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ABSTRAK 

Nama   : Andi Nurfitrianti Makmur 

NIM   : 20100120031  

Jurusan   : Pendidikan Agama Islam  

Judul        : Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru PAI Terhadap 

                              Karakter Religius Peserta Didik Kelas VIII di SMPN 3 

                              Sungguminasa 

 

Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Kompetensi 
Kepribadian Guru PAI Terhadap Karakter Religius Peserta Didik Kelas VIII 
di SMPN 3 Sungguminasa : adapun yang dimaksud dengan Kompetensi 
kepribadian merupakan modal dasar seorang guru dalam menjalankan 
tugasnya secara profesional yang berkaitan dengan bagaimana seorang 
guru mempunyai nilai-nilai karakter yang baik yang tercermin dalam 
perilaku sehari-hari. Sedangkan Karakter religius merupakan sikap dan 
perilaku yang dekat dengan hal-hal spiritual. Menganalisis Pengaruh 
perbandingan kepribadian guru PAI terhadap karakter religius peserta 
didik di SMPN 3  Sungguminasa. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian  ex post facto. Responden pada penelitian ini adalah peserta didik 
di SMPN 3 Sungguminasa yang berjumlah 33 orang, dan sampelnya yaitu 
Seluruh peserta didik. Dimana pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan instrumen angket yang dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif dan inferensial.  

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dapat disimpulkan 
bahwa: 20 orang responden pada kategori tinggi dengan presentasi 60,61%. 
Sedangkan karakter religius peserta didik di smpn 3 sungguminasa 17 
orang responden pada kategori tinggi dengan presentasi 51,51%. Dari hasil 
perhitungan diperoleh (thitung) = 4.969 sementara (ttabel)) = 1.669 untuk taraf 
signifikansi 0,05% karena thitung lebih besar dari t tabel Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti Ada pengaruh 
variabel kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam (X) dengan 
variabel karakter religius peserta didik (Y). 

Implikasi penelitian kompetensi kepribadian guru PAI dapat 
memiliki implikasi positif terhadap karakter religius peserta didik. Guru 
yang memiliki keahlian dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan 
pembelajaran dapat memberikan contoh kepribadian yang mendukung 
pengembangan karakter religius. Hal ini dapat mempengaruhi sikap, nilai, 
dan perilaku peserta didik dalam konteks keagamaan.



 

1 
   

BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Guru mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan. Peran 

guru akan tetap diperlukan, walau dengan perkembangan zaman dan 

teknologi yang semakin maju. Teknologi memang memudahkan segala 

urusan manusia, tetapi tidak mungkin dapat menggantikan peranguru. 

Zaman terus berubah dan berkembang, hal ini juga akan mempengaruhi 

dunia pendidikan yang akan berkembang sesuai dinamika peradaban 

manusia. Pendidikan dimasa lalu dan cara guru mengajar akan sangat 

berbeda dengan masa sekarang. Karena itu seorang guru juga harus bisa 

mengikuti perubahan tersebut dan menyesuaikan diri agar tidak ketinggalan 

zaman. Untuk menjadi   guru   yang   sekaligus   berperan   sebagai   

pembimbing   siswa,   harus   menampilkan karakteristik kreatif dan inovatif 

dengan berbagai pembaharuan baik dalam kurikulum, strategi dan metode 

serta media dan teknologi baru yang lebih bermakna, bermanfaat dan 

berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. 1 

Seorang guru adalah satu faktor penting untuk tercapainya 

keberhasilan di dunia pendidikan. Guru menjadi pribadi yang penting 

terhadap pribadi peserta didiknya. Guru yang ideal adalah guru yang mampu 

menjadi panutan serta memberi keteladanan.2 Guru memiliki kedudukan 

yang tinggi di hadapan peserta didik. Guru bukanlah sosok yang sekedar 

bertugas mengajarkan ataupun menyampaikan berbagai teori bidang ilmu 

pengetahuan, namun sosoknya juga jadi teladan setiap peserta didiknya. Apa 

                                                         
1 Mauladani, Yuza Hauda. "Menjadi Guru Kreatif, Inovatif Dan Inspiratif." (2021). 

(Bandung: Pustaka Setia, 2021). 
2Imam Musbikin, "Guru Yang Menakjubkan" (Yogyakarta: Buku Biru, 2018),h. 75-76. 



 

 
 

yang diucapkan dan dilakukan guru senantiasa akan diikuti dan diteladani. 

Wajar apabila baik dan buruknya sesuatu dalam pandangan guru akan 

menjadi rujukan bagi peserta didik. Dengan begitu, sebaiknya guru berbicara 

dan berperilaku baik, oleh karenanya diharapkan peserta didik dapat 

mencontoh hal-hal baik dari sang guru. 

Guru sebagai sosok yang dijadikan teladan bagi peserta didiknya, 

memiliki tanggung jawab yang besar. Choiron mengatakan bahwa sejatinya 

tanggung jawab seorang guru sangatlah besar dalam pembentukan karakter 

manusia. Karakter seorang guru berkontribusi paling besar dalam 

pembentukan karakter peserta didik, karena peran  seorang guru hampir 

sama bahkan lebih besar dari peran orang tua kepada anaknya.3 Di sini peran 

guru tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran, 

namun juga aktif berperan dalam proses membangun karakter peserta didik. 

Sebagaimana sosok seorang guru yang dipandang paling tahu dan sosok yang 

dijadikan panutan oleh peserta didik. 

Besarnya tanggung jawab yang diamanahkan kepada seorang guru, 

mengharuskan guru menguasai kompetensi untuk menunjang 

keberhasilannya sebagai seorang guru. Sebagaimana yang telah ditentukan 

oleh pemerintah, kompetensi guru dibagi menjadi empat bagian yang saling 

terhubung satu dengan yang lainya. Adapun kompetensi-kompetensi 

tersebut adalah, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, dan 

relationship.4 Guru diharapkan dapat memenuhi keempat Kompetensi yang 

telah ditentukan, sehingga kompetensi yang dikuasainya dapat menunjang 

                                                         
3Choiron, "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Psikologi Islam" (Yogyakarta: Idea 

Press, 2019). 
4Jejen Musfah, "Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar 

Teori Dan Praktek" (Jakarta: Kencana Prernada Media Group, 2021),h. 30. 



 

 
 

guru secara profesional dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi 

kepribadian merupakan kompetensi penting bagi guru yang harus dikuasai 

selain tiga kompetensi lainya, seperti kompetensi pedagogik, profesional dan 

sosial. Penguasaan kompetensi kepribadian seorang guru memiliki arti 

penting dalam membangun hubungan positif antara guru yang bersangkutan 

dengan peserta didik yang diajarnya. Kepribadian sosok guru dapat 

memberikan dampak positif ataupun negatif, dampak yang ditimbulkan 

tergantung dari kepribadian yang ditampilkan oleh guru. Peserta didik 

menjadi baik atau tidaknya, karena kepribadian yang ditampilkan guru ini 

menjadi sebuah contoh dari sosok seorang guru pada peserta didiknya. 

 
Oleh karena itu lingkungan memiliki posisi yang sangat berpengaruh 

terhadap karakter seseorang meskipun pada dasarnya tiap individu sudah 

memiliki bakat dasar sejak lahir, tetapi dalam perkembangan manusia 

pengaruh faktor lingkungan tidak dapat diabaikan oleh lembaga pendidikan 

yang merupakan wadah terencana dengan baik, diharapkan pula mampu    

mempersiapkan seluruh insan pekerja keras yang memiliki potensi 

perkembangan.  

Program kerja dan usaha yang dijalankan dalam rangka penanaman 

nilai-nilai karakter peserta didik akan mengalami kesulitan jika gurunya 

tidak memiliki kepribadian yang baik terlebih dahulu. Pada dasarnya, inti 

pendidikan adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku dalam diri 

peserta didik dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh dalam aktivitas 

pembelajaran sehari-hari dengan guru gurunya. 5 Oleh sebab itu, guru sudah 

                                                         
5Hamzah B.Uno, "Profesi Kependidikan Problema, Solusi, Dan Reformasi Pendidikan Di 

Indonesia",  (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 17. 



 

 
 

seharusnya memiliki pribadi baik. Guru akan mampu merubah perilaku 

peserta didik  menjadi baik, apabila guru tersebut telah mencerminkan 

pribadi yang baik terlebih dahulu. Karakter ataupun kepribadian yang baik 

dari guru akan melahirkan karakter baik pada diri peserta didik.sebagaimana 

firman Allah dalam QS At-Tahrim/66: 6 

 
 
قىُْدهَُا الٌهاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَا هَلٰ ًْفسَُكُنْ وَاهَْلِيْكُنْ ًاَرًا وه ا اَ ىِٕكَكَت  يٰٰٓايَُّهَا الهذِيْيَ اٰهٌَىُْا قىُْٰٓ

َ هَآٰ اهََزَهنُْ وَيفَْعلَىُْىَ هَا يؤُْهَزُوْىَ   ٦غِلَاظ  شِداَد  لَّه يعَْصُىْىَ الِلّه

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.6 

 Penafsiran Ibnu Katsir:“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka.” Yaitu kamu perintahkan dirimu dan 

keluargamu yang terdiri dari isrti, anak, saudara, kerabat, pembantu 

perempuan dan pembantu laki-laki untuk taat kepada Allah. Dan kamu larang 

dirimu beserta semua orang yang berada dibawah tanggung jawabmu untuk 

untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kamu ajari dan didik 

mereka serta pimpin mereka dengan perintah Allah, kamu perintahkan 

mereka untuk melaksanakannya dan kamu bantu mereka untuk 

merealisasikannya. Bila kamu melihat ada orang yang berbuat maksiat maka 

cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu 

mengajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala 

sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah SWT kepada mereka.7 

                                                         
6Kementerian Agama RI, "Al-Qur’an Dan Terjemah" (Bandung: Syamil Quran, 2020), 

h. 543. 
7Kurnia Sari Ningrum, Abnisa, Almaydza Pratama. "Konsep Pendidik dan Peserta 

Didik Dalam Perspektif Al-Qur’an." Jurnal Asy-Syukriyyah 18.1 (2017): 67-81. 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null


 

 
 

Adapun hadits yang berkaitan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu 

diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 كُلُّ هَىْلىُدٍ يىُلدَُ عَلىَ الفِْطْزَةِ 

Artinya: 
 

 “Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Permasalahan karakter yang semakin meningkat membuat 

pendidikan menjadi sorotan saat ini. Melalui pendidikan seharusnya dapat 

membantu pembentukan karakter peserta didik yang baik, namun 

permasalahan karakter ini juga terjadi dikalangan peserta didik dan 

lingkungan sekolah. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridha 

menjelaskan, bahwa masih sering ditemui peserta didik yang melanggar 

peraturan sekolah dan melakukan perbuatan yang menyimpang. Peserta 

didik masih sering menyontek saat mengerjakan tugas dan ulangan, 

mengucapkan perkataan yang tidak pantas kepada guru dan temanya, 

terlambat datang ke kelas ketika jam pelajaran telah dimulai, tidak berani 

bertanggung jawab atas kesalahannya kepada orang lain dan membuat 

kegaduhan di kelas. Berbagai kasus yang terjadi menjadi sebuah pertanda 

jika dalam hal ini peserta didik cenderung memiliki karakter yang masih 

kurang baik.8 Dari hal tersebut, sekolah harus sebisa mungkin membuat 

kebijakan ataupun budaya yang membiasakan peserta didik terbiasa berbuat 

baik. Guru senantiasa berlaku dan bersikap baik yang dapat dijadikan 

teladan. Oleh karenanya, guru sebagai pihak yang berperan membentuk 

karakter peserta didik menjadi baik, sudah seharusnya menguasai 

kompetensi kepribadian yang baik. 

                                                         
8Ceni Eka Putri Wulandari, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Program 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup" , (2023), h. 70. 



 

 
 

Guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan lebih mudah 

membangun karakter peserta didiknya. Sebagaimana hasil penelitian Julita 

Widya yang menjelaskan, bahwa seorang guru yang menampilkan pribadi 

yang dapat digugu dan ditiru (didengar serta diikuti perilakunya) membuat 

peserta didik lebih mantap dengan semua hal yang diajarkannya. Dengan 

begitu, guru akan lebih mudah mendidik maupun membentuk karakter 

kepada peserta didik ke arah yang lebih baik. Hal tersebut terjadi, karena 

peserta didik telah menaruh kepercayaan kepada guru yang mengajarnya. 

Sehingga peserta didik akan selalu mendengar nasehat dan mengikuti 

perilaku dari gurunya.9 Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian 

seorang guru memiliki dampak pada perkembangan karakter peserta didik. 

Merujuk pada penelitian yang telah ada, peneliti merasa dapat 

melakukan penelitian yang serupa pada bidang Pendidikan Agama Islam 

(PAI). Peneliti merasa bahwa salah satu alternatif yang  tepat dalam 

penanaman ataupun pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan 

melalui Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam memiliki andil 

yang  menyeluruh, sebagai sarana transformasi pengetahuan ilmu 

keagamaan, sarana transformasi nilai moral dan pembentuk sikap, serta 

berperan dalam pengendalian perilaku, sehingga hal tersebut dapat 

menciptakan kepribadian manusia yang utuh.10 

B. Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut jadi 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

                                                         
9Nur Ainiyah, "Melalui Pendidikan Agama Islam",  Jurnal Al-Ulum,  (2013), h. 25–38. 
10S Sofianti and E Rohana, "Pengaruh Kepribadian Guru PAI Terhadap Karakter 

Siswa", JOTTER: Journal of Teacher Training and Educational Research, (2023), h. 30–36. 



 

 
 

1. Bagaimana kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 3 Sungguminasa ? 

2. Bagaimana karakter religius peserta didik di SMPN 3 Sungguminasa? 

3. Apakah terdapat pengaruh kepribadian guru PAI terhadap karakter 

religius peserta didik di SMPN 3 Sungguminasa? 

C. Hipotesis 

Hipotesis menurut harfiah dapat dikatakan sebagai pendapat yang 

belum  konklusif tetapi bersifat sementara dan masih harus dibuktikan 

kebenaranya. Tetapi, perlu ditekankan bahwa pendapat yang disajikan dalam 

hipotesis adalah pendapat yang dianggap mungkin menjadi jawaban yang 

betul.11 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : Kompetensi kepribadian guru PAI tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan karakter religius peserta didik kelas VIII 

di SMPN 3 Sungguminasa dan kompetensi kepribadian guru PAI berpengaruh 

terhadap peningkatan  karakter religius peserta didik kelas VIII di SMPN 3 

Sungguminasa. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel didasarkan pada variabel yang 

terdapat dalam judul penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini 

mencakup pengaruh kompetensi kepribadian guru PAI terhadap 

karakter religius peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 3 

                                                         
11A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan" 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 17. 



 

 
 

Sungguminasa. Penulis memberikan definisi operasional variabel pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kompetensi kepribadian guru pai 

Definisi operasional ini membantu mengukur variabel-variabel 

yang mencerminkan kompetensi kepribadian guru PAI, memungkinkan 

evaluasi dan perbaikan yang lebih konkrit dalam pengembangan 

kepribadian dan kualitas pengajaran mereka.   Kompetensi kepribadian 

merujuk pada kemampuan seorang guru untuk menunjukkan sikap dan 

perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. 

Dalam konteks guru PAI, kompetensi ini mencakup kejujuran, keadilan, 

kesabaran, keteladanan, dan kemampuan untuk menjadi model yang 

baik bagi siswa. 

2. Karakter Religius Peserta Didik 

Definisi-operasional ini dirancang untuk membantu mengukur 

variabel-variabel yang mencerminkan karakter religius peserta didik, 

memungkinkan evaluasi dan perbaikan yang lebih konkret dalam 

pengembangan karakter keagamaan mereka.   Karakter religius adalah 

hasil dari internalisasi nilai-nilai keagamaan yang mencakup keyakinan, 

ibadah, dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama. 

Dalam pendidikan Islam, pembentukan karakter religius siswa menjadi 

tujuan utama yang tidak hanya dicapai melalui pengajaran materi, 

tetapi juga melalui keteladanan dan interaksi dengan guru . 

 

 

 



 

 
 

 

Tabel 1. 1Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Indikator 

 

1 

 
 

Kompetensi Kepribadian 
Guru PAI 

         (Variabel X) 

a. Guru PAI harus menjadi contoh 
nyata dari nilai-nilai Islam yang 
diajarkan. 

b. Guru PAI harus menunjukkan 
kejujuran dan integritas dalam 
segala aspek kehidupannya, baik di 
dalam maupun di luar kelas. 

c. Guru yang mampu menunjukkan 
empati dan keadilan dapat 
membangun lingkungan belajar 
yang positif dan mendukung 
perkembangan karakter religius 
siswa . 

 

 
 

2 

 
 

Karakter Religius Peserta 
Didik 

 (Variabel Y) 

a. Seberapa rajin peserta didik 
menjalankan ibadah seperti shalat, 
puasa, atau kegiatan keagamaan 
lainnya sesuai dengan ajaran 
agamanya. 

b. Kesadaran terhadap tanggung 
jawab moral dan etika berdasarkan 
ajaran agama, misalnya dalam hal 
integritas, kejujuran, dan sikap 
positif lainnya. 

c. Kemauan untuk terus belajar dan 
mengembangkan pemahaman 
agama, serta mengaplikasikan nilai-
nilai tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari. 

. 
 

 

Berdasarkan variabel yang telah didefinisikan secara operasional 

di atas, maka ruang lingkup penelitian mencakup pembahasan tentang 

Ruang lingkup ini Kompetensi kepribadian guru PAI memainkan peran 

krusial dalam membentuk karakter religius peserta didik. Keteladanan, 



 

 
 

kejujuran, integritas, empati, dan keadilan yang ditunjukkan oleh guru 

tidak hanya membantu dalam penyampaian materi pelajaran, tetapi 

juga dalam membentuk kepribadian dan karakter siswa. Melalui 

interaksi sehari-hari dan contoh nyata, guru PAI dapat menginspirasi 

siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dan mengembangkan 

karakter religius yang kuat. Berbagai studi menunjukkan bahwa 

kompetensi kepribadian guru berpengaruh signifikan terhadap 

pembentukan karakter religius siswa. Guru yang memiliki kepribadian 

kuat dan menunjukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari 

mampu menginspirasi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai 

tersebut. Studi oleh Zuhdi (2020) menemukan bahwa guru PAI yang 

memiliki kompetensi kepribadian yang tinggi mampu membentuk 

karakter religius siswa dengan lebih efektif dibandingkan dengan guru 

yang kurang menunjukkan kompetensi ini Penelitian oleh Aisyah 

(2018) mengungkapkan bahwa siswa yang belajar dari guru PAI yang 

berintegritas tinggi menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek 

moral dan spiritual mereka Analisis oleh Rahmawati (2019) 

menunjukkan bahwa keteladanan guru PAI dalam beribadah dan 

berperilaku sehari-hari secara langsung mempengaruhi sikap religius 

siswa di sekolah menengah . 

E. Kajian Pustaka 

Beberapa hasil penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya yang 

ada kaitannya dengan judul penelitian penulis, dari itu penulis 

mencantumkan beberapa daftar penelitian yang relevan seperti yang peneliti 

tulis berikut: 



 

 
 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yoyo Rodiya dan Suklani, dalam jurnal 

Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo Volume 10 Nomor 1 November  2022, dengan judul Strategi 

Pembinaan dan Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah dan Madrasah. Adapun hasil penelitian bahwa 

menunjukkan bahwa pendidikan nasional kita masih menghadapi 

berbagai persoalan pendidikan, diantaranya adalah masih rendahnya 

mutu proses dan hasil pendidikan dan lemahnya profesionalisme guru 

Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah.12 

Persamaan dalam strategi pembinaan dan pengembangan 

profesionalisme guru PAI maupun kompetensi kepribadian guru PAI 

memainkan peran penting dalam membentuk karakter religius peserta didik. 

Pembinaan profesionalisme memastikan guru memiliki kapasitas mengajar 

yang memadai, sementara kompetensi kepribadian guru menjamin bahwa 

guru tersebut dapat menjadi panutan yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

peserta didik. Kedua pendekatan ini harus berjalan secara bersamaan dan 

saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang 

komprehensif. Namun, perbedaan muncul ada yang berfokus pada 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan pedagogis, metodologis, dan 

substansi materi PAI. Adapun yang berfokus pada aspek kepribadian guru, 

termasuk sikap, moral, etika, dan integritas pribadi.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rivaldy Ermansyah, Burhanudin Abdul 

Karim Mantau dalam jurnal Manajemen Pendidikan Islam , Vol. 9 No. 2 

Agustus 2021 dengan judul “kompetensi kepribadian guru dan 

                                                         
12Rodiya dan Suklani, Rodiya, Yoyo, dan Suklani Suklani, "Strategi Pembinaan 

Dan Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Di Sekolah dan 
Madrasa" Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 10 No. 1, (2022), h. 119-133. 



 

 
 

pengaruhnya terhadap karakter peserta didik”. Adapun hasil penelitian 

dari penelitian ini yaitu Kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama 

Islam dalam pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 13 

Kabupaten Tebo dilakukan dengan menanamkan perilaku disiplin, 

mencontohkan sikap jujur dan adil, menjadi pribadi yang memilki akhlak 

mulia, menjadi pribadi yang teladan, menjadi guru yang mantap, Menjadi 

Guru yang Adil, mencontohkan perilaku dewasa, menjadi guru yang 

penyabar, dan pribadi yang memiliki rasa percaya diri percaya diri.13 

Persamaan mungkin terletak pada kompetensi kepribadian guru PAI 

penting dalam kedua konsep ini, baik dalam pembentukan karakter peserta 

didik secara umum maupun dalam pembentukan karakter religius. 

Perbedaannya terletak pada cakupan dan fokus masing-masing: yang satu 

mencakup seluruh aspek karakter, sementara yang lainnya lebih khusus pada 

aspek religiusitas. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menghasilkan 

peserta didik yang tidak hanya baik secara moral dan sosial, tetapi juga 

religius dalam perilaku dan pemahaman mereka. 

3. Aliyah, Amira, Akmal Hawi, and Mardeli Mardeli. "Hubungan Antara 

Kompetensi Kepribadian Guru Dengan Pendidikan Karakter Tanggung 

Jawab Siswa Kelas Ix Di Smp Islam Az-Zahrah 2 Palembang". Berdasarkan 

Hasil  penelitian, kompetensi  kepribadian  guru  termasuk  dalam  

kategori Rendah 50% (10 siswa). Sedangkan Pendidikan karakter 

tanggung jawab tergolong Tinggi  sebanyak  50%  (10  siswa).  

Berdasarkan  analisa  data  dengan  menggunakan rumus  statistik 

product moment ternyata  ada  hubungan  yang  signifikan  antara 

                                                         
13 Devita Meli, Arten H. Mobonggi, dan Alfian Erwinsyah, "Pengaruh Kompetensi 

Pedagogik Terhadap Minat Belajar Siswa", Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,  (2019), h. 17. 



 

 
 

kemampuan diri dengan hasil belajar siswa, karena berdasarkan 

perbandingan nilai “r” yang terdapat pada nilai “rhitung” adalah lebih 

besar daripada “rtabel”, pada taraf signifikan 5%  (0,44<0,98>0,0,37)..14
 

Persamaan yang signifikan Kompetensi kepribadian guru PAI terhadap 

karakter religius peserta didik dan Hubungan Antara Kompetensi Kepribadian 

Guru Dengan Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siswa Kelas Ix Di Smp 

Islam Az-Zahrah 2 Palembang memiliki persamaan dalam penelitian menekankan 

pentingnya kompetensi kepribadian guru, yang mencakup integritas, keteladanan, 

tanggung jawab, moralitas, dan kemampuan menjadi panutan bagi siswa. Namun, 

perbedaannya terletak Kedua penelitian menunjukkan pentingnya kompetensi 

kepribadian guru dalam pembentukan karakter siswa, namun berbeda dalam aspek 

karakter yang diukur dan konteks mata pelajaran yang dipelajari. Penelitian di 

SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang lebih luas dan mencakup berbagai aspek 

tanggung jawab, sedangkan penelitian pada guru PAI lebih spesifik pada 

pengembangan karakter religius melalui pengajaran agama.  

4. Muhammad Wahyudin Pada tahun 2017 dengan judul “Upaya Guru PAI Dal 

am Meningkatkan Budaya Religius Siswa Melalui Kegiatan Jum’at Pagi di 

SMP Negeri 1 Kec.Mlarak”. Hasil dari penelitian tersebut Bahwa tugas dan 

fungsi guru dalam kegiatan jumat pagi di SMPN 1 Mlarak yaitu guru harus 

berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang ada berada di sekolah agar menjadi 

contoh bagi para muridnya. Guru mempunyai tanggung jawab kepada semua 

                                                         
14Aliyah, Amira, Akmal Hawi, and Mardeli Mardeli. "Hubungan Antara Kompetensi 

Kepribadian Guru Dengan Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siswa Kelas Ix Di Smp Islam 
Az-Zahrah 2 Palembang", Jurnal PAI Raden Fatah , (2019), h. 128-138. 



 

 
 

siswa-siswi individu maupun kelompok untuk supaya beriman kepada Allah 

dan melaksanakan syariat-Nya, selain itu juga guru berfungsi sebagai 

pengawas dan bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan jum’at pagi.
15

 

Persamaan yang mencolok terdapat pada fokus keduanya yang 

menitikberatkan pada peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

membentuk budaya religius di kalangan siswa, dengan penekanan khusus 

pada kegiatan Jum'at Pagi sebagai medium. Meskipun keduanya mengamati 

dampak intervensi guru PAI, perbedaan mungkin muncul dari konteks 

spesifik SMP Negeri 1 Kecamatan Mlarak, seperti kebijakan sekolah, budaya 

lokal, dan tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan 

program ini. 

5. Penelitian Yuli Yasil meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi Kepribadian 

Terhadap Kedisiplinan Guru di SMP Negeri Seri Tanjung Kecamatan 

Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”. Dari judul tersebut didapat harga 

korelasi kontingensi pada phi 0,420 “lebih besar”baik padaharga 

signifikan 5% maupun pada harga signifikan 1%. Dengan demikian 

berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan kompetensi kepribadian 

guru Pendidikan Agama Islam terhadap hasil belajar siswa kelas V dan VI 

sekolah dasar (SD) Negeri 1 Desa Keban Satu Kecamatan Sanga Desa 

Kabupaten Musi Banyuasin.16 

Persamaan yang mencolok dalam kedua judul adalah penekanan pada 

pengaruh kompetensi kepribadian dalam konteks pendidikan. Meskipun satu 

                                                         
15Muhammad Wahyudinpada, "Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Budaya 

Religius Siswa Melalui Kegiatan Jum’at Pagi Di SMP Negeri 1 Kec.Mlarak", ( Kendari, 2017),  
h. 67. 

16Yuli Yasil, ‘Pengaruh Kompetensi Kepribadian Terhadap Kedisiplinan Guru Di SMP 
Negeri Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir", (Palembang:  2020), h. 
71. 



 

 
 

judul mengamati dampaknya pada kedisiplinan guru, dan yang lainnya pada 

karakter religius peserta didik, keduanya menyoroti peran kunci kompetensi 

kepribadian dalam lingkungan sekolah. Perbedaan mungkin muncul dari 

aspek metodologi penelitian dan indikator yang digunakan untuk mengukur 

kedisiplinan guru dan karakter religius peserta didik. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

a. Mendeskripsikan Pengaruh kompetensi kepribadian guru Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 3 Sungguminasa. 

b. Mendeskripsikan Pengaruh karakter religius peserta didik di SMPN 3 

Sungguminasa. 

c. Menganalisis Pengaruh perbandingan kepribadian guru PAI terhadap 

karakter religius peserta didik di SMPN 3 Sungguminasa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara  teoritis  

kompetensi kepribadian guru PAI dan karakter religius peserta didik 

memiliki nilai penting dalam memperkaya pemahaman kita tentang aspek-

aspek ini. Hasil penelitian teoritis dapat berkontribusi pada pengembangan 

teori, pemikiran akademis, dan menjadi landasan untuk penelitian praktis 

lebih lanjut serta pengembangan pendidikan agama yang lebih efektif. 

 

 



 

 
 

b. Secara praktis  

kompetensi kepribadian guru PAI dan karakter religius peserta didik 

sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan 

pembinaan karakter di sekolah. Hasilnya dapat digunakan secara praktis 

dalam pengembangan kurikulum, program pembinaan karakter, dan 

peningkatan pengajaran agama untuk mencapai tujuan pendidikan agama 

yang lebih holistik dan efektif. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Kepribadian 

1. Pengertian Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merujuk pada kemampuan seorang guru untuk 

menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan 

etika yang tinggi. Dalam konteks guru PAI, kompetensi ini mencakup 

kejujuran, keadilan, kesabaran, keteladanan, dan kemampuan untuk menjadi 

model yang baik bagi siswa.1 

Seorang guru harus tentram hatinya agar dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik. Peserta didik selalu belajar dari figure guru dan orang-orang 

yang dianggapnya baik. Anak-anak membutuhkan contoh nyata tentang apa 

itu yang baik melalui sikap dan perilaku orang dewasa hal ini lebih mudah 

dan efektif bagi anak-anak dibanding sekedar ucapan dan atau tulisan.2 

Terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan 

nilai, membangun kepedulian akan nilai, dan menginternalisasi nilai atau 

karakter melalui tahap pembelajaran ini, misalnya 

a. Guru datang tepat waktu, nilai yang ditanamkan: disiplin. 

b. Guru mengucapkan salam dengan ramah kepada peserta didik ketika 

memasuki ruang kelas, nilai yang ditanamkan: santun,ramah, peduli. 

c. Berdoa sebelum belajar, nilai yang ditanamkan: religius. 

d. Mendoakan peserta didik yang tidak hadir karena sakit, nilai yang 

                                                         
1Trianto, "Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & 

Tenaga Kependidikan",  (Jakarta: Kencana, 2019), h. 22. 
2Jejen Musfah, "Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 

Teori  dan Praktek",  h. 51. 
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ditanamkan: religius, peduli. 

e. Mengecek kehadiran peserta didik, nilai yang ditanamkan: disiplin, rajin.3 

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan 

perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur 

sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya 

berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi 

model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Dengan demikian pemahaman 

terhadap kompetensi kepribadian guru harus dimaknai sebagai suatu wujud 

sosok manusia yang utuh. 

Ibadah sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi Kepribadian ini 

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk 

kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya 

manusia, serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan Negara, dan bangsa 

pada umumnya. 

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka guru dituntut untuk 

memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi ini 

akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. 

Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai 

pembelajaran, tetapi dan yang paling penting adalah bagaimana guru 

                                                         
3Fathurrohman Pupuh, "Pengembangan Pendidikan Karakter", (PT. Refika  Aditama, 

2021),h. 69. 
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menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan 

perbaikan kualitas pribadi peserta didik. 

2. Indikator Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi dengan akhlak mulia 

tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi memerlukan ijtihad, yakni 

usaha sungguh-sungguh, kerja keras, tanpa mengenal lelah dan dengan niat 

ibadah tentunya. Dalam hal ini, guru harus merapatkan kembali barisannya, 

meluruskan niatnya, bahkan menjadi guru bukan semata-mata untuk 

kepentingan duniawi. Memperbaiki ikhtiar terutama berkaitan dengan 

kompetensi pribadinya, dengan tetap bertawakkal kepada Allah. Melalui guru 

yang demikianlah, kita berharap pendidikan menjadi ajang pembentukan 

karakter bangsa. Adapun indikator seorang guru yang memiliiki kompetensi 

kepribadiaan yaitu, Guru harus menunjukkan konsistensi antara perkataan 

dan perbuatan, serta memegang teguh prinsip dan nilai moral dalam setiap 

tindakan. Integritas mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, 

Guru perlu menunjukkan kedisiplinan dalam segala aspek, termasuk tepat 

waktu dalam menjalankan tugas, mematuhi aturan dan kebijakan sekolah, 

serta menjadi teladan dalam hal kedisiplinan bagi siswa, Kejujuran adalah 

kunci dalam membangun kepercayaan dengan siswa, orang tua, dan rekan 

kerja. Guru harus jujur dalam penilaian, komunikasi, dan tindakan sehari-

hari, menghindari segala bentuk kecurangan, Guru harus memiliki etos kerja 

yang tinggi, bersemangat, dan gigih dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal 

ini termasuk berusaha sebaik mungkin dalam merencanakan dan 
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melaksanakan pembelajaran, serta tidak mudah menyerah menghadapi 

tantangan, Kesabaran sangat penting dalam menangani berbagai karakter 

siswa dan situasi di kelas. Guru harus mampu mengelola emosinya, 

memberikan bimbingan yang penuh kesabaran, dan tidak cepat marah atau 

frustrasi, Empati memungkinkan guru memahami dan merasakan perasaan 

serta kebutuhan siswa. Guru yang empatik mampu memberikan dukungan 

emosional yang sesuai dan membangun hubungan yang positif dengan siswa, 

Guru harus menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan akademik dan 

pribadi siswa. Hal ini mencakup menciptakan lingkungan belajar yang aman, 

mendukung, dan memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang, 

Kreativitas dalam mengajar penting untuk membuat pembelajaran menarik 

dan efektif. Guru harus mampu menemukan metode pengajaran yang 

inovatif, menggunakan teknologi, dan menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, dan uru harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri 

dengan perubahan dan situasi baru. Adaptabilitas mencakup kemampuan 

untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode 

pengajaran terbaru.  

Guru diharapkan dapat menjadi teladan bagi peserta didik baik dalam 

pergaulan disekolah maupun dimasyarakat. Namun, ada juga sikap guru yang 

kurang disukai seperti : guru yang sombong (tidak suka menegur atau 

ditegur saat bertemu diluar sekolah), guru yang suka merokok, memakai baju 

tidak rapi, sering datang kesiangan, dll. Oleh karena itu, guru haruslah 

berusaha untuk tampil menyenangkan peserta didik, agar dapat mendorong 
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mereka untuk belajar. Guru harus berani tampil beda, karena dituntut untuk 

memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta 

didiknya. Mengemban fungsi ini guru harus terampil dalam berkomunikasi 

dengan peserta didik di segala umur. 

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kompetensi Kepribadian 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepribadian guru yaitu 

Faktor Internal dan Faktor Eksternal:4 

a. Faktor Internal 

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

seorang guru, baik fisiologis maupun psikologis. Fisiologis memberi makna 

bahwa guru yang sehat jasmaninya akan menimbulkan pribadi yang 

semangat dalam melaksanakan sesuatu. Sedangkan psikologi lebih 

menekankan pada guru yang cerdas, bakat, motivasi dan emosi.5 

Secara spesifik faktor internal yang mempengaruhi kepribadian guru 

sebagai berikut : 

1) Keteladanan (Role Modeling) 

Salah satu alasan utama mengapa kepribadian guru berpengaruh pada 

peserta didik adalah karena guru berfungsi sebagai teladan bagi siswa. 

Menurut teori sosial kognitif Albert Bandura, individu belajar melalui 

observasi dan imitasi terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama yang 

mereka anggap sebagai model. Dalam konteks pendidikan, guru sering kali 

dianggap sebagai model oleh siswa, dan perilaku serta sikap guru dapat 

                                                         
4Sjarkawi, "Pembentukan Kepribadian Anak",  (Bumi Aksara, 2021),h. 29. 
5Thoifuri, "Menjadi Guru Inisiator",  (Rasail Media Group, 2019),h,28. 
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diimitasi oleh siswa. Guru yang menunjukkan kepribadian yang positif, 

seperti integritas, kejujuran, kesabaran, dan empati, memberikan contoh 

yang baik bagi siswa. Siswa cenderung meniru nilai-nilai dan perilaku ini, 

yang pada gilirannya membantu mereka mengembangkan karakter yang 

positif. Sebaliknya, guru yang menunjukkan perilaku negatif, seperti 

ketidakjujuran atau kurangnya empati, dapat mempengaruhi siswa untuk 

mengadopsi perilaku yang tidak diinginkan. 

2) Interaksi dan Hubungan yang Dibangun 

Kepribadian guru juga mempengaruhi cara mereka berinteraksi 

dengan siswa dan membangun hubungan yang mendukung atau 

menghambat perkembangan siswa. Guru dengan kepribadian yang hangat 

dan mendukung mampu menciptakan hubungan yang positif dengan siswa. 

Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, yang penting 

bagi perkembangan emosional dan akademik siswa. Guru yang menunjukkan 

kepedulian dan penghargaan terhadap siswa dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Siswa yang merasa dihargai dan didukung oleh gurunya 

cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih 

baik.6 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan pengaruh yang berasal dari luar seorang 

guru, baik lingkungan atau sosial.7 Lingkungan adalah segala sesuatu yang 

ada diluar manusia baik yang hidup maupun yang amat baik diterima secara 

                                                         
6Ali Rohmad, "Kapita Selekta Pendidikan",  (Jakarta: Teras, 2020) ,h. 51. 
7Thoifuri, "Menjadi Guru Inisiator" , (Semarang: Rasail Media Group,2019), h.28. 
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langsung maupun tidak langsung.8 Dalam hal ini lingkungan guru bertempat 

tinggal, latar belakang pendidikan, budaya adat istiadat setempat bahkan 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam sebuah keluarga. 

Lingkungan dipandang sebagai penentu utama pembentukan 

kepribadian manusia. Hal itu didasari atas banyaknya waktu yang dihabiskan 

untuk berada di sekitar lingkungan. Asumsi yang mendasari bahwa 

lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap 

perkembangan kepribadian manusia yaitu bahwa manusia lahir dalam 

keadaan netral, bagaikan kertas putih (tabula rasa) yang dapat ditulisi apa 

saja yang dikehendaki.9 Seseorang lahir dalam keadaan kosong dan 

perbedaan kepribadian yang tampak kemudian disebabkan oleh pengaruh 

lingkungan dalam proses kehidupannya. 

B. Karakter Religius Peserta Didik 

1. Pengertian Karakter Religius Peserta Didik  

Karakter religius adalah hasil dari internalisasi nilai-nilai keagamaan 

yang mencakup keyakinan, ibadah, dan perilaku sehari-hari yang sesuai 

dengan ajaran agama. Dalam pendidikan Islam, pembentukan karakter 

religius siswa menjadi tujuan utama yang tidak hanya dicapai melalui 

pengajaran materi, tetapi juga melalui keteladanan dan interaksi dengan 

guru .10 

                                                         
8Purwanto Ngalim M., "Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran",  (Jakarta: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 29. 
9Netty Hartati, "Islam Dan Psikologi",  (Raja Grafindo Persada, 2020), h. 123. 
10Pupuh, "Pengembangan Pendidikan Karakter", h. 161. 
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Maka dari itu guru sangat berperan dalam pembentukan karakter 

peserta didik. Maka secara harfiah karakter artinya, “Kualitas mental atau 

moral, kekuatan moral, nama atau reputasi.11 Pendidikan karakter 

dilaksanakan  dengan menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap mata 

pelajaran yang diajarkan oleh semua instansi pendidikan kepada peserta 

didik. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion 

sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan 

adanya sesuatu kekuatan kodrat di atas manusia. Sedangkan religius berasal 

dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Pembentukan karakter religius 

terhadap anak ini tentu dapat dilakukan jika seluruh komponen stakeholders 

pendidikan dapat berpartisipasi dan berperan serta, termasuk orang tua dari 

siswa itu sendiri. 

Ada empat jenis karakter yang selama ini dikenal dan dilaksanakan 

dalam proses pendidikan, yaitu sebagai berikut:12 

1) Pendidikan karakter berbasis nilai religius, yang merupakan kebenaran 

wahyu Tuhan (konservasi moral). 

2) Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa budi 

pekerti, pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan 

                                                         
11M.Furqon Hidayatullah, "Guru Sejati:Membangun Insan Berkarakter Kuat Dan 

Cerdas",  (Surakarta: Yuma Pustaka, 2022), h. 9. 
12Siswanto, "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Religius", Jurnal Tadris, 

(2018), h. 19. 
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para pemimpin bangsa (konservasi lingkungan). 

3) Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan) 

4) Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses 

kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Indikator Karakter Religius 

Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Hal itu 

dijelaskan kedalam beberapa hal berikut : 

Pertama, kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama adalah 

tuntunan semua penganut agama apapun di bumi ini.13 

Kedua, toleransi adalah jalan tengah yang terbaik yang harus tumbuh 

dalam ruang kesadaran para penganut agama.  

Ketiga, kerukunan hidup antara penganut agama merupakan pilar 

penting dalam membangun relasi sosial dalam bernegara dan bermasyarakat.  

Secara spesifik, karakter yang berbasis nilai religius mengacu pada 

nilai-nilai dasar yang terdapat dalam agama (Islam). Nilai-nilai karakter yang 

menjadi prinsip dasar pendidikan karakter banyak kita temukan dari 

beberapa sumber, di antaranya nilai-nilai yang bersumber dari keteladanan 

Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam  Surat Al- Qalam/68:4 

 

                                                         
13Muhammad Yaumi, "Pendidikan Karakter", (Landasan, Pilar Dan Implementasi) 

(Pernand Media Group, 2018), h. 86. 
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 وَاًِهكَ لعَلَٰى خُلقٍُ عَظِينٍْ 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung”. 14 

Berdasarkan ayat di atas menggambarkan bahwa Allah swt telah 

membenarkan dengan mengutus Rasulullah saw sebagai suri tauladan bagi 

para umat manusia yang dapat kita lihat dalam sikap dan perilaku sehari-hari 

beliau, yakni shiddiq (jujur), amânah (dipercaya), tabligh (menyampaikan 

dengan transparan), fathanah (cerdas). Berikut akan dijelaskan secara lebih 

rinci dari keempat sifat tersebut:15 

a. Shiddiq adalah sebuah kebenaran yang benar yang tercermin dalam 

perkataan, perbuatan atau tindakan dan keadaan batinnya. 

b. Amanah adalah sebuah kepercayaan yang harus diemban dalam 

mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, 

kompeten, kerja keras, dan konsisten. 

c. Tablîgh adalah sebuah upaya merealisasikan pesan atau misi tertentu 

yang dilakukan dengan model pembelajaran tertentu. 

d. Fathânah adalah sebuah kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan bidang 

tertentu yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. 

C. Faktor Karakter Religius 

Pelaksanaan dari sebuah kebijakan ataupun kegiatan pasti tidak akan 

luput dari hambatan-hambatan atau masalah yang dihadapi. Hambatan 

cenderung sifatnya negatif karena memperlambat laju suatu hal yang sedang 

dikerjakan. Seperti halnya dalam pelaksanaan implementasi nilai religius 

                                                         
14Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemah", (Bandung: Syamil Qur'an, 

2019),  h. 543. 
15Siswanto, "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Religius", Jurnal Tadris, 

(2019),  h. 99-101. 
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dalam pendidikan karakter bagi peserta didik di Sekolah . Ada beberapa hal 

yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan, diantaranya: 

a. Faktor Internal 
 

Faktor internal adalah semua kepribadian yang mempengaruhi     

perilaku  manusia yang meliputi insting biologis, kebutuhan psikologis, dan 

kebutuhan pemikiran. Pendidikan di sekolah, perkembangan anak harus 

dilakukan secara seimbang, baik dari segi akademik, sosial, budaya, dan 

emosi, tidak hanya memberi dari segi akademiknya. Tetapi juga atribut 

karakter yang dapat diterapkan kepada peserta didik di sekolah melalui 

pembelajaran dan keteladanan guru yaitu, Kejujuran, ketaatan dalam 

beribadah, kedisiplinan, membantu orang lain, kecerdasan, tanggung jawab.16 

b. Faktor Eksternal 

 

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar manusia, 

akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku manusia, baik langsung maupun 

tidak langsung yang meliputi, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan 

lingkungan pendidikan.17 

                                                         
16Abdullah Ridwan Sani dan Kadri Muhammad, "Pendidikan Karakter 

Mengembangkan Karakter Anak Yang Islam",  (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 35. 
17Wibowo Agus, "Pendidikan Karakter",  (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 56. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian mencakup seperangkat prinsip moral dan profesional 

yang mengatur perilaku para peneliti dalam menjalankan penelitian mereka. 

Hal ini meliputi: 

1. Perlindungan terhadap subjek penelitian: Peneliti harus memastikan 

bahwa hak, kesejahteraan, dan privasi subjek penelitian dihormati dan 

dilindungi. Ini termasuk mendapatkan persetujuan informasi yang 

sesuai dan menjaga kerahasiaan data. 

2. Integritas data: Peneliti harus mengumpulkan, menganalisis, dan 

melaporkan data secara jujur dan akurat. Manipulasi atau pemalsuan 

data tidak dapat diterima. 

3. Transparansi: Peneliti harus mengkomunikasikan metodologi penelitian 

mereka dengan jelas dan jujur, termasuk penggunaan sumber daya, 

teknik analisis, dan potensi konflik kepentingan. 

4. Keadilan: Peneliti harus memperlakukan semua subjek penelitian 

dengan adil dan menghindari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, 

ras, agama, atau faktor lainnya. 

5. Kepatuhan terhadap standar etika: Peneliti harus mengikuti pedoman 

etika yang relevan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga 

penelitian dan organisasi profesi mereka, serta mematuhi peraturan 

hukum yang berlaku. 
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6. Pengakuan kontribusi: Peneliti harus mengakui kontribusi orang lain 

dalam penelitian mereka, termasuk kolaborator, penasihat, dan sumber 

pendanaan. 

Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa penelitian 

dilakukan dengan integritas, rasa hormat, dan tanggung jawab yang sesuai 

terhadap subjek dan masyarakat yang terlibat. 

B. Jenis dan Lokasi  Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian non eksperimental. Penelitian non eksperimental merupakan 

penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri (variabel) 

subjek penelitian menurut keadaan apa adanya. Penelitian non 

eksperimental ini bersifat ex-post facto yaitu penelitian di mana variabel-

variabel bebas telah terjadi secara alami ketika peneliti mulai dengan 

pengamatan variabel terikat dalam suatu   penelitian.1 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 3 Sungguminasa yang beralamat di 

Jl.Mustafa Dg.Bunga Romang Polong, Kec.Somba Opu, Kabupaten 

Gowa,Sulawesi Selatan 92113.Pertimbangan mendasar dari pemilihan lokasi 

penelitian ini adalah tidak ada satupun penelitian serupa yang  pernah ada di 

sekolah tersebut, peneliti sudah kenal dengan guru atau pihak sekolah 

                                                         
1Dedi Hermawan, "Metode Penelitian Kuantitatif", (PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 

41. 
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sehingga mudah memperoleh sumber data, dekat dengan tempat tinggal 

peneliti dan merupakan alumni dari SMPN 3 Sungguminasa.  

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk mengadakan objek yang akan diteliti. Bagian ini memiliki dua 

perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan studi keilmuan. 

Pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan yang bercorak 

positivistic (kuantitatif). Dikatakan demikian, karena fakta yang diteliti adalah 

fakta yang dapat diobservasi, dapat dihitung, dan dapat diukur. Sedangkan 

pendekatan studi atau keilmuan yang dimaksud disini menjelaskan 

perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Khusus untuk 

pendekatan studi atau keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan untuk mengukur pengaruh kompetensi kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap karakter religius peserta didik di 

kelas dapat dilakukan melalui berbagai metode dan strategi. Mengamati 

interaksi guru PAI dengan peserta didik selama proses pembelajaran. 

Perhatikan bagaimana guru menerapkan nilai-nilai religius dalam pengajaran 

dan bagaimana siswa meresponsnya. Guru PAI dapat melakukan penilaian 

diri terhadap kompetensi kepribadian mereka, termasuk kejujuran, 

keikhlasan, keteladanan, dan kesabaran. Penilaian ini dapat dilakukan 

melalui kuesioner atau jurnal reflektif. Menggunakan kuesioner untuk 

mengukur persepsi siswa terhadap kompetensi kepribadian guru PAI dan 
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pengaruhnya terhadap karakter religius mereka. Pertanyaan dapat 

mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, teladan moral, dan 

pengaruh terhadap pemahaman dan praktik agama. Melakukan wawancara 

dengan siswa, guru PAI, dan mungkin juga dengan staf sekolah lainnya untuk 

mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana 

kompetensi kepribadian guru PAI mempengaruhi karakter religius siswa. 

Menilai efektivitas kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh guru PAI, seperti 

pengajian, diskusi agama, atau proyek-proyek amal. Lihat bagaimana 

kegiatan ini mempengaruhi sikap dan perilaku religius siswa. 

D. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang menentukan arah 

atau perubahan tertentu pada variabel tergantung yang dalam penelitian ini 

yaitu Kompetensi Kepribadian X1 dan Kompetensi Sosial X2. Sedangkan 

variabel tergantung (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas dalam penelitian ini Karakter Religius (Y).2 Adapun Definisi 

Operasional Variabel Kompetensi Kepribadian Guru (X) yaitu :   

Kompetensi kepribadian merujuk pada kemampuan seorang guru untuk 

menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan 

etika yang tinggi. Dalam konteks guru PAI, kompetensi ini mencakup 

kejujuran, keadilan, kesabaran, keteladanan, dan kemampuan untuk menjadi 

                                                         
2Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan 

Ilmu Sosial Lainnya", (Jakarta: Kencana, 2017), h. 80. 
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model yang baik bagi siswa, sedangkan untuk Variabel Karakter Religius 

Siswa (Y) yaitu:   Karakter religius adalah hasil dari internalisasi nilai-nilai 

keagamaan yang mencakup keyakinan, ibadah, dan perilaku sehari-hari yang 

sesuai dengan ajaran agama. Dalam pendidikan Islam, pembentukan karakter 

religius siswa menjadi tujuan utama yang tidak hanya dicapai melalui 

pengajaran materi, tetapi juga melalui keteladanan dan interaksi dengan 

guru . 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan berupa regresi linear sederhana, 

yang digambarkan sebagai berikut: 

 

X                                Y 

Keterangan:  

X: Pemberian Pekerjaan Rumah (variabel bebas/independen)  

Y: Hasil Belajar (Variabel terikat/dependen)  

E. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.3 Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Jika seseorang ingin meneliti elemen yang ada 

                                                         
3Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 

2019), h. 61. 
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dalam penelitian, maka penelitianya merupakan penelitian populasi. Dan 

studi atau penelitian juga disebut studi populasi atau studi sensus.56 Populasi 

dalam penelitian  ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 3 Sungguminasa. 

Untuk lebih jelasnya populasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3. 1Daftar Populasi Penelitian 

NO            KELAS JUMLAH 

1      Kelas VIII A 31 

2      Kelas VIII B 30 

3      Kelas VIII C 30 

4      Kelas VIII D 30 

 TOTAL 121 

Sumber:Tata Usaha SMP NEGERI 3 SUNGGUMINASA 

2. Sampel 

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya 

dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif 

atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Berdasarkan jumlah 

populasi di atas dapat peneliti ambil sampel menggunakan rumus Slovin 

dengan batas kesalahan 15% sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

n: jumlah sampel  
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N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance)  

Dengan menggunakan rumus Slovin: 

n = N / ( 1 + N e² ) = 218 / (1 + 218 x 0,15²) = 33 

dalam penelitian ini dari populasi sebanyak 218 peserta didik maka 

yang menjadi sampel sebanyak 33 peserta didik. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data dibutuhkan prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan 

antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin 

dipecahkan. Banyak hasil penelitian tidak akurat dan permasalahan peneliti 

tidak terpecahkan, karena metode pengumpulan data yang tidak sesuai 

dengan masalah penelitian.4 

Adapun penjelasan mengenai teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Angket (kuesioner) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir 

yang isinya tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada 

responden untuk dijawab sehingga peneliti mendapatkan jawaban dan 

informasi yang diperlukan.5 

                                                         
4Syofian Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual Dan SPSS", (Jakarta: Kencana, 2017), h. 90. 
5Mardalis, "Metode Penelitian",  (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 67. 
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Instrumen kuesioner harus diukur tingkat validitas dan rehabilitas 

datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid.  

Instrumen yang valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin.6 

Skala Likert digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.7 Setiap jawaban 

yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari positif dan negative, 

yang dapat berupa kata-kata.  

Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu: 

a. SS : Sangat Setuju  

b. S : Setuju  

c. N : Netral  

d. TS : Tidak setuju  

Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut: 

a. SS : 1 

b. S : 2 

c. N : 3 

d. TS : 4 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis maksudnya adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

                                                         
6Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, "Metode Penelitian Kuantitatif", 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 65. 
7Deni Darmawan, "Metode Penelitian Kuantitatif",  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 169. 
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buku-buku, dokumen, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan 

sebagainya. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode 

dokumentasi menggunakan tiga macam sumber, yaitu tempat (place), tulisan 

(paper) dan kertas atau orang (people).8 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di SMPN 3 

Sungguminasa, yaitu: 

a. Profil sekolah 

b. Struktur sekolah  

c. Data guru dan staf sekolah 

d. Data peserta didik  

e. Hasil penilaian prestasi belajar  

G. Instrumen Penelitian 

Pada pelaksanaan pengumpulan data penelitian kuantitatif ini 

instrumen utamanya adalah kuesioner/angket, lembar observasi dan 

dokumentasi, penulis menggunakan beberapa alat atau instrumen penelitian 

yang disesuaikan dengan sifat data yang dikumpulkan, sehingga data yang 

diharapkan akan dapat diperoleh data yang secara akurat dan pembahasan 

yang memiliki validitas yang akurat, juga akan menghasilkan suatu karya 

ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Untuk 

mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis 

mempergunakan beberapa instrumen yang dianggap dapat digunakan pada 

                                                         
8Suharismi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti",  (Bandung: 

Rineka Cipta, 2019), h. 90. 
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saat penelitian yaitu, pertanyaan, data checklist observasi dan data checklist 

dokumentasi: 

Penelitian ini akan menggunakan angket tertutup. Angket tertutup 

digunakan untuk mengetahui kompetensi kepribadian serta religius peserta 

didik. 

Tabel 3. 2Instrumen Angket Kompetensi Kepribadian Guru PAI 

No Variabel 
Penelitian 

Indikator Item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Bertindak sesuai norma 

hukum, bertindak sesuai 

norma sosial, bertindak 

sebagai guru yang 

profesional, dan memiliki 

konsistensi dalam bertindak 

yang sesuai dengan norma 

yang berlaku dalam 

kehidupan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menampilkan kemampuan 

dalam bertindak sebagai 

pendidik dan memiliki etos 

kerja yang tinggi. 

 
 
 
 
 

9,10,11,12,13,14,15 
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Tabel 3. 3Instrumen Angket Karakter Religius Siswa 

No Variabel 
Penelitian 

Indikator Item 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

Karakter 
Religius 

Melaksanakan shalat 

tepat waktu sering 

membaca Al-Qur’an 

sering mengikuti 

kajian agama. 

 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Taat beribadah, 

disiplin, berperilaku 

jujur, tanggung jawab 

dan mawas diri. 

 

 
 
 

9,10,11,12,13,14,15 

Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kuantitatif sebagai 

pelengkap dari angket/kuesioner yang telah disebarkan. Observasi dalam 

penelitian kuantitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan 

menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang 

dilakukan. 

H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
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1. Validitas instrumen 

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan suatu instrumen 

mengukur apa yang ingin diukur. Untuk mengukur validitas penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Product Moment untuk menghitung validitas 

tiap butir soal adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

rxy: koefisiensi korelasi antara Variabel X dan Y 

xy : jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

x : jumlah skor x 

y : jumlah skor y 

N : jumlah seluruh responden9 

 

 

 

2. Reliabilitas instrumen 

Reliabilitas adalah ketepatan instrumen yang digunakan sebagai alat 

ukur dalam pengumpulan data untuk memberikan hasil ukur yang sama. 

Rumusnya adalah:  

 

 

                                                         
9Endang Widi Winarni, "Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif,  (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2018), h. 136. 

𝑟𝑥𝑦⬚ =
𝑁 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

 *𝑁 𝑥2 − ( 𝑥)2+ *𝑁 𝑌 − ( 𝑌2)+
⬚

⬚

 

𝑟
11= 

𝑘
(𝑘−1)  1−

 𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2  
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Keterangan: 

R11     =  Nilai reliabilitas  

K      =  jumlah item  

   
2  =  Jumlah varia butir 

  
2     = varian total10 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

terkumpulnya seluruh data dari responden atau sumber data yang lain. 

Dalam melakukan analisis perlu dipertimbangkan oleh peneliti terkait 

analisis apa yang akan digunakan (apakah analisis statistik dan nonstatistik). 

Analisis statistik sesuai dengan karakteristik data yang bersifat kuantitatif.11 

1. Analisis Statistik Deskriptif     

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

mengetahui gambaran secara umum.12 Untuk memperoleh data deskriptif 

maka diperlukan statistik deskriptif berikut:  

a. Membuat Tabel Distribusi Frekuensi  

1) Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 

Keterangan: 

R : Rentang  

                                                         
10Endang Widi Winarni, “Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif”,  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 137. 
11Winarni, "Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif",  h. 137. 
12Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D",  (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 208. 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 
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Xt : Skor Tertinggi 

Xr : Skor terendah13 

2) Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan: 

K   : Jumlah kelas interval 

N      : Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log  : Logaritma 

3) Menghitung panjang kelas interval  

 

 

Keterangan:  

P  : Panjang kelas interval 

R  : Range (jangkauan)  

K  : Banyaknya kelas14 

4) Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai 

kelompok data dibagi dengan jumlah nilai responden.15 Rumus rata-rata 

adalah:     

 

 

                                                         
13Sugiyono, "Metode Penelitian Komninasi: Mixed Methods",  (Bandung: Alfabeta, 

2016),h. 80. 
14Syarifuddin Siregar, "Statistik Terapan Untuk Penelitian",  (Grasindo, 2017),h. 24. 
15Imam Musbikin, "Guru Yang Menakjubkan,  (Buku Biru, 2010),h. 75. 

𝐾 = 1 + (3,3) log𝑁 

𝐾 = 1 + (3,3) log𝑁 
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Keterangan: 

  : Rata-rata 

   : Nilai statistika 

   : Frekuensi untuk nilai    yang bersesuaian kelompok ke-i 

K : Banyaknya kelompok16 

5) Standar Deviasi 

 

 

 

Keterangan: 

SD = Standar Deviasi 

 fi = Frekuensi untuk variabel 

Xi = Tanda kelas interval 

   = rata-rata sampel 

N = Jumlah populasi17 

6) Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

Keterangan: 

P : Angka persentase 

                                                         
16 J. Supranto, "Statistik Teori Dan Aplikasi",  (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020),  h. 

98. 
17Misbahuddin dan Hasan, "Analisis Data Penelitian Dengan Statistik",  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), h. 275. 

𝑥 =  
 𝑓𝑖 .𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1

 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

 

𝑆𝐷 =  
 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛 − 1
 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 
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F : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden 

7) Kategori  

Pekerjaan rumah (variabel X) dan  hasil belajar (variabel Y). untuk 

menentukan kategorisasi akan digunakan rumus sebagai berikut: 

1. Sangat tinggi = MI + (1,8 × STDEV Ideal) s/d Nilai skor maksimum 

2. Tinggi  = MI + (0,6 × STDEV Ideal) s/d MI + (1,8 × STDEV Ideal) 

3. Sedang = MI – (0,6 × STDEV Ideal) s/d MI + (0,6 × STDEV Ideal) 

4. Rendah = MI – (1,8 × STDEV Ideal) s/d MI – (0,6 × STDEV Ideal) 

5. Sangat rendah= Nilai skor minimum s/d MI – (1,8 × STDEV Ideal) 

Keterangan: 

MI : Mean Ideal 

 

STDEV Ideal : Standar Deviasi Ideal 

 

                                                                                                                18 

2. Analisis Regresi Sederhana 

Regresi merupakan pengukur hubungan antara dua variabel atau 

lebih yang dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan ataupun fungsi. Untuk 

menentukan seberapa besar hubungan antara variabel maka diperlukan 

                                                         
 

Rumus MI  : 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚+𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

2
 

Rumus STDEV Ideal : 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

jumlah kategori+1
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pemisah yang tegas pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Bentuk 

regresi tergantung pada persamaannya atau fungsi yang menunjangnya.19 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan softWare SPSS untuk 

pengujian nilai persamaan regresi. Persamaan umum regresi linear 

sederhana yaitu: 

 

 

Keterangan: 

Y : Nilai yang diprediksi 

a  : koefisien regresi X 

b  : koefisien regresi Y 

X : Nilai Variabel independen 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X = Nilai variabel independen 

Y = Nilai variabel dependen 

a = Koefisien regresi a 

b = Koefisien regresi b 

n = Jumlah sampel.20 

                                                         
19Eko Putro Widoyoko, "Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah",  (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2020), h. 235. 

  Y=a+bx 

𝑎 =
 𝑌( 𝑥2)−  𝑋 ( 𝑋𝑌)

𝑛  𝑥2−( 𝑥 )
2  

𝑏 =
𝑛 𝑋𝑌−  𝑋  𝑌

𝑛  𝑥2−( 𝑥 )
2  
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3. Analisis statistik Inferensial  

Statistik inferensial adalah teknik statistika dimana pembuatan 

keputusan tentang populasi yang diteliti berdasarkan kepada data yang 

diperoleh dari sampel.21 Analisis statistika inferensial digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan rumus regresi sederhana 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh  pemberian pekerjaan rumah 

terhadap hasil belajar peserta didik SMPN 3 Sungguminasa, Kecamatan 

Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

Statistika inferensial adalah bagian dari statistik deskriptif yang 

berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol kejadian. Pada bagian ini 

dipelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi 

berdasarkan data oleh gejala dan fakta suatu penelitian.22 

Adapun rumus yang digunakan dalam menguji kebenaran hipotesis 

penelitian  adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang dimaksud tentang apakah data-data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut 

digunakan rumus Chi-kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                                                                                                                          
20Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis",  (Rajawali Press, 

2019),h. 141. 
21Sukardi, "Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan Praktiknya",  (Bumi 

Aksara, 2018),h. 154. 
22Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&D", (2019),h. 160. 

X2hitung = 
 (0−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
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Keterangan: 

X2 : Nilai Chi-kuadrat hitung 

Fo : Frekuensi hasil pengamatan 

Fh : Frekuensi harapan 

Kriteria pengujian normal bila X2hitung lebih kecil dari X2tabel, 

sementara X2tabel diperoleh dari daftar X2 dengan dk = (k-1) pada taraf 

signifikan α = 0,05. 

b. Uji linearitas (kelinieran persamaan regresi) 

Uji linieritas adalah uji yang memastikan apakah data yang kita miliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang 

diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang 

ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

 

 

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

serta derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh jika dipengaruhi 

Fhitung ≤ Ftabel berarti data linear.23 

a. Uji signifikan (Uji-t) 

Uji t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya 

pengaruh pemberian pekerjaan rumah terhadap hasil belajar Fiqih peserta 

didik SMP Negeri 3 Sungguminasa Sebelum dilanjutkan dengan menguji yang 

                                                         
23Ridwan, "Dasar-Dasar Statistika",  (Bandung: Alphabeta, 2010), h. 205. 

Fhitung = 𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾 (𝐸)
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telah ditentukan maka terlebih dahulu dicari kesalahan baku regresi dan 

kesalahan baku koefisien b (penduga b) sebagai berikut: 

1) Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

    = 
   2−(a  )− .   

(n−2)  

 

2) Untuk koefisien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya 

dirumuskan: 

  = 
  

√ 2  (  )
2

 

 

3)  Pengujian hipotesis  

1) Menentukan formulasi hipotesis 

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

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

2) Menentukan taraf nyata (α) dan nilai t tabel  

α = 5% = 0,05 → a/2 = 0,025 

b = n – 2 

t = 0,025n 

3) Menentukan nilai t hitung 
 
 

Keterangan: 

t    = thitung / hasil regresi 

Sb = Simpangan baku kesalahan baku24 

                                                         
24M. Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial", (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), h. 205. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penilitian  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian berdasarkan 

informasi dan penemuan data di lapangan yang diperoleh dari instrumen 

penelitian berkaitan dengan variabel kompetensi kepribadian guru PAI (X) 

dan karakter religius peserta didik (Y) di SMP Negeri 3 Sungguminasa. 

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan psikologis dimana 

pengukuran dilakukan menggunakan angket yang berbentuk skala likert. 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif untuk mengetahui masing-masing gambaran dari masing-masing 

variabel dan statistik inferensial dengan bantuan program Statistical 

Packages For Social Science (SPSS) versi 25, untuk mencari pengaruh 

kompetensi kepribadian guru PAI terhadap karakter religius peserta didik 

kelas VIII di SMP Negeri 3 Sungguminasa. Adapun hasil penelitian yang 

diperoleh yaitu: 

1. Deskriptif kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 3 Sungguminasa 

 kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 3 

Sungguminasa yang diukur dari skor jawaban responden atas item instrumen 

angket atas sejumlah indikator penelitian yang dikembangkan sejumlah  item 

15  instrumen penelitian yang dibagikan kepada 33 responden berupa angket 

dan tes.  Melalui instrumen penelitian, diperoleh data sebagai hasil penelitian 

untuk diolah dan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif berikut ini:  
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Tabel 4. 1Data Kompetensi Kepribadian Guru PAI 

Responden     Jumlah(s)        Rerata       Persentase  

1 60 4.0 100 

2 51 3.4 85 

3 47 3.1 78 

4 60 4.0 100 

5 46 3.1 77 

6 51 3.4 85 

7 53 3.5 88 

8 53 3.5 88 

9 55 3.7 92 

10 46 3.1 77 

11 48 3.2 80 

12 53 3.5 88 

13 45 3.0 75 

14 46 3.1 77 

15 52 3.5 87 

16 51 3.4 85 

17 55 3.7 92 

18 51 3.4 85 

19 49 3.3 82 

20 45 3.0 75 

21 50 3.3 83 

22 47 3.1 78 

23 52 3.5 87 

24 50 3.3 83 

25 45 3.0 75 

26 58 3.9 97 

27 50 3.3 83 

28 40 2.7 67 

29 57 3.8 95 

30 58 3.9 97 

31 57 3.8 95 

32 42 2.8 70 

33 51 3.4 85 

jumlah  1674 112 2790 

% Rerata 51 3.4 85 

 Tergambar dengan jelas, bahwa terdapat skor  rerata sebesar 51  

dengan kategori sedang, dan persentase rerata sebesar 85%  yang 
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berkategori tinggi, kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 3 Sungguminasa sehingga telah terlaksana tinggi sesuai dengan teori 

kognitivistik yang diuji pada penelitian ini. 

Untuk mengetahui hasil kompetensi kepribadian guru PAI tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 4. 2Analisis Deskriptif Kompetensi Kepribadian Guru PAI 

Statistik Nilai Statistik 

Jumlah Sampel 33 

Skor Maksimum 60 

Skor Minimum 40 

Mean 50,72 

Standar Deviasi 5,02 

Range 20 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa, skor maksimum untuk 

kompetensi kepribadian guru PAI yaitu 15 dan skor minimum yaitu 40 

dengan mean yaitu 50,72 dan Standar deviasi 5,02 dengan jumlah sampel 

yaitu 33 peserta didik. Pada tabel 4.1 juga diperoleh nilai range sebesar 20. 

Tabel 4. 3Kategori Kompetensi Kepribadian Guru PAI 

Kriteria Kategori 
Kompetensi kepribadian guru PAI 

Frekuensi Persentase 

0-40 Sangat 
Rendah 

0 0% 

41-55 Rendah 0 0% 

56-75 Sedang 5 15,15% 

76-90 Tinggi 20 60,61% 

91-100 Sangat Tinggi 8 24,24% 

 33 100% 
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Dari tabel diatas dalam kategorisasi  kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama islam terdapat 33 orang responden pada  kategori sangat 

rendah  dengan persentase 0% terdapat tidak ada  orang,  0 orang responden 

pada kategori rendah dengan persentase 0% , 5 orang responden pada 

kategori sedang dengan persentase 15,15%, 20 orang responden pada 

kategori tinggi dengan presentasi 60,61% dan 8 orang responden pada 

kategori sangat tinggi dengan persentase 24,24%.   

2. Deskriptif karakter religius peserta didik kelas VIII di SMPN 3 

Sungguminasa. 

Karakter religius peserta didik di SMPN 3 Sungguminasa yang diukur 

dari skor jawaban responden atas item instrumen angket atas sejumlah 

indikator penelitian yang dikembangkan sejumlah  item 15  instrumen 

penelitian yang dibagikan kepada 33 responden berupa angket dan tes.  

Melalui instrumen penelitian, diperoleh data sebagai hasil penelitian untuk 

diolah dan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif berikut ini:  

Tabel 4. 4Data Karakter Religius Peserta Didik 

Responden Jumlah (s) Rerata Persentase 

2 38 3 63 

6 37 2 62 

7 37 2 62 

8 38 3 63 

10 40 3 67 

11 44 3 73 

13 43 3 72 

16 42 3 70 

17 45 3 75 

19 43 3 72 

22 44 3 73 

23 42 3 70 

25 45 3 75 
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1 51 3 85 

3 48 3 80 

4 52 3 87 

5 46 3 77 

9 46 3 77 

12 47 3 78 

14 54 4 90 

15 47 3 78 

18 48 3 80 

20 54 4 90 

21 51 3 85 

26 49 3 82 

27 52 3 87 

29 50 3 83 

30 52 3 87 

31 47 3 78 

33 54 4 90 

24 57 4 95 

28 55 4 92 

32 55 4 92 

Jumlah 1553 104 2588 

    % Rerata 47 3 78 

Tergambar dengan jelas, bahwa terdapat skor rerata sebesar 47 dengan 

kategori rendah , dan persentase rerata sebesar  78%  yang berkategori 

tinggi, sehingga Karakter religius peserta didik di SMPN 3 Sungguminasa 

Telah terlaksana tinggi sesuai dengan teori kognitivistik yang diuji pada 

penelitian ini. 

Untuk mengetahui Karakter Religius Peserta Didik tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 5Statistik Deskriptif Karakter Religius Peserta Didik 

Statistik Nilai Statistik 

Sampel 33 

Skor Maksimum 57 



53 
  

 
 

Skor minimum 37 

Mean 47,06 

Standar Deviasi 5,63 

Range 20 

 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa skor maksimum untuk hasil 

belajar peserta didik adalah 57 dan skor minimum yaitu 37 dengan mean 

47,06 dan standar deviasi 5,63 dengan jumlah sampel 33. Pada tabel 4.3 

juga diperoleh nilai range sebesar 20. 

Tabel 4. 6Kategori Karakter Religius Peserta Didik 

Kriteria Kategori 
Karakter Religius Peserta Didik 

Frekuensi Persentase 

0-40 Sangat 
Rendah 

0 0% 

41-55 Rendah 0 0% 

56-75 Sedang 13 39,4% 

76-90 Tinggi 17 51,51% 

91-100 Sangat Tinggi 3 9,09% 

 33 100% 

Dari tabel diatas dalam kategorisasi karakter religius peserta didik 

terdapat 33 orang responden pada  kategori sangat rendah  dengan 

persentase 0% terdapat tidak ada  orang,  0 orang responden pada kategori 

rendah dengan persentase 0% , 13 orang responden pada kategori sedang 

dengan persentase 39,4%, 17 orang responden pada kategori tinggi dengan 

presentasi 51,51% dan 3 orang responden pada kategori sangat tinggi 

dengan presentase 9,09%.   
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3. Pengaruh kompetensi kepribadian guru PAI terhadap karakter 

religius peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 3 Sungguminasa. 

Pada bagian ini dikhususkan untuk menjawab rumusan masalah 

ketiga yakni terdapat atau tidaknya pengaruh kompetensi kepribadian guru 

PAI terhadap karakter religius peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 3 

Sungguminasa. Pengolahan data X (kompetensi kepribadian guru PAI) 

dengan Y ( karakter religius peserta didik) pada mata pelajaran Fiqih untuk 

melihat besar kecilnya kontribusi variable X terhadap variabel Y. Jenis 

analisis yang digunakan adalah analisis statistik inferensial. 

a. Uji Normalitas  

Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov 

dengan melihat sig. Sebagai berikut: 

Tabel 4. 7Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X Y 

N 33 33 
Normal 

Parameters A,b 

Mean 50.7273 47.0606 

Std. Deviation 5.02663 5.63992 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0.084 0.091 

Positive 0.084 0.067 

Negative -0.079 -0.091 

Test Statistic 0.084 0.091 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Berdasarkan di atas, diperoleh nilai sig 0,200 > 0,05 yang artinya data 

berdistribusi normal. Terlihat bahwa hasil uji normalitas data, nilai Sig lebih 

besar dari nilai α sehingga data penerapan metode talqin terhadap kualitas 

hafalan al-qur'an berdistribusi normal. 
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b. Uji Linearitas  

Tabel 4. 8Hasil Uji Normalitas 

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Y
 

X 

Between 
Groups 

(Combined) 533.912 14 38.137 1.418 0.240 
Linearity 4.671 1 4.671 0.174 0.682 
Deviation 
from 
Linearity 

529.241 13 40.711 1.514 0.204 

Within Groups 483.967 18 26.887   
Total 1017.879 32    

Berdasarkan hasil output di atas diperoleh nilai deviation from 

linearity sig sebesar 0,204 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel kompetensi 

kepribadian guru pendidikan agama islam (X) dengan variabel karakter 

religius peserta didik (Y).  

c. Uji Hipotesis ( Regresi Linear Sederhana ) 

Tabel 4. 9Hasil Uji Regresi Linear sederhana 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sg. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 50.916 10.247  4.969 0.000 

X -0.076 0.201 -
0.068 

-0.378 0.005 

a. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan hasil output di atas diperoleh nilai signifikansi 

(sig)sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti Ada pengaruh variabel kompetensi 

kepribadian guru pendidikan agama islam (X) dengan variabel karakter 

religius peserta didik (Y).  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama islam (X) dengan variabel karakter religius peserta didik 
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(Y) dalam regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R 

square yang terdapat pada output SPSS  bagian model summary.  

Tabel 4. 10Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .068a 0.250 -0.028 5.71700 
a. Predictors: (Constant), X 

Berdasarkan hasil output di atas diketahui nilai R Square sebesar 

0,250. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh kompetensi kepribadian 

guru pendidikan agama islam (X) dengan variabel karakter religius peserta 

didik (Y) adalah 25 % sedangkan 75%  karakter religius peserta didik 

dipengaruhi oleh variabel yang lan yang tidak diteliti.  

B. Pembahasan 

1. Kompetensi Kepribadian Guru PAI kelas VIII di SMPN 3 

Sungguminasa. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen pasal 1 ayat 1, bahwa guru merupakan pendidik profesional yang 

memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.1 

Dengan demikian, sebagai pendidik profesional dituntut untuk memiliki 

berbagai macam kompetensi yang dipersyaratkan diantaranya kompetensi 

kepribadian guru. Sebagaimana yang diperjelas dalam Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 28 ayat (3) bahwa Kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, 

                                                         
1Chaerul Rochman, "Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru",  (Nuansa, 

2016),h. 25. 
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serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.2 Data empiris 

yang menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif skor variabel kategorisasi  

kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam terdapat 33 orang 

responden pada  kategori sangat rendah  dengan persentase 0% terdapat 

tidak ada  orang,  0 orang responden pada kategori rendah dengan 

persentase 0% , 5 orang responden pada kategori sedang dengan persentase 

15,15%, 20 orang responden pada kategori tinggi dengan presentasi 60,61% 

dan 8 orang responden pada kategori sangat tinggi dengan persentase 

24,24%.  Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat 

kompetensi kepribadian guru PAI adalah tinggi, karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 60,61%. Berikut ini adalah hasil 

pengumpulan data tentang Kompetensi Kepribadian Guru PAI: 

Tabel 4. 11Hasil Angket Kompetensi Kepribadian Guru PAI 

  No Nama Nilai Angket 

1 Muh Rifai 51 

2 Mawar Melati  51 
3 Sherina 57 

4 Faccia Azzahra Amir 46 

5 Anindita Belia Putri 58 
6 Ardiansyah 60 

7 Aisyah Az Zahra 57 

8 Andi Alfian Ramadhan 40 
9 Nur Alam 51 

10 Muh Attailah z 50 

11 Nicko Akhmad Nurfadli 51 
12 Lintang Jaya Negara 60 

13 Muh Takwir 41 

14 Andi Ibra Hidaya 39 
15 Muh Arsyad 47 

16 Syahrul 46 

17 Andi Khaylilah 52 
18 Ahmad Faizsyam 50 

                                                         
2 Mulyasa, "Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan 

Menyenangkan",  (PT Remaja Rosdakarya, 2010),h. 25. 
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19 Siti Aisyah  45 

20 Nadia Ayu Mahalani 45 
21 Ayu Septiani Syam 50 

22 Muh Andika Pratama 51 

23 Sakina Alfirah 55 
24 Muh Faisal 47 

25 Muh Fadil S 42 

26 Suci  46 
27 Muh Fahril Luthfi 52 

28 Muh Ikal 35 

29 Rivana 46 
30 Ainun PutriPrasetya 50 

31 Andi Ma’rifad Tullah 55 

32 Salwa Hajar Nurfalaq 50 
33 Rezky Aditya 50 

 

2. Karakter Religius Peserta Didik kelas VIII di SMP Negeri 3 

Sungguminasa. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Nurchaili, bahwa dalam membentuk 

karakter terutama karakter religius tergantung pada keikhlasan seorang 

guru untuk beritikad baik memberikan contoh teladan kepada peserta 

didiknya. Keteladanan dari seorang guru    perlu diciptakan karena guru 

merupakan faktor utama dalam membentuk karakter anak dan bertanggung 

jawab atas peserta didiknya.3 Dalam islam guru mempunyai kedudukan yang 

tinggi bahkan diposisikan sebagai bapak rohani (spiritual father) dengan 

bekal empat kompetensi yang paling utama adalah kompetensi kepribadian 

guru yang bukan sekedar menyampaikan pelajaran di kelas, namun juga 

menerapkan tanggung jawab dan kewajibannya menjadi pribadi guru yang 

mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta 

didik dan berakhlak mulia. 

                                                         
3Nurchaili, "Membentuk Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru", Jurnal 

Pendidikan Dan Kebudayaan, (2020), h.240. 
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Dari uraian diatas dapat dibuktikan bahwa tingkat yang menyatakan 

karakter religius peserta didik kelas VIII di SMPN 3 Sungguminasa dalam 

kategorisasi karakter religius peserta didik terdapat 33 orang responden 

pada  kategori sangat rendah  dengan persentase 0% terdapat tidak ada  

orang,  0 orang responden pada kategori rendah dengan persentase 0% , 13 

orang responden pada kategori sedang dengan persentase 39,4%, 17 orang 

responden pada kategori tinggi dengan presentasi 51,51% dan 3 orang 

responden pada kategori sangat tinggi dengan presentase 9,09%.   

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat 

karakter religius peserta didik kelas VIII SMPN 3 Sungguminasa adalah tinggi, 

karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan persentase 51,51%. 

Berikut ini adalah hasil pengumpulan data tentang Karakter Religius Peserta 

Didik kelas VIII di SMPN 3 Sungguminasa: 

Tabel 4. 12Hasil Angket Karakter Religius Peserta Didik 

No Nama Nilai Angket 
1 Muh Rifai 42 
2 Mawar Melati  39 
3 Sherina 44 
4 Faccia Azzahra Amir 42 
5 Anindita BeliaPutri 34 
6 Ardiansyah 38 
7 Aisyah Az Zahra 34 
8 Andi Alfian Ramadhan 47 
9 Nur Alam 34 
10 Muh Fadhil Attailah z 37 
11 Nicko Akhmad Nurfadli 37 
12 Lintang Jaya Negara 41 
13 Muh Takwir 31 
14 Andi Ibra Hidaya 37 
15 Muh Arsyal 39 
16 Syahrul 46 
17 Andi Khaylilah 36 
18 Ahmad Faizsyam 42 
19 Siti Aisyah  33 
20 Nadia AyuMahalani 36 
21 Ayu Septiani Syam 38 
22 Muh AndikaPratama 42 
23 Sakina Alfirah 39 
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24 Muh Faisal 34 
25 Muh Fadil S 34 
26 Suci  36 
27 Muh Fahril Luthfi 40 
28 Muh Ikal 40 
29 Rivana 36 
30 Ainun Putri Prasetya 37 
31 Andi Ma’rifad Tullah 42 
32 Salwa Hajar Nurfalaq 44 
33 Rezky Aditya 42 
 

3. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru PAI Terhadap Karakter 

Religius Kelas VIII di SMPN 3 Sungguminasa. 

Kompetensi kepribadian guru sangat berpengaruh besar terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Kompetensi 

kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang penting dalam membentuk 

kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya 

manusianya. Keberhasilan suatu pembelajaran atau proses pendidikan juga 

ditentukan oleh faktor guru. Maka dari itu guru yang memiliki kepribadian 

baik akan banyak berpengaruh baik pula terhadap perkembangan siswa, 

terutama mental dan spiritual nya. Yang paling penting bagaimana guru 

menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan 

perbaikan kualitas pribadi peserta didik.4 

Penelitian ini didukung data empiris bahwa diketahui secara bersama-

sama(simultan) bahwa adanya hubungan kompetensi kepribadian guru 

dengan karakter religius peserta didik. Penelitian ini dapat diketahui 

berdasarkan hasil perhitungan menggunakan korelasi product moment 

dengan bantuan aplikasi SPSS diketahui nilai sig sebesar 0,00 < 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang antara variabel kompetensi 

                                                         
4 Rochman, Chaerul Rochman, "Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru", h. 

25.. 
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kepribadian guru dengan variabel karakter religius peserta didik (Ho 

ditolak). Berdasarkan uraian diatas uji hipotesis yang terakhir secara 

bersama-sama dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel 

kompetensi kepribadian guru dengan karakter religius peserta didik kelas 

VIII SMPN 3 Sungguminasa. 

Hubungan antara variabel X dengan variabel Y searah yaitu jika 

kompetensi kepribadian guru baik maka karakter religius peserta didik akan 

baik. Demikian juga sebaliknya jika kompetensi kepribadian guru kurang 

baik maka karakter religius peserta didik kelas VIII juga kurang baik. 

Kompetensi kepribadian guru PAI memainkan peran krusial dalam 

membentuk karakter religius peserta didik. Keteladanan, kejujuran, 

integritas, empati, dan keadilan yang ditunjukkan oleh guru tidak hanya 

membantu dalam penyampaian materi pelajaran, tetapi juga dalam 

membentuk kepribadian dan karakter siswa. Melalui interaksi sehari-hari 

dan contoh nyata, guru PAI dapat menginspirasi siswa untuk 

menginternalisasi nilai-nilai Islam dan mengembangkan karakter religius 

yang kuat. 

 

 Sehingga kompetensi-kompetensi guru memiliki peran dan fungsi 

yang penting, terutama kompetensi kepribadian guru yang pada umumnya 

memiliki sifat kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa 

menjadi teladan dan berakhlak mulia. Yang mana pada akhirnya peserta 

didik akan meniru sifat-sifat dan sikap tersebut sampai benar-benar 

tertanam dalam jiwa peserta didik. Menurut E Mulyasa “pribadi guru 

memiliki andil yang besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya 

dalam kegiatan pembelajaran, pribadi guru juga sangat berperan dalam 
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membentuk pribadi peserta didik.”5 Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa 

bagaimanapun kompetensi kepribadian guru memiliki peran yang sangat 

penting dan berpengaruh terhadap pembentukan karakter pribadi peserta 

didik yang nantinya  juga terbentuknya karakter religius pada diri peserta 

didik. 

Kepribadian guru berpengaruh signifikan terhadap peserta didik 

melalui berbagai mekanisme, termasuk keteladanan, interaksi dan hubungan 

yang dibangun, lingkungan belajar yang diciptakan, dan pengaruh pada 

pengembangan karakter siswa. Guru yang menunjukkan kepribadian positif 

tidak hanya mendukung prestasi akademik siswa, tetapi juga membantu 

mereka mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral yang kuat. Oleh 

karena itu, penting bagi guru untuk terus mengembangkan kepribadian 

mereka dan menyadari dampaknya terhadap siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
5 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, h. 141. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan Dari uraian analisis data, pengujian hipotesis, serta 

pembahasan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menurut indikator-indikator kompetensi kepribadian 

guru menunjukkan bahwa variabel kompetensi kepribadian guru 

berada pada kriteria sedang dengan nilai rata-rata 87,94 (dibulatkan 

88). Terdapat satu peserta didik yang memperoleh skor maksimum 

sebesar 99 dengan presentase 1,5%, dan terdapat satu peserta didik 

yang memperoleh skor minimum sebesar 62 dengan presentase 1,5%. 

2. Hasil penelitian menurut indikator-indikator karakter religius peserta 

didik menunjukkan bahwa variabel karakter religius peserta didik 

berada pada kriteria sedang dengan nilai rata-rata 80,81. Terdapat satu 

peserta didik yang memperoleh skor maksimum sebesar 99 dengan 

presentase 1,5% dan terdapat satu peserta didik yang memperoleh skor 

minimum sebesar 47 dengan presentase 1,5%. 

3. Kompetensi kepribadian guru (X) berhubungan dengan karakter 

religius peserta didik (Y). Dengan tingkat korelasi yang sedang yaitu 

0,522. 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada 

beberapa saran yang dapat diajukan dari penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan 
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pertimbangan oleh sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas 

kompetensi kepribadian guru demi meningkatkan karakter religius 

peserta didik. 

2. Bagi guru, harus memiliki integritas kepribadian yang baik dan komitmen 

yang tinggi sehingga yang diajarkan kepada peserta didik sudah 

tercermin pada sosok guru.Memberikan pemahaman dan teladan diluar 

mata pelajaran, agar karakter religius peserta didik dapat terarah dengan 

baik. 

3. Bagi peserta didik, terbentuknya karakter religius peserta didik lebih 

ditingkatkan lagi agar tercapainya kehidupan yang teratur dan 

tercapainya tujuan pendidikan yang kelak menjadi manusia yang 

berguna. 
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LAMPIRAN 

A.  Analisis Deskriptif  
Kategori  

Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

Kriteria Kategori 
Kompetensi Kepribadian Guru PAI 

Frekuensi Persentase 

0-40 Sangat 
Rendah 

0 0% 

41-55 Rendah 0 0% 

56-75 Sedang 5 15,15% 

76-90 Tinggi 20 60,61% 

91-100 Sangat Tinggi 8 24,24% 

 33 100% 
 

Kategori  
Karakter Religius Peserta Didik 

Kriteria Kategori 
Karakter Religius Peserta Didik 

Frekuensi Persentase 

0-40 Sangat 
Rendah 

0 0% 

41-55 Rendah 0 0% 

56-75 Sedang 13 39,4% 

76-90 Tinggi 17 51,51% 

91-100 Sangat Tinggi 3 9,09% 

 33 100% 
 
 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X Y 

N 33 33 
Normal Parameters 
A,b 

Mean 50,7273 47,0606 
Std. Deviation 5,02663 5,63992 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0,084 0,091 
Positive 0,084 0,067 
Negative -0,079 -0,091 

Test Statistic 0,084 0,091 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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2. Uji Linearitas 

ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Y
  
X 

Betwee
n 
Groups 

(Combined
) 

533,912 14 38,137 1,418 0,240 

Linearity 4,671 1 4,671 0,174 0,682 

Deviation 
from 
Linearity 

529,241 13 40,711 1,514 0,204 

Within Groups 483,967 18 26,887     

Total 1017,87
9 

32       

 
3. Uji Regresi  

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant
) 

50,916 10,247   4,969 0,000 

X -0,076 0,201 -0,068 -0,378 0,005 

a. Dependent Variable: Y 

 
4. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi  

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 

4,671 1 4,671 0,143 .005b 

Residual 1013,20
8 

31 32,684     

Total 1017,87
9 

32       

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X 
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B. Selayang Pandang Lokasi Penelitian  

1. Profile SMP Negeri 3 Sungguminasa 

Nama Madrasa   : SMP Negeri 3 Sungguminasa 

NPSN   : 200170 

Nomor Pokok Madrasah : 40301049 

Alamat    

• Jalan    : Mustafa Daeng Bunga  

• Desa / Kelurahan  : Romang Polong 

• Kecamatan   : Somba Opu 

• Kota / Kabupaten : Gowa  

• Kode Pos  : 92113 

• Email    :smpn3sungguminasa.spentis@gmail.com 

Jenjang Akreditasi   : A 

Tahun Berdiri   : 1993 

Tahun Operasi   : 1993 

Kepemilikan Tanah  : Pemerintah Daerah 

• Luas Tanah  : 1.093 m3 

• Status Tanah  : Pemerintah Daerah  

Status Bangunan   

• Luas Bangunan : 670 m3  
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2. Sejarah Singkat SMP Negeri 3 Sungguminasa 

Orang yang memiliki ilmu pengetahuan sangatlah mungkin ia 

mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Dari pernyataan ini 

mengindikasikan bahwa pendidikan sangat besar kontribusinya, baik dalam 

pembinaan moral, pensejahteraan dan bahkan membawa kemajuan suatu 

umat. Oleh karena itu, untuk mengukur kemajuan suatu umat atau bangsa 

dapat dilihat seberapa jauh pendidikannya. 

Untuk menunjang segala sesuatu tentang pendidikan tentu diperlukan 

adanya sarana atau tempat menuntut ilmu bagi siapa saja yang ingin 

menuntut ilmu. Maka dari itulah didirikan SMP Negeri 3 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa pada tahun 1993 bernama SMP Negeri 4 Somba Opu 

dibangun atas tanah yang luasnya 9.102 m2, berdomisili di Jalan Mustafa Dg. 

Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Sejak berdirinya sampai ini SMP Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten 

Gowa telah dipimpin oleh 6 kepala sekolah yaitu : 

a. Dra Hj. Ulafah Ende. ( 1994 s.d 1998 ) yang pertama 

kalinya menerima siswa sebanyak 3 kelas yang dibina 

oleh tenaga pengajar sebanyak 13 orang dan tenaga 

administrasi 4 orang. 

b. Sampara Suparno. ( 1998 s.d 2004 ) dan pada tahun 1999 

s.d 2002 SLTPN 3 Sungguminasa menerima siswa 

menjadi 12 rombel. 

c. Sirajuddin S.Pd. ( 2004 s.d 2009 ) dan pada tahun 2006 

SMPN 3 Sungguminasa menerima siswa menjadi 15 

rombel. 
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d. M. Nadir ( 2009 s.d 2012 ) dan pada tahun 2012 s.d 2013 

SMPN 3 Sungguminasa menerima siswa menjadi 29 

rombel 

e. Drs Zakaria Faisal ( 2012 s.d 2016 ) 

f. Fajar Ma’ruf S.Pd ( 2016 sampai sekarang ) dan saat ini 

sudah mencapai 33 rombel. 

Adapun pada perkembangannya SMP Negeri 3 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa mulai dari perkembangan jumlah peserta didik sampai 

pada akreditasi sekolah telah berkembang pesat. Pada tahun 2015 SMPN 3 

Sungguminasa menerima siswa menjadi 33 rombel, dan menjadi sekolah 

Akreditasi A, dengan memiliki gedung ruang belajar 27 kelas dan jumlah 

siswa 1210 orang, tenaga pengajar 63 guru , serta pegawai 12 orang. 

3.  VISI DAN MISI SMP Negeri 3 Sungguminasa 

Visi  

Unggul Dalam Prestasi, Beriman, dan Bertaqwa, Berkarakter 

Pendidikan Budaya Bangsa serta Budaya Lingkungan Sehat 

Misi  

1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang akademik 

maupun non akademik; 

2. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali 

potensi dirinya sehingga bisa dikembangkan secara lebih optimal; 

3. Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan 

kompeten; 

4. Membentuk warga sekolah yang beriman dan bertakwa melalui 

kegiatan keagamaan; 
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5. Membudayakan pendidikan karakter pada peserta didik; 

6. Menumbuhkan kondisi lingkungan sekolah ramah anak; 

7. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, rindang dan asri sebagai 

upaya dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; 

8. Peran serta Masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif; 

9. Meningkatkan manajemen sekolah yang transparan dan partisipatif. 

4. Keadaan Lingkungan Sekolah  

a. Keadaan Guru 

Guru berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar di 

SMP Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa, di samping itu pula kualitas 

guru baik kualitas yang dilihat dari latar belakang akademiknya maupun 

kualitas pengalaman belajarnya, dengan adanya pembinaan profesi seperti 

KKG (Kelompok Kerja Guru) dan pelatihan-pelatihan lainnya. 

Untuk lebih jelasnya keadaan guru di SMP Negeri 3 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Pengembangan Kompetensi/Profesionalisme guru 
 

No 
 

 
Jenis Pengembangan 
Kompetensi 

Jumlah Guru yang telah 
mengikuti kegiatan 
pengembangan 
kompetensi/profesionalisme 

Laki-laki Perempua
n 

 Jumlah 

1. Penataran KBK/KTSP 22 41 63 

3. Penataran Metode 
Pembelajaran (termasuk 
CTL) 

22 41 63 

4. Penataran PTK 22 41 63 

5. Penataran Karya Tulis Ilmiah 22 41 63 



74 
  

 
 

6. Sertifikasi 
Profesi/Kompetensi 

16 20 36 

7. Penataran PTBK - 5 5 

8. Penataran lainnya: 
Kurikulum 2013 

22 41 63 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pengembangan 

kompetensi profesionalisme Guru yaitu Penataran KBK/KTSP sebanyak 63 

orang Guru, terdiri dari 22 orang laki-laki dan 41 orang perempuan. 

Penataran Metode Pembelajaran sebanyak 63 orang Guru, terdiri dari 22 

orang laki-laki dan 41 orang perempuan. Penataran PTK sebanyak 63 orang 

Guru, terdiri dari 22 orang laki-laki dan 41 orang perempuan. Penataran 

Karya Tulis Ilmiah sebanyak 22 orang Guru, terdiri dari 22 orang laki-laki 

dan 41 orang perempuan. Sertifikasi Profesi/Kompetensi sebanyak 36 orang 

Guru, terdiri dari 16 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Penataran 

PTBK sebanyak 5 orang Guru, terdiri dari 5 orang perempuan. Penataran 

Kurikulum 2013 sebanyak 63 orang Guru, terdiri dari 22 orang laki-laki dan 

41 orang perempuan. 

5. Keadaan Peserta Didik 

Dengan didirikannya SMP Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa 

memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat sekitar. SMP Negeri 3 

Sungguminasa terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas guru 

maupun kualitas peserta didik di SMP Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten 

Gowa. 

Keadaan peserta didik di SMP Negeri 3 Sungguminasa dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Keadaan  peserta didik 

Dengan melihat tabel 4.2 mengenai keadaan peserta didik maka dapat 

dilihat bahwa jumlah peserta didik di SMP Negeri 3 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa mengalami naik turun di setiap tahun ajaran baru tapi 

perubahan jumlah peserta didik di setiap tahun ajaran baru lebih cenderung 

mengalami peningkatan. Keadaan peserta didik di SMP Negeri 3 

Sungguminasa Kabupaten Gowa, secara keseluruhan pada tahun 2017-2018 

sebanyak 1098 orang siswa. Jumlah peserta didik kelas VII sebanyak 358 

orang terdiri dari 192 siswa laki-laki dan 166 siswa perempuan. Sedangkan 

jumlah peserta didik kelas VIII sebanyak 335 orang terdiri dari 172 siswa 

laki-laki dan 163 siswa perempuan. Sedangkan jumlah peserta didik kelas IX 

sebanyak 405 orang terdiri dari 188 siswa laki-laki dan 217 siswa 

perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

KELAS Laki-laki Perempua
n 

Jumlah 

VII 192 166 358 

VIII 172 163 335 

IX 188 217 405 

Jumlah 552 546 1098 
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Peneliti Menyebar Angket di kelas VIII A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti Menyebar Angket di kelas VIII B 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti Menyebar Angket di kelas VIII C 
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Peneliti Menyebar Angket di kelas VIII D 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian Angket di kelas VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto Bersama kepala sekolah dan Guru PAI 

SMP Negeri 3 Sungguminasa 
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