Kelas 

Guru mengetahui prestasi yang didapatkan peserta didik dengan cara 

melakukan penilaian atau evaluasi untuk mengukur sampai dimana pemahaman peserta 

didik terkait pembelajaran telah diberikan dalam proses belajar mengajar. Guru sebagai 

pendidik dengan mengetahui prestasi peserta didik menjadi suatu pendorong bagi 

peserta didik untuk dapat lebih belajar secara optimal dan mengenal fungsi serta 

program bimbingan dan penyuluhan di sekolah.  
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8. Mengenal Fungsi dan Program Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah 

Proses pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arahan kepada 

peserta didik menjadi seorang yang memiliki kedewasaan. Selain menjadi seorang 

pengajar, pendidik juga menjadi pembimbing dan penyuluh bagi peserta didik. Hal 

tersebut menjadi suatu bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam menghadapi 

persoalan-persoalan, baik itu persoalan akademis ataupun persoalan yang sifatnya 

pribadi. 

9. Mengenal dan Menyelenggarakan Administrasi Sekolah 

Guru dengan segala kemampuan yang dimilikinya menjadi seorang 

administrator yang mengenal dan menyelenggarakan administrasi di sekolah sebagai 

suatu upaya terhadap kepuasan atas layanan yang diberikan kepada peserta didik. 

Administrasi menjadi hal penting dalam setiap bentuk dan jenis lembaga termasuk 

lembaga pendidikan formal. 

10. Memahami Prinsip dan Menafsirkan Hasil Penelitian Guna Keperluan 

Pengajaran 

Penelitian dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu aspek yang 

tidak terpisahkan dari kepentingan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

bidang pendidikan. Penelitian dalam bidang pendidikan dilakukan untuk mengetahui 

tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana mutu pendidikan dalam bangsa dan negara 

khususnya di Indonesia. 

Setelah Sadirman menuliskan 10 jenis kompetensi yang dimiliki seorang guru, 

maka Muh. Uzer dalam bukunya yang berjudul Menjadi Guru Profesional juga 

menuliskan jenis-jenis kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi 
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profesional.14 Kemudian, Mc. Leod juga memaparkan bahwa jenis-jenis kompetensi 

seorang guru dalam menjalankan kewenangan profesionalnya dituntut untuk 

keanekaragaman atas kecakapan yang sifatnya psikologis, meliputi: 1) kompetensi 

kognitif (kecakapan ranah cipta), 2) kompetensi afektif (kecakapan ranah rasa), dan 3) 

kompetensi psikomotorik (kecakapan ranah karsa).15 

Sekolah dan kelas diibaratkan sebuah organisasi, guru yang memiliki 

kemampuan untuk menggerakkan para peserta didiknya agar dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan. Guru juga merupakan garda terdepan dalam setiap penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia. Guru juga merupakan suatu profesi yang langsung 

berhubungan dengan peserta didik di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Peran 

penting yang dipegang langsung oleh guru adalah menciptakan peserta didik yang 

berkualiatas baik itu dari aspek akademis, keahlian, kematangan emosional, moral 

bahkan spritual. Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan sosok guru yang 

memiliki kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menyelenggarakan 

tugasnya.16 

Manajemen kinerja kompetensi akan sangat berperan dalam dimensi perilaku 

terhadap setiap individu dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Iklim pada 

sebuah organisasi sangat menjadi faktor penting untuk menunjang kompetensi kinerja 

seorang guru. Menurut Wirawan iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi 

baik itu secara individu atau kelompok dan mereka secara tetap berhubungan dengan 

organisasi yang mengenai apa yang ada atau sedang terjadi pada lingkungan internal 

 
14Muh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003), h. 16. 

15Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Agama dengan Pendekatan Baru, h. 16. 

16 Kusnadar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 40. 
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dan ini dilakukan secara rutin. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi sikap dan 

perilaku organisasi serta kompetensi anggota organisasi yang kemudian akan 

menentukan kinerja yang terdapat dalam organisasi tersebut.17 

Undang-undang No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 

dinyatakan bahwa standar pendidik merupakan kriteria minimal dalam suatu 

kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh pendidik saat melaksanakan tugas dan 

fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator terhadap 

peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

guru dalam melakukan pengelolaan pembelajaran terhadap peserta didik yang meliputi: 

pemahaman terhadap wawasan atau memiliki landasan kependidikan, pemahaman 

terhadap peserta didiknya, pengembangan terhadap kurikulum atau silabus, merancang 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan 

teknologi pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, melakukan pengembangan 

terhadap peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.18  

Kompetensi pedagogik menurut Wahyudi merupakan kemampuan seorang 

guru dalam mengelola sistem dalam pembelajaran peserta didik, yang meliputi: a) 

pemahaman terhadap peserta didik, b) perancang dan pelaksanaan pembelajaran, c) 

evaluasi dalam pembelajaran dan, d) pengembangan peserta didik dalam 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik juga 

 
17Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 122. 

18Siti Azisah, Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 16 
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merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses yang terjadi dalam 

pembelajaran. Kemampuan pedagogik oleh seorang guru ditunjukkan untuk 

membantu, membimbing, dan memimpin peserta didik.19 

Mulyasa menguraikan dalam kompetensi pedagogik, guru setidaknya memiliki 

aspek-aspek berikut: a) memiliki pemahaman wawasan terkait landasan-landasan 

kependidikan, b) memahami peserta didik, c) mengembangkan kurikulum, d) 

merancang pembelajaran, e) melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

f) memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, g) mengevaluasi hasi belajar 

peserta didik, dan h) mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

pontensi yang dimiliki peserta didik.20 

Kompetensi pedagogik dari apa yang telah diuraikan merupakan kemampuan 

yang dimiliki seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. 

Kompetensi pedagogik juga suatu kemampuan mutlak yang dimiliki oleh seorang guru. 

Guru dengan kompetensi pedagogik akan memebedakannya dengan profesi yang lain. 

Kemampuan pedagogik seorang guru tidak didapatkan secara otodidak, tetapi dengan 

adanya upaya yang dilakukan dengan berdasar kepada bakat, minat, dan potensi 

keguruan yang dimiliki pada setiap individu. Kompetensi pedagogik dalam penelitian 

ini akan melihat bagaimana kemampuan seorang guru dalam mengelola proses 

pembelajaran pada peserta didik. 

 

 

 
19Imam Wahyudi, Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), 

h. 22. 

20E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

h. 75. 
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2. Kompetensi Kepribadian 

Kepribadian menurut Djamarah merupakan keseluruhan dari individu dengan 

unsur psikis dan fisik yang artinya adalah seluruh sikap dan perbuatan dari seseorang 

adalah suatu gambaran dari kepribadian orang tersebut selama hal tersebut dilakukan 

dalam keadaan sadar. Kepribadian merupakan suatu masalah yang dapat menentukan 

tinggi rendahnya kewibawaan seorang guru dalam pandangan peserta didik atau 

masyarakat.21 Kepribadian juga dapat menenutukan apakah seorang guru dapat 

dikatakan sebagai seorang pendidik yang baik atau malah sebaliknya. 

Kompetensi kepribadian menurut Kunandar merupakan seperangkat perilaku 

terkait kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri 

dalam melakukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri. Kompetensi 

kepribadian guru dapat dinyatakan sebagai guru yang memiliki sikap stabil yang 

indikatornya sesuai dengan norma hukum dan norma sosial, memiliki sikap yang 

dewasa, memiliki sikap yang arif, bersikap berwibawa, serta memiliki akhlak yang 

mulia, dan menjadi teladan.22 

Kompetensi kepribadian menurut menurut Suparno merupakan kompetensi 

kepribadian guru yang mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa 

beriman, bermoral, memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan diri seperti 

disiplin, bertanggung jawab, peka, dan masih banyak kepribadian baik yang dimiliki 

oleh seorang guru.23 

 
21Syaiful B. Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), h. 46. 

22Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h. 55. 

23Suparno, Reformasi Pendidikan, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 37. 
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Kompetensi kepribadian dalam perilaku organisasi mengkategorikan sifat-sifat 

dalam segi kepribadian, yaitu pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Enam Belas Sifat Kepribadian 

1. Penyendiri Vs Peramah 

2. Kecerdasan rendah Vs Kecerdasan tinggi 

3. Dipengaruhi oleh kecerdasan Vs Stabil secara emosional 

4. Pengikut Vs Dominan 

5. Serius Vs Santai 

6. Berani mengambil resiko Vs 
Bijaksana/penuh 

pertimbangan 

7. Pemalu Vs Petualang 

8. Keras hati Vs Peka 

9. Mudah percaya Vs Pencuriga 

10. Praktis Vs Imajinatif 

11. Blak-blakkan Vs Tersembunyi 

12. Percaya diri Vs Mudah cemas 

13. Konservatif Vs Suka mencoba 

14. Tergantung pada kelompok Vs Mandiri 

15. Tidak terkendali Vs Terkendali 

16. Rileks Vs Tegang 

Sumber: Wayan Gede Suparatha & Desak Ketut Sintaasih (2017) 

Terdapat kerangka kepribadian yang paling sering digunakan yaitu indikator 

Myers-Brigs yang merupakan tes kepribadian dengan 100 pertanyaan tentang 
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bagaimana biasanya seseorang merasa atau bertindak dalam situasi tertentu.24 

Berdasarkan hal ini kepribadian seorang guru dapat pula dilihat dari 16 kepribadian 

utama yang dimiliki oleh masing-masing guru, untuk melihat sejauh mana kompetensi 

kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru. 

Guru merupakan pribadi dari perwujudan dirinya dengan seluruh karakteristik 

yang dimilikinya dengan menyesuaikan profesinya sebagai seorang guru. Hal ini 

mengandung makna, bahwa seorang guru memiliki perilaku yang efektif agar dapat 

melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Seorang guru 

terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri agar mampu mengembangkan kepribadiannya 

ke arah yang baik disebut dengan (fully functioning person).25  

Berdasarkan dari penjelasan, maka guru sebagai seorang pendidik bertindak 

sesuai dengan hukum dan norma agama yang berlaku. Kepribadian baik pada seorang 

guru akan menjadi contoh bagi peserta didik. Kepribadian dalam penelitian ini tidak 

hanya bagaimana seorang guru berperilaku terhadap peserta didik, tapi juga bagaimana 

kepribadian seorang guru ketika berhadapan dengan teman profesi kerjanya dan orang 

tua peserta didik. 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial menurut Sagala adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang guru dalam melakukan interaksi sosial sebagai mahluk hidup yang saling 

membuatuhkan dengan mahluk lainnya. Dengan kompetensi ini dapat dilihat seorang 

guru mampu menjadi bagian dari masyarakat dan mahluk sosial yang indikatornya 

adalah mampu untuk berkomunikasi serta bergaul dengan belajar bersama sesama 

 
24Wayan Gede Suparatha & Desak Ketut Sintaasih, Pengantar Perilaku Organisasi, h. 21. 

25Feralys Novauli, “Kompetensi Guru dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pada SMPN dalam 

Kota Banda Aceh”, Jurnal Administrasi Pendidikan 3, No. 1 (2015), h. 50. 



29 

 

 
 

pendidik dan tenaga pendidik, orang tua dan wali murid, masyarakat dan lingkungan 

sekitar, serta mampu untuk mengembangkam jaringan. Inti dari kompetensi sosial 

adalah tentang bagaimana seorang guru pandai dalam berkomunikasi dengan siapapun 

secara efektif.26  

Kompetensi sosial dalam penelitian ini akan melihat bagaimana perilaku 

seorang guru di lingkungannya, dimulai dari komunikasi yang dibangun dengan peserta 

didik, teman kerja, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Kompetensi sosial seorang 

guru tidak hanya dilihat dari caranya berkomunikasi, tetapi juga dengan tindakan yang 

dilakukan di lingkungannya berdasarkan dengan norma-norma yang ada. Kompetensi 

guru juga lebih menekankan pada sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh seorang guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Kompetensi sosial yang 

dimiliki oleh seorang guru akan membuat dirinya menjadi seorang guru yang peka 

terhadap keinginan dan permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses 

belajar-mengajar. 

4. Kompetensi Profesional 

Seorang guru dikatakan profesional dalam pekerjaannya, ketika guru tersebut 

memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi. Guru dengan motivasi yang tinggi 

biasanya memiliki perhatian yang lebih kepada peserta didiknya dan berupaya untuk 

meluangkan waktu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang paham tentang 

profesinya dan fungsinya sebagai tenaga pendidik profesional memiliki keinginan 

untuk selalu tumbuh dan berkembang. 

 
26S. Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 39. 
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Glickman menguraikan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional, 

ketika seseorang memiliki a) kemampuan (ability) dan 2) motivasi (motivation).27 Hal 

ini seperti dengan apa yang peneliti uraikan sebelumnya. Penelitian ini akan melihat 

profesional seorang guru dalam pekerjaannya sebagai tenaga pendidik. Sikap 

profesional perlu dimiliki oleh setiap tenaga kerja sesuai dengan pekerjaanya. 

Sikap profesional seorang guru juga dapat dilihat dari penguasaan materi 

pembelajaran yang berdasar pada standar isi dalam program satuan pendidikan, mata 

pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang dikuasainya. Penguasaan terhadap 

konsep serta metode dalam disiplin keilmuan, teknologi, seni yang relevan, dimana 

secara konseptual menaungi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok 

mata pelajaran yang diampu. 

Guru profesional merupakan guru yang bekerja dan mengajar sesuai dengan 

bidang yang dimilikinya.28 Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa 

kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang guru dalam menguasai suatu 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam agar menciptakan peserta didik yang 

memenuhi standar nasional pendidikan. Kompetensi profesional juga merupakan 

kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

melakukan pengembangan diri.29 

Keempat kompetensi guru di atas merupakan hal yang sangat penting bagi 

setiap guru dan akan digunakan dalam keberhasilan pada saat menerapkan kurikulum 

 
27Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, (Jakarta: Rineka Ciptaa, 

2004), h. 18. 

28Daryanto, Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2012), h. 17. 

29Rofa’ah, Pentingnya Kompetensi Guru dalam Pembelajaran dalam Prespektif Islam, 

(Yogyakarta: Deeppublish, 2016), h. 78. 
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yang berlaku disetiap sekolah yaitu kurikulum 2013. Saat ini kompetensi guru yang 

memadai sangat dibutuhkan dalam penerapan kurikulum 2013 khususnya pada 

kompetensi pedagogik guru karena dengan kemampuan pedagogik guru akan memiliki 

kemampuan dalam menerjemahkan, mengembangkan, serta menerapkan kurikulum 

2013. Kompetensi pedagogik guru juga sangat mendukung bagi karakter peserta didik 

karena dengan kompetensi ini guru diharapkan memiliki kemampuan utnuk menguasai 

karakter pada setiap individu peserta didiknya. Secara substansi kompetensi 

profesional guru juga dibutuhkan dalam penerapan kurikulum 2013 agar guru mampu 

mengembangkan setiap materi pelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik dan perkembangan ilmu pengetahuan.30 

B. Kurikulum 

Kurikulum menurut istilah berasal dari kata “Curriculum” bahasa latinnya 

adalah “Currere” dengan memiliki makna: 1) berlari cepat, 2) tergesa-gesa, dan 3) 

menjalani. Currere  ini kemudian dikata bendakan menjadi curriculum  yang memiliki 

arti: 1) lari cepat, pacuan, balapan, berkereta, berkuda, berkaki, 2) perjalanan suatu 

pengalaman tanda berhenti, dan 3) lapangan perlombaan, jalan.31 Secara harfiah 

kurikulum berasal dari bahasa latin a little racecourse yang memiliki makna jarak yang 

ditempuh dalam suatu pertandingan olahraga, kemudian dimasukkan ke dalam ranah 

pendidikan yang menjadi circle of instruction yang artinya sebuah lingkaran yang 

terdapat proses pengajaran dimana guru dan peserta didik terlibat.32 

 
30Faridah Alawiyah, “Peran Guru dalam Kurikulum 2013”, Jurnal Apirasi 4, No. 1 (2013), h 

68. 

31Trianto Ibnu Badar at-Taubany & Hadi Suseno, Desain Pengembangan Kurikulum 2013 di 

Madrasah, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2017), h. 41. 

32Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 78. 
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Doll berpendapat tentang kurikulum yang paling banyak diterima telah 

mengalami perubahan dari isi pelajaran yang dipelajari dan daftar pelajaran yang 

diberikan menuju kepada semua pengalaman belajar yang disajikan dalam 

pembelajaran di bawah tanggung jawab sekolah. Tyler juga menyatakan bahwa 

kurikulum identik dengan pengajaran dan ketika pengajaran dilakukan maka kurikulum 

mulai dikembangkan. Dan Taba juga mengatakan bahwa kurikulum adalah rencana 

yang disusun untuk melakukan proses belajar.33 Kurikulum berdasarkan pengertian 

yang dipaparkan beberapa tokoh bahwa kurikulum merupakan bentuk pengajaran yang 

diberikan kepada peserta didik agar mendapatkan pengalaman belajar yang diperoleh 

pada saat pembelajaran berlangsung, setiap pembelajaran yang diajarkan akan 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan membuat kurikulum secara 

tidak langsung berkembang. 

Kurikulum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 Tahun 

2021 pasal 35 bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.34 

Hal yang sama juga diuraikan oleh Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas bahwa 

kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan terkait kompetensi yang 

akan dicapai pada hasil belajar peserta didik melalui kegiatan penilaian, proses belajar 

mengajar, dan pemberdayaan terhadap sumber daya pendidikan dalam pengembangan 

kurikulum di sekolah. 

 
33Sudarman, Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik, (Samarinda: Mulawarman 

University Press, 2019), h. 2. 

34Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tentang Standar Nasional Pendidikan No 57 Tahun 

2021. 
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Berdasarkan definisi kurikulum yang dijelaskan maka kurikulum sebagai alat 

yang direncanakan untuk menjadi pengaturan yang digunakan sebagai pedoman saat 

proses pembelajaran. Kurikulum juga menjadi salah satu program yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pada pendidikan.  Setelah kurikulum direncanakan atau disusun 

maka kurikulum akan diterapkan dalam proses pembelajaran dan akan dikembangkan 

lagi sesuai kebutuhan dan keinginan ilmu pengetahuan dan peserta didik. 

Kurikulum dalam penerapannya menurut Labane adalah setiap kurikulum, 

utamanya terhadap kurikulum baru akan ditemukan berbagai permasalahan. Untuk 

mengatasi masalah yang muncul dalam penerapan kurikulum haruslah dibuat suatu 

perencanaan yang mampu memberikan pemecahan masalah terkait masalah-masalah 

yang muncul dalam penerapan kurikulum. Perencanaan pada penerapan kurikulum 

sangat penting untuk memberikan arah-arah yang akan dilalui pada saat penerapan 

kurikulum berjalan. 

 Kurikulum mengalami perkembangan karena dia dinamis, sehingga terus 

berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kurikulum selalu mengalami pengembangan, maka terdapat beberapa model 

pengembangan dalam kurikulum. Model pengembangan merupakan prosedur dalam 

mendesain, menerapkan, dan juga mengevaluasi kurikulum. Model pengembangan 

kurikulum menggambarkan proses pada sistem perencanaan pembelajaran yang 

mampu memenuhi kebutuhan dan standar dalam keberhasilan pendidikan.35 

Model pengembangan yang pertama adalah model pengembangan kurikulum 

Ralph Tyler dengan model pengembangan yang bersifat terhadap bagaimana 

merancang suatu kurikulum sesuai tujuan dan misi institusi pendidikan. Model 

 
35Sudarman, Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik,., h. 30. 
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pengembangan Tyler tidak berbentuk tahapap-tahapan yang rinci, hanya memberikan 

dasar-dasar pengembangannya saja. Tyler menetapkan dasar-dasar yang mesti 

dilakukan untuk mengembangkan kurikulum adalah menentukan tujuan pendidikan 

yang akan dicapai, menentukan pengalaman belajar, mengorganisasikan pengalaman 

belajar baik itu secara vertikal atau horizontal, dan melakukan evaluasi agar 

mendapatkan informasi penting tentang ketercapaian tujuan yang ingin dicapai.36 

Model pengembangan selanjutnya adalah model yang dicetuskan oleh Hilda 

Taba bahwa pendekatan kurikulum yang dilakukan oleh Taba dengan cara 

memodifikasi model dasar dari Tyler agar dapat mewakili perkembangan kurikulum 

diberbagai sekolah. Pendekatan yang digunakan Taba pada model pengembangannya 

dengan melakukan pertimbangan ganda terhadap isi dan individu pelajar yang 

dituangkan dalam langkah-langkah yang dilakukan saat proses pengembangan 

kurikulum, yaitu: 1) diagnosa kebutuhan, 2) formulasi pokok-pokok, 3) seleksi isi, 4) 

organisasi isi, 5) seleksi pengalaman belajar, 6) organisasi pengalaman belajar, dan 7) 

penentuan terhadap hal apa yang akan dievaluasi dan bagaimana cara melakukannya.37 

Model pengembangan kurikulum yang dicetuskan oleh Tyler dan Taba adalah 

dua model pengembangan dengan kelebihan yang sama yaitu sama-sama 

mengembangkan kurikulum yang bersifat rasional dan memberikan dukungan kepada 

pengembangan kurikulum dari prespektif rasional. Kedua model pengembangan Tyler 

dan Taba dikategorikan sebagai Rational Model atau Objectives Model.38 

 
36Sudarman, Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik,., h.36-38. 

37Sudarman, Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik,., h.40. 

38Sudarman, Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik,., h.40. 
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Model pendekatan administratif merupakan pengembangan yang menggunakan 

istilah top down approach dan line staf procedure. Kedua istilah yang dipakai dalam 

model pengembangan ini memiliki arti yang sama yaitu prosedur pengembangan yang 

dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat dari tingkat atas sebagai orang yang 

memiliki kebijakan. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengoperasionalan 

pengembangan ini adalah39: 

1. Tim yang bertugas dalam pengembangan kurikulum terlebih dahulu melakukan 

pengembangan terhadap konsep-konsep umum, landasan, dan rujukan atau 

strategi. 

2. Melakukan analisis terhadap hal-hal yang dibutuhkan. 

3. Mulai untuk merumuskan kurikulum secara komprehensif. 

4. Kurikulum yang telah selesai dibuat lalu diuji validasi dengan melakukan uji 

coba dan dikaji secara cermat oleh tim yang mengarahkan (tenaga ahli). 

5. Merevisi sesuai dengan masukan yang diterima. 

6. Melakukan sosialisasi dan desiminasi. 

7. Melakukan monitoring dan evaluasi. 

Model pengambangan lain datang dari model pengembangan Grass Roots 

dengan menggunakan pendekatan yang disebut bottom-up, yaitu proses pengembangan 

terhadap kurikulum yang dimulai dari keinginan yang muncul pada tingkat bawah 

berasal dari dorongan hasil pengalaman yang dirasakan oleh sekolah dan guru. 

Melaksanakan model pengembangan Grass Roots diperlukan komitmen dan 

profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah atau guru. Model ini bisa digunakan 

 
39Sudarman, Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik,., h.42 
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pada pengembangan kurikulum secara menyeluruh, ataupun pengembangan 

terdahadap aspek-aspek tertentu saja.40 

Model pengembangan administratif dan Grass Roots adalah model 

pengembangan yang berbeda karena model administratif adalah model pengembangan 

yang dilakukan dari atas yaitu orang-orang yang memiliki kebijakan, sedangkan model 

Grass Roots adalah pengembangan yang dilakukan dari bawah (sekolah/guru). Maka 

dikatakan bahwa model Grass Roots adalah kebalikan dari model administratif. 

Robert S. Zais mengemukakan enam model yang terdapat pada pengembangan 

kurikulum, yaitu41: 

1. Subject Centere Curriculum 

Model pertama ini terdiri dari berbagai mata pelajaran yang saling terpisah satu 

sama lain. Model kurikulum ini memiliki ciri-ciri, yaitu: 

a. Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah dan tidak saling 

berkaitan antara satu sama lain. 

b. Mata pelajaran berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. 

c. Model ini bertujuan untuk kurikulum mampu menguasai ilmu pengetahuan. 

d. Mata pelajaran tidak disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik ataupun 

masyarakat. 

e. Teknik yang lebih banyak digunakan pada proses pembelajarannya adalah 

penuangan. 

 

 

 
40Sudarman, Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik,., h.44. 

41Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 34-48. 
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2. Correlated Curriculum 

Penekanan pada model pengembangan ini adalah perlunya hubungan yang 

terdapat diantara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tapi masih tetap 

memperhatikan ciri atau karakteristik pada setiap bidang studi. Hal yang terjadi pada 

model ini adalah korelasi antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

Dibuatnya model ini sebagai penyempurna bagi model pengembangan kurikulum 

sebelumnya. Ciri-ciri yang dapat dilihat pada model pengembangan ini adalah: 

a. Terdapat kolerasi dalam mata pelajaran. 

b. Pengupayaan yang disesuaikan oleh mata pelajaran dengan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Memiliki tujuan untuk menguasai pengetahuan. 

d. Mulai diaktifkannya peran peserta didik 

e. Fokus penilaiannya kepada domain kognitif. 

3. Broad Fild Curriculum 

Model pengembangan ini adalah model dengan bentuk kolerasi antar mata 

pelajaran agar lebih luas. 

4. Integrated Curriculum 

Model pengembangan yang disusun berdasarkan pada analisis dalam kehidupan 

utama manusia. Integrasi akan dapat terjadi dengan cara memusatkan suatu pelajaran 

pada permasalahan tertentu yang memerlukan pemecahan dari berbagai disiplin ilmu 

atau mata pelajaran. 

5. Core Curriculum 

Model pengembangan ini merupakan bagian yang terdapat pada kurikulum 

terpadu karena menggunakan bahan dari berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk 
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memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh peserta didik. tujuan pengembangan 

ini adalah agar membentuk peserta didik dengan pribadi yang terintegrasi baik itu 

secara fisik, mental ataupun intelektual. 

6. Activity Curriculum 

Model ini sering disebut sebagai kurikulum yang berdasarkan kepada 

pengalaman karena tidak memiliki struktur informal dan sebelumnya tidak dirancang. 

Model pengembangan ini berdasarkan kebutuhan dan minat dari peserta didik sehingga 

yang menonjol dalam pengembangan ini adalah aktifitas atau kegiatan serta 

pengalaman pada peserta didik. 

Berdasarkan beberapa model pengembangan kurikulum yang telah diuraikan 

maka secara keseluruhan ada lima model pengambangan yang telah dituliskan dan 

memiliki tahapan dan langkah-langkah yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama 

untuk mengembangkan kurikulum menjadi lebih bak. Pada penelitian yang peneliti 

lakukan model pengembangan yang sesuai dengan penelitian ini adalah model 

pengembangan dari Robert S. Zais tepatnya pada model poin terakhir yaitu model 

pengembangan activity curriculum. Hal ini berdasarkan observasi awal yang telah 

dilakukan bahwa kurikulum pada lokasi penelitian mengutamakan kegiatan-kegiatan 

atau pengalaman peserta didik agar mampu membentuk kemampuan integrasi dengan 

lingkungan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

Setelah melakukan pengembangan pada kurikulum barulah kemudian 

diimplementasikan kepada peserta didik. Implementasi kurikulum menurut Sholeh 

Hidayat adalah penerapan tentang bagaimana menyampaikan pesan yang terdapat 

dalam kurikulum kepada peserta didik untuk bisa menghasilkan lulusan dengan 

memiliki seperangkat kompetensi yang disesuaikan dengan karakteristik dan 
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kemampuan masing-masing peserta didik.42 Implementasi juga dapat dilihat pada 

berbagai proses penerapan terkait gagasan, ide, tujuan, dan keseluruhan program yang 

terdapat dalam suatu kurikulum. 

Guru memiliki tanngung jawab yang penuh dalam proses pengimplementasian 

kurikulum dengan syarat bahwa guru harus mempunyai suatu pemahaman terkait 

konsep kurikulum dan bagaimana suatu kurikulum diciptakan. Untuk dapat memenuhi 

segala tugas profesionalisme guru dengan baik, seorang guru harus memiliki empat 

standar kompetensi guru, yaitu: 1) kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional. Standar kompetensi ini juga telah dicantumkan dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Kurikulum yang saat ini diimplementasikan pada ranah pendidikan adalah 

kurikulum 2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menuliskan 

bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan sasaran pembelajaran mencakup 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada penelitian ini ranah 

sikap yang menjadi fokus terhadap penelitian ini. Sikap peserta didik harus 

mencerminkan nilai-nilai karakter pendidikan. Hal ini akan dilihat seberapa banyak 

nilai karakter yang terbentuk pada peserta didik untuk mencapai ranah sikap yang 

dimaksud pada kurikulum yaitu kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2013. 

C. Karakter  

Karakter merupakan istilah lama yang akhir-akhir ini dibahas dalam dunia 

pendidikan. Secara etimologi kata karakter berasal dari bahasa Inggris yaitu character 

 
42Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 

158 
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yang berarti watak, karakter atau sifat.43 Dalam KBBI karakter diartikan sebagai tabiat, 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi pembeda seseorang dengan 

yang lain.44 Menurut bahasa karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu “kharakter” 

yang berasal dari kata “kharssein” dengan arti memahat dan mengukir (to inscribe/to 

engrave), sedangkan dalam bahasa latin karakter memiliki makna membedakan tanda. 

Dalam American Herritage Dictionary karakter merupakan kualitas yang dimiliki dari 

sifat, ciri, atribut, serta kemampuan yang dimiliki individu yang menjadikannya beda 

dengan yang lain.45 Karakter merupakan kerpibadian yang dimiliki seseorang dan 

menjadikannya beda dengan orang lain. 

Menurut Gordon W. Allport karakter merupakan organisasi dinamis dan sistem 

psiko-fisik oleh seorang individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran 

individu tersebut secara khas. Interaksi yang terjadi diantara psiko dan fisik mengarah 

kepada tingkah laku seorang manusia. Karakter bukan hanya sekedar suatu kepribadian 

karena pada dasarnya sesungguhnya karakter merupakan kepribadian yang memiliki 

nilai.46 Kemudian  Hendro Dermawan menjelaskan karakter merupakan tabiat, watak, 

pembawaan, serta kebiasaan.47 Dharma Kesuma juga mendefinisikan bahwa karakter 

adalah budi pekerti, akhlak, moral, afeksi, susila, tabiat, dan watak.48 Karakter sebagai 

sifat  yang pasti dimiliki pada setiap individu, tentunya sifatnya berbeda-beda dari 

 
43Hassan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h. 107.  

44https://kkbi.kemendikbud.go.id/entri/Karakter  

45Sri Narwanti, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Familia, 2014), h. 1-2. 

46Sri Narwanti, Pendidikan Karakter, h. 2. 

47Hendro Darmawan, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 

2010), h. 277. 

48Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 24. 

https://kkbi.kemendikbud.go.id/entri/Karakter
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manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi ciri bagi individu tersebut 

dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. 

Herman Kartajaya yang dikutip oleh Abdul Majid dan Dian Andayani 

mendefinisikan karakter sebagai ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu. Ciri khas 

tersebut memiliki keaslian dan mengakar pada kepribadian individu tersebut dan 

menjadi pendorong ketika seorang individu bersikap, bertindak, berkata, dan merespon 

sesuatu.49 Doni Koesoma dalam buku Hambali Alman Nasution menyatakan bahwa 

karakter sama dengan kepribadian pada diri seseorang. Kepribadian dianggap sebagai 

suatu karakteristik, ciri khas, gaya, sifat khas dari diri individu yang sumbernya datang 

dari pembentukan yang didapatkan dan diterima saat berada di lingkungannya.50 

Sedangkan Imam Ghazali menganggap karakter sebagai akhlak, yaitu saat manusia 

bersikap akan secara spontan dilakukan, tindakan dan perbuatan telah menyatu pada 

diri setiap individu itu sendiri sehingga ketika muncul tidak perlu lagi untuk 

dipikirkan.51 

Pusat Kurikulum Kemdiknas menguraikan definisi karakter sebagai suatu 

watak, tabiat, akhlak serta kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil berbagai 

kebijakan yang telah diyakini dan digunakan sebagai landasan dalam berfikir, cara 

pandang, bersikap, dan bertindak.52 Kemudian, Qomari Anwar juga medefinisikan 

karakter sebagai suatu karakter memiliki kaitan dengan moral yang konotasinya pada 

 
49Abdul Majid dan Andayani, Pendidikan Karakter Prespektif Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakrya, 2011), h. 11. 

50Hambali Alman Nasution, dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 

88. 

51Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2. 

52Asmaun Sahlan dan Angga Teguh Prasetyo, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

Karakter, (Yogyakarta: Arruz Media, 2012), h. 13. 
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sifat positif.53 Berdasarkan penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa karakter adalah 

kepribadian baik seseorang yang dipengaruhi oleh biologis dan lingkungannya. 

Karakter terbilang baik ketika kepribadian seseorang sesuai dengan norma dalam 

tatanan masyarakat. 

Beberapa definisi telah diuraikan bahwa karakter selalu identik dengan 

kepribadian dan akhlak seseorang. Kepribadian seseorang menjadi ciri atau sifat khas 

dirinya dan menjadi pembeda dirinya dengan orang lain. Karakter menurut terminologi 

Islam disamakan dengan khuluq (bentuk tunggal dari akhlak) yang merupakan kondisi 

batiniah (dalam) dan kondisi lahiriah (luar).54 Berdasarkan uraian definisi dapat 

dipahami bahwa akhlak erat kaitannya dengan batin yang mempengaruhi pola pikir 

seseorang dalam melakukan tindakan dan hasil tindakan tersebut menjadi wujud dalam 

bentuk-bentuk tingkah laku seseorang. 

Karakter dalam prespektif Islam merupakan akhlak mulia yang dihasilkan dari 

proses penerapan syariah sesuai dengan fondasi yang dijadikan landasan, yaitu aqidah 

yang kokoh. Jika diibaratkan dengan bangunan karakter adalah kesempurnaan setelah 

membuat fondasi yang kuat. Maka karakter mulia tidak dapat terwujud dalam diri 

seseorang jika tidak memiliki aqidah dan syariah yang benar dan kuat. Seorang Muslim 

memiliki aqidah yang benar dapat dilihat pada sikap dan perilaku sehari-harinya karena 

segala perbuatannya didasari pada iman. Baik dan buruknya karakter seseorang 

tergantung pada nilai yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari.55 

 
53Suparlan, Praktik-praktik Terbaik Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Hikayat, 

2012), h. 21. 

54Ramayulis, “Pembentukan Karakter dalam Prespektif Pendidikan Islam”, Jurnal at-Tarbiyah 

1, No. 2 (2014), h. 214. 

55Dahrun Sajadi, “Pendidikan Karakter dalam Prespektif Islam”, (Makalah yang disajikan pada 

Tadzhib Akhlak di Universitas Islam Assyafiiyah, Jakarta, 11 Juni 2019), h. 8. 
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Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa karakter yang dimaksud 

penelitian ini adalah nilai-nilai perilaku manusia yang memiliki hubungan dengan 

Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, serta lingkungan. Karakter pada 

lingkungan pendidikan merupakan tantangan utama bagi seorang guru untuk 

menciptakan peserta didik dengan karakter yang baik khususnya di tingkat sekolah 

dasar. Untuk mengembangkan karakter peserta didik beberapa sekolah dasar 

menerapkan pendidikan karakter melalui pembelajaran yang dilakukan. 

Setelah menguraikan cukup bayak teori mengenai konsep karakter maka 

muncullah suatu konsep yang disebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

sudah dikenalkan sejak tahun 1990-an. Para ahli memiliki makna berbeda-beda terkait 

pengertian pendidikan karakter. Misalnya, Rian dan Bohlin menyatakan pendidikan 

karakter memiliki tiga unsur  pokok yaitu: 1) mengetahui kebaikan (knowing the good), 

mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good).56 

Pendapat lain datang dari Zubaedi, pendidikan karakter merupakan hal yang dipahami 

sebagai upaya penanaman kecerdasan pada pola berfikir, penghayatan bentuk sikap, 

serta pengalaman yang terbentuk dari perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang 

menjadikan seseorang memiliki jati dirinya sendiri, lalu diwujudkan dalam interaksi 

dengan Tuhan-Nya, diri sendiri, antar sesama manusia, dan lingkungannya.57 

Pengertian pendidikan karakter dapat dipahami bahwa pendidikan karakter 

tidak hanya berfungsi sebagai proses pentransferan ilmu antara guru dengan peserta 

didik atau melatih dan melihat sejauh mana keterampilan dan pengetahuan peserta 

 
56Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), h. 11. 

57Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 17. 
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didik, tetapi pendidikan karakter dibutuhkan contoh teladan dan pembiasaan ruang 

lingkup peserta didik. Guru sebagai tenaga pendidik menjadi contoh bagi peserta 

didiknya sehingga guru berperilaku sesuai dengan norma agar peserta didik mampu 

mencontoh segala perilaku baik guru di lingkungan sekolah. 

Sofian Amri memiliki pendapat tentang pendidikan karakter merupakan sistem 

penanaman nilai-nilai karakter terhadap peserta didik yang komponenya meliputi 

pengetahuan, kesadaran, serta tindakan-tindakan untuk melaksanakan dan menerapkan 

nilai-nilai tersebut, baik itu nilai yang berkaitan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama lingkungan, bahkan hal kebangsaan sehingga akhirnya akan menjadi 

manusia yang berkarakter insan kamil.58 

Pendidikan karakter merupakan hal penting untuk diterapkan di sekolah yang 

disebabkan pada karakter baik peserta didik menjadikan peserta didik tersebut menuai 

keberhasilan belajar di sekolah. Suyanto memiliki pendapat bahwa pendidikan karakter 

sebaiknya diterapkan pada anak saat masih berusia kanak-kanak atau biasa disebut 

dengan usia emas karena usia tersebut terbukti sangat menentukan kemampuan anak 

dalam potensinya.59  

Penelitian yang dilakukan oleh Yetti Nurhayati menguraikan pandangan Joseph 

Zin beserta kawan-kawannya bahwa pendidikan karakter erat dengan kecerdasan 

emosional seseorang yang membawah pengaruh terhadap keberhasilan belajar.60 Hal 

ini menunjukkan seseorang yang mampu mengendalikan sikap emosionalnya 

berdampak baik bagi keberhasilan proses belajar. Karakter yang terbentuk pada anak 

 
58Sofian Amri, Implementasi Pendidikan Karakter, (Jakarta: TB. Khalid, 2011), h. 52. 

59M. Haitami Salim, Pendidikan Karakter, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 33. 

60Yetti Nurhayati, “Penguatan Pendidikan Karakter di MIN 2 Tanngerang Selatan”, Jurnal 

DIklat Teknis 5, No. 2 (2017). h. 172. 
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yang duduk di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan usia anak yang perlu 

diperhatikan oleh guru pada saat berada di sekolah. Guru memiliki kemampuan 

mengajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik dan guru memiliki 

kemampuan memahami setiap karakter peserta didik. Anak pada bangku SD dikatakan 

sebagai anak yang memasuki perkembangan masa kanak-kanak akhir masa yang 

dialami oleh anak berusia 6 sampai 12 tahun.61 

Guru memiliki kemampuan memberikan tahapan pendidikan karakter agar 

peserta didik memiliki karakter yang diinginkan oleh pendidikan, yaitu:62: 

1. Menentukan karakter: penentuan karakter dilakukan berdasarkan tujuan karakter, 

artinya setelah mengikuti keseluruhan proses pembelajaran maka karakter yang 

terbentuk adalah karakter yang telah ditentukan. Penetuan karakter peserta didik 

dilakukan sesuai karakter peserta didik di sekolah dasar. Karakter yang 

ditentukan kepada peserta didik adalah karakter disiplin dan bertanggung jawab. 

2. Melaksanakan penamaan karakter: pelaksanaan penamaan karakter dilakukan 

dengan mengintegrasikan karakter yang telah ditentukan kedalam proses 

pembelajaran. Pengintegrasian memiliki tahapan, yaitu: a) menentukan karakter 

terlebih dahulu dan melakukan kajian terhadap standar kompetensi (SK), 

kompetensi dasar (KD) pada standar isi (SI) mengandung karakter yang 

ditanamkan. b) melakukan pengembangan karakter pada SK dan KD di dalam 

indikator, dan c) pencantuman karakter ke dalam silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 
61Lukman Hakim Alfajar, “Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

Negeri Sosrowijayan”, Skripsi (Yogyakarta: FKIP UNPY, 2014). h. 17. 

62Wahyu Titis Kholifah, “Upaya Guru Mengembangkan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar 

Melalui Pendidikan Ramah Anak”, Jurnal Pendidikan dan Konseling II, No. 1 (2020). h. 3. 
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3. Pembiasaan perilaku karakter: pembiasaan perilaku karakter mampu membentuk 

peserta didik dengan baik melalui pembiasan-pembiasaan yang dilakukan secara 

konsisten dan berulang-ulang akan membentuk karakter peserta didik. 

Syarkawi menguraikan tentang tujuan pendidikan karakter merupakan suatu hal 

yang mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Saat tumbuh dengan karakter yang baik 

mereka akan tumbuh dengan kapasitas yang memiliki komitmen untuk melakukan hal-

hal terbaik dan melakukan segala hal yang benar dan cenderung memiliki tujuan hidup. 

Karakter yang berkualitas sangat perlu untuk dibentuk dan dibina sedini mungkin, agar 

tidak adanya penanaman karakter yang gagal pada anak.63  

Pendidikan karakter terhadap anak bangsa merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan sejak usia dini agar anak bangsa memiliki karakter yang berkualitas sehingga 

mampu untuk menentukan kemajuan bangsa. Sesuai dengan Permendikbud No 87 

Tahun 2017 memutuskan peraturan tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada 

satuan pendidikan formal yang disingkat dengan PKK merupakan gerakan pendidikan 

di bawah tanggung jawab satuan pendidikan agar memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan melibatkan 

serta bekerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian 

dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).64 Satuan pendidikan formal yang 

dimaksud pada Permendikbud terdiri dari taman kanak-kanak sampai pada sekolah 

menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. 

 
63Syarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial 

Sebagakai Wujud Integrasi Jati Diri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 29. 

64Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 
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Permendikbud No 87 Tahun 2017 menguraikan tujuan Penguatan Pendidikan 

Karakter adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas untuk 

Indonesia pada Tahun 2045 dengan memiliki jiwa Pancasila dan pendidikan karakter 

yang baik sebagai pegangan dalam menghadapi dinamika perubahan di masa depan. 

Pendidikan Penguatan Karakter menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan 

karakter. Nilai-nilai tersebut meliputi religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, 

kreatif, mandiri, demkoratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, dan bertanggungjawab.65 

1. Religius merupakan sikap dan perilaku dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianut, memiliki sikap toleransi, dan hidup rukun dengan pemeluk agama yang 

lain. 

2. Jujur adalah perilaku yang berdasar kepada pengupayaan atas dirinya sebagai 

seorang yang dapat dipercaya baik itu dalam perkataan, tindakan, bahkan dalam 

pekerjaan. 

3. Toleransi merupakan tindakan yang menghargai perbedaan dari agama lain, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan berbeda dari orang lain. 

4. Disiplin adalah tindakan yang mencerminkan sikap tertib dan patuh dari berbagai 

peraturan. 

5. Kerja keras yaitu penerapan dari perilaku tertib kepada ketentuan dan peraturan 

yang akan membangun karakter peserta didik di kehidupan nyata. 

 
65Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, pasal 2. 
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6. Kreatif adalah kegiatan berpikir tentang melakukan sesuatu agar dapat 

menghasilkan hal yang baru dari sesuatu yang sebelumnya telah dimiliki. 

7. Mandiri adalah sikap yang tidak ingin bergantung dengan orang lain. 

8. Demokratis adalah perilaku yang menganggap bahwa semua orang memiliki hak 

yang sama. 

9. Rasa ingin tahu adalah perilaku seseorang untuk berupaya mengetahui sesuatu 

lebih mendalam berdasarkan apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat kebangsaan adalah bertindak sesuai dengan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa di atas segala kepentiagan dirinya. 

11. Cinta tanah air adalah bertindak sesuai dengan wawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa di atas segala kepentiagan dirinya. 

12. Menghargai prestasi adalah perilaku yang membuat dirinya menghasilkan 

sesuatu yang berguna dalam lingkungan dan menghoramti keberhasilan yang 

didapatkan oleh orang lain. 

13. Komunikatif adalah perilaku yang membuat dirinya menghasilkan sesuatu yang 

berguna dalam lingkungan dan menghormati keberhasilan yang didapatkan oleh 

orang lain. 

14. Cinta damai adalah tindakan yang membuat dirinya menghasilkan sesuatu yang 

berguna dalam lingkungan dan menghormati keberhasilan yang didapatkan oleh 

orang lain. 

15. Gemar membaca adalah tindakan yang selalu menyempatkan dirinya untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan manfaat bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan adalah kegiatan untuk selalu mencegah segala jenis 

kerusakan lingkungan alam dan sekitarnya. 
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17. Peduli sosial adalah sikap yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang 

yang sedang membuatuhkan. 

18. Tangung jawab adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang 

harus dikerjakan olehnya. 

Delapan belas nilai-nilai karakter dapat digunakan oleh guru dalam proses 

penguaatan karakter pada peserta didik. Penguatan karakter erat kaitannya dengan 

kurikulum kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang penekananya terhadap pendidikan 

karakter, khususnya pada tingkat dasar sebagai fondasi ke tingkat berikutnya. Karakter 

dalam kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan tentunya mengarah kepada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik 

secara utuh, seimbang, dan juga terpadu sesuai dengan standar kompetensi lulusan 

satuan pendidikan. Melalui penerapan kurikulum 2013 berbasis kompetensi karakter 

menggunakan pendekatan tematik dan konsektual mampu membuat peserta didik 

menjadi pribadi mandiri dan menggunakan pengetahuannya, melakukan pengkajian, 

dan menginternalisasikan serta mempersonalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam 

karakter dan akhlak mulia. Hasilnya dapat dilihat pada perilaku kehidupan sehari-hari 

peserta didik.66 

Standar Kompetensi Lulusan pada Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan 

Dasar fokus kepada penanaman karakter yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila 

dan pernyataan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah terbaru No 57 Tahun 2021. 

Sesuai 18 nilai karakter yang diuraikan dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 

mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin dicapai dalam kompetensi lulusan 

 
66E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Rosdakarya, 

2014), h. 6-7. 
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sekolah dasar Nilai-nilai pendidikan karakter terdiri dari 18 nilai dan dalam penelitian 

ini fokus kepada nilai religius, nilai disiplin, dan peduli sosial karena berdasarkan hasil 

observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa setiap pembiasaan yang 

diterapkan guru kepada peserta didiknya lebih mengarah kepada pembentukan karakter 

religius, disiplin, dan peduli sosial. 

1. Karakter Religius 

Nilai religius merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam penguatan 

pendidikan karakter. Dalam KBBI religius berasa dari kata religi berarti kepercayaan 

seseorang terhadap Tuhan, kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas 

manusia, kepercayaan (aminisme, dinamisme) agama. Religi memiliki sifat keagamaan 

yang bersangkut paut dengan religi itu sendiri. 67 

Religius adalah salah satu cerminan karakter pada sikap dan perilaku yang 

patuh dan taat melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah oleh agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.68 

Karakter dengan nilai religius sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk menghadapi 

perkembangan dan perubahan zaman. Hal ini diharapkan bahwa peserta didik memiliki 

kemampuan dan berperilaku dengan ukuran baik buruk yang didasarkan pada 

ketentuan dan ketetapan nilai agama. Agama yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah agama Islam. Bagi umat Islam pola hidup manusia religius dapat ditandai 

dengan kesadaran diri dan menjalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan norma 

agama Islam secara konsisten. Pola hidup religius yang dimaksud, misalnya berdoa 

 
67Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Daring (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) 

hhtp://kbbi.kemendikbud.go.id/entri.religius. (Diakses 22 September 2020). 

68 Tim Penulis Badan Musyawarah Pengurusan Swasta (BMPS) Kota Malang, Sketsa Pelagi 

Pendidikan Karakter, (Malang: BMPS, 2018), h. 85. 
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saat ingin atau sudah melakukan sesuatu, senang mengucapkan salam, dan hidup rukun 

dalam lingkungan. 

Menurut Glock dan Stark dalam Subandi menguraikan bahwa terdapat lima 

dimensi nilai religius69, yaitu: 

a. Religius belief (dimensi keyakinan) merupakan sejauh mana tingkatan seseorang 

dalam menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Agama Islam terkait 

dimensi keyakinan mencakup pada rukun iman. 

b. Religius practice (dimensi menjalankan kewajiban) merupakan peserta tentang 

sejauh mana tingkatannya dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang menjadi 

ritual dalam agamanya, seperti menjalankan ibadah shalat. 

c. Religius feeling (dimensi penghayatan) adalah pengalaman keagamaan yang pernah 

dirasakan, misalnya merasa dekat dan takut kepada Allah. 

d. Religius knowledge (dimensi pengetahuan) merupakan sejauh mana seseorang 

dalam memiliki pengetahuan terkait ajaran-ajaran agamanya khususnya pada 

ajaran-ajaran yang terdapat di dalam al-Quran. 

e. Religius effect merupakan dimensi yang mampu mengukur sejauh mana tindakan 

seseorang yang dimotivasi dari ajaran agamanya dalam lingkungan sosialnya. 

Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter religius, 

menurut Muhammad Mustari adalah sebagai berikut70: 

a. Berketuhanan, memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi di 

alam semesta ini adalah bukti nyata dari adanya Tuhan. 

 
69Subandi, Psikologi Agama dan Kesehatan Mental, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 

87-89. 

70Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2014), h. 10. 
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b. Pluralitas sebagai orang yang selalu menghargai perbedaan yang ada dalam 

lingkungan masyarakat. 

c. Internalisasi nilai yang melakukan proses penanaman unsur agama dalam diri 

seseorang sampai nilai tersebut meresap dan menjadi miliknya. 

d. Kepemilikan iman yang telah mengenal Tuhannya dari segi akal ataupun hatinya 

sehingga yang dirasakan adalah hanya rasa nyaman dan Bahagia. 

e. Mengoptimalkan pendidkan agamanya agar memiliki bekal dalam setiap tindakan 

yang dikerjakan. 

2. Karater Disiplin 

Disiplin yang memiliki arti sebagai seseorang yang belajar secara sukarela 

dalam mengikuti seorang pemimpin. Disiplin merupakan salah satu cara yang 

digunakan masyarakat untuk mengajarkan anak tentang perilaku pada moral yang 

disetujui suatu kelompok dan memerlukan unsur kesukarelaan serta kesadaran diri. 

Artinya, adanya kemauan dan kemampuan oleh anak untuk berperilaku sesuai dengan 

aturan yang disetujui oleh kelompok dan itu muncul dari kesadaran diri sendiri tanpa 

adanya unsur pemaksaan. Oleh karena itu saat mengajarkan sikap disiplin kepada anak 

sebaiknya tidak ada paksaan dari pemimpinnya (orang tua atau guru). Hal ini dilakukan 

agar anak mengetahui dengan sendirinya tentang tujuan pada sikap disiplin yang akan 

sangat memberikan pengaruh yang positif ke dalam kehidupan sehari-harinya.71 

Kedisiplinan adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya 

pribadi dan menentukan kualitas dirinya. Kedisiplinan dapat dilihat dari kerapian, 

ketepatan waktu, sikap hemat, dan lain sebagainya. Kedisiplinan dapat memberikan 

 
71Choinun Nisak Aulia, “Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini”, Vol. 2, No. 1 (2013). h. 

38. 
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motivasi kepada anak untuk melakukan sesuatu yang mereka tahu dan perlu untuk 

dilakukan serta apakah sesuatu tersebut adalah hal yang dinginkan atau tidak. Kata 

disiplin ini juga berasal dari bahasa latin “diciplina” yang maknanya “pemberian 

instruksi untuk suatu disiplin”. Disiplin diri merupakan instruksi pribadi yang diberikan 

dan diterima oleh diri itu sendiri. Dalam sejarah, keadaan yang seperti ini diasumsikan 

bahwa suatu perintah dibutuhkan untuk belajar agar mendapatkan pembelajaran. 

Kedisiplinan pada diri sendiri dituntut untuk prioritas, pengaturan, bertahan atas suatu 

pilihan, dan mampu untuk mengontrol diri.72 

Mendidik anak menjadi pribadi yang yang memiliki kedisiplinan memiliki 

tujuan yaitu untuk mengarahkan seorang anak agar belajar tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan persiapan anak untuk tumbuh menjadi dewasa. Sikap disiplin kepada 

anak diharapkan membuat diri mereka kelak bahagia, berhasil, dan penuh kasih 

sayang.73 

Disiplin merupakan nilai karakter yang penting untuk membentuk individu 

peserta didik menjadi lebih unggul. Menurut Muhammad Khafid dalam penelitian Edi 

Wahyu berbagai alasan disiplin muncul karena74: 

a. Displin yang muncul karena adanya kesadaran diri mampu mendorong kemampuan 

siswa untuk berhasil dalam proses pembelajaran. Bagi siswa yang sering melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan sekolah akan menjadi penghambat bagi potensi dan 

prestasinya. 

 
72Jhon Garmo, Pengembangan Karakter Usia Anak: Panduan Pendidikan, (Jakarta: Kasiant 

Balnc, 2013), h. 45. 

73Sylvia Rim, Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah: Pola Asuh Anak 

Masa Kini, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 47. 

74Edi Wahyu Wibowo, “Analisis Pendidikan Karakter Religius, Peduli Sosial, dan Peduli 

Lingkungan terhadap Kedisiplinan”, Jurnal Lentera Bisnis 9, No.2 (2020). h. 35. 
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b. Sikap disiplin mampu memberi dukungan yang tenang dan tertib pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

c. Orang tua memiliki harapan besar kepada sekolah bahwa anak-anak akan dibiasakan 

dengan norma-norma, nilai kehidupan tentang pentingnya hidup dengan 

kedisiplinan. Maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tertib, teratur, dan juga 

disiplin. 

d. Karakter disiplin yang dimiliki oleh peserta didik akan membuat peseta didik dapat 

menuai kesuksesan dalam belajar dan akan berdampak dimasa depannya. 

Menurut Naim disiplin merupakan sikap kepatuhan dalam menghormati serta 

melakukan sistem yang mengharuskan seseorang untuk tunduk kepada sebuah 

keputusan, perintah, dan aturan yang berlaku. Disiplin memiliki fungsi, yaitu75: 

a. Dapat menata kehidupan bersama sebagai mahluk sosial yang memerlukan orang 

lain sehingga dibutuhkan norma yang mengatur tentang kehidupan lingkungan 

sosial 

b. Membangun kepribadian yang dipengaruh oleh lingkungan keluarga, masyarakat, 

juga sekolah yang menunjukkana bahwa lingkungan disiplin sangat memberikan 

pengaruh yang baik terhadap perkembangan pribadi seseorang. 

c. Sikap disiplin tidak terbentuk dengan proses yang instan sehingga diperlukan 

peroses yang cukup lama. 

Sikap disiplin memiliki fungsi, tapi juga memiliki faktor yang dapat 

menghambat dalam penanaman pendidikan karakter disiplin di sekolah, yaitu76: 

a. Faktor pada anak itu sendiri 

 
75Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2013), h. 163. 

76Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013, h. 167. 



55 

 

 
 

Pada penerapan pendidikan karakter faktor pada anak sangat perlu untuk 

diperhatikan pada masing-masing individu anak karena setiap anak memiliki 

kepribadian. Sehingga melakukan pemahaman yang cermat dan tepat kepada sikap 

karakter anak akan memberikan pengaruh dalam penerapan sikap disiplin. 

b. Sikap pendidik 

c. Lingkungan 

d. Tujuan 

3. Karakter Peduli Sosial 

Menurut Suyadi karakter peduli sosial adalah sikap dan perbuatan yang 

mencerminkan kepedulian terhadap orang lain atau masyarakat yang membuatuhkan. 

Indikator yang dapat diuraikan dan digunakan dalam mendeskripsikan karakter adalah 

memperlakukan orang lain dengan sopan dan santun terhadap toleransi perbedaan agar 

tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil keuntungan pada orang lain, mampu 

menjalin kerja sama yang baik, dan selalu terlibat dalam kegiatan masyarakat. 77   

Peduli sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh seseorang. 

Interaksi sosial tidak hanya sekedar kontak sosial karena dalam interaksi sosial terjadi 

suatu hubungan yang saling memberikan pengaruh antara individu yang satu dengan 

individu lainnya. Kepedulian sosial juga merupakan tindakan yang tidak sebatas 

tentang pemikiran ataupun perasaan. Tindakan sosial juga tidak hanya sekedar tahu 

tentang yang benar atau salah, tapi adanya gerakan untuk selalu berkeinginan 

membantu seseorang yang sedang mengalami kesusahan atau yang membuatuhkan. 

Dengan kepedulian sosial yang tinggi maka akan membuat peserta didik untuk lebih 

 
77Suyadi, Kepemimpinan Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa, (Jakarta: Al Bidayah, 

2014), h. 37. 
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mudah dalam bersosialisasi dan juga dilingkungannya akan dihargai. Peduli sosial pada 

peserta didik dapat dilakukan dengan cara mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai 

sosial dengan melalui kegiatan sosial, aksi sosial, dan menyediakan fasilitas untuk 

menyumbang kepada peristiwa-peristiwa yang membuatuhkan bantuan dana. 

Peduli sosial adalah karakter yang sangat penting diterapkan kepada peserta 

didik agar menjadi modal dasar peserta didik sebagai manusia yang berkarakter dan 

berpkepribadian sosial. Penguatan pendidikan karakter memiliki tujuan yaitu78: 

1. Untuk mengembangkan platform dalam pendidikan nasional yang meletakkan 

makna dan nilai karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan. 

2. Untuk dapat membangun dan memberikan bekal kepada Genarasi Emas 

Indonesia pada tahun 2045 agar mampu menghadapi dinamika perubahan di 

masa depan melalui keterampilan yang ada pada abad 21. 

3. Untuk mengembalikan pendidikan karakter menjadi ruh dan fondasi bagi 

pendidikan melalui pengolahan seperti olah hati, olah rasa, olah raga, dan olah 

pikir. 

4. Untuk memperkuat kapasitas terhadap ekosistem pendidikan (Kepala Sekolah, 

guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) dalam mendukung perluasan 

terhadap implementasi pendidikan karakter. 

5. Untuk membangun pelibatan  dalam masyarakat untuk dijadikan sumber-sumber 

belajar di dalam dan di luar sekolah. 

6. Untuk dapat melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia untuk 

mendukung Gerakan Nasional Revosional Mental. 

 
78Yetti Nurhayati, “Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Tanggerang Selatan”, h. 170-171. 
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D. Kerangka Konseptual 

Berdesarkan penjelasan kajian teori dan kajian hasil penelitian yang memiliki 

relevansi dengan penelitian peneliti, maka selanjutnya akan disusun kerangka 

konseptual dengan harapan dapat menuntun jalannya penelitian menjadi penelitian 

yang terarah dan sistematis. 

Bangunan teori yang digambarkan berusaha untuk menjelaskan kompetensi 

guru dalam penerapan penguatan karakter pada kurikulum 2013. Penelitian ini 

berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 tentang guru, Peraturan 

Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang empat standar kompetensi guru, Peraturan 

Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan 

Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Satuan 

Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar fokus kepada penanaman karakter yang 

disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai karakter yang terdapat dalam 

Pancasila dapat ditemukan pada Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila 

dalam pendidikan karakter. Kompetennya seorang guru akan mampu menerapkan 

penguatan pendidikan karakter yang terdapat dalam nilai-nilai karakter Pancasila. 

Penguatan pendidikan karakter ini diterapkan melalui kurikulum yang dikembangkan 

oleh guru saat melakukan proses pembiasaan pada peserta didik. Terdapat beberapa 

model pengembangan dalam kurikulum namun untuk penelitian ini berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan model pengembangan kurikulum yang digunakan 

adalah pengembangan model yaitu activity curriculum. Penggunaan model ini akan 

membentuk beberapa nilai-nilai karakter Pancasila terhadap peserta didik dengan 

berbagai kegiatan pembiasaan yang dilakukan guru dalam proses penguatan peserta 
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didiknya di SDN 043 Kebundalam. Beberapa nilai-nilai karakter yang terbentuk adalah 

religius, disiplin, dan peduli sosial yang berdasarkan pembiasaan yang diterapkan oleh 

guru kepada peserta didik menunjukkan karakter yang terbentuk lebih menonjol 

kepada ketiga karater tersebut. 
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) 

kualitatif, proses penelitiannya akan menghasilkan suatu data deskriptif yang 

berbentuk beberapa kata lisan atau tulisan dari beberapa orang yang akan diamati dalam 

permasalahan yang ada.1 Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung ke 

lokasi yang dijadikan obyek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala 

alami, menafsirkan fenomena yang ada, peristiwa atau kejadian tentang sesuatu yang 

dialami oleh subyek penelitian.  

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan bentuk penelitian yang 

ditujukan kepada pendeskripsian atas fenomena-fenomena yang baik, baik itu 

fenomena yang alamiah ataupun fenomena buatan dari manusia. Fenomena yang ada 

bisa saja berupa bentuk. Aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta 

perbedaan yang ada diantara fenomena yang satu dengan yang lainnya.2 Penelitian 

kualitatif berusaha menangkap suatu gejala yang diamati secara utuh dengan 

melakukan pengumpulan data dari subyek yang diteliti sebagai sumber langsung yang 

instrumen kuncinya adalah peneliti itu sendiri, peneliti sebagai perencana, pelaksana 

dalam pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pelapor dari hasil penelitiannya. 

Peneliti datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan terlibat 

langsung dalam menemukan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

 
1Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2005), h.4. 

2Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 72. 
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Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dalam 

mengumpulkan informasi terkait keadaan apa adanya pada saat penelitian dilakukan, 

sehingga hanya merupakan penyikapan fakta dengan melakukan analisis data. 

Penelitian ini mendeskripsikan suatu kejadian atau penemuan disertai data yang 

diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan menggambarkan kompetensi yang dimiliki 

guru dalam menerapkan penguatan karakter dengan berdasar pada nilai-nilai karakter 

Pancasila dengan menggunakan model pengembangan kurikulum activity curriculum 

serta faktor penghambat guru dalam menerapkan penguatan pendidikan karakter 

peserta didik pada kurikulum 2013. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih untuk dilaksanakannya 

penelitian, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam 

penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian akan mempermudah peneliti 

dalam melakukan penelitiannya. SDN 043 Kebundalam yang terletak di salah satu desa 

di Kecamatan Wonomulyo menjadi tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai lokasi 

penelitian.  

Lokasi ini dipilih peneliti agar mudah dijangkau dan menjadi tempat peneliti 

mengabdi sebagai honorer di sekolah tersebut sehingga akan memudahkan peneliti 

untuk mendapatkan informasi-informasi terkait penelitian. Alasan lain peneliti memilih 

lokasi ini adalah peneliti lebih mudah mendapatkan dan menggunakan data-data yang 

langsung dari Kepala Sekolah untuk memperkuat hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti. Selain menjadi tempat bekerja peneliti, lokasi ini juga terbilang dekat dengan 

rumah peneliti yang memudahkan peneliti dapat mengakses lokasi penelitian dengan 

cepat. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan suatu proses dari perbuatan, cara mendekati, 

serta usaha yang dilakukan dalam rangka aktivitas penelitian dengan tujuan untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang ingin diteliti. Pendekatan penelitian juga 

merupakan upaya yang dilakukan peneliti agar dapat memahami sebuah gejala yang 

terjadi.3 Pendekatan penelitian yang dimaksud adalah suatu disiplin ilmu yang 

digunakan oleh peneliti dalam memudahkannya untuk memahami penelitian yang 

dilakukan. 

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan suatu disiplin ilmu yang didalami, 

disoroti menurut bidang ilmu tertentu yang ditekuni, sehingga mungkin dalam suatu 

penelitian menggunakan pendekatan normatif, yuridis, psikologis, pedagogis dan 

edukatif, sosiologi, historis, antropologis, filosofis, humanistis, naturalis, manajemen 

dan sebagainya.4 Penelitian ini menggunakan pendekatan pedagogik, sosiologis dan 

psikologis. 

1. Pendekatan Pedagogik 

Pendekatan pedagogik adalah pendekatan yang menjelaskan tentang konsep 

pada perbuatan mendidik atau dengan kata lain suatu ilmu yang memberikan landasan 

pedoman serta arah tujuan agar tingkah laku manusia mengalami perubahan.5 

Pendekatan pedagogik menjadi salah satu pendekatan yang digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian, karena pendekatan ini diharapkan mampu untuk 

 
3Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta 2018), h. 13. 

4Abdullah, Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian, (Watampone: Hakim Press, 2013), h. 

27. 

5Farid Ahmadi, Guru SD di Era Digital (Pendekatan, Media, Inovasi, (Semarang: Pilar 

Nusantara, 2017), h. 17. 
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mendeskripsikan kompetensi guru dalam penerapan penguatan pendidikan karakter 

pada kurikulum 2013 di SDN 043 Kebundalam. 

2. Pendekatan Sosilogis 

Pendekatan sosilogis merupakan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif 

mempelajari secara intens mengenai situasi sosial yang terjadi dalam obyek penelitian. 

Peneliti dalam membangun hubungan sosial harus menjaga sikap dan tindakan serta 

memelihara kehangatan dan keakraban yang terjadi. Pendekatan ini dimaksudkan 

untuk peneliti agar memahami makna dalam suatu peristiwa dan interaksi orang pada 

situasi tertentu.6 Peneliti dengan pendekatan ini diharapkan mudah untuk bergaul, 

gampang menyesuaikan diri pada setiap situasi, menampakkan simpati secara jujur dan 

tidak dibuat-buat, menghargai perasaan, dan pendapat subjek penelitian dan tetap 

tenang dalam menghadapi situasi.7 Pendekatan sosiologis perlu digunakan dalam 

penelitian ini disebabkan peneliti akan banyak melakukan interaksi dengan masyarakat 

sekolah, sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan sebuah data yang 

dibutuhkan. 

3. Pendekatan Psikologis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis yaitu pendekatakan yang 

diperlukan untuk mendalami serta memahami kepribadian seorang guru dan karakter 

peserta didik. Pendekatan psikologis digunakan untuk membantu peneliti dalam 

menentukan kepribadian pada guru dan karakter pada peserta didik yang menjadi 

sasaran peneliti dalam penelitian ini. 

 

 
6A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 360. 

7Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 36. 
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C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana suatu data atau 

informasi diperoleh. Penelitian ini bentuknya penelitian yang memerlukan pengamatan 

yang bertumpu pada sumber data sesuai dengan situasi yang terjadi.8 Apabila peneliti 

menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut 

informan yang merupakan orang yang memberikan respon atau menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti kepadanya, baik secara lisan ataupun tertulis. Ketika 

peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa saja berupa benda, 

gerak atau proses penelitian yang dilakukan, yaitu kompetensi guru dalam penerapan 

penguatan pendidikan karakter peserta didik pada kurikulum 2013. Ketika peneliti 

menggunakan dokumentasi, maka dokumen akan berupa catatan, gambar atau file 

tentang subyek penelitian.9 

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua kategori yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data 

atau informasi berdasarkan topik penelitian.10 Data yang diberikan seperti hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan serta keterangan dari pihak-pihak 

yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data primer yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam sebagai penguat atas 

informasi data secara menyeluruh mengenai kompetensi guru dalam menerapkan 

 
8Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 215. 

9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Ciptaa, 

2010), h. 129. 

10Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 193. 



65 

 

 
 

pengutan pendidikan karakter peserta didik pada kurikulum 2013. Guru sebagai 

penguat atas informasi mengenai karakter peserta didik dan peserta didik sebagai 

penguat atas informasi mengenai guru dalam setiap interaksinya di dalam kelas.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur 

keilmuan seperti buku-buku, majalah, jurnal, koran, serta sumber-sumber lainnya yang 

memiliki kaitan dengan kompetensi guru dalam penerapan penguatan pendidikan 

karakter pada kurikulum 2013. Pada hakikatnya data sekunder merupakan data yang 

telah ada, hanya perlu untuk dicari dan dikumpulkan. Sifat data sekunder sebagai 

penunjang terhadap data primer yang berhubungan dengan pembahasan dalam 

penelitian.11 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan pada 

kehidupan sehari-hari yang dimana bertujuan untuk membantu dalam mengumpulakan 

segala informasi yang dibutuhkan dan membantu setiap proses pengambilan keputusan 

yang akan lebih baik.12 Penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya dilakukan 

pada suatu kondisi yang alamiah dan teknik pengumpulan datanya lebih banyak 

dilakukan dengan observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi.13 Dengan 

demikian metode pengumpulan data merupakan sebuah proses yang digunakan oleh 

seorang peneliti dalam mengumpulkan suatu data yang dibutuhkan dalam penelitian 

 
11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 49. 

12Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data 

yang bekerjasama dengan Deputi Akuntas Negara 2007, h. 17. 

13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,., h. 225. 
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yang dilakukannya. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi yaitu sekumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang 

diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung tehadap hal-hal yang 

berhubungan dengan fokus penelitian yang dilakukan.14 Penelitian ini menggunakan 

teknik sistematis yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen 

pengamatan (terlampir). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

nonpartisipan, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam aktifitas subjek yang 

diamati. 

2. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data 

yang paling utama karena sebagian besar hasil data yang diinginkan datang dari 

wawancara yang dilaksanakan.15 Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah peneliti 

yang mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa harus 

adanya keterikatan dengan susunan pertanyaan yang sebelumnya disiapkan. Bebas 

yang dimaksud dalam hal ini adalah antara informan dan pewawancara tidak memiliki 

batasan-batasan yang menjadi akibat canggungnya proses wawancara dan tentunya 

pertanyaan yang diajukan pun tidak menyinggung perasaan informan. Namun, peneliti 

juga tetap harus menyiapkan pertanyaan cadangan yang disesuaikan dengan konteks 

 
14Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, (Jawa Timur:  WADE Group 

(WD), 2017), h. 102. 

15Haris Herdiansyah,Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2012), h. 118. 
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masalah yang ditanyakan kepada informan. Cadangan pertanyaan yang telah disiapkan 

akan muncul sesuai dengan perkembangan situasi wawancara yang dilakukan.16 

Penggunaan teknik wawancara diharapkan mampu untuk menciptakan suasana 

dalam proses wawancara yang berlangsung secara bebas dan luwes serta lebih terbuka 

dan tidak membuat proses wawancara tesebut menjadi hal yang membosankan. 

Penelitian ini melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah sebagai orang yang 

menilai kompetensi guru yang ada di sekolah tersebut, guru kelas dan mata pelajaran 

menerapkan pendidikan karakter kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum 2013. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan secara 

langsung hal-hal yang bersifat dokumen berupa laporan, profil sekolah, tenaga 

pendidik, dan tenaga kependidikan, jumlah peserta didik serta gambar yang berkaitan 

dengan penelitian di lapangan. Metode dokumentasi akan mengungkapkan data dan 

makna dari dokumen-dokumen yang relevan, dokumentasi juga sebagai pelengkap dari 

metode observasi dan wawncara. 

Hasil dokumentasi yang didapatkan digunakan untuk pengakuratan atas data-

data yang telah didapatkan. Dokumentasi pada penelitian ini berupa gambar, catatan 

dan dokumen tentang sekolah yang menjadi tempat penelitian di SDN 043 Kebundalam 

Kecamatan Wonomulyo.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, 

sehingga peneliti sebagai instrumen harus memiliki pemahaman terkait metode 

penelitian, wawasan yang luas agar mampu melakukan wawancara, menganalisis dan 

 
16Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 66. 
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membangun obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.17 Hal tersebut akan 

menjadi bekal bagi peneliti saat berada di lapangan.  

Penelitian kualitatif dalam memperoleh data empiris terkait masalah yang 

diamati, peneliti menggunakan instrumen, yaitu: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi merupakan pengamatan dan pencatatan suatu objek dan 

fenomena yang sedang diteliti.18 Pedoman observasi digunakan saat melakukan 

observasi terkait hal yang berhubungan dengan subjek penelitian dalam mencari 

informasi mengenai kompetensi guru dalam penerapan penguatan pendidikan karakter 

peserta didik pada kurikulum 2013 di SDN 043 Kebundalam Kecamatan Wonomulyo. 

Alat yang digunakan dalam teknik observasi ini adalah kamera dan buku catatan. 

Peneliti melakukan pengamatan untuk memperoleh kompetensi guru dalam penerapan 

penguatan pendidikan karakter peserta didik di SDN 043 Kebundalam. 

2. Panduan Wawancara 

Panduan wawacara merupakan sekumpulan pertanyaan yang akan disampaikan 

oleh pewawancara kepada narasumber, baik secara lisan ataupun tulisan. Pedoman 

wawancara dalam penelitian ini berupa catatan-catatan terakait pertanyaan yang 

digunakan dalam pengumpulan data pada saat melakukan wawancara dengan 

informan. Pedoman wawacara digunakan untuk menghimpun data primer yang berupa 

wawancara kepada Kepala Sekolah, guru, dan peserta didik. 

Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, yaitu peneliti memberikan 

peluang kepada informan dengan argumen yang terkait pada apa yang ditanyakan. Alat 

 
17Mamik, Metodologi Penelitian, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 3. 

18Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 69. 
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yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara adalah handphone untuk merekam, 

buku catatan dan daftar lembar pertanyaan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan penulis mengumpulkan data dengan melihat dokumen 

secara tertulis. Dokumen dapat berupa catatan mengenai peristiwa yang telah berlalu, 

berupa tulisan, gambar atau karya-karya seseorang. Alat yang digunakan seperti 

kamera, arsip, dan gambar terkait penelitian yang dilakukan. Tujuan instrumen yang 

dilakukan oleh peneliti adalah mencari informasi atau data dari informasi mengenai 

topik pembahasan peneliti terkait kompetensi guru dalam penerapan penguatan 

pendidikan karakter peserta didik pada kurikulum 2013 di SDN 043 Kebundalam 

Kecamatan Wonomulyo. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan rangkaian suatu kegiatan 

pengaturan, pengelompokkan dengan cara sistematis, memberi simbol, dan 

mengkatergorikannya. Proses pengolahan dan analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Maksudnya adalah melakukan kodefikasi dan klarifikasi atas jawaban yang diberikan 

oleh informan agar mampu memberikan kemudahan untuk melacak data yang 

kemudian dapat diinterpretasikan. Data yang telah ada kemudian diolah dengan cara 

yang manual dengan melakukan editing (mengedit), coding (memberikan kode) yang 

kemudian data tersebut diorganisasikan dengan cara mengumpulkan potongan-

potongan teks atau gambar yang kemudian dikategorikan dalam bentuk tulisan, dan 

tabulating (menabulasi). 
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2. Analisis Data 

Analisis data yang terdapat dalam penelitian kualitatif akan berlangsung selama 

proses dan setelah pengumpulan data dilakukan. Data yang telah terkumpul kemudian 

diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis data memiliki kaitan dengan 

data yang berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dalam objek penelitian. Analisis 

data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan secara induktif yaitu 

analisis yang dimulai dari fakta empiris sehingga untuk mendapatkan fakta tersebut 

peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian agar dapat mengumpulkan informasi, 

menganalisis, menafsirkan, dan menarik suatu kesimpulan atas apa yang terjadi di 

lokasi penelitian.19 Analisis data pada penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan 

Huberman yang komponennya, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dan verivikasi.20 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah salah satu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara 

merangkum, memilih hal-hal pokok yang fokusnya terhadap hal penting dan 

membuang data yang dianggap tidak penting.21 Jumlah data yang didapatkan di 

lapangan cukup banyak, karena proses untuk mereduksi data dilanjutkan sampai pada 

proses pengumpulan data di lapangan berakhir, bahkan berlanjut sampai saat 

pembuatan laporan sehingga dapat tersusun secara lengkap. Hal ini sudah menjadi 

 
19Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), h. 121. 

20Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian Guru, 

Dosen dan Mahasiswa Keguruan, (Yogyakarta: Araska, 2018), h. 157. 

21Sugiono, Metote Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: 

Alfabeta, 2018), h. 338. 
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alasan betapa pentingnya untuk menganalisis data agar dapat disederhanakan dan 

membuang data-data yang tidak memiliki kaitan terhadap penelitian yang dilakukan. 

Peneliti dalam melakukan reduksi pada penelitian ini berpedoman kepada 

tujuan yang ingin dicapai. Diketahui bahwa tujuan dalam penelitian kualitatif adalah 

temuan sehingga peneliti dalam melakukan reduksi data menggunakan cara dengan 

memilah kemudian mengelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian dan selanjutnya 

disederhanakan agar mudah saat akan disajikan. 

b. Penyajian Data 

Setelah reduksi data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data 

yang dilakukan dengan cara menuliskan atau membentuk beberapa uraian singkat 

dalam bentuk naratif deskriptif yang mengandung variabel penting. Menurut Miles dan 

Huberman yang dituliskan oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik menyatakan bahwa 

penyajian data merupakan serangkaian informasi yang telah tersusun dan kemungkinan 

akan adanya suatu penarikan kesimpulan.22 Penyajian data yang dilakukan peneliti 

dalam penelitian ini adalah memilih data sesuai kebutuhan penelitian yang awalnya 

disajikan secara terpisah antara tahapan satu dengan tahapan lainnya yang kemudian 

direduksi sehingga secara keseluruhan data kemudian dirangkum lalu disajikan secara 

terpadu. Dari hasil penyajian yang dilakukan, hal yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan akan dipahami.  

c. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi 

Penarikan kesimpulan dan verivikasi adalah langkah terakhir dalam 

menganalisis data. Yang dimaksudkan dalam tahap ini adalah mencari makna yang 

terdapat pada data yang telah dikumpulkan kemudian mencari hubungan, persamaan, 

 
22Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 123. 
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dan perbedaan untuk mendapatkan sebuah perbandingan.23 Pada tahap akhir yang 

dilakukan oleh peneliti adalah menguraikan kesimpulan dari data atau informasi yang 

telah diperoleh, sehingga seluruh permasalahan dalam penelitian akan terjawab sesuai 

denga pengkategorian data dan masalahnya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk 

menghindari data yang valid. Konsep yang digunakan dalam pengujian keabsahan data 

pada penelitian kualitatif adalah apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang 

terjadi sesungguhnya pada objek penelitian tidak berbeda. Sehingga keabsahan data 

yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini menggunakan 

keabsahan data dengan melakukan tahapan pengecekan terhadap kredibilitas data 

dengan teknik triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik yang melakukan pemeriksaan kembali terhadap 

data yang telah ada dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu.24 Teknik 

triangulasi pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara 

melakukan perbandingan terhadap data yang ditemukan melalui observasi  di lapangan 

dengan hasil wawancara  yang diberikan tetap konsisten yang diperkuat dengan  data 

dokumentasi berupa foto, dokumen  serta data lainnya.

 
23Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 124. 

24Helakuddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, 

(Makassar: Sekolah Tinggi Theologis Jaffari, 2019), h. 22. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Sekolah 

SDN 043 Kebundalam merupakan salah satu sekolah dasar yang ada di 

lingkungan Kecamatan Wonomulyo tepatnya pada Desa Bumimulyo Kabupaten 

Polewali Mandar Sulawesi Barat. SDN 043 Kebundalam  didirikan pada tahun 1979 

dan mengalami perubahan pada tahun 2007. Sekolah dasar ini berdiri di atas tanah 

pemerintah dengan 2.309 meter persergi.1 

1. Visi dan Misi SDN 043 Kebundalam 

SDN 043 Kebundalam memiliki visi dan misi. Visi dari SDN 043 Kebundalam 

adalah “Terwujudnya Peserta Didik yang Berprestasi, Berkarakter Bangsa 

Berbudaya, Unggul dalam Iptek dan Imtaq Serta Berwawasan Lingkungan”. Misi 

dari SDN 043 Kebundalam adalah: 

a. Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

pengamalan ajaran agama; 

b. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan minat bakat 

yang terencana dan berkesinambungan; 

c. Melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan kurikulum yang digunakan 

dalam proses pembelajaran; 

d. Membantu dan memotivasi siswa untuk mengenali dirinya agar dapat berkembang 

secara optimal; 

e. Mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat; 

f. Mewujudkan sekolah yang bebas dari pencemaran; 

 
1Buku Profil SDN 043 Kebundalam, Tahun 2020, h. 12. 
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g. Mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan. 

2. Kedaan Siswa 

Tabel 4.1 

Keadaan Siswa 

Kelas 2017/2018   Kelas 2018/2019   

Kelas 
2019/2020 

 L P Jml  L P Jml L P Jml 

I 6 4 10 I 13 11 24 I 7 6 13 

II 9 9 18 II 6 4 10 II 12 11 23 

III 2 5 7 III 9 9 18 III 5 3 8 

IV 5 5 10 IV 2 5 7 IV 11 9 20 

V 7 7 14 V 5 4 9 V 2 5 7 

VI 6 3 9 VI 7 7 14 VI 5 5 10 

Jml 35 
3

3 
68 Jml 47 48 82 Jml 42 39 81 

Sumber : Buku Profil Sekolah Tahun 2020. 

Keadaan siswa khususnya jumlah pada peserta didik di SDN 043 Kebundalam 

pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun ajaran 

2017/2018 peserta didik dari kelas I-VI berjumlah 68 peserta didik. Kelas I terdiri dari 

10 peserta didik dengan enam jumlah laki-laki dan empat jumlah peserta didik 

perempuan. Kelas II terdiri dari 18 peserta didik dengan sembilan orang peserta didik 

laki-laki dan sembilan orang peserta didik perempuan. Kelas III berjumlah tujuh orang 

peserta didik dengan dua peserta didik laki-laki dan lima peserta didik perempuan. 

Kelas IV memiliki 10 peserta didik dengan jumlah laki-laki sebanyak lima orang dan 

jumlah perempuan sebanyak lima orang. Kelas V dengan jumlah peserta didik 
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sebanyak 14 orang dengan peserta didik laki-lakinya sebanyak tujuh orang dan 

perempuannya sebanyak tujuh orang. Kelas VI memiliki peserta didik sebanyak 

Sembilan orang yang peserta didik laki-lakinya sebanyak enam orang dan 

perempuannya sebanyak tiga orang. 

Pada tahun ajaran 2018/2019 peserta didik di SDN 043 Kebundalam mengalami 

peningkatan dalam jumlah peserta didik dari tahun sebelumnya sebanyak 68 menjadi 

82 peserta didik. Kelas I terdiri dari 24 peserta didik dengan jumlah laki-lakinya 

sebanyak 13 dan jumlah perempuannya sebanyak 11 orang. Kelas II memiliki 10 orang 

peserta didik dengan jumlah laki-lakinya sebanyak enam orang dan jumlah 

perempuannya sebanyak empat orang. Kelas III terdiri dari 18 peserta didik dengan 

jumlah laki-lakinya sebanyak sembilan orang dan jumlah perempuannya sebanyak 

sembilan orang. Kelas IV terdiri dari tujuh peserta didik dengan jumlah laki-lakinya 

sebanyak dua orang dan jumlah perempuannya sebanyak lima orang. Kelas V terdiri 

dari sembilan peserta didik dengan jumlah laki-lakinya sebanyak lima orang dan 

jumlah perempuannya sebanyak empat orang. Kelas VI terdiri dari 14 peserta didik 

dengan jumlah laki-lakinya sebanyak tujuh orang dan jumlah perempuannya sebanyak 

tujuh orang. 

Tahun ajaran 2019/2020 jumlah peserta didik mengalami penurunan dari 82 

menjadi 81 peserta didik. Kelas I terdiri dari 13 peserta didik dengan jumlah laki-

lakinya sebanyak tujuh orang dan jumlah perempuannya sebanyak enam orang. Kelas 

II terdiri dari 23 peserta didik dengan jumlah laki-lakinya sebanyak 12 orang dan 

jumlah perempuannya sebanyak 11 orang. Kelas III terdiri dari delapan peserta didik 

dengan jumlah laki-lakinya sebanyak lima orang dan jumlah perempuannya sebanyak 

tiga orang. Kelas IV terdiri dari 20 peserta didik dengan jumlah laki-lakinya sebanyak 
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11 orang dan jumlah perempuannya sebanyak sembilan orang. Kelas V terdiri dari 

tujuh peserta didik dengan jumlah laki-lakinya sebanyak dua orang dan jumlah 

perempuannya sebanyak lima orang. Kelas VI terdiri dari 10 peserta didik dengan 

jumlah laki-lakinya sebanyak lima orang dan jumlah perempuannya sebanyak lima 

orang. 

Peserta didik untuk tahun ajaran 2020/2021 mengalami peningkatan dari jumlah 

peserta didiknya sebanyak 81 bertambah menjadi 87. Kelas I berjumlah 11 peserta 

didik, kelas II berjumlah 11 peserta didik, kelas III berjumlah 14 peserta didik, kelas 

IV berjumlah 24 peserta didik, kelas V berjumlah 7 peserta didik, dan kelas VI 

berjumlah 20 peserta didik. Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2020/2021 belum 

dimasukkan kedalam buku profil sekolah, karena buku tersebut baru diperbaharui pada 

tahun ajaran 2019/2020. 

3. Data Ruang Kelas 

Tabel 4.2 

Data Ruang Kelas 

No Ruang 

Kelas 

Kondisi Ket 

Baik Rusak 

1 I B - RR = Rusak  Ringan 

2 II B -       B = Baik 

3 III B -  

4 IV B -  

5 V - RR  

6 VI B -  

Sumber : Buku Profil Sekolah Tahun 2020. 

Sekolah ini memiliki enam kelas dengan kondisi kelas yang baik dan kurang 

baik. Kelas I dengan kondisi kelas yang baik, kelas II juga memiliki kondisi kelas yang 

baik, begitu juga dengan kelas III dan IV yang sama-sama memiliki kondisi kelas yang 
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baik. Sedangkan untuk kelas V keadaan kelas diberikan simbol RR yaitu rusak ringan. 

Dan untuk kelas VI juga memiliki kondisi kelas yang baik. Ruangan kelas yang ada di 

sekolah yang menjadi lokasi penelitian sebanyak enam kelas dengan lima kondisi kelas 

yang baik dan satu kelas dengan kondisi yang rusak ringan. 

4. Angka Lulusan yang Lanjut ke SMP 

Tabel 4.3 

Angka Lulusan 

NO Tahun Pelajaran Jumlah Lulusan Jumlah Melanjutkan 

1 2017/2018 9 9 

2 2018/2019 14 14 

3 2019/2020 10 10 

Sumber: Buku Profil Sekolah Tahun 2020. 

Seluruh peserta didik yang lulus dari tahun 2018-2020 semuanya melanjutkan 

jenjang pendidikan ke tahap selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama. Dimana 

pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah lulusan sebanyak sembilan orang peserta didik 

dan sembilan orang tersebut juga melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah 

Pertama. Kemudian pada tahun ajaran 2018/2019 peserta didik yang lulus adalah 14 

orang dan 14 orang tersebut juga melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah 

Menengah Pertama. Dan di tahun ajaran 2019/2020 jumlah lulusan berjumlah 10 orang 

dan melanjutkan ke tingkat Menengah Pertama. 

5. Data Guru dan Karyawan 

Tabel 4.4 

Data Guru 

No Status Guru Tingkat Pendidikan 

SLTA D1 D2 D3 S1 S2 



78 
 

 

1 Guru Tetap - - - - 2 org 1 

2 Guru Tidak Tetap 1 org - - - 6 org - 

3 Operator - - - - 1 org - 

4 Peg perpustakaan 1 org - - - - - 

5 Caraka - - - -- - - 

Jumlah 2 org - - - 9 org 1 

org 

Sumber : Buku Profil Sekolah Tahun 2020. 

Guru yang ada di SDN 043 Kebundalam tidak semuanya dari latar belakang 

pendidikan. Jumlah guru di SDN 043 Kebundalam sebanyak 11 orang yang terdiri dari 

Kepala Sekolah, enam sebagai wali kelas, satu sebagai guru perpustakaan, satu sebagai 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan dua sebagai staf. Latar pendidikan 

bagi guru yang bertugas di sekolah ini pun beragam, dua orang lulusan SMA yang 

masih berstatus mahasiswa, Sembilan orang lulusan S1 dan satu orang lulusan S2. SDN 

043 Kebundalam memiliki tiga guru tetap dengan status Pegawai Negeri Sipil, enam 

sebagai guru tidak tetap (GTT), dan dua sebagai pegawai tidak tetap (PTT). 

B. Kompetensi Guru di SDN 043 Kebundalam 

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Kompetensi guru berpengaruh penting bagi keberhasilan peserta didik di 

sekolah khususnya pada saat pembelajaran berlangsung. Guru merupakan orang 

pertama untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan membuat peserta 

didik betah ketika pembelajaran sedang berlangsung. 

Kompetensi guru memiliki standar Nasional yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah kompetensi guru, dimana terdapat empat standar kompetensi guru, yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. Keempat standar kompetensi guru wajib dimiliki guru untuk 

menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada.  
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Pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pengajaran 

dan pembelajaran, kemampuan untuk mengelola tempat yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar, dan kemampuan guru dalam berinteraksi dengan sesama guru dan 

peserta didik. Kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan yang kaitannya terhadap 

karakter personal. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan yang wajib 

untuk dimiliki agar setiap tugas-tugas keguruannya dapat diselesaikan dengan baik. 

Dan standar kompetensi terakhir yaitu kompetensi sosial yang penekanannya kepada 

kemampuan guru sebagai bagian masyarakat yang membuatuhkan berbagai 

keterampilan, kecakapan, dan kapasitas saat menyelesaikan suatu masalah. 

Kemampuan seorang guru terkait kompetensinya wajib untuk selalu mengalami 

peningkatan karena akan mempengaruhi suatu kompetensi lulusan peserta didik. SDN 

043 Kebundalam menjadi lokasi penelitian peneliti untuk melihat kompetensi guru di 

sekolah tersebut.  

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik memiliki tujuh indikator salah satunya adalah 

kemampuan guru dalam menguasai karakter peserta didik dan kemampuan guru dalam 

menguasai bahan ajarnya. Seperti yang dikatakan Kepala Sekolah SDN 043 

Kebundalam dalam wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu: 

Kemampuan pedagogik guru di sekolah ini belum maksimal dengan melihat 
beberapa peserta didik ketika naik kelas, beberapa dari mereka dasar 
pengetahuannya belum mencapai hal yang seharusnya. Misalnya, masih banyak 
peserta didik kelas I-IV belum mampu membaca dengan dan pengenalan huruf 
abjadnya masih terbata-bata. Masalah ini sudah pernah saya bahas dalam salah 
satu rapat agar wali kelas I-III lebih memperhatikan kemampuan membaca 
peserta didik karena kemampuan baca adalah hal yang paling mendasar untuk 
mendapatkan suatu pengetahuan.2 

 
2Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam, 07 Desember 2021. 
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Terkait apa yang diutarakan oleh Kepala Sekolah bahwa masih terdapat peserta 

didik dengan kemampuan membaca yang masih kurang, sehingga Kepala Sekolah 

menghimbau kepada setiap guru baik yang menjadi wali kelas atau guru mata pelajaran 

mampu untuk mengatasi hal ini dalam proses pembelajaran. Kepala Sekolah juga 

menemukan masalah lain pada guru di sekolah ini yang diutarakan dalam wawancara 

yang dilakukan peneliti, yaitu: 

Beberapa guru di sekolah ini dalam menjalankan proses belajar mengajar hanya 
berpedoman terhadap teori-teori dalam buku paket pembelajaran yang juga 
dimiliki oleh peserta didik karena disediakan oleh sekolah.3 

Pengamatan peneliti terkait yang dikatakan oleh Kepala Sekolah bahwa selama 

proses pembelajaran masih terdapat guru dengan kemampuan yang hanya sekedar 

menyampaikan hal-hal yang terdapat pada buku paket tanpa melakukan 

pengembangan. Tidak semua teori memerlukan pengembangan, tetapi dengan 

pengembangan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dapat membuat peserta 

didik mampu menerima pembelajaran lebih efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sekolah 

kemampuan pedagogik guru masih belum maksimal di SDN 043 Kebundalam. Hal ini 

juga dapat dilihat dari hasil penilaian Kepala Sekolah terhadap kompetensi pedagogik 

guru. Instrumen penilaian Kepala Sekolah tersebut terdiri dari 10 indikator penilaian 

yang hasil keseluruhannya masih amat kurang. Adapun indikator penilaiannya adalah 

sebagai berikut4: 

Indikator pertama terkait menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, spritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual yang terdiri dari memahami 

 
3Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 

4Dokumen Pribadi Sekolah tentang Hasil Penilaian Kepala Sekolah terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru Wali Kelas. 
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karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spritual, dan latar belakang sosial budaya dengan nilai 5, 

mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu dengan 

nilai 5, mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang 

diampu dengan nilai 4, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dengan nilai 3. 

Indikator kedua tentang menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik terdiri dari memahami berbagai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu 

dengan nilai 5, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu dengan 

nilai 4. Indikator ketiga mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu terdiri dari memahami prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum dengan nilai 5, menentukan tujuan pembelajaran yang diampu dengan 

nilai 4, menentukan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang diampu dengan nilai 4, memilih materi pembelajaran yang diampu terkait 

dengan pengalaman dan tujuan belajar dengan nilai 4, menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik 

dengan nilai 4, dan mengembangkan indikator dan instrumen penilaian dengan 

nilai 4. 

Indikator keempat menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik terdiri 

dari memami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik dengan nilai 

5, mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran dengan nilai 4, 

menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap dengan nilai 4, melaksanakan 
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pembelajaran yang mendidik dengan nilai 5, menggunakan media/sumber 

pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang 

diampu dengan nilai 4, dan mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang dengan nilai 4. 

Indikator kelima tentang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran terdiri dari memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran yang diampu dengan nilai 4. Indikator keenam terkait 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki terdiri dari menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan nilai 4, dan 

menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi 

peserta didik termasuk kreativitasnya dengan nilai 5. 

Indikator ketujuh tentang berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik terdiri dari dua penilaian, yaitu memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun secara lisan, tulisan, dan bentuk lain 

dengan nilai 5, dan secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan yang mendidik yang terbangun secara 

siklikal dengan nilai 5. 

Indikator kedelapan tentang menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar terdiri dari memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu dengan nilai 

4, menetukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu dengan nilai 4, 

menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar dengan nilai 4, 
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mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar dengan nilai 

4, mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan 

dengan menggunakan berbagai instrumen dengan nilai 4, menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan dengan nilai 4, dan melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar dengan nilai 4. 

Indikator kesembilan tentang memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran terdiri dari menggunakan informasi hasil penilaian dan 

evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar dengan nilai 4, menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan dengan 

nilai 4, mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepetingan 

dengan nilai 3, dan memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kulitas pembelajaran dengan nilai 4. 

Indikator kesepuluh tentang melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran yang terdiri dari melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dengan nilai 5, memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran dengan mata pelajaran yang diampu dengan nilai 5, dan 

melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu dengan nilai 3. 

Hasil penilaian yang diberikan oleh Kepala Sekolah secara keseluruhan terkait 

kompetensi pedagogik guru belumlah semuanya maksimal karena hasil penilaian 

secara keseluruhan mendapatkan hasil yang cukup. Dilihat dari beberapa indikator 

yang belum mencapai nilai tertinggi sehingga hasil keseluruhan yang diperoleh guru 

tersebut belum memuaskan. Hal ini bukan berarti guru tersebut tidak memiliki 

kemampuan mengajar, hanya saja di beberapa indikator masih sangat kurang dan 
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memerlukan perbaikan. Pada hasil penilaian tersebut Kepala Sekolah juga memberikan 

catatan di bawah tabel penilian bahwa masih perlunya perbaikan terhadap indikator-

indikator penilaian yang menghasilkan nilai yang belum maksimal. Sehingga 

berdasarkan hasil penilaian Kepala Sekolah tentang kompetensi pedagogik guru di 

SDN 043 Kebundalam belum mendapatkan nilai yang memuaskan. 

2. Kompetensi Profesional 

Setelah melihat kompetensi pedagogik guru di SDN 043 Kebundalam 

selanjutnya peneliti akan menguraikan kompetensi profesional guru dengan 

berdasarkan pada hasil wawancara dan hasil penilaian Kepala Sekolah terkait 

kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru menuntut seorang guru 

untuk memiliki kemampuan dalam memilih, memilah, dan mengelompokkan materi 

pembelajaran yang akan di ajarkan kepada peserta didik dan  ditentukan sesuai dengan 

jenisnya. Profesional seorang guru juga merupakan kecakapan dan keahlian khusus 

yang dimiliki oleh seorang guru dalam bidang keguruan dan membuatnya mampu 

untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan wawasan dan pengalaman 

yang dimiliki oleh guru tersebut. 

Kompetensi profesional guru di SDN 043 Kebundalam berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah, bahwa:  

Secara keseluruhan guru di SDN 043 Kebundalam sudah melaksanakan tugasnya 
dengan rasa yang penuh tanggung jawab. Dengan kemampuan mengajar yang 
mereka miliki sekiranya sudah membuat mereka berpengalaman  dalam hal 
belajar-mengajar. Namun, pengalaman saja tidak cukup membuat guru 
profesional dalam menguasai materi yang diajarkan kepada peserta didik karena 
nyatanya tidak semua guru memiliki kemampuan tersebut. Sekolah ini masih 
menunjukkan beberapa guru yang belum memiliki kemampuan sebagaimana 
mestinya seorang guru. Sehingga saya menyatakan bahwa sikap profesional guru 
di sekolah ini masih terbilang kurang, meski beberapa mereka telah memiliki 
tanggung jawab yang penuh dengan  pekerjaanya namun masih belum cukup 
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untuk menyatakan secara keseluruhan bahwa guru di SDN 043 Kebundalam 
sudal memiliki kemampuan profesional yang tinggi.5 

Berdasarkan perkaatan dari Kepala Sekolah bahwa pengalaman guru dalam hal 

belajar-mengajar belum cukup membuat seorang guru mampu bekerja secara 

profesional dalam setiap tugasnya, bukan berarti disemua tugas guru tersebut lalai. 

Namun, beberapa poin menunjukkan bahwa guru di SDN 043 Kebundalam belum 

semua memiliki jiwa profesional yang tinggi terhadap pekerjaannya.  

Kepala Sekolah sering menegaskan bahwa hanya beberapa guru yang kurang 

pada tiap-tiap kompetensi yang menunjukkan tidak semua guru memiliki kompetensi 

yang buruk. Mereka hanya kurang menguasai tiap-tiap indikator yang terdapat pada 

kompetensi guru. Seperti pada kompetensi profesional guru berdasarkan pada hasil 

penilaian Kepala Sekolah yang terdiri dari 3 indikator penilaian yang peneliti 

deskripsikan berdasarkan pada isi tabel hasil penilaian Kepala Sekolah.6 

Indikator pertama tentang perencanaan pembelajaran yang terdiri empat 

instrumen penilaian. Instrumen pertama tentang guru memformulasikan tujuan 

pembelajaran dan RPP sesuai dengan kurikulum/silabus dan memperhatikan 

karakteristik peserta didik terdiri dari tujuan pembelajaran dirumuskan dan 

dikembangkan berdasarkan SK/KD yang akan di capai dengan nilai 4, tujuan 

pembelajaran memuat gambaran yang dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan belajarnya dengan nilai 4, dan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan 

kebutuhan belajar peserta didik dengan nilai 4. Instrumen kedua tentang guru 

menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual, dan mutakhir terdiri dari bahan 

ajar yang disusun dari yang sederhana ke kompeleks, mudah ke sulit atau konkret ke 

 
5Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 

6Dokumen Pribadi Sekolah tentang Hasil Penilaian Kepala Sekolah terhadap Kompetensi 

Profesional Guru Wali Kelas. 
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abstrak sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan nilai 4, keluasan dan kedalaman 

bahan ajar disusun dengan memperhatikan potensi peserta didik dengan nilai 4, bahan 

ajar dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan nilai 4, dan bahan ajar dirancang dengan menggunakan sumber 

yang bervariasi dengan nilai 4. Instrumen ketiga tentang guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang efektif terdiri dari strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran 

relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai harus dikuasai oleh 

peserta didik dengan nilai 4, strategi dan metode pembelajaran yang dipilih dapat 

memudahkan pemahaman peserta didik dengan nilai 4, strategi dan metode 

pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, efektif, dan 

psikomotor peserta didik dengan nilai 4, dan tahapan pembelajaran diberi alokasi waktu 

secara profesional dengan memperhatikan tingkat kompleksitas materi dan kebutuhan 

belajar peserta didik dengan nilai 3. Instrumen keempat tentang guru memilih sumber 

belajar/media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan strategi pembelajaran 

terdiri dari sumber belajar/media pembelajaran yang dipilih dapat dipakai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dengan nilai 4, dan sumber belajar/media pembelajaran 

yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor 

peserta didik dengan nilai 4. 

Indikator kedua terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan 

efektif yang terdiri dari enam instrumen. Instrumen pertama tentang guru memulai 

pembelajaran dengan efektif terdiri dari melakukan apersepsi dengan nilai 3, dan 

menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam rencana kegiatan dengan nilai 4. 

Instrumen kedua guru menguasai materi pembelajaran terdiri dari kemampuan 

menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran dengan nilai 3, kemampuan 
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mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek, dan 

kehidupan nyata dengan nilai 3, tingkat ketepatan pembahasan dengan materi 

pembelajaran dengan nilai 3, dan kemampuan menyajikan materi secara sistematis 

dengan nilai 4. Instrumen ketiga terkait guru dalam menerapkan pendekatan/strategi 

pembelajaran yang efektif yang terdiri dari melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai dengan nilai 4, melaksanakan pembelajaran secara 

runtut dengan nilai 4, menguasai kelas dengan nilai 4, melaksanakan pembelajaran 

yang bersifat kontekstual dengan nilai 4, melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif dengan nilai 5, dan melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan dengan nilai 3. 

Instrumen keempat tentang guru memanfaatkan sumber belajar/media dalam 

pembelajaran yang terdiri dari menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi 

guru, siswa, sumber belajar dengan nilai 4, merespon positif partisipasi siswa dengan 

nilai 5, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa dengan nilai 5, menunjukkan 

hubungan antar pribadi yang kondusif dengan nilai 5, dan menumbuhkan keceriaan dan 

antusisme siswa dalam belajar dengan nilai 4. Instrumen kelima tentang guru 

menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran terdiri dari 

menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar dengan nilai 4, menggunakan bahasa 

tulis yang baik dan benar dengan nilai 4, dan menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai dengan nilai 4. Instrumen keenam atau terakhir tentang guru mengakhiri 

pembelajaran dengan efektif terdiri dari melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa dengan nilai 3, dan melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan atau kegiatan sebagai bagian dari remedi dengan nilai 4. 
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Indikator penilaian yang terakhir atau ketiga tentang penilaian pembelajaran 

yang terdiri dari tiga instrumen. Instrumen pertama tentang guru merancang alat 

evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik terdiri dari 

kesesuaian teknik dan jenis penilaian (tes lisan, tertulis, perbuatan) sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dengan nilai 4, alat tes dirancang untuk dapat mengukur kemajuan 

belajar peserta didik dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan nilai 4, 

rancangan penilaian portofolio peserta didik minimal sekali per semester dengan nilai 

3, dan hasil analisis penilaian sebelumnya (UH, UAS, UN) digunakan untuk keperluan 

program perbaikan dengan nilai 3. 

Instrumen kedua tentang guru menggunakan berbagai strategi dan metode 

penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai 

kompetensi tertentu terdiri dari menggunakan teknik penilaian otentik dengan nilai 3, 

menggunakan teknik penilaian yang disusun untuk mengukur hasil belajar peserta 

didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dengan nilai 3, menerapkan 

penilaian portofolio dalam bentuk berbagai tugas terstruktur dengan nilai 3, dan 

menggunakan alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi ajar 

dengan nilai 3. Instrumen ketiga tentang guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian 

untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan 

bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya terdiri dari menggunakan hasil 

penialaian untuk menyempurnakan rancangan atau pelaksanaan pembelajaran dengan 

nilai 3, melaporkan kemajuan dan hasil belajar peserta didik kepada orang tua, teman 

guru, dan bagi peserta didik sebagai refeleksi belajarnya dengan nilai 3, dan 

memanfaatkan hasil penilaian secara efektif untuk mengidentifikasi kekuatan, 
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kelemahan, tantangan, dan masalah potensial untuk peningkatan keprofesian dalam 

menunjang pembelajaran dengan nilai 3. 

Berdasarkan hasil penilaian Kepala Sekolah menunjukkan bahwa kompetensi 

profesional salah satu guru di SDN 043 Kebundalam menunjukkan bahwa guru belum 

memiliki profesional yang cukup dalam mengembangkan tugasnya sebagai seorang 

guru. Dibuktikan dengan penilaian Kepala Sekolah yang beberapa indikator 

penilaiannya belum mencapai nilai yang maksimal. Sehingga dari hasil penilaian 

Kepala Sekolah ini dibutuhkan kesadaran guru untuk lebih memperhatikan 

profesionalismenya saat menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Hasil 

penilaian ini juga menunjukkan bahwa Kepala Sekolah sangat mengetahui kompetensi 

dari masing-masing guru di sekolah ini. 

Pada hasil penilaian Kepala Sekolah terhadap kompetensi profesional salah satu 

guru di SDN 043 Kebundalam menitipkan pesan bahwa guru harus memperbaiki 

indikator penilaian yang masih terbilang kurang agar penilaian selanjutnya 

menghasilkan peningkatan. Sesuai dengan hasil wawancara dan hasil penilaian Kepala 

Sekolah menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru di SDN 043 Kebundalam 

juga belum maksimal. 

3. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi kepribadian guru yang mampu 

untuk menjadi teladan yang baik untuk peserta didiknya. Kepribadian guru dapat dilihat 

dari kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran yang mendidik terhadap anak. 

Di SDN 043 Kebundalam guru kerap sekali melakukuan kegiatan-kegiatan untuk dapat 

menerapkan pembelajaran yang mendididik. Misalnya, menerapkan pembiasaan-

pembiasaan yang mampu membentuk karakter pada peserta didik. 
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Kepala Sekolah mengungkapkan dalam wawancaranya dengan peneliti, bahwa: 

Kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik 
dengan cara melakukan pembiasaan-pembiasaan dan menjadi contoh yang dapat 
diteladani oleh peserta didik. Menjunjung tinggi pembelajaran yang mendidik 
agar menjadikan peserta didik memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila.7 

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah di sekolah SDN 043 

Kebundalam sangat menerapkan nilai-nilai karakter pada peserta didik dalam 

kehidupan sehari-harinya. Peneliti melihat bahwa tidak hanya di dalam kelas guru 

menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik, tapi ketika di luar kelas guru juga 

mampu menerapkan strategi yang mendidik bagi peserta didik dengan cara menjadi 

contoh yang dapat diteladani oleh peserta didik. 

Kepala Sekolah juga melakukan penilaian terhadap kompetensi kepribadian 

guru yang memiliki lima indikator penilaian. Indikator pertama tentang bertindak 

sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia yang 

penilaiannya terdiri dari menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang 

dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender dengan nilai 6, dan bersikap sesuai 

dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam 

masyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam dengan nilai 6. 

Indikator kedua tentang menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat penilaiannya terdiri dari 

berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi dengan nilai 5, berperilaku yang 

mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia dengan nilai 6, dan berperilaku yang dapat 

diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya dengan nilai 6. 

Indikator ketiga tentang menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

 
7Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam 07 Desember 2021. 



91 
 

 

arif, dan beribawa yang penilaiannya terdiri menampilkan diri sebagai pribadi yang 

mantap dan stabil dengan nilai 5, dan menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, 

arif, dan beribawa dengan nilai 6. 

Indikator keempat tentang menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang 

tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri yang terdiri dari menunjukkan 

etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi dengan nilai 5, bangga menjadi guru dan 

percaya pada diri sendiri dengan nilai 6, dan bekerja mandiri secara profesional dengan 

nilai 3. Indikator terakhir tentang menjunjung tinggi kode etik profesi guru yang terdiri 

dari memahami kode etik profesi guru dengan nilai 5, menerapkan kode etik profesi 

guru dengan nilai 5, dan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru dengan nilai 

5.  

Meskipun hasil yang didapatkan telah baik, namun masih perlu untuk 

ditingkatkan terutama pada kemampuan yang mendapatkan nilai tiga yaitu bekerja 

mandiri secara profesional. Hasil penilaian Kepala Sekolah menunjukkan bahwa 

kompetensi kepribadian guru di SDN 043 Kebundalam telah mencapai nilai yang 

sangat baik,meskipun dalam penilaian tersebut belum semua indikatornya mencapai 

nilai yang maksimal. 

Penghargaan guru terhadap peserta didik ditunjukkan dengan kedekatan yang 

dibangun oleh guru dengan peserta didiknya agar peserta didik mampu menceritakan 

segala kesulitan yang didapatkan selama proses pembelajaran. Guru dengan hal ini 

menjadi seorang pribadi yang disukai oleh peserta didik, meskipun guru membangun 

kedekatan dengan peserta didik, guru juga tetap memperlihatkan ketegasannya kepada 

peserta didik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah dalam wawancara 

yang dilakukan dengan peneliti, bahwa: 
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Sikap guru saat berada di dalam kelas berusaha menjadi pribadi yang disukai 
oleh peserta didik dan mampu membuat suasana yang nyaman di dalam kelas. 
Membuat peserta didik nyaman selama proses pembelajaran berlangsung 
mampu membuat peserta didik menerima pembelajaran dengan baik. Sikap guru 
saat berada di dalam kelas juga mampu membangun kedekatan dengan peserta 
didik.8 

Perkataan dari Kepala Sekolah menunjukkan bahwa menjadi guru yang 

menyenangkan ketika di dalam kelas adalah hal yang sangat penting untuk hasil belajar 

peserta didik. Kepala Sekolah kemudian mengutarakan, bahwa: 

Tidak semua guru memiliki kedekatan yang sama dengan peserta didik, namun 
sebisa mungkin guru selalu memberikan pelayanan yang baik kepada peserta 
didik baik itu di dalam kelas atau di luar kelas. Misalanya ketika ada peserta 
didik yang datang melapor ke kantor bahwa salah satu temannya menangis 
karena suatu hal maka guru yang menerima aduan peserta didiknya langsung 
merespon hal tersebut.9 

Sikap guru yang dikatakan oleh Kepala Sekolah mencermikan bahwa guru 

tersebut memiliki kepribadian yang peduli dengan peserta didiknya karena dengan 

cepat memberikan respon baik kepada peserta didik. Sikap guru seperti ini akan 

membuat peserta didik tidak merasa takut untuk mengadu ketika mengalami sesuatu 

di lingkungan sekolah karena senantiasa direspon dengan baik. 

Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti saat berada di lapangan bahwa 

hubungan antara guru dengan peserta didik juga sangat terjalin begitu dekat. Guru yang 

tidak pernah menutup diri kepada peserta didik, membuat peserta didik mampu 

menjalin kedekatan dengan beberapa guru. Secara keseluruhan kepribadian guru di 

SDN 043 Kebundalam telah memenuhi indikator penilaian yang hasilnya sangatlah 

baik dan harus dipertahankan. Adapun yang perlu diperbaiki adalah indikator penilaian 

yang masih kurang yaitu kepribadian guru dalam bekerja mandiri secara profesional, 

karena pada indikator ini guru masih mendapatkan nilai yang minim. 

 
8Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 

9Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 
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4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan kemampuannya dalam memahami diri 

sendiri sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat. Kompetensi sosial 

guru dilihat pada kedekatan yang tercipta antara guru dengan lingkungan kerjanya, 

dengan peserta didik dan dengan     orang tua atau wali peserta didik yang berada di 

lingkungan sekolah. 

Hubungan yang terjalin antara guru dengan peserta didik di SDN 043 

Kebundalam sangat berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu bisa dilihat pada poin 

kepribadian guru bahwa guru sangat membangun kedekatan dengan peserta didiknya 

agar peserta didik mampu menceritakan segala hal terkait masalah-masalah yang 

didapatkan saat berada di sekolah. Tidak hanya kepada peserta didik guru dengan 

sesama guru lainnya juga membangun kedekatan yang cukup intens, seperti yang 

dikatakan oleh Kepala Sekolah dalam wawancaranya denga peneliti bahwa: 

Hubungan antara guru dengan guru lainnya di sekolah ini sagat terjalin begitu 
baik dan kompak yang dapat dilihat pada saat ada kegiatan di sekolah. Semua 
guru bekerjasama untuk menjadikan kegiatan tersebut berjalan dengan sukses. 
Komunikasi antara guru dengan guru lainnya juga dapat dilihat ketika mereka 
berkumpul di ruang guru saat jam istirahat tiba. Menceritakan segala hal yang 
berhubungan dengan sekolah dan peserta didik, bahkan saya sebagai Kepala 
Sekolah juga terkadang ikut dalam perbincangan mereka. Hal lainnya juga dilihat 
pada guru yang peka ketika guru lainnya mengalami kesulitan dan bersedia 
membantu, seperti misalnya pada penginputan nilai e-rapport sebagian guru 
mengetahui sistemnya dan sebagiannya lagi tidak, sehingga mereka akan saling 
menolong agar penginputan nilai peserta didik dapat selesai dengan tepat 
waktu.10 

Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah menunjukkan bahwa hubungan antara 

guru dengan guru lainnya terjalin sebagaimana mestinya. Guru dengan kemampuan 

 
10Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam, 13 Desember 2021. 
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yang dimiliki dapat membantu guru yang sedang mengalami kesulitan dengan 

kemampuan yang tidak dimiliki oleh guru lain. Antusias yang tinggi saat sekolah 

mengadakan kegiatan dapat dilihat dari kerjasama yang terjalin antara guru satu dengan 

guru lainnya, serta komunikasi antara guru dengan guru lainnya juga terbangun. 

Selanjutnya hubungan antara guru dengan orang tua peserta didik juga terjalin 

sangat baik. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara Kepala Sekolah dengan 

peneliti bahwa: 

Orang tua peserta didik dan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan 
sekolah menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah ini. Sering kali 
orang tua peserta didik ketika datang ke sekolah saya dengan guru lainnya sangat 
melayani orang tua peserta didik tersebut. Sering kali masyarakat setempat 
mengirim makanan ke sekolah untuk dinikmati oleh para guru di sekolah. Saat 
bertemu dijalanpun antara guru dengan masyarakat setempat saling menegur 
sapa dan saling menukar senyum.11 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah menunjukkan 

bahwa hubungan antara guru dengan orang tua peserta didik juga masyarakat setempat 

terjalin begitu baik. Hasil penilaian Kepala Sekolah terhadap kompetensi sosial guru 

juga menujukkan hasil yang sangat baik. Penilaian Kepala Sekolah terhadap 

kompetensi sosial guru terdiri dari satu indikator penilaian tentang guru bersikap 

inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi yang 

penilaiannya terdiri dari dua poin yaitu bersikap inkulusif dan objektif terhadap peserta 

didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan nilai 6, dan guru 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 dan ekonomi dengan nilai 6. 

 
11Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam, 13 Desember 2021. 



95 
 

 

Kompetensi sosial guru berdasarkan hasil wawancara dan hasil penilaian 

Kepala Sekolah di SDN 043 Kebundalam menunjukkan bahwa guru telah memiliki 

kemampuan sosial yang baik dengan melihat hubungan antara guru dengan peserta 

didik, guru dengan orang tua peserta didik dan masyarakat setempat, ataupun guru 

dengan guru lainnya. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional pada guru di SDN 043 Kebundalam belum 

seluruhnya mencakup indikator yang terdapat pada masing-masing kompetensi. 

Sehingga, sebaiknya guru mampu memperbaiki kompetensi yang masih kurang agar 

dapat memenuhi indikator yang masih belum dipenuhi cakupannya dan tentunya hal 

ini juga dilakukan pembinaan dari Kepala Sekolah agar menjadikan guru-gurunya 

menjadi guru yang lebih kompeten. 

Dan untuk kompetensi kepribadian dan sosial guru di SDN 043 Kebundalam 

menunjukkan bahwa guru telah memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang baik. 

Berdasarkan pada hasil wawancara dan hasil penilaian terkait kedua kompetensi 

tersebut juga menunjukkan hasil yang baik. Meskipun pada kompetensi kepribadian 

masih terdapat indikator yang nilainya masih kurang dan perlunya perbaikan, namun 

secara keseluruhan telah mendapatkan hasil penilaian yang memuaskan. Dan 

berdasarkan kompetensi kepribadian dan sosial yang dimiliki guru membuat guru 

mampu menjadi teladan yang baik untuk menciptakan karakter yang positif terhadap 

peserta didik. 

Dari keempat kompetensi guru yang diteliti oleh peneliti di SDN 043 

Kebundalam bahwa kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru masih 

terbilang kurang dan belum maksimal. Sedangkan kompetensi kepribadian dan 
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kompetensi sosial guru telah dimiliki oleh guru dan harus dipertahankan agar menjadi 

lebih baik. 

Kemampuan guru tidak dilihat hanya kepada kemampuan pedagogik, 

profesional, kepribadian, dan sosial guru, tapi juga dilihat pada kemampuan guru dalam 

menerapkan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran yang dilakukan. Peneliti 

menggunakan hasil penilaian Kepala Sekolah terhadap salah satu guru yang 

mengimplementasikan kurikulum 2013 yang hasil penilaiannya akan menunjukkan 

guru tersebut telah mampu atau belum dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. 

Tabel penilaian Kepala Sekolah terhadap kinerja guru dalam 

mengimplmentasikan kurikulum 2013 berisi beberapa indikator penilaian. Indikator 

penialaian yang pertama adalah kegiatan pendahuluan yang berisi beberapa poin, yaitu: 

melakukan apersepsi dan motivasi dengan nilai 3, menyiapkan fisik dan psikis peserta 

didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran mendapatkan nilai 4, mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan dengan tema pembelajaran dengan nilai 3, menyampaikan 

Kompetensi Dasar (KD), tema, tujuan, dan rubrik penilaian pembelajaran dengan nilai 

6. Indikator penilaian ke dua adalah guru menguasai materi yang diajarkan yang juga 

memiliki poin-poin penilaiannya, yaitu: kemampuan menyesuaikan materi dengan 

tujuan pembelajaran dengan nilai 6, mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

mendapatkan nilai 5, menyajikan materi dalam tema secara sistematis mendapatkan 

nilai 6. 

Indikator ke tiga adalah guru menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik 

yang terdiri dari: melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan 

dicapai, melakukan pembelajaran secara urut, menguasai kelas dengan baik, 

melaksanakan pembelajaran yang sifatnya kontekstual, melaksanakan pembelajaran 
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kebiasaan positif yang semuanya mendapatkan nilai 6, dan untuk poin selanjutnya 

tentang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu serta guru dengan 

kemampuan memberi pelayanan atas kesulitan belajar dari peserta didik mendapatkan 

nilai 5. 

Indikator keempat terkait kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan 

saintifik, yaitu: menyajikan topik yang mendorong peserta didik untuk melakukan 

kegiatan dengan nilai yang didapatkan adalah 5, memancing peserta didik untuk 

bertanya dengan nilai 5, menyajikan kegiatan yang mendorong agar peserta didik 

mampu mengumpulkan informasi dengan nilai 5, menyajikan kegiatan yang 

mendorong peserta  didik untuk mengasosiasikan/mengolah informasi dengan nilai 

5, menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan 

hasil secara lisan ataupun tertulis dengan nilai 5. 

Indikator kelima terkait kemampuan guru melaksanakan penilaian autentik, 

yaitu: mengamati sikap dan perilaku peserta didik dalam mengikuti pelajaran dengan 

nilai 6, melakukan penilaian keterampilan peserta didik dalam melakukan aktivitas 

individu atau kelompok dengan nilai 6, mendokumentasikan hasil pengamatan sikap 

perilaku dan keterampilan peserta didik dengan nilai 5, dan guru memberi umpan balik 

atas pekerjaan peserta didik dengan nilai 6. 

Indikator keenam terkait kemampuan guru dalam memanfaatkan sumber 

belajar atau media, yaitu: menunjukkan keterampilan dalam pemanfaatan sumber 

belajar dengan nilai 5, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran dengan nilai 5, menghasilkan media pembelajaran yang menarik dengan 

nilai yang didapatkan adalah 5, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media dan 

sumber pembelajaran  dengan nilai 5. 
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Indikator ketujuh tentang kemampuan guru untuk memicu keterlibatan peserta 

didik dalam pembelajaran, yaitu: menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dengan 

interaksi guru, peserta didik dan sumber belajar dengan nilai 5, merespon positif 

partisipasi peserta didik dengan nilai 6, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

peserta didik dengan nilai 5, menunjukkan hubungan pribadi yang kondusif dengan 

nilai 6, dan menumbuhkan keceriaan peserta didik dalam pembelajaran mendapatkan 

nilai 6. 

Indikator kedelapan adalah kemampuan guru menggunakan bahasa yang benar 

dan tepat dalam pembelajaran, yaitu: menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 

dengan nilai 5, menggunakan bahasa tulis yang benar dengan nilai 6, menyampaikan 

pesan dan gaya yang sesuai dengan nilai yang didapatkan adalah 5. Indikator terakhir 

adalah guru mampu mengakhiri pembelajaran efektif dengan melakukan refleksi yang 

melibatkan peserta didik, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan 

dengan nilai 5, dan pemberian tugas dengan nilai 5. 

Kesembilan indikator penilaian oleh Kepala Sekolah terhadap guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 secara keseluruhan mendapatkan hasil 

penilaian yang sangat baik dan hasil penilaian ini juga menunjukkan bahwa guru di 

SDN 043 Kebundalam memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Pada hasil penilaian 

ini juga menunjukkan bahwa terdapat guru di sekolah ini yang mampu menguasai 

materi ajar dan juga mampu menerapkan pembelajaran yang mendidik.  

Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

menyatakan bahwa guru merupakan pendidik yang profesional dengan tugas utama 

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

peserta didik. Berdasarkan tugas utama guru yang disesuaikan dengan empat 
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kompetensi guru menunjukkan bahwa beberapa tugas utama guru telah dilaksanakan 

dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Dari ketujuh tugas utama guru sesuai 

dengan kompetensi guru yang telah diuraikan oleh peneliti, guru masih lemah terhadap 

tugas mengajar dan mengevaluasi peserta didik. Hal ini ditunjukkan dalam hasil 

penilaian Kepala Sekolah bahwa guru masih belum maksimal dalam mengajar dan 

mengevaluasi hasil belajar peserta didik.  

Sedangkan, untuk tugas mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, dan 

menilai guru telah melaksankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari karakter yang terbentuk dari peserta didik. Guru yang mampu membentuk 

karakter pada peserta didik tentunya melalui proses mendidik, membimbing, 

mengarahkan, melatih, dan menilai peserta didik. Guru mampu mengetahui karakter 

peserta didiknya karena telah melakukan penilaian terhadap karakter peserta didik. 

Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan peninjauan kembali terhadap 

kompetensi dan tugas utama yang dilaksanakan pada masing-masing guru, agar 

kompetensi dan tugas guru di SDN 043 Kebundalam dapat merata seluruhnya dan 

peserta didik juga mampu mendapatkan keseimbangan ilmu pada setiap aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Dari hasil penilaian Kepala Sekolah juga dapat dilihat 

bahwa guru di SDN 043 telah memiliki kemampuan dalam membentuk karakter pada 

tiap-tiap peserta didik. Adapun karakter yang terbentuk pada masing-masing individu 

peserta didik akan dibahas pada poin selanjutnya. 

C. Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Kurikulum 2013 

di SDN 043 Kebundalam 

Penerapan penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik tentunya 

dilakukan dalam proses pembelajaran yang memuat kurikulum. Kurikulum yang 
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berlaku saat ini adalah kurikulum 2013 yang juga sudah dilaksanakan di SDN 043 

Kebundalam Kecamatan Wonomulyo. Kurikulum 2013 dilaksanakan secara 

menyeluruh dalam setiap kelas di SDN 043 Kebundalam sejak tahun ajaran 2019/2020, 

namun awal pelaksanaannya pada tahun ajaran 2017/2020 secara bertahap, seperti 

dengan yang dikatakan oleh Kepala Sekolah dalam wawacara yang dilakukan peneliti, 

yaitu: 

Awal penerapan kurikulum 2013 di SDN 043 Kebundalam pada tahun ajaran 
2017/2018 yang diterapkan secara bertahap. Awalnya hanya pada kelas III-VI 
sedangkan kelas I-III belum menerapkan kurikulum 2013 karena guru masih 
melakukan penyesuaian terhadap kurikulum baru. Namun, ditahun ajaran 
2019/2020 kurikulum 2013 telah diterapkan secara menyeluruh ditiap kelas.12 

Sesuai dengan Amanat Permendikbud Nomor 16 pada Tahun 2014, bahwa 

penerapan kurikulum 2013 di setiap sekolah dilakukan secara bertahap dengan target 

semua sekolah sudah menerapkan kurikulum pada tahun ajaran 2019/2020. Target 

Permendikbud pun telah dicapai di SDN 043 Kebundalam yang penerapan kurikulum 

2013 secara menyeluruh dilakukan pada tahun ajaran 2019/2020.  

Sebelum kurikulum 2013 diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran 

para guru di SDN 043 Kebundalam, para guru bahkan Kepala Sekolah pun mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di daerah 

setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah dalam wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

Guru-guru di sekolah ini telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh 
LPMP untuk mendapatkan pedoman dalam menerapkan kurikulum 2013 di 
setiap proses pembelajaran, hampir semua guru baik itu wali kelas ataupun guru 

 
12Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 
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mata pelajaran mengikuti pelatihan kurikulum   2013. Pelatihan ini dilakukan pada 
tahun 2017 dan sebagai Kepala Sekolah juga terlibat dalam pelatihan tersebut.13 

Pelatihan yang dilakukan oleh LPMP yang diikuti oleh wali kelas atau guru mata 

pelajaran  bahkan Kepala Sekolah pun ikut dalam pelatihan tersebut. Hal ini dilakukan 

dan diikuti agar semua pihak yang terlibat dalam penerapan  kurikulum 2013 memiliki 

pegangan pada saat proses belajar mengajar dalam kelas. Pelatihan yang dilakukan 

tersebut juga sesuai dengan strategi yang telah diatur oleh Kemendikbud agar 

memastikan guru-guru yang terlibat dalam penerapan kurikulum 2013  memiliki bekal 

yang baik dalam mengimplementasi kurikulum pada proses pembelajaran. 

Kurikukulum 2013 merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan 

dengan kompetensi karakter yang tidak diterapkan pada semua mata pelajararan yang 

membentuk kesimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. 

Penerapan penguatan pendidikan karakter dapat dijalankan melalui muatan kurikulum 

yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah baik itu kegiatan intrakulikuler 

yang proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas ataupun kegiatan pembelajaran 

ekstrakulikuler di luar kelas. Sehingga penguatan pendidikan karakter dapat berjalan 

bersamaan dengan kurikulum 2013 tanpa mengubah muatan-muatan yang terdapat 

dalam kurikulum 2013 yang berlaku. 

Penguatan pendidikan karakter atau biasa disebut dengan PPK merupakan 

gerakan pendidikan di sekolah agar memperkuat karakter peserta didik dengan 

melakukan olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Karakter merupakan 

seperangkat sikap yang menjadi ciri khas dalam pribadi seseorang dan menjadi 

pembeda dirinya dengan orang lain. Karakter yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah karakter yang terdapat pada nilai-nilai karakter Pancasila.  

 
13Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 
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Sekolah Dasar merupakan jenjang yang paling penting untuk memberikan 

gerakan pendidikan karakter peserta didik. Sekolah dasar adalah tempat utama yang 

paling mampu untuk menerapkan penguatan karakter pada peserta didik karena usia 

mereka masih terbilang kanak-kanak dalam masa pertumbuhan ke remaja. Sehingga 

sangat penting dilakukan penguatan karakter dan guru memegang peran besar dalam 

penerapan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik. 

Penguatan pendidikan karakter peserta didik dapat dilihat pada nilai-nilai 

karakter Pancasila yang tercermin dari peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan nilai-nilai karakter yang dicerminkan oleh peserta didik adalah nilai 

karakter religius, disiplin, dan penduli sosial. Tiga karakter yang terbentuk pada peserta 

didik di SDN 043 Kebundalam berdasarkan dengan pembiasaan yang diterapkan guru 

dalam setiap proses pembelajaran baik itu di dalam ataupun di luar kelas. Sehingga, 

dalam proses observasi peneliti beberapa kegiatan pembiasaan yang diterapkan oleh 

guru merujuk kepada ketiga karakter, yaitu religius, disiplin, dan peduli sosial. 

1. Karakter Religius 

Berbicara tentang penguatan nilai karakter religius berarti berbicara tentang 

suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam membentuk karakter religius. Penguatan 

karakter religius untuk anak sekolah dasar dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar 

oleh guru di sekolah. Sebelum covid 19 setiap pekannya di SDN 043 Kebundalam 

menjalankan kegiatan yasinan yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan dipimpin 

oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun, dalam keadaan yang 

terjadi saat ini, guru hanya bisa memberikan pembiasaan-pembiasaan kepada peserta 

didik terkait kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai karakter religius. Bagi guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menyampaikan nilai-nilai religius melalui 
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kegiatan intrakulikuler dengan muatan kurikulum 2013 yaitu proses kegiatan belajar di 

dalam kelas. 

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu guru selaku guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama di SDN 043 Kebundalam, beliau mengemukakan bahwa: 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang sangat 
identik dengan penguatan karakter religius pada peserta didik karena melalui 
pelajaran ini diharapkan agar peserta didik mampu memiliki karakter religius  
serta memiliki hubungan yang baik kepada Allah dan kepada manusia. Salah satu 
cara yang dibiasakan kepada peserta didik di setiap harinya adalah belajar agama 
bahwa setiap ingin memulai kelas harus diawali dengan pembacaan doa dan juga 
diakhiri dengan doa. Artinya adalah setiap kelas akan melaksanakan kebiasaan 
tersebut sebelum dan sesudah belajar dan hal ini berlangsung sampai pada saat 
ini bahwa dari kelas I-VI sebelum dan sesudah belajar akan membaca doa dan 
terkadang terdapat beberapa guru yang menambahkan bacaan surah-surah 
pendek.14 

Hal yang sama juga dilakukan oleh wali kelas IV sesuai dengan yang 

disampaikan beliau dalam wawancara yang dilakukan peneliti, beliau menyatakan 

bahwa: 

Kegiatan yang biasa saya lakukan dalam proses pembelajaran dalam penguatan 
karakter religius peserta didik adalah sesudah belajar di jam terakhir sebelum 
pulang, biasanya saya memberikan kuis kepada peserta didik sebagai syarat 
untuk bisa segera pulang. Kuisnya bisa dalam bentuk menyebutkan nama-nama 
nabi. Menyambung ayat, dan menebak nama-nama malaikat yang sesuai dengan 
tugasnya.15 

Berdasarkan kedua peryataan guru tersebut dalam wawancaranya bahwa 

peserta didik selalu dibiasakan untuk sebelum dan sesudah belajar diawali dan diakhiri 

dengan pembacaan doa. Pembiasaan ini sudah sering dilakukan pada setiap kelas 

sehingga dari kelas I-VI setiap pagi dan sebelum pulang peserta didik akan membaca 

doa. Guru lain berdasarkan pada wawancara yang dilakukan bahwa mengadakan kuis 

bagi anak walinya terkait sambung ayat, menyebut nama-nama Nabi, dan menebak 

 
14Guru Mata Pelajaran Agama, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 

15Guru Wali Kelas, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 
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nama-nama malaikat yang disesuaikan dengan tugasnya secara tidak langsung guru 

tersebut membuat peserta didik untuk mengetahui nama-nama nabi dan malaikat 

beserta tugasnya. 

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan guru Agama Pendidikan Islam yang 

dikuatkan dengan dokumen berupa gambar, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Peserta Didik Membaca Doa 

Berdasarkan wawancara yang dikuatkan dengan gambar bahwa pembiasaan 

membaca doa pada peserta didik di semua jenjang kelas di sekolah telah menerapkan 

hal ini dan pada gambar ditunjukkan bahwa peserta didik sedang membaca doa karena 

telah menyelesaikan ulangan dan bersiap-siap untuk pulang. Dari pembiasaan yang 

dilakukan oleh guru kepada peserta didik seharusnya peserta didik telah mengetahui 

bacaan-bacaan doa sebelum dan sesudah belajar, serta nama-nama nabi dan malaikat 

beserta tugasnya. Hal ini tidaklah mudah untuk dicapai karena membuatuhkan proses 

yang cukup lama namun, dengan pembiasaan yang rutin kepada peserta didik akan 

membuat peserta didik terbiasa dengan kegiatan-kegiatan religius. 
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Pembiasaan lain juga dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

Saat ini pembiasaan yang baru dimulai untuk dikerjakan dari kelas I-VI adalah 
latihan shalat dengan alasan agar perlahan-lahan peserta didik akan mengetahui 
bacaan-bacaan dalam setiap shalat serta mengetahui gerakan-gerakan yang benar 
dalam shalat karena di awal pembiasaan ini saya mengetahui bahwa masih ada 
peserta didik yang masih salah dalam hal gerakan shalatnya, sehingga latihan 
shalat ini bertujuan untuk lebih membuat peserta didik untuk memperbaiki setiap 
gerakan dalam shalatnya.16 

Pernyataan guru mata pelajaran PAI menyatakan bahwa pembiasaan lain yang 

dilakukan oleh peserta didik di SDN 043 Kebundalam adalah melatih peserta didiknya 

untuk shalat dan ini dilakukan dari kelas I-VI. Selama kegiatan ini dijalankan guru 

tersebut mengetahui bahwa masih terdapat peserta didik yang masih salah gerakan 

dalam shalatnya dan ini yang akan menjadi tantangan untuk guru tersebut agar 

memperbaiki gerakan yang salah tersebut. Pembiasaan ini dilakukan agar melatih 

peserta didik untuk shalat dan juga menghafal bacaan-bacaan dalam setiap shalat. 

Dari pembiasaan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam tersebut akan menjadi awal untuk peserta didik untuk membiasakan shalat saat 

berada di rumah. Pembiasaan ini diharapkan untuk dapat dipraktekan oleh peserta didik 

saat dirumah terlebih lagi untuk peserta didik yang masih berada di bangku kelas I-III 

untuk sejak usia disini mulai dibiasakan untuk shalat agar menjadi terbiasa. Kegiatan 

ini juga akan membentuk karakter religius pada peserta didik karena shalat adalah 

kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat beragama Islam. 

Selain membiasakan shalat bagi peserta didik, guru mata pelajaran PAI juga 

memiliki program mengaji bersama dengan peserta didik yang dilakukan sekali dalam 

sepekan. Hal ini diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

 
16Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 
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Selain memberikan pembiasaan kegiatan shalat kepada peserta didik, saya juga 
membuat program belajar mengaji yang dilakukan setiap hari Jumat oleh semua 
peserta didik dengan di bantu oleh guru-guru lain karena waktu pengerjaan 
kegiatan ini ada di Jumat pagi sebelum peserta didik memulai jam pelajaran di 
dalam kelas. Dengan kegiatan ini akan diketahui peserta didik yang sudah bisa 
dan belum bisa membaca al-Quran sehingga dapat ditindak lanjuti.17 

Pembiasaan mengaji bersama yang diprogramkan oleh guru mata pelajaran PAI 

bertujuan agar dapat mengetahui peserta didik yang belum dan sudah bisa membaca 

al-Quran sehingga guru tersebut dapat menindak lanjuti peserta didik yang diketahui 

belum bisa membaca al-Quran dengan baik. Dengan program ini bacaan al-Quran 

peserta didik dapat diperbaiki dan dilatih untuk menjadi lebih baik. Kegiatan ini juga 

sangat penting untuk dilakukan agar peserta didik dapat lebih dekat dengan al-Quran. 

Kegiatan ini mampu membentuk karakter religius peserta didik karena al-Quran 

adalah salah satu kitab yang dijadikan pedoman hidup untuk umat yang beragama 

Islam. Kegiatan ini diharapkan agar peserta didik tidak hanya terbiasa membaca al-

Quran hanya saat berada di sekolah tapi juga dapat di bawah sampai saat berada di 

rumah dan menjadi kebiasaan yang efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Kegiatan Mengaji 

 
17Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 
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Gambar 4.3 

Kegiatan Shalat 

Gambar 4.2 dan 4.3 menunjukkan bahwa program shalat dan mengaji benar 

dilakukan oleh peserta didik dalam pengawasan yang dilakukan oleh guru mata 

pembelajaran PAI. Program ini diharapkan mampu berjalan dan bertahan agar dapat 

membentuk peserta didik yang menjalankan kewajiban serta cinta al-Quran. 

Guru lain juga memiliki metode sendiri dalam menguatkan karakter religius 

pada saat proses pembelajaran. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh ibu wali kelas I 

dalam wawancara peneliti dengan beliau, bahwa: 

Setiap proses pembelajaran saya selalu menerapkan untuk pentingnya hormat 
kepada semua guru dan orang yang lebih tua. Karena hormat dan patuh kepada 
orang lebih tua merupakan salah satu hukum wajib yang harus dipatuhi agar 
mampu bersikap ketika bertemu dengan guru saat berada di luar lingkungan 
sekolah.18 

Hormat kepada orang yang lebih tua adalah salah satu nilai karakter religius 

karena menghormati orang yang lebih tua adalah salah satu hal yang dibahas dalam 

agama dan itu penting untuk diterapkan pada peserta didik. Hal ini dijelaskan kepada 

 
18Guru Wali Kelas, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 
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peserta didik agar peserta didik paham untuk selalu hormat kepada guru dalam setiap 

interaksi yang dibutuhkan. 

Sesuai dengan yang terjadi dilapangan sikap hormat sangat dijunjung tinggi 

oleh peserta didik di SDN 043 Kebundalam karena peneliti melihat bahwa setiap pagi 

ketika guru tiba di sekolah yang keadaannya masih berada di atas kendaraan. 

Segerombolan peserta didik yang meliihat guru tersebut datang maka, mereka akan 

berlomba-lomba lari untuk salim kepada guru tersebut. Hal ini dikuatkan dalam hasil 

wawancara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, menyatakan bahwa: 

Hal tersebut telah lama menjadi kebiasaan bagi para murid bahkan hal ini tidak 
pernah dilakukan dalam kegiatan pembiasaan di sekolah. Sikap seperti ini bisa 
saja datang dari rumah mereka yang dibiasakan untuk selalu salim kepada guru 
atau orang yang lebih tua karena nyatanya tidak semua peserta didik melakukan 
kebiasaaan ini. Keadaan lingkungan yang mendukung untuk selalu melakukan 
kebiasaan tersebut menjadi salah satu faktor kebiasaan itu terjadi sampai saat 
ini.19 

Hal yang dikatakan oleh Kepala Sekolah yang membetulkan kebiasaan peserta 

didik untuk selalu salim kepada gurunya adalah hal yang sering terjadi dalam 

lingkungan sekolah. Sesuai dengan beberapa hasil wawancara yang telah diuraikan 

bahwa nilai karakter religius diterapkan kepada peserta didik dengan melakukan 

pembiasaan-pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam 

kelas, bahkan kebiasaan lain juga diterapkan saat diluar kelas. Guru dengan penguatan 

karakter religius telah menerapkan segala cara agar karakter religius dapat terbentuk 

pada peserta didik dan nyatanya setelah melakukan pembiasaan akhirnya menjadi 

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Penguatan pendidikan nilai karakter religius pada peserta didik di lakukan oleh 

guru dengan kegiatan pembiasaan di dalam kelas dan dilakukan secara berulang-ulang 

 
19Kepala Sekolah, Wawancara, Kebundalam 7 Desember 2021. 
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oleh peserta didik dengan selalu didampingi oleh guru yang menjalankan program 

pembiasaan yang mampu membentuk karakter religius pada tiap-tiap peserta didik. 

Sehingga nilai karakter religius di SDN 043 Kebundalam dengan kemampuan guru 

yang dimilikinya dapat terbilang berhasil menerapkan karakter ini meskipun dengan 

proses yang panjang dan diharapkan mampu untuk mempertahankannya. 

2. Karakter Disiplin 

Karakter disiplin adalah karakter yang muncul karena adanya kebiasaan yang 

dilakukan bisa dengan melakukan pembiasaan, mentaati aturan ataupun perintah. 

Disiplin merupakan karakter seseorang dalam rangka mematuhi suatu aturan yang ada. 

Karakter disiplin sangat merupakan karakter yang perlu dibentuk pada anak sejak usia 

dini agar melekat ke dalam dirinya dan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan 

segala aktifitasnya 

Sekolah memiliki aturan yang harus selalu dipatuhi dan melatih peserta 

didiknya untuk hidup disiplin dengan mengikuti segala aturan yang telah dibuat. 

Misalnya, pengumpulan tugas dengan tepat waktu akan mencerminkan peserta didik 

memiliki karakter disiplin karena mematuhi aturan tersebut. SDN 043 Kebundalam 

juga memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik, namun nyatanya masih 

banyak peserta didik yang belum mampu memiliki karakter disiplin ini. Sebagaimana 

wali kelas III dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti, menyatakan: 

Peserta didik masih kurang dalam sikap disiplin kepada tugas yang diberikan. 
Beberapa peserta didik sering kali tidak mengumpulkan tugas tepat pada 
waktunya dengan menggunakan berbagai alasan. Sebagai guru yang dilakukan 
adalah selalu mengingatkan bahwa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu 
yang ditetapkannya.20 

 
20Guru Wali Kelas III, Wawancara,, Kebundalam 13 Desember 2021. 
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Senada dengan pernyataan bapak wali kelas VI dalam wawancaranya dengan 

peneliti, bahwa: 

Beberapa peserta didik selalu terlambat masuk ke dalam kelas karena saat 
sebelum bel masuk berbunyi mereka bermain jauh dari lingkungan sekolah dan 
mengakibatkan mereka terlambat masuk ke dalam kelas.21 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan pada hasil 

wawancara terkait penguatan nilai karakter disiplin masih perlu ditinjau kembali 

karena masih terdapat beberapa peserta didik yang belum bertanggung jawab terhadap 

tugasnya dan terlambat masuk ke dalam kelas. Peserta didik harus memiliki sikap 

tanggung jawab terhadap tugas yang dimilikinya serta waktu belajar untuk selalu tepat 

pada waktunya. 

Berdsarkan sikap kurang disiplinnya peserta didik di sekolah ini maka Kepala 

Sekolah menyikapi hal ini dengan penjelasan yang diuraikan dalam wawancara yang 

dilakukan, yaitu: 

Telah saya sampaikan kepada seluruh wali kelas untuk tidak terlalu keras kepada 
peserta didik. Namun, jika telah melanggar aturan sebanyak 2 atau 3 kali baiknya 
diberikan peringatan dan hukuman yang tidak memberatkan agar adanya sedikit 
efek jera dari peserta didik. Jika dengan cara tersebut masih melakukan 
pelanggaran yang sama sebagai Kepala Sekolah akan menyampaikan sikap anak 
tersebut kepada orang tuanya agar jika hukuman dari sekolah tidak mampu 
menyadarkannya maka semoga hukuman dari orang tuanya mampu 
menimbulkan efek jera terhadapnya.22 

Berdasarkan kebijakan oleh Kepala Sekolah terkait kurang disiplinnya peserta 

didik bahwa wali kelas diharapkan memberikan hukuman ringan kepada peserta didik 

untuk membuat efek jera kepada mereka. Kebijakan ini diharapkan dapat merubah 

sikap peserta didik menjadi lebih disiplin terhadap tugas dan masuk tepat waktu sesuai 

dengan jam yang dijadwalkan. 

 
21Guru Wali Kelas, Wawancara,, Kebundalam 13 Desember 2021. 

22Kepala Sekolah, Wawancara, Kebundalam, 13 Desember 2021. 
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Penguatan karakter disiplin di SDN 043 Kebundalam disimpulkan bahwa masih 

adanya peserta didik yang belum menerapkan karakter disiplin ke dalam kehidupan 

sehari-harinya. Sehingga untuk penguatan karakter di SDN 043 Kebundalam masih 

memerlukan tinjauan dan pembiasaan yang lebih ditingkatkan agar menghasilkan 

peserta didik dengan karakter yang disiplin. 

3. Karakter Peduli Sosial 

Karakter peduli sosial merupakan suatu sikap yang terwujud dalam kepekaan 

seseorang saat bertindak memberikan bantuan kepada orang sekitarnya yang 

membuatuhkan. Karakter peduli sosial sangat penting untuk diterapkan kepada anak-

anak bangsa khususnya pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. 

Penanaman karakter peduli sosial terhadap peserta didik di bangku sekolah dasar 

adalah salah satu jalan pertama untuk menanamkan nilai sosial pada peserta didik sejak 

usia dini. 

Karakter peduli sosial juga merupakan salah satu yang terdapat dalam 18 nilai-

nilai karakter Pancasila. Pemantapan suatu karakter terhadap masing-masing peserta 

didik adalah hal yang penting untuk dilakukan agar mendukung dalam penguatan jati 

diri pada peserta didik. Guru dalam menerapkan nilai peduli sosial pada karakter 

peserta didik memegang peran dan pengaruh yang penting karena peserta didik saat di 

sekolah lebih memiliki banyak waktu untuk berinteraksi terhadap peserta didik. 

Guru dalam menerapkan nilai karakter pada siswanya merujuk kepada 

kompetensi yang dimilikinya. Penguatan karakter peduli sosial di SDN 043 

Kebundalam dilakukan oleh guru dalam kegiatan di luar kelas atau kegiatan budaya-

budaya sekolah. Penerapan karakter peduli sosial biasanya dilakukan oleh guru saat 

kegiatan ekstrakulikuler. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas II, beliau menegaskan bahwa: 

Kegiatan peduli sosial diajarkan kepada peserta didik dengan cara menjadi 
contoh dan melakukan pembiasaan untuk selalu peka terhadap orang-orang yang 
memerlukan bantuan dengan harapan bahwa cara itu akan membuat kepekaan 
peserta didik muncul untuk membantu seseorang yang memerlukan bantuan baik 
itu teman ataupun guru di sekolah.23 

Dari pernyataan di atas, karakter peduli sosial bisa muncul kedalam diri peserta 

didik karena adanya contoh yang dibarengi dengan pembiasaan. Pembiasaan dan 

contoh yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik belum tentu diterima dan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun nyatanya peserta didik mampu 

menerapkan kepedulian terhadap orang lain bukan hanya kepada temannya tapi juga 

kepada gurunya. Terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Kepala Sekolah dan Peserta Didik Bekerjasama Membersihkan Hasil Panen 

Jahe 

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa peserta didik dengan Kepala Sekolah 

sedang melakukan kegiatan membersihkan jahe yang didapatkan dari hasil panen. 

Awalnya jahe ini hanya dibersihkan oleh Kepala Sekolah dan peserta didik berinisiatif 

 
23Wali Kelas SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam, 13 Desember 2021. 
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membantu agar jahe dari hasil dipanen dengan jumlah banyak tersebut dapat bersih 

secepatnya dengan menggunakan tenaga yang banyak. 

Gambar Kepala Sekolah dengan peserta didik sudah menunjukkan salah satu 

sikap sosial peserta didik terhadap meringankan beban orang lain yaitu beban Kepala 

Sekolah. Sikap ini merupakan salah satu satu sikap yang mencerminkan nilai karakter 

sosial. Sikap peserta didik yang selalu peduli terhadap lingkungannya merupakan 

bagian dari karakter sosial juga, karena dalam karakter peduli sosial peserta didik akan 

selalu saling membantu dan membagi tugas. 

Penguatan karakter peduli sosial juga dilakukan oleh guru dengan cara, 

memberikan jadwal piket kepada peserta didik setiap harinya agar terjalin kerja sama 

dan saling membantu dalam melaksanakan piket harian. Dengan ini peserta didik akan 

terbiasa bekerjasama untuk menyelesaikan piket sebelum pembelajaran dimulai. 

Seperti yang dikatakan oleh wali kelas IV dalam proses wawancara terkait pembiasaan 

seperti apa yang diterapkan kepada siswa untuk menguatkan karakter peduli sosial, 

beliau menyatakan: 

Jadwal piket harian dibuat untuk menciptakan sikap kerja sama peserta didik 
dengan teman-temannya. Dari jadwal piket yang dibuat, setiap pagi peserta didik 
dari kelas I-VI akan sibuk melakukan kegiatan membersihkan baik di luar kelas 
ataupun di dalam kelas. Kegiatan ini terjadi karena ada kepekaan peserta didik 
terhadap jadwal yang diberikan kepadanya dan tentang kebersihan lingkungan 
harus senantiasa dijaga. Setiap pagi tidak hanya akan ada peserta didik yang 
terlihat memegang alat-alat kebersihan, tapi juga guru selaku wali kelas juga 
terlibat dengan tujuan agar menjadi contoh bagi peserta didik.24 

Berdasarkan pernyataan tersebut guru kelas menjadikan kegiatan 

membersihkan sebagai kegiatan kerja sama untuk membentuk kepekaan peserta didik 

dalam memperhatikan kebersihan lingkungan dengan cara bergotong royong setiap 

 
24Guru Kelas, Wawancara , Kebundalam 7 Desember 2021. 
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paginya, agar sebelum pembelajaran berlangsung suasana kelas dan lingkungan 

sekolah bersih untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Bertanngung jawab 

terhadap jadwal piket yang dibentuk oleh guru merupakan sikap sosial untuk selalu 

saling mengingatkan terkait piket di tiap harinya. 

Gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekolah sangat 

dijunjung tinggi dengan selalu memberikan contoh dan pembiasaan terhadap peserta 

didik untuk selalu menjaga kebersihan. Seperti pada gambar di bawah ini tentang guru 

yang sedang gotong royong dengan peserta didik untuk membersihkan lingkungan 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik Sedang Bergotong Royong 

Gambar di atas menunjukkan bahwa guru di SDN 043 Kebundalam telah 

berhasil dalam penguatan nilai karakter sosial terhadap peserta didiknya. Guru yang 

selalu menjadi contoh dan panutan bagi para peserta didiknya adalah hal pendukung 

yang membuat peserta didik dapat terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang 



115 
 

 

diterapkan. Di sekolah semua guru terlibat langsung dalam segala kegiatan sekalipun 

itu dalam kegiatan kebersihan. Dapat dilihat pada gambar bahwa tidak hanya guru yang 

terlibat untuk selalu peka dengan kebersihan lingkungan sekolah, tapi Kepala Sekolah 

juga menjadi contoh yang kuat dalam penguatan karakter pada peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait penguatan 

karakter peserta didik telah mampu diterapkan oleh guru dengan cara melakukan 

pembiasaan-pembiasaan yang dapat membentuk sikap peduli sosial peserta didik dan 

juga menjadi contoh yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembiasaan. Dengan 

adanya kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik secara tidak 

langsung telah membangun interaksi sosial antara guru dengan peserta didik dan 

peserta didik dengan peserta didik lainnya.  

Dapat dinyatakan bahwa guru dalam menerapkan penguatan karakter peduli 

sosial peserta didik di SDN 043 Kebundalam menghasilkan peserta didik dengan 

karakter yang sangat peka dan selalu membantu serta bekerjasama dalam 

menyelesaikan kegiatan yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan 

penguatan karakter peduli sosial di SDN ini telah mencapai hasil yang diinginkan yaitu 

kepekaan diri peserta didik terhadap orang-orang sekitarnya. Guru dalam membentuk 

karakter peduli sosial terhadap peserta didik melakukan kegiatan pembiasaan yang 

lebih banyak dilakukan di luar kelas. 

Penguatan nilai-nilai karakter yang terbentuk pada pribadi masing-masing 

peserta didik dilakukan dengan kemampuan guru dalam melakukan pembiasaan dan 

menjadi contoh atau teladan untuk dijadikan pedoman oleh peserta didiknya. 

Pembiasaan yang dilakukan oleh guru dalam penguatan karakter pada peserta didik 

menjadi hal yang efektif untuk melakukan kebiasaan baik yang arahnya kepada nilai 
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positif. Namun, pembiasaan yang dilakukan tidak akan efektif jika guru tidak langsung 

terlibat dalam proses pembiasaan ini dengan cara menjadi contoh dan teladan bagi 

peserta didik. 

Penerapan penguatan pendidikan karakter di SDN 043 Kebundalam sesuai 

dengan hasil wawancara dan fenomena yang terjadi di lapangan, maka karakter yang 

terbentuk pada peserta didik berdasarkan nilai-nilai karakter Pancasila ada tiga yaitu 

religius, disiplin, dan peduli sosial. Ketiga nilai karakter yang terbentuk pada peserta 

didik, terdapat karakter disiplin yang masih perlu untuk ditinjau kembali dan dilakukan 

penguatan ulang agar dapat merubah kebiasaan kurang disiplin pada peserta didik. 

Untuk Sikap religius dan peduli sosial telah mampu diterapkan oleh guru dengan 

melakukan pembiasaan-pembiasaan serta menjadi contoh untuk diteladani oleh peserta 

didik. 

Berdasarkan pada hasil wawancara dan yang terjadi di lapangan menunjukkan 

bahwa kompetensi kepribadian guru sangat terlihat dengan berhasil menjalankan 

program pembiasaan-pembiasaan yang dibuat untuk membentuk  karakter peserta didik 

dan guru menjadi contoh yang dapat diteladani oleh peserta didik serta selalu terlibat 

dalam kegiatan pembiasaan seperti kegiatan gotong royong bersama dengan peserta 

didik. Baik kegiatan pembiasaan itu dilaksanakan di dalam atau di luar kelas secara 

umum pembiasaan ini berjalan dan terlaksana dengan baik dan nilai-nilai karakter yang 

ingin dibentuk dalam diri peserta didik juga sampai kepada peserta didik, kecuali 

dengan karakter disiplin yang pembiasaannya belum mampu untuk menjadikan peserta 

didik menjadi orang yang disiplin dan hal ini perlu untuk lebih ditekankan lagi 

pembiasaan-pembiasaannya agar mampu mengubah peserta didik untuk menjadi 

peserta didik yang lebih memiliki dan menerapkan kedisiplinan. 
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Dari karakter yang terbentuk pada diri peserta didik tentunya tidak lepas dari 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru dalam menjalankan pembiasaan 

serta menjadi contoh yang mampu diteladani oleh peserta didik. Selain itu dari ketiga 

karakter yang terbentuk pada diri peserta didik sesuai dengan kompetensi inti dari 

kurikulum 2013. Kompetensi inti dalam kurikulum 2013 mencakup empat kompetensi 

inti yang dua diantaranya adalah kompetensi inti sikap yang diuraikan menjadi 

kompetensi inti spritual dan kompetensi inti sosial. Kompetensi inti kedua sikap 

tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga, penerapan penguatan karakter 

peserta didik sangat memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan muatan-muatan 

kurikulum 2013.  

D. Faktor Penghambat dalam Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter Peserta 

Didik Pada Kurikulum 2013 di SDN 043 Kebundalam 

1. Faktor Penghambat dalam Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter 

Pada Peserta Didik 

Guru dengan kemampuan yang dimilikinya mampu membentuk karakter 

peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun dari hasil observasi yang 

dilakukan terdapat karakter yang masih belum maksimal. Pada poin ini peneliti 

menemukan faktor penghambat dalam penerapan penguatan pendidikan karakter pada 

peserta didik, yaitu:  

a. Peserta didik itu sendiri khususnya peserta didik yang masih duduk di kelas terendah 

karena belum mampu untuk mengerti tentang pentingnya penguatan pendidikan 

karakter, sehingga guru harus melakukan pengarahan yang mampu diterima oleh 

peserta didik dan hal ini membuatuhkan proses waktu yang panjang. Hal itu 
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dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu 

guru yang menjadi wali kelas I, bahwa: 

Peserta didik yang duduk dibangku kelas I adalah peserta didik yang masih 
mengalami pertumbuhan dengan sikap yang dapat berubah-ubah sesuai dengan 
apa yang dilihat saat berada dilingkungannya, sehingga sebagai wali kelas 
senantiasa menjadi contoh yang baik agar dapat dijadikan teladan oleh peserta 
didik. Secara sabar menuntun untuk membuat mereka menjadi pribadi yang 
memenuhi karakter-karakter yang diinginkan oleh kurikulum dan satuan 
pendidikan. Melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif agar senantiasa 
menjadi kebiasaan yang baik bagi peserta didik. Meskipun membuatuhkan proses 
yang panjang hal ini tetap akan dilakukan agar peserta didik mampu menjadi 
peserta didik yang berkembang dengan karakter yang baik.25 

Pernyataan wali kelas tersebut membuktikan bahwa guru di sekolah sangat berperan 

penting terhadap karakter yang akan terbentuk pada peserta didik. Menjadi teladan 

dan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik akan mampu membentuk peserta 

didik dengan karakter yang diinginkan oleh nilai-nilai Pancasila, meskipun untuk 

kelas yang terendah memerlukan waktu yang lama namun, jika dilakukan dalam 

jangka waktu yang berulang akan mampu membentuk karakter peserta didik dengan 

sendirinya. 

b. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap anaknya sehingga untuk menerapkan nilai-

nilai karakter anak saat berada di lingkungan rumah adalah hal yang dianggap tidak 

penting. Kesadaran orang tua terkait hal tersebut sangatlah dibutuhkan karena anak 

lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan rumah dan ketika orang tua 

memiliki kesadaran yang penuh maka karakter yang telah di tanamkan dari sekolah 

akan berkembang dan bertahan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan Kepala Sekolah, bahwa: 

Tingkat kesadaran orang tua yang masih kurang terhadap penguatan karakter 
harus senantiasa dibentuk dan dikembangkan juga dari rumah, agar karakter yang 
terbentuk dari sekolah dapat bertahan dengan jangka waktu yang cukup lama, 

 
25Wali Kelas I, Wawancara, Kebundalam 13 Desember 2021. 
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sehingga pihak sekolah dalam hal ini sering memberikan motivasi kepada orang 
tua/masyarakat di sekitar sekolah agar senantiasa membantu guru dalam 
pembentukan karakter pada anak.26 

Sesuai dengan pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa pihak sekolah telah turun ke 

lapangan untuk memberikan motivasi kepada orang tua agar membantu guru dalam 

pembentukan karakter peserta didik saat berada di lingkungan rumah. Sehingga pihak 

sekolah dengan motivasi yang telah diberikan diharapkan mampu membuat kesadaran 

diri orang tua untuk menerapkan pembentukan karakter anak saat berada di lingkungan 

rumah. 

 Berdasarkan faktor penghambat guru dalam penerapan penguatan pendidikan 

karakter peserta didik ditemukan dua faktor yaitu dari peserta didik yang masih duduk 

di bangku kelas rendah serta kesadaran orang tua yang masih kurang. Menurut Sofan 

Amri dalam pembentukan karakter pada peserta didik terdapat empat faktor 

penghambat, yaitu anak itu sendiri, sikap dari pendidik, lingkungan, dan tujuan.27 

2. Faktor Penghambat Penerapan Kurikulum 2013 

Selanjutnya faktor penghambat dalam menerapkan kurikulum 2013 yang 

ditemukan peneliti adalah: 

a. Kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum 2013 

Guru masih memiliki pengetahuan yang minim terkait kurikulum 2013, 

pelatihan yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan setempat belum mampu 

membuat guru memahami dan mendalami kurikulum 2013 dengan begitu baik. Hal ini 

dibuktikan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu guru 

wali kelas VI, yang menyatakan bahwa: 

 
26Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, Wawancara, Kebundalam 13 Desember 2021. 

27Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2013) 
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Pelatihan telah diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan 
diikuti oleh guru-guru di SDN 043 Kebundalam agar guru memiliki pegangan 
dan pedoman dalam menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran, 
namun sebagai salah satu peserta pelatihan merasa bahwa pelatihan tersebut 
masih belum cukup untuk dijadikan pegangan bagi kami para guru dalam 
menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran dengan baik. Masih 
kurangnya pengetahuan kami terhadap dokumen-dokumen yang membahas 
tentang kurikulum 2013.28 

Pernyataan salah satu wali kelas menunjukkan bahwa salah satu alasan yang 

membuat beberapa guru belum mampu menerapkan kurikulum 2013 secara maksimal, 

meskipun telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LPMP di daerah 

setempat, namun belum mampu membuat guru memiliki pedoman yang maksimal 

dalam menerapkan kurikulum 2013. Faktor lain juga datang dari sumber tenaga 

pendidik yang ada di SDN 043 Kebundalam karena pada kenyataannya baru sekitar 

80% guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan, sehingga masih ada 20% guru yang 

kualifikasi pendidikannya perlu untuk ditingkatkan.29 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa 

peneliti melihat kemampuann guru dalam menerapkan kurikulum 2013 sangat 

diperlukan. Dalam pelaksanaan penerapan kurikulum 2013 guru merupakan tokoh 

utama, sehingga guru dipaksa untuk selalu siap dan dituntut untuk paham tentang suatu 

hal yang terkait dalam penerapan kurikulum 2013. Faktor penghambat lain yang 

dirasakan oleh guru dalam penerapan kurikulum 2013 di SDN 043 Kebudalam yang 

dikatakan oleh salah satu wali kelas bahwa kurikulum 2013 menggunakan metode 

pembelajaran tamatik yang memadukan muatan dan mengajarkannya dalam bentuk 

tematik masih sangat sulit untuk dilaksanakan bagi sebagian guru.30 

 
28Wali Kelas VI, Wawancara, Kebundalam 13 Desember 2021. 

29Dokumen Kurikulum SDN 043 Kebundalam Tahun Ajaran 2020/2021 

30Wali Kelas, Wawancara, Kebundalam 13 Desember 2021. 
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Dari dua hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa faktor penghambat 

guru dalam menerapkan kurikulum 2013 adalah guru yang belum memiliki banyak 

pengetahuan yang cukup dalam menerapkan kurikulum 2013 dengan maksimal dan 

pembelajaran tematik yang diterapkan kepada pembelajaran peserta didik masih sulit 

untuk diterapkan secara maksimal oleh para sebagian guru di SDN 043 Kebundalam. 

 

b. Dukungan Sekolah 

Dukungan sekolah sangat berperan penting dalam keberhasilan penerapan 

kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Salah satu faktor penghambat penerapan 

kurikulum 2013 dari dukungan sekolah berdasarkan dokumen pribadi sekolah tentang 

Kurikulum di SDN 043 Kebundalam adalah faktor masih kurangnya sarana dan 

prasarana pendidikan yang jumlahnya masih sangat minim serta pengelolaan sekolah 

yang masih kurang maksimal terkait penerapan kurikulum 2013.31 

Hasil dari faktor penghambat penerapan kurikulum 2013 berdasarkan hasil 

wawancara, obserrvasi, dan dokumen menyatakan bahwa fakotr penghambat 

penerapan kurikulum 2013 datang dari guru itu sendiri dan dukungan dari sekolah 

sangatlah memiliki peran yang penting.  

  

 
31Dokumen Kurikulum SDN 043 Kebundalam Tahun Ajaran 2020/2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan melakukan observasi 

langsung dan melakukan beberapa wawancara terkait permasalahan yang terdapat 

dalam penelitian ini, maka ditemukan kesimpulan terkait penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Berdasarkan data pada hasil penilaian Kepala Sekolah terhadap guru 

menunjukkan bahwa kompetensi guru di SDN 043 Kebundalam belum 

sepenuhnya merata. Karena dari penilaian Kepala Sekolah menunjukkan bahwa 

terdapat guru dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru yang masih 

terbilang kurang, sedangkan kompetensi kepribadian dan sosial guru 

menghasilkan penilaian Kepala Sekolah dengan hasil yang memuaskan 

meskipun belum maksimal. Untuk kompetensi guru dalam menerapkan 

kurikulum 2013 juga mendapatkan hasil penilaian yang memuaskan dari salah 

satu guru yang menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya. 

2. Berdasarkan dalam penerapan penguatan pendidikan karakter di SDN 043 

Kebundalam sesuai dengan hasil wawancara dan fenomena yang terjadi di 

lapangan, maka karakter yang terbentuk pada peserta didik berdasarkan nilai-

nilai karakter Pancasila ada tiga yaitu religius, disiplin, dan peduli sosial. Ketiga 

nilai karakter yang terbentuk pada peserta didik, terdapat karakter disiplin yang 

masih perlu untuk ditinjau kembali dan dilakukan penguatan ulang agar dapat 

merubah kebiasaan kurang disiplin peserta didik. Untuk Sikap religius dan peduli 



123 
 

 

sosial telah mampu diterapkan oleh guru dengan melakukan pembiasaan-

pembiasaan serta menjadi contoh langsung untuk diikuti oleh peserta didik. 

3. Faktor penghambat dalam penguatan pendidikan karakter berasal dari faktor 

peserta didik itu sendiri dan faktor kurangnya kesadaran orang tua. Sedangkan 

faktor penghambat dalam menerapkan kurikulum 2013 adalah faktor guru itu 

sendiri dan dukungan dari sekolah. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti akan 

menguraikan beberapa implikasi dalam penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai 

sekaligus melengkapi penyusunan tesis ini, sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam, agar kiranya mempertahankan 

kompetensi guru yang dimilikinya dan yang belum maksimal agar dibimbing 

gurunya untuk lebih meningkatkan kompetensi yang masih belum maksimal. 

2. Guru sebagai pelaksana penguatan pendidikan karakter pada kurikulum untuk 

lebih melakukan pembinaan pada nilai karakter disiplin peserta didik. Karena 

berdasarkan pada nilai karakter yang terbentuk pada peserta didik ditemukan 

yang masih kurang adalah nilai disiplinnya. 

3. Orang tua atau wali dari setiap peserta didik sekiranya mampu membina peserta 

didik untuk selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai karakter dengan cara 

melakukan  kegiatan-kegiatan yang  dapat menjadi kebiasaan baik peserta didik. 

Seperi misalnya, ketika berada di rumah menanyakan tugas dari sekolah apakah 

ada atau tidak agar anak bisa mengingat tugas rumah yang diberikan oleh guru 

dan mengerjakannya.
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DATA INFORMAN 

 

 

NO Nama Gol/Pangkat 
Mengajar 

Kelas 

1. YULIADI,S.Pd,M.Pd Pembina/ IV b - 

2. SITTI RAHMAH,S.Pd Pembina/ IV a V 

3. KRISTIONO,S.Pd Pembina/ IV a VI 

5. DESI ARSANDI, S.Pdi - Pendi. Agama 

6. WIWIN RUKMAN,.SPd - I 

7. SUTARMININGSEH,S.P

d - 
II 

8. SUHENDRI - III 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

 

nniiin 

 

Instrumen Wawancara Kepala Sekolah 

Nama  : Yuliadi 

Jabatan : Kepala Sekolah 

 

No Pertanyaan  Jawaban 

1 Bagaimana kompetensi 

pedagogik guru di SDN 043 

Kebundalam? 

Kemampuan pedagogik guru di sekolah ini 

belum maksimal dengan melihat beberapa 

peserta didik ketika naik kelas, beberapa 

dari mereka dasar pengetahuannya belum 

mencapai hal yang seharusnya. Misalnya 

masih banyak peserta didik kelas I-IV belum 

mampu membaca dengan dan pengenalan 

huruf abjadnya masih terbata-bata. Masalah 

ini sudah pernah saya bahas dalam salah satu 

rapat agar wali kelas I-III lebih 

memperhatikan kemampuan membaca 

peserta didik karena kemampuan baca 

adalah hal yang paling mendasar untuk 

mendapatkan suatu pengetahuan. 

2 Bagaimana kemampuan guru 

dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan? 

Beberapa guru di sekolah ini dalam 

menjalankan proses belajar mengajar hanya 

berpedoman terhadap teori-teori dalam buku 

paket pembelajaran yang juga dimiliki oleh 
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peserta didik karena disediakan oleh 

sekolah. Namun perlu di garis bahwa tidak 

semua guru seperti itu. 

3 Bagaimana kompetensi 

profesional guru? 

Secara keseluruhan guru di SDN 043 

Kebundalam sudah melaksanakan tugasnya 

dengan rasa yang penuh tanggung jawab. 

Dengan kemampuan mengajar yang mereka 

miliki sekiranya sudah membuat mereka 

berpengalaman  dalam hal belajar-mengajar. 

Namun pengalaman saja tidak cukup 

membuat guru profesional dalam menguasai 

materi yang diajarkan kepada peserta didik 

karena nyatanya tidak semua guru memiliki 

kemampuan tersebut. Sekolah ini masih 

menunjukkan beberapa guru yang belum 

memiliki kemampuan sebagaimana 

mestinya seorang guru. Sehingga saya 

menyatakan bahwa sikap profesional guru 

di sekolah ini masih terbilang kurang, meski 

beberapa mereka telah memiliki tanggung 

jawab yang penuh dengan  pekerjaanya 

namun masih belum cukup untuk 

menyatakan secara keseluruhan bahwa guru 
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di SDN 043 Kebundalam sudal memiliki 

kemampuan profesional yang tinggi. 

4 Bagaimana kemampuan guru 

dalam menerapkan strategi 

pembelajaran yang mendidik? 

Kemampuan guru dalam menerapkan 

strategi pembelajaran yang mendidik 

dengan cara melakukan pembiasaan-

pembiasaan dan menjadi contoh yang dapat 

diteladani oleh peserta didik. Menjunjung 

tinggi pembelajaran yang mendidik agar 

menjadikan peserta didik memiliki karakter 

yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 

5 Bagaimana sikap guru saat 

berada di dalam kelas 

Sikap guru saat berada di dalam kelas 

berusah menjadi pribadi yang disukai oleh 

peserta didik dan mampu membuat suasana 

yang nyaman di dalam kelas. Membuat 

peserta didik nyaman selama proses 

pembelajaran berlangsung mampu membuat 

peserta didik menerima pembelajaran 

dengan baik. Sikap guru saat berada di 

dalam kelas juga mampu membangun 

kedekatan dengan peserta didik. 

6 Bagaimana hubungan 

kedekatan guru dengan peserta 

didik? 

Tidak semua guru memiliki kedekatan yang 

sama dengan peserta didik, namun sebisa 

mungkin guru selalu memberikan pelayanan 

yang baik kepada peserta didik baik itu di 
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dalam kelas atau di luar kelas. Misalanya 

ketika ada peserta didik yang datang 

melapor ke kantor bahwa salah satu 

temannya menangis karena suatu hal maka 

guru yang menerima aduan peserta didiknya 

langsung merespon hal tersebut. 

7 Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara guru dengan guru 

lainnya? 

Hubungan antara guru dengan guru lainnya 

di sekolah ini sagat terjlain begitu baik dan 

kompak yang dapat dilihat pada saat ada 

kegiatan di sekolah. Semua guru 

bekerjasama untuk menjadikan kegiatan 

tersebut berjalan dengan sukses. 

Komunikasi antara guru dengan guru 

lainnya juga dapat dilihat ketika mereka 

berkumpul di ruang guru saat jam istirahat 

tiba. Menceritakan segala hal yang 

berhubungan dengan sekolah dan peserta 

didik, bahkan saya sebagai Kepala Sekolah 

juga terkadang ikut dalam perbincangan 

mereka. Hal lainnya juga dilihat pada guru 

yang peka ketika guru lainnya mengalami 

kesulitan dan bersedia membantu, seperti 

misalnya pada penginputan nilai e-rapport 

sebagian guru mengetahui sistemnya dan 



137 
 

 

sebagiannya lagi tidak, sehingga mereka 

akan saling menolong agar penginputan 

nilai peserta didik dapat selesai dengan tepat 

waktu. 

8 Bagaimana hubungan antara 

guru dengan orang tua peserta 

didik dan masyarakat setempat 

di lingkungan sekolah? 

Orang tua peserta didik dan masyarakat 

yang berada di sekitar lingkungan sekolah 

menjalin hubungan yang baik dengan guru 

di sekolah ini. Sering kali orang tua peserta 

didik ketika datang ke sekolah saya dengan 

guru lainnya sangat melayani orang tua 

peserta didik tersebut. Sering kali 

masyarakat setempat mengirim makanan ke 

sekolah untuk dinikmati oleh para guru di 

sekolah. Saat bertemu dijalanpun antara 

guru dengan masyarakat setempat saling 

menegur sapa dan saling menukar senyum. 

9 Kapan kurikulum 2013 mulai 

diterapkan di SDN 043 

Kebundalam? 

Awal penerapan kurikulum 2013 di SDN 

043 Kebundalam pada tahun ajaran 

2017/2018 yang diterapkan secara bertahap. 

Awalnya hanya pada kelas III-VI sedangkan 

kelas I-III belum menerapkan kurikulum 

2013 karena guru masih melakukan 

penyesuaian terhadap kurikulum baru yang 

membuat akan sulit jika kelas I-III juga 
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melaksanakan. Namun ditahun ajaran 

2019/2020 kurikulum 2013 telah diterapkan 

secara menyeluruh ditiap kelas. 

10 Bagaimana persiapan guru saat 

akan menerapkan kurikulum 

2013 pada proses 

pembelajaran? 

Guru-guru di sekolah ini telah mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan oleh LPMP 

untuk mendapatkan pedoman dalam 

menerapkan kurikulum 2013 di setiap 

proses pembelajaran, hampir semua guru 

baik itu wali kelas ataupun guru mata 

pelajaran mengikuti pelatihan kurikulum 

2013. Pelatihan ini dilakukan pada tahun 

2017 dan sebagai Kepala Sekolah juga 

terlibat dalam pelatihan tersebut. 

11 Bagaimana pendapat bapak 

terhadap pembiasaan yang 

dilakukan guru untuk 

membentuk karakter religius 

pada peserta didik? 

Hal tersebut telah lama menjadi kebiasaan 

bagi para murid bahkan hal ini tidak pernah 

dilakukan dalam kegiatan pembiasaan di 

sekolah. Sikap seperti ini bisa saja datang 

dari rumah mereka yang dibiasakan untuk 

selalu salim kepada guru atau orang yang 

lebih tua karena nyatanya tidak semua 

peserta didik melakukan ini. Keadaan 

lingkungan yang mendukung untuk selalau 

melakukan kebiasaan tersebut menjadi salah 
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satu faktor kebiasaan itu terjadi sampai saat 

ini. 

12 Bagaimana sikap bapak dalam 

menyikapi karakter kurang 

disiplinnya peserta didik? 

Telah saya sampaikan kepada seluruh wali 

kelas untuk tidak terlalu keras kepada 

peserta didik. Namuji jika telah melanggar 

aturan sebanya 2 atau 3 kali baiknya 

diberikan peringatan dan hukuman yang 

tidak memberatkan agar adanya sedikit efek 

jera dari peserta didik. Jika dengan cara 

tersebut masih melakukan pelanggaran yang 

sama sebagai Kepala Sekolah akan 

menyampaikan sikap anak tersebut kepada 

orang tuanya agar jika hukuman dari 

sekolah tidak mampu menyadarkannya 

maka semoga hukuman dari orang tuanya 

mampu menimbulkan efek jera 

terhadapnya. 
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Instrumen Wawancara Dengan Beberapa Guru 

 

No Pertanyaan  Jawaban 

1 Bagaimana guru dalam 

menerapkan karakter religius 

pada anak? 

(Pertanyaan dijawab oleh guru 

mata pelajara PAI) 

Salah satu cara yang dibiasakan kepada 

peserta didik di setiap harinya baik itu 

sedang tidak belajar agama bahwa setiap 

ingin memulai kelas harus diawali dengan 

pembacaan doa dan juga diakhiri dengan 

doa. Artinya adalah setiap kelas akan 

melaksanakan kebiasaan tersebut saebelum 

dan sesudah belajar dan hal ini berlangsung 

sampai pada saat ini bahwa dari kelas I-VI 

sebelum dan sesudah belajar akan membaca 

doa dan terkadang terdapat beberap guru 

yang menambahkan bacaan surah-surah 

pendek 

2 Pembiasaan bagaimana yang 

dilakukan untuk dapat 

membentuk karakter religius 

pada peserta didik? 

(Pertanyaan dijawab oleh guru 

mata pelajara PAI) 

pembiasaan yang baru dimulai untuk 

dikerjakan dari kelas I-VI adalah latihan 

shalat dengan alasan agar perlahan-lahan 

peserta didik akan mengetahui bacaan-

bacaan dalam setiap shalat serta mengetahui 

gerakan-gerakan yang benar dalam shalat 

karena awal pembiasaan ini saya 

mengetahui bahwa masih ada peserta didik 
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yang masih salah dalam hal gerakan 

shalatnya, sehingga latihan shalat ini 

bertujuan untuk lebih membuat peserta didik 

untuk memperbaiki setiap gerakan dalam 

shalatnya. Selain memberikan pembiasaan 

kegiatan shalat kepada peserta didik, saya 

juga membuat program belajar mengaji 

yang dilakukan setiap hari jumal oleh semua 

peserta didik dengan di bantu oleh guru-

guru lain karena waktu pengerjaan kegiatan 

ini ada di Jumat pagi sebelum peserta didik 

memulai jam pelajaran di dalam kelas. 

Dengan kegiatan ini saya akan mengetahui 

peserta didik yang sudah bisa dan belum 

bisa membaca al-Quran sehingga dapat 

ditindak lanjuti. 

 

3 Kegiatan apa yang dilakukan 

guru untuk membentuk karakter 

religius peserta didik? 

(Pertanyaan dijawab oleh guru 

wali kelas IV) 

Kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses 

pembelajaran dalam penguatan karakter 

religius peserta didik adalah sesudah belajar 

di jam terakhir sebelum pulang, biasanya 

saya memberikan kuis kepada peserta didik 

sebagai syarat untuk bisa segera pulang. 

Kuisnya bisa dalam bentuk menyebutkan 
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nama-nama nabi. Menyambung ayat, dan 

menebak nama-nama nabi yang sesuai 

dengan tugasnya. 

4 Kegiatan apa yang dilakukan 

guru untuk membentuk karakter 

religius peserta didik? 

(Pertanyaan dijawab oleh guru 

wali kelas I) 

Setiap proses pembelajaran saya selalu 

menerapkan untuk pentingnya hormat 

kepada semua guru dan orang yang lebih 

tua. Karena hormat dan patuh kepada orang 

lebih tua merupakan salah satu hukum wajib 

yang harus dipatuhi agar mampu bersikap 

ketika bertemu dengan guru ketika berada di 

luar lingkungan sekolah. 

4 Bagaimana karakter 

kedisiplinan pada peserta 

didik? 

(pertanyaan dijawab oleh 

bapak wali kelas III 

Peserta didik masih kurang dalam sikap 

disiplin kepada tugas yang diberikan. 

Beberapa peserta didik sering kali tidak 

mengumpulkan tugas tepat pada waktunya 

dengan menggunakan berbagai alasan. 

Sebagai guru yang dilakukan adalah selalu 

mengingatkan bahwa mengumpulkan tugas 

sesuai dengan waktu yang ditetapkannya 

5 Bagaimana karakter 

kedisiplinan pada peserta 

didik? 

(pertanyaan dijawab oleh wali 

kelas VI 

Beberapa peserta didik selalu terlambat 

masuk ke dalam kelas karena saat sebelum 

bel masuk berbunyi mereka bermain jauh 

dari lingkungan sekolah dan mengakibatkan 

mereka terlambat masuk ke dalam kelas. 
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6 Bagaimana guru menerapkan 

karakter peduli sosial pada 

peserta didik? 

(Pertanyaan dijawab oleh wali 

kelas II) 

Kegiatan peduli sosial diajarkan kepada 

peserta didik dengan cara menjadi contoh 

dan melakukan pembiasaan untuk selalu 

peka terhadap orang-orang yang 

memerlukan bantuan dengan harapan bahwa 

cara itu akan membuat kepekaan peserta 

didik muncul untuk membantu seseorang 

yang memerlukan bantuan baik itu teman 

ataupun guru di sekolah. 

7 Pembiasaan bagaiaman yang 

dilakukan guru dalam 

membentuk karakter peduli 

sosial peserta didik? 

(Pertanyaan dijawab oleh wali 

kelas IV) 

Membuat jadwal piket harian untuk 

menciptakan sikap kerja sama peserta didik 

dengan teman-temannya. Dari jadwal piket 

yang dibuat, setiap pagi peserta didik dari 

kelas I-VI akan sibuk melakukan kegiatan 

membersihkan baik di luar kelas ataupun di 

dalam kelas. Kegiatan ini terjadi karena ada 

kepekaan peserta didik terhadap jadwal 

yang diberikan kepadanya dan tentang 

kebersihan lingkungan harus senantiasa 

dijaga. Setiap pagi tidak hanya akan ada 

peserta didik yang terlihat memegang alat-

alat kebersihan, tapi juga guru selaku wali 

kelas juga terlibat dengan tujuan agar 

menjadi contoh bagi yang melihat 

 



144 
 

 

INSTRUMEN PENILAIAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP 

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU 

 

 

NO 
KOMPONEN 

PENILAIAN 
0 1 2 3 4 5 6 DESKRIPSI 

1 
Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spritual, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual 

 

a. Memahami karakteritistik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spritual, 

dan latar belakang sosial 

budaya 

     ✓   

 

b. Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

     ✓   

 

c. Mengidentifikasi bekal 

ajar awal peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

    ✓    

 
d. Mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta 
   ✓     

Rendah 1 2 3 4 5 6 Tinggi 
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didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

2 
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik 

 

a. Memahami berbagai toeri 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu 

     ✓   

 

b. Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu 

    ✓    

3 
Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

 

a. Memahami prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum 

     ✓   

 
b. Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 
    ✓    

 
c. Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai dengan 
    ✓    
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tujuan pembelajaran yang 

diampu 

 

d. Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait dengan pengalaman 

dan tujuan belajar 

    ✓    

 

e. Menata materi 

pembelajaran secara benar 

sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

    ✓    

 

f. Mengembangkan 

indikator dan instrumen 

penilaian 

    ✓    

4 Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 

 

a. Memahami prinsip-

prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik 

     ✓   

 

b. Mengembangkan 

komponen-komponen 

rancangan pembelajaran  

    ✓    

 
c. Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap  
    ✓    
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d. Melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik 
     ✓   

 

e. Menggunakan 

media/sumber pembelajaran 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu 

    ✓    

 

f. Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

    ✓    

5 
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran  

 

a. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

    ✓    

6 
Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki 

 

a. Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

    ✓    
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mencapai prestasi secara 

optimal 

 

b. Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik termasuk 

kreativitasnya 

     ✓   

7 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 

 

a. Memahami berbagai 

strategi berkomunikasi yang 

efektif, empatik, dan santun 

secara lisan, tulisan, dan 

bentuk lain 

     ✓   

 

b. Secara efektif, empati, dan 

santun dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi kegiatan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

     ✓   

8 Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

 

a. Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

    ✓    
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dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

 

b. Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

    ✓    

 

c. Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

    ✓    

 

d. Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

    ✓    

 

e. Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

    ✓    

 

f. Menganalisis hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai tujuan 

    ✓    
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g. Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar 
    ✓    

9 
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran 

 

a. Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

    ✓    

 

b. Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

    ✓    

 

c. Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepetingan  

   ✓     

 

d. Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kulitas 

pembelajaran 

    ✓    

10 Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran 
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a. Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

     ✓   

 

b. Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan 

pembelajaran dengan mata 

pelajaran yang diampu 

     ✓   

 

c. Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

   ✓     

 Jumlah Nilai yang Diperoleh Cukup  
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INSTRUMEN PENILAIAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP 

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU 

 

 

NO Komponen Penilaian 0 1 2 3 4 5 6 Deskripsi 

1 Perencanaan pembelajaran 

A Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dan RPP sesuai dengan 

kurikulum/silabus dan memperhatikan karakteristik peserta didik 

 a. Tujuan pembelajaran 

dirumuskan dan 

dikembangkan berdasarkan 

SK/KD yang akan di capai 

    ✓    

 b. Tujuan pembelajaran 

memuat gambaran yang 

dapat dicapai oleh peserta 

didik sesuai dengan 

kebutuhan belajarnya 

    ✓    

 c. Tujuan pembelajaran 

disesuaikan dengan 

kebutuhan belajar peserta 

didik 

    ✓    

B Guru menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual, dan 

mutakhir 

Rendah 1 2 3 4 5 6 Tinggi 
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 a. Bahan ajar yang disusun 

dari yang sederhana ke 

kompeleks, mudah ke sulit 

atau konkret ke abstrak sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

    ✓    

 b. Keluasan dan kedalaman 

bahan ajar disusun dengan 

memperhatikan potensi 

peserta didik 

    ✓    

 c. Bahan ajar dirancang 

sesuai dengan konteks 

kehidupan dan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

    ✓    

 d. Bahan ajar dirancang 

dengan menggunakan 

sumber yang bervariasi 

    ✓    

C Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif 

 a. Strategi, pendekatan, dan 

metode pembelajaran relevan 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai harus dikuasai oleh 

peserta didik 

    ✓    
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 b. Strategi dan metode 

pembelajaran yang dipilih 

dapat memudahkan 

pemahaman peserta didik 

    ✓    

 c. Strategi dan metode 

pembelajaran yang dipilih 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif, 

efektif, dan psikomotor 

peserta didik 

    ✓    

 d. Setiap tahapan 

pembelajaran diberi alokasi 

waktu secara profesional 

dengan memperhatikan 

tingkat kompleksitas materi 

dan kebutuhan belajar peserta 

didik 

   ✓     

D Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi dan strategi pembelajaran 

 a. Sumber belajar/media 

pembelajaran yang dipilih 

dapat dipakai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

    ✓    
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 b. Sumber belajar/media 

pembelajaran yang dipilih 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif, 

afektif, dan psikomotor 

peserta didik 

    ✓    

2 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif 

A Guru memulai pembelajaran dengan efektif 

 a. Melakukan apersepsi    ✓     

 b. Menyampaiakan 

kompetensi yang akan 

dicapai dalam rencana 

kegiatan 

    ✓    

B Guru menguasai materi pembelajaran 

 a. Kemampuan 

menyesuaikan materi dengan 

tujuan pembelajaran 

   ✓     

 b. Kemampuan mengaitkan 

materi dengan pengetahuan 

lain yang relevan, 

perkembangan iptek, dan 

kehidupan nyata 

   ✓     
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 c. Tingkat ketepatan 

pembahasan dengan materi 

pembelajaran 

   ✓     

 d. Kemampuan menyajikan 

materi secara sistematis 

    ✓    

C Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran yang efektif 

 a. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai 

    ✓    

 b. Melaksanakan 

pembelajaran secara runtut 

    ✓    

 c. Menguasai kelas     ✓    

 d. Melaksanakan 

pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 

    ✓    

 e. Melaksanakan 

pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 

     ✓   

 f. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang 

direncanakan 

   ✓     
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D Guru memanfaatkan sumber belajar/media dalam pembelajaran 

 a. Menumbuhkan partisipasi 

aktif siswa melalui interaksi 

guru, siswa, sumber belajar 

    ✓    

 b. Merespon positif 

partisipasi siswa 

     ✓   

 c. Menunjukkan sikap 

terbuka terhadap respon 

siswa 

     ✓   

 d. Menunjukkan hubungan 

antar pribadi yang kondusif 

     ✓   

 e. Menumbuhkan keceriaan 

dan antusisme siswa dalam 

belajar 

    ✓    

E Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran 

 a. Menggunakan bahasa lisan 

secara jelas dan lancar 

    ✓    

 b. Menggunakan bahasa tulis 

yang baik dan benar 

    ✓    

 c. Menyampaikan pesan 

dengan gaya yang sesuai 

    ✓    

F Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif 
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 a. Melakukan refleksi atau 

membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

   ✓     

 b. Melaksanakan tindak 

lanjut dengan memberikan 

arahan atau kegiatan sebagai 

bagian dari remedi 

    ✓    

3 Penilaian Pembelajaran 

A Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan 

keberhasilan belajar peserta didik 

 a. Kesesuaian teknik dan 

jenis penilaian (tes lisan, 

tertulis, perbuatan) sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

    ✓    

 b. Alat tes dirancang untuk 

dapat mengukur kemajuan 

belajar peserta didik dari 

aspek kognitif, efektif, dan 

psikomotorik 

    ✓    

 c. Rancangan penilaian 

portofolio peserta didik 

minimal 1 kali per semester 

   ✓     

 d. Hasil analisis penilaian 

sebelumnya (UH, UAS, UN) 

   ✓     
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digunakan untuk keperluan 

program perbaikan 

B Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk 

memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai 

kompetensi tertentu 

 a. Menggunakan teknik 

penilaian otentik 

   ✓     

 b. Menggunakan teknik 

penilaian yang disusun untuk 

mengukur hasil belajar 

peserta didik dalam aspek 

kognitif, afektif, dan 

psikomotor 

   ✓     

 c. Menerapkan penilaian 

portofolio dalam bentuk 

berbagai tugas terstruktur 

   ✓     

 d. Menggunakan alat 

penilaian yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

materi ajar 

   ✓     

C Guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan 

balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan 

penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya 
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 a. Menggunakan hasil 

penialaian untuk 

menyempurnakan rancangan 

atau pelaksanaan 

pembelajaran 

   ✓     

 b. Melaporkan kemajuan dan 

hasil belajar peserta didik 

kepada orang tua, teman 

guru, dan bagi peserta didik 

sebagai refeleksi belajarnya 

   ✓     

 c. Memanfaatkan hasil 

penilaian secara efektif untuk 

mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, tantangan dan 

masalah potensial untuk 

peningkatan keprofesian 

dalam menunjang 

pembelajaran 

   ✓     

 Jumalah Nilai Yang Diperoleh Cukup  
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INSTRUMEN PENILAIAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP 

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU 

 

 

No Komponen Penilaian 0 1 2 3 4 5 6 Deskripsi 

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

nasional Indonesia 

 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 norma sosial 

yang berlaku dalam 

masyarakat serta 

kebudayaan nasional 

Indonesia yang beragam 

      ✓  

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

teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

 a. Berperilaku Jujur, tegas, 

dan manusiawi 

     ✓   

Rendah 1 2 3 4 5 6 Tinggi 
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 b. Berperilaku yang 

mencerminkan ketakwaan 

dan akhlak mulia 

      ✓  

 c. Berperilaku yang dapat 

diteladani oleh peserta didik 

dan anggota masyarakat di 

sekitarnya 

      ✓  

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

beribawa 

 a. Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

mantap dan stabil 

     ✓   

 b. Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

dewasa, arif, dan beribawa 

      ✓  

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

menjadi guru, dan rasa percaya diri 

 a. Menunjukkan etos kerja 

dan tanggung jawab yang 

tinggi 

     ✓   

 b. Bangga menjadi guru dan 

percaya pada diri sendiri 

      ✓  

 c. Bekerja mandiri secara 

profesional 

   ✓     
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5 Menjunjung tinggi kode etik profesi guru 

 a. Memahami kode etik  

profesi guru 

     ✓   

 b. Menerapkan kode etik 

profesi guru 

     ✓   

 c. Berperilaku sesuai 

dengan kode etik profesi 

guru 

     ✓   

 Jumlah Nilai yang Diperoleh Sangat Baik 
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INSTRUMEN PENILAIAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP 

KOMPETENSI SOSIAL GURU 

 

 

No Komponen Penilaian 0 1 2 3 4 5 6 Deskripsi 

1 Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi 

 a. Bersikap inkulusif dan 

objektif terhadap peserta 

didik, teman sejawat, dan 

lingkungan sekitar dalam 

melaksanakan 

pembelajaran 

      ✓  

 b. 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 dan ekonomi. 

      ✓  

 Jumlah Nilai Yang Diperoleh Sangat Baik 

Rendah 1 2 3 4 5 6 Tinggi 
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INSTRUMEN PENILAIAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP GURU YANG 

MENERAPKAN KURIKULUM 2013 

 

 

NO 
KOMPONEN 

PENILAIAN 
0 1 2 3 4 5 6 DESKRIPSI 

1 Kegiatan Pendahuluan  

 
a. Melakukan apersepsi dan 

motivasi 
     ✓   

 

b. Menyiapkan fisik dan 

psikis peserta dalam 

mengawali kegiatan 

pembelajaran 

     ✓   

 

c. Mengajukan pertanyaan 

yang ada keterkaitan 

dengan tema yang 

dibelajarkan 

     ✓   

 

d. Menyampaikan KD, 

Tema, Tujuan Pembelajaran, 

dan rubrik penilaian 

      ✓  

2 Guru Menguasai Materi Yang Diajarkan 

 

a. Kemampuan 

menyesuaikan materi dengan 

tujuan pembelajaran. 

      ✓  

Rendah 1 2 3 4 5 6 Tinggi 
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b. Kemampuan mengaitkan 

materi dengan pengetahuan 

lain yang diintegrasikan 

secara relvan dengan 

perkembangan iptek dan 

kehidupan nyata. 

     ✓   

 

c. Menyajikan materi dalam 

tema secara sistematis dan 

gradasi (dari mudah ke sulit 

dan dari konkrit ke abstrak) 

      ✓  

3 Guru menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik 

 

a. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi yang 

akan dicapai 

      ✓  

 
b. Melakukan pembelajaran 

secara urut 
      ✓  

 
c. Menguasai kelas dengan 

baik 
      ✓  

 

d. Melaksanakan 

pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 

      ✓  
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e. Melaksanakan 

pembelajaran kebiasaan 

positif (nurturant effect) 

      ✓  

 

f. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu yang 

direncanakan 

     ✓   

 

g. Guru memberikan 

layanan atau fasilitasi 

terhadap kesulitan belajar 

peserta didik 

     ✓   

4 Guru menerapkan pendekatan saintifik 

 

a. Menyajikan topik atau 

materi yang mendorong 

peserta didik melakukan 

kegiatan 

     ✓   

 
b. Memancing peserta didik 

untuk bertanya 
     ✓   

 

c. Menyajikan kegiatan yang 

mendorong peserta didik 

untuk mengumpulkan 

informasi 

     ✓   

 
d. Menyajikan kegiatan 

yang mendorong peserta  
     ✓   
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didik untuk 

mengasosiasikan/mengolah 

informasi 

 

e. Menyajikan kegiatan 

yang mendorong peserta 

didik untuk 

mengomunikasikan hasil 

secara lisan ataupun 

tertulis 

     ✓   

5 Guru melaksanakan penilaian autentik 

 

a. Mengamati sikap dan 

perilaku peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran 

      ✓  

 

b. Melakukan penilaian 

keterampilan peserta didik 

dalam melakukan aktivitas 

individu atau kelompok 

      ✓  

 

c. Mendokumentasikan hasil 

pengamatan sikap perilaku 

dan keterampilan peserta 

didik 

     ✓   

 

d. Guru memberi umpan 

baik atas pekerjaan peserta 

didik 

      ✓  
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6 Guru Memanfaatkan sumber belajar atau media pembelajaran  

 

a. Menunjukkan 

keterampilan dalam 

pemanfaatan sumber belajar 

     ✓   

 

b. Menunjukkan 

keterampilan dalam 

penggunaan media 

pembelajaran 

     ✓   

 
c. Menghasilkan media 

pembelajaran yang menarik 
     ✓   

 

e. Melibatkan peserta didik 

dalam pemanfaatan media 

pembelajaran 

     ✓   

7 Guru memicu keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran 

 

a. Menumbuhkan partisipasi 

aktif peserta didik dengan 

interaksi guru, peserta didik 

dan sumber belajar 

     ✓   

 
b. Merespon positif 

partisipasi peserta didik 
      ✓  

 

c. Menunjukkan sikap 

terbuka terhadap respon 

peserta didik 

     ✓   
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d. Menunjukkan hubungan 

pribadi yang kondusif 
      ✓  

 

e. Menumbuhkan keceriaan 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

      ✓  

8 Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran 

 
a. Menggunakan bahasa 

lisan secara jelas dan lancar 
     ✓   

 
b. Menggunakan bahasa tulis 

yang benar 
      ✓  

 
c. Menyampaikan pesan dan 

gaya yang sesuai 
     ✓   

9 Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif 

 

a. Melakukan refleksi 

dengan melibatkan peserta 

didik 

      ✓  

 

b. Melaksanakan tindak 

lanjut dengan memberikan 

arahan  

     ✓   

 c. Pemberian tugas       ✓   

10 
Penerapan protokol 

kesehatan 
      ✓  

 Jumlah Nilai Yang Diperoleh Sangat Baik 
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Lampiran 2 Foto-foto di Lapangan  

 

nniiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Sekolah Tampak Depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 043 Kebundalam  
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Wawancara dengan Beberapa Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah dan Peserta Didik sedang Membersihkan Taman Sekolah  
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Wawancara dengan Wali Kelas I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
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