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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

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

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س 
 syin sy es dan ye ش 
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha هـ 
 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ى

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

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

tanda apostrof (’). 
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2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
 
 Fath ah a a ا

 Kasrah i i ا  

 
 
 D ammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى    Fatah dan ya’ ai a dan i َـ

 Fathah dan wau au u dan u ـو ْ

Contoh: 

فَ  ي 
 
 kaifa :   ك

لَ  و 
َ
 haula :   ه

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

َـ ى  َـ ا | .. .. Fathah dan alif atau 
ya ’ 

�̅� a dan garis di 
atas 

ى   ـ  kasrah dan ya ’  �̅� I dan garis di 
atas 

و ُـ  Dammah dan wau �̅� u dan garis di 
atas 
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Contoh: 

  ma ta : مَاتَ  

  ra ma : رَمَ  

لَ   ي   qī la : ق 

تُ    yamu tu : يَمُو 

 

4. Ta ’ marbu tah 

Transliterasi untuk ta ’ marbu ttah ada dua, yaitu ta ’ marbu tah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah (t). Sedangkan ta ’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu tah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta ’ marbu tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ال 
َ
ف ط 

َ  
 الْ

ُ
ضَة  raudah al-atfa l : رَو 

 
ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
 al-madī nah al-fa dilah : ال

 
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
 al-hikmah :  ال

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sisten tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydī d (  ـْ ). dalam transliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. 

Contoh:  

ا
َ
ن   rabbana : رَبَّ
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ا
َ
ن ي  جَّ

َ
  najjaina : ن

حَق  
ْ
 al-haqq : ال

مَ  عِّ
ُ
 nu”ima : ن

و  
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

huruf kasrah (  ى  ـ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī . 

Contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy atau Aly)‘ : عَل   

 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب    

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh:  

سُ   م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   ا

  
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لز 
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :     ا

  
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah :  ا

  
ُ
د
َ
ب لا
ْ
ل
 
 al-bila du :      ا

 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
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tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’muru na :     ت

 
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw’u :      ا

ء   ي 
َ  syai’un :      ش 

تُ  ر  م 
 
 umirtu :      أ

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

  Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. 

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. 

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

  Contoh: 

  Fī  Zila l al-Qur’a n 

  Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafz al-Jala lah ( للُ ا )  

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muda f ilaihi (frasa nomina), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh:  

نُ  ي  الل   د   dī nulla h   
ٰ
 billa h ب اللّ

Adapun ta ’ marbu tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 
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al-jala lah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 

م  
ُ
ي   ه  

مَة   ف 
الل   رَح   = hum fī  rahmatilla h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 

caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum ejaan 

Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

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

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. 

Contoh: 

Wa ma  Muhammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi’a linna si lallazī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramada n al-lazī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nasī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nasra l-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz min al-Dala l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) 

dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua 

nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar 

pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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Abu  al-Walī d Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abu  al-
Walī d Muhammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d Muhammad Ibnu) 

Nasr Ha mid Abu  Zaī d, ditulis menjadi: Abu  Zaī d, Nasr, Nasr Ha mid (bukan: 
Zaī d, Nasr Hamī d Abu ) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 swt.  = subha nahu wa ta’a la  

 saw.  = sallalla hu ‘alaihi wa sallam 

 a.s  = ‘alaihi al-sala m 

 H  = Hijrah 

 M  = Masehi 

 SM  = Sebelum Masehi 

I.              = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS .../ ....4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS A li ‘Imran/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 

MAN  = Madrasah Aliyah Negeri 

PAI  = Pendidikan Agama Islam 
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ABSTRAK 

Nama : Dini Aminarti 

NIM : 80200222051 

Judul : Pengaruh Pelaksanaan Program Guru Asuh Terhadap Akhlak 

Karimah Dan Motivasi Belajar Peserta Didik Angkatan VI MAN 

Insan Cendekia Gowa 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pelaksanaan 

program guru asuh terhadap akhlak karimah dan motivasi belajar peserta 

didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa. Pokok masalah tersebut 

selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan program guru asuh di MAN Insan 

Cendekia Gowa? 2) Bagaimana akhlak karimah peserta didik angkatan VI MAN 

Insan Cendekia Gowa? 3) Bagaimana motivasi belajar peserta didik angkaatn 

VI MAN Insan Cendekia Gowa? 4) Bagaimana pengaruh pelaksanaan program 

guru asuh terhadap akhlak karimah belajar peserta didik angkatan VI MAN 

Insan Cendekia Gowa? 5) Bagaimana pengaruh pelaksanaan program guru 

asuh terhadap motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia 

Gowa? 6) Bagaimana pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap 

akhlak karimah dan motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa? 

Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan 

metodologi. Adapun sampel penelitian ini adalah peserta didik angkatan VI 

MAN Insan Cendekia Gowa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data 

dilakukan dengan tahapan, yaitu: uji validitas, uji reliabilitas, uji prasyarat, uji 

hipotesis dan analisis regresi linier multivariat. 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa data dari variabel 

program guru asuh terhadap akhlak karimah peserta didik angkatan VI MAN 

Insan Cendekia Gowa diperoleh nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,564 

> 1,677 yang artinya program guru asuh memberikan pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap akhlak karimah serta diperoleh nilai koefisien 

determinasi atau R Square (R2) sebesar 0,402 atau 40,2% dengan keeratan 

hubungan (R) sebesar 0,634 dimana dalam interpretasi korelasi berada pada 

tingkat sedang.  Hal ini berarti bahwa perubahan sebesar 40,2% pada akhlak 

karimah disebabkan oleh pelaksanaan program guru asuh. Dapat dikatakan 

bahwa pelaksanaan program guru asuh memberikan kontribusi terhadap 

pembinaan akhlak karimah peserta didik. Selanjutnya, Hasil analisis data dari 

variabel program guru asuh terhadap motivasi belajar peserta didik angkatan 
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VI MAN Insan Cendekia Gowa diperoleh nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 

5,449 > 1,677 yang artinya program guru asuh memberikan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap motivasi belajar serta diperoleh nilai R Square (R2) 

sebesar 0,392 atau 39,2% dengan keeratan hubungan (R) sebesar 0,626 yang 

menunjukkan kontribusi pelaksanaan program guru asuh terhadap motivasi 

belajar sebesar 39,2% dimana dalam interpretasi korelasi berada pada tingkat 

sedang. Hal ini berarti bahwa perubahan sebesar 39,2% pada motivasi belajar 

disebabkan oleh pelaksanaan program guru asuh.. Dapat dikatakan bahwa 

program guru asuh memberikan kontribusi terhadap motivasi belajar peserta 

didik. Kemudian hubungan antara program guru asuh (X) dengan akhlak 

karimah siswa (Y1) memberikan nilai F sebesar 30,956 dengan signifikansi 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan akhlak karimah siswa 

yang diakibatkan oleh perbedaan pengasuhan serta hubungan antara program 

guru asuh (X) dengan motivasi belajar siswa (Y2) memberikan nilai F sebesar 

29,688 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan motivasi belajar siswa yang diakibatkan oleh perbedaan 

pengasuhan. 

Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi kepada MAN Insan 

Cendekia Gowa khususnya bidang keasramaan sebagai penyelenggara 

program guru asuh untuk terus melaksanakan evaluasi terhadap program 

tersebut guna memaksimalkan pendampingan kepada peserta didik, 

merekomendasikan kepada pimpinan MAN Insan Cendekia Gowa untuk 

meninjau kembali penetapan guru yang betul-betul siap menjadi guru asuh 

guna terciptanya program yang efisien dan sesuai tugas dan fungsinya serta 

merekomendasikan kepada para guru asuh agar lebih peka dan sadar terhadap 

amanah atau tugas yang diberikan guna memaksimalkan pendampingan 

kepada peserta didik. 
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ABSTRACT 

Name : Dini Aminarti 

NIM : 80200222051 

Judul : The Influence of the Implementation of the Teacher Mentorship 

Program on the Noble Character and Learning Motivation of the 

Sixth Cohort Students at MAN Insan Cendekia Gowa 

 

The central research problem of this study is to investigate the influence 

of the implementation of the Teacher Mentorship Program on the noble 

character (akhlaq karimah) and learning motivation of the sixth cohort 

students at MAN Insan Cendekia Gowa. This central issue is further broken 

down into several sub-problems: (1) How is the Teacher Mentorship Program 

implemented at MAN Insan Cendekia Gowa? (2) What is the state of akhlaq 

karimah among the sixth cohort students at MAN Insan Cendekia Gowa? (3) 

What is the level of learning motivation among the sixth cohort students at 

MAN Insan Cendekia Gowa? (4) How does the implementation of the Teacher 

Mentorship Program influence the akhlaq karimah of the sixth cohort students 

at MAN Insan Cendekia Gowa? (5) How does the implementation of the 

Teacher Mentorship Program influence the learning motivation of the sixth 

cohort students at MAN Insan Cendekia Gowa? (6) How does the 

implementation of the Teacher Mentorship Program influence both the akhlaq 

karimah and learning motivation of the sixth cohort students at MAN Insan 

Cendekia Gowa? 

This research is quantitative in nature and employs a methodological 

approach. The sample consists of the sixth cohort students at MAN Insan 

Cendekia Gowa. Data collection methods used in this study include 

questionnaires and documentation. Data processing and analysis techniques 

involve several stages: validity testing, reliability testing, prerequisite testing, 

hypothesis testing, and multivariate linear regression analysis. 

The results of the analysis in this study indicate that the data from the 

variable of the Teacher Mentorship Program implementation on the noble 

character (akhlaq karimah) of the sixth cohort students at MAN Insan 

Cendekia Gowa show a Sig. value of 0.000 < 0.05 and a t-count value of 5.564 > 

1.677. This means that the implementation of the Teacher Mentorship 

Program has a positive and significant influence on akhlaq karimah. 

Additionally, the coefficient of determination or R Square (R²) value is 0.402 or 

40.2%, with a correlation strength (R) of 0.634, which, according to correlation 

interpretation, is at a moderate level. This means that 40.2% of the changes in 

akhlaq karimah are attributed to the implementation of the Teacher 
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Mentorship Program. Furthermore, the analysis of data from the variable of the 

Teacher Mentorship Program implementation on the learning motivation of 

the sixth cohort students at MAN Insan Cendekia Gowa shows a Sig. value of 

0.000 < 0.05 and a t-count value of 5.449 > 1.677. This indicates that the 

Teacher Mentorship Program has a positive and significant influence on 

learning motivation. The R Square (R²) value is 0.392 or 39.2%, with a 

correlation strength (R) of 0.626, indicating that the Teacher Mentorship 

Program contributes 39.2% to learning motivation, which, according to 

correlation interpretation, is at a moderate level. This means that 39.2% of the 

changes in learning motivation are attributed to the implementation of the 

Teacher Mentorship Program. Additionally, the relationship between the 

implementation of the Teacher Mentorship Program (X) and the students' 

akhlaq karimah (Y₁) shows an F value of 30.956 with a significance of 0.000. 

This indicates that there is a difference in akhlaq karimah among students 

caused by differences in mentorship. Similarly, the relationship between the 

implementation of the Teacher Mentorship Program (X) and students' learning 

motivation (Y₂) shows an F value of 29.688 with a significance of 0.000, 

indicating that there is a difference in learning motivation among students due 

to differences in mentorship. 

The implications of this research provide recommendations to MAN 

Insan Cendekia Gowa, particularly to the residential department responsible 

for the Teacher Mentorship Program, to continuously evaluate the program to 

maximize student support. It is recommended that the leadership of MAN 

Insan Cendekia Gowa reassess the selection of teachers who are truly prepared 

to take on the role of mentor, ensuring that the program is efficient and aligns 

with its intended duties and functions. Additionally, it is recommended that 

mentor teachers become more sensitive and aware of the responsibilities 

entrusted to them in order to optimize their guidance and support for the 

students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah pengajar, pendidik, pembimbing dan orang dewasa yang 

memiliki ilmu pengetahuan.1 Guru adalah pendidik yang berkembang, tugas 

profesionalnya mengharuskannya belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang 

hayat tersebut sejalan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah 

setempat.2 Dari pengertian di atas jelas bahwa guru merupakan seorang 

pendidik yang dibebankan tugas padanya untuk membina dan membimbing 

peserta didik ke arah yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian, dalam pembentukan akhlak karimah pada usia dini 

ini seorang guru harus memperlihatkan contoh teladan agar peserta didik 

lebih terkesan dan memiliki rasa kagum kepada gurunya, sehingga dengan 

sendirinya peserta didik tersebut akan terbiasa mempraktekan kejujuran dan 

kebaikan di mana pun berada, baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan metode dan 

karakteristik Nabi Muhammad saw. sebagai rasul sekaligus guru bagi manusia 

di seluruh alam semesta yang termaktub di dalam Q.S al-Ahza>b/33:21: 

 َ
ه

رَ اللّٰ
َ
ك
َ
خِرَ وَذ

ٰ ْ
يَوْمَ الْ

ْ
َ وَال

ه
 يَرْجُوا اللّٰ

َ
ان
َ
مَنْ ك

ِّ
 ل
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ ا
ه

ْ رَسُوْلِ اللّٰ ي ِ
مْ ف 

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

 
 
ا ً ثِيْْ

َ
 ك

Terjemahnya:  
“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang 
baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

 

1Mahmud. Yunus, Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran (Jakarta: Pustaka 
Mahmudiyah, 1962). h. 36. 

2Dimyati dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 1995). h. 
100. 
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(kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”.3 
Dalam Islam guru merupakan profesi yang amat mulia, karena 

pendidikan adalah salah satu tema sentral Islam. Nabi Muhammad sendiri 

sering disebut “pendidik kemanusiaan”. Seorang guru haruslah bukan hanya 

sekedar pengajar, tetapi sekaligus adalah pendidik. Karena itu dalam Islam, 

seseorang dapat menjadi guru bukan hanya karena ia telah memenuhi 

kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus teruji 

akhlaknya. Dengan demikian seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu-

ilmu pengetahuan saja tetapi lebih penting pula membentuk watak dan pribadi 

anak didiknya dengan akhlak dan ajaran-ajaran Islam. Guru bukan hanya 

sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, tetapi merupakan 

sumber ilmu dan moral. Sehingga akan membentuk seluruh pribadi anak 

didiknya, menjadi manusia yang berkepribadian mulia.4 

Motivasi adalah keadaan internal yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu sehingga motivasi memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses belajar.5  Karena merupakan sesuatu yang penting dalam 

kegiatan belajar, maka diperlukan motivasi agar kegiatan belajar dapat 

berlangsung dan berjalan dengan baik.6 Motivasi sebagai penguat belajar, 

memperjelas tujuan belajar serta menentukan ketekunan belajar. Peserta didik 

yang memiliki motivasi dalam belajar akan tekun dan giat belajar untuk 

memperoleh hasil yang baik. 

Manusia bukan sekedar hidup sebagaimana hidupnya hewan maupun 

tumbuhan, melainkan hidup sebagai manusia. Setelah kelahirannya, manusia 

 
3Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h. 420. 

4Akhyak, Profil Pendidikan Sukses (Surabaya: ELKAF, 2005). h. 2. 

5Muhammad dan Sulistyorini Fathurrahman, Belajar Dan Pembelajaran. h. 246. 

6Abu Ahmadi dan Widodo, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013). h. 159. 
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tidak dengan sendirinya mampu menjadi manusia yang sempurna, tetapi 

untuk menjadi manusia ia perlu di didik dan mendidik diri, bahkan semasa 

manusia sejak dalam kandungan, manusia mengenal yang namanya 

pendidikan sejak dalam kandungan. 

Namun seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan dewasa ini selain 

ayah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk bekerja atau 

menafkahi keluarga, banyak pula istri yang bekerja dan meniti karir di luar 

rumah, baik berprofesi sebagai guru, dosen, bekerja di instansi pemerintahan, 

atau swasta, sebagai buruh pabrik, ataupun bekerja di bidang lainnya dan 

peranan merekapun terkadang menduduki jabatan yang tinggi di tempatnya 

bekerja. 

Fenomena seperti ini sudah lazim dalam kehidupan masyarakat di era 

modern ini, suami istri sibuk dengan pekerjaan masing-masing di luar rumah, 

mereka berangkat pagi pulang sore, bahkan pulang malam bila ada pekerjaan 

yang mengharuskan bekerja lembur. Dengan padatnya kegiatan dan kesibukan 

masing-masing, menyebabkan pertemuan dengan sesama anggota keluarga 

pun menjadi terbatas pada malam hari atau waktu libur saja, itu pun bila tidak 

ada tugas ke luar kota, disadari atau tidak ada peran yang tercederai yakni 

peran orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak di rumah. 

Sebagian orang tua merasa belum optimal mengasuh dan mendidik 

anak-anaknya, memercayakan buah hatinya tersebut untuk diasuh dan dididik 

di sekolah berasrama yang saat ini dikenal dengan istilah boarding school. 

Sebuah sekolah dengan konsep asrama yang mengharuskan semua peserta 

didik mondok di sana, sehingga orang tua bisa lebih fokus bekerja dan meniti 

karir di luar rumah. Sebagian yang lain beralasan menitipkan anak-anaknya 

sekolah di boarding school karena khawatir dengan lingkungan di luar yang 
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kurang baik, selain itu ada pula orang tua yang ingin anaknya mandiri, disiplin, 

memiliki kepribadian yang baik, paham agama atau bisa menghafal al-Qur’an. 

Boarding school atau sekolah berasrama menjadi salah satu alternatif 

bagi para orang tua yang memiliki kesibukan di luar rumah yang menyebabkan 

mereka tidak bisa maksimal mendidik buah hatinya. Dengan menitipkan ke 

boarding school mereka bisa fokus bekerja dan berkarir, sementara itu anak-

anaknya dititipkan dan dididik di boarding school bisa fokus dalam belajar, baik 

pelajaran umum maupun agama. Dengan konsep pendidikan boarding school 

ini diharapkan anak-anak mendapat pendidikan yang baik sehingga memiliki 

karakter, menjadi pribadi yang baik dan mulia. 

Dari sekian banyak konsep dan model lembaga pendidikan di 

Indonesia, boarding school merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam 

menerapkan tujuan pendidikan kepada peserta didik. Alasannya sederhana, 

bahwa proses kehidupan manusia tercakup dalam tiga ranah pendidikan yakni 

dalam satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dalam boarding school 

tiga ranah pendidikan tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan, dimana 

peserta didik tinggal, sekolah, dan bergaul dalam lingkungan pendidikan 

boarding school atau sekolah berasrama. Dengan demikian proses pendidikan 

lebih terarah dan terencana dalam membangun karakter peserta didik. 

Konsep pendidikan boarding school yang mewajibkan para peserta 

didik untuk tinggal, menimba ilmu, dan melakukan berbagai macam kegiatan 

di tempat yang sama, diharapkan mampu melahirkan alumnus yang baik, 

paham agama, mandiri, beradab, dan santun. Namun demikian tidak menutup 

mata bahwa alumnus boarding school banyak yang sukses di perguruan tinggi 

dengan berbagai prestasi, baik prestasi akademik seperti olimpiade sains dan 

semacamnya, maupun prestasi non-akademik seperti keagamaan, sastra, 
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bahasa, dan olahraga. 

Kehidupan berasrama memiliki banyak aturan yang mengikat peserta 

didik yang tinggal di dalamnya dan mengharuskan peserta didik untuk hidup 

berdampingan dengan rekan sejawatnya yang memiliki karakter belajar yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, tak jarang peserta didik boarding school 

merasakan stres selama bersekolah dan hidup berasrama. Alasannya beragam, 

seperti tidak bisa bergaul dengan teman sekamar, banyaknya tugas yang 

diberikan oleh guru, belum terbiasa terpisah dari orang tua dan masih banyak 

penyebab lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Afifah Yusfika tentang “Masalah Psikososial: Stres pada Siswa Sekolah 

Asrama”.7 

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gowa merupakan salah satu 

sekolah unggulan berasrama yang ada di Indonesia. Layaknya sekolah 

berasrama, masalah yang dihadapi oleh peserta didik di sekolah tersebut 

senada dengan masalah-masalah yang kerap terjadi di sekolah asrama lainnya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut MAN Insan Cendekia Gowa memiliki 

beberapa program, salah satunya adalah program guru asuh. Program ini 

diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi masalah-masalah 

akademik dan sosial yang dihadapi oleh para peserta didik. 

Guru asuh berperan sebagai orang tua pengganti selama peserta didik 

menjalani proses belajar di MAN Insan Cendekia Gowa. Program guru asuh 

diharapkan dapat membina akhlak serta menjaga semangat dan motivasi 

belajar peserta didik, apalagi peserta didik yang belum pernah hidup 

berasrama. Peserta didik yang belum pernah hidup berasrama memiliki 

 

7Nur Afifah Yusfika, ‘Masalah Psikososial: Stres Pada Siswa Sekolah Asrama (Boarding 
School)’, JOM FKp, 9.1 (2022), 247–57. 
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kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami stres. Hal ini biasanya disebabkan 

karena peserta didik yang belum pernah hidup berasrama membutuhkan 

waktu membiasakan diri hidup terpisah dari orangtua. 

Calon peneliti tertarik melakukan penelitian pada program ini karena 

dilatarbelakangi oleh hasil observasi peneliti yang menilai bahwa peserta didik 

MAN Insan Cendekia Gowa kurang merasakan manfaat dari program guru 

asuh. Mulai dari jarangnya pendampingan dan pembinaan, motivasi belajar 

peserta didik yang menurun serta adanya berbagai perilaku yang kurang baik 

yang dilakukan peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. 

Telah diketahui bersama bahwa pendampingan orang tua dalam proses 

belajar peserta didik sangatlah penting. Orangtua berupaya untuk menemani, 

memberikan bantuan dalam mengatasi masalah anak dalam belajar, 

memberikan dorongan, motivasi, dukungan, pengawasan dan memberikan 

fasilitas pada anak agar semangat dalam belajar. 

Namun dalam kehidupan berasrama, peserta didik diharuskan 

berpisah dari orangtua maka dibuatlah program guru asuh sebagai sarana 

pendampingan layaknya peran orang tua di rumah. Oleh karena itu, penulis 

termotivasi untuk meneliti apakah program guru asuh yang diterapkan MAN 

Insan Cendekia Gowa efektif dalam membina akhlak karimah serta motivasi 

belajar siswi Angkatan VI, maka calon peneliti memilih tentang “Pengaruh 

Pelaksanaan Program Guru Asuh Terhadap Akhlak Karimah Dan 

Motivasi Belajar Peserta Didik Angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

masalah pokok penelitian ini dapat dijabarkan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan program guru asuh di MAN Insan Cendekia 

Gowa? 

2. Bagaimana akhlak peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia 

Gowa? 

3. Bagaimana motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa?  

4. Apakah pelaksanaan program guru asuh berpengaruh terhadap akhlak 

peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa? 

5. Apakah pelaksanaan program guru asuh berpengaruh terhadap 

motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa? 

6. Apakah pelaksanaan program guru asuh berpengaruh terhadap akhlak 

karimah dan motivasi belajar peserta didik Angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenarannya.8 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. H₀ : Program guru asuh tidak berpengaruh terhadap akhlak peserta 

didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa. 

2. H₁ : Program guru asuh berpengaruh terhadap akhlak peserta didik 

angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa. 

3. H₀ : Program guru asuh tidak berpengaruh terhadap motivasi 

belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa. 

 

8Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 
Alfabeta CV, 2015). h. 91. 
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4. H₁ : Program guru asuh berpengaruh terhadap motivasi belajar 

peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa. 

5. H₀ : Program guru asuh tidak berpengaruh terhadap akhlak 

karimah dan motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa. 

6. H₁ : Program guru asuh berpengaruh terhadap akhlak karimah dan 

motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup 

Untuk memperjelas dan mencegah timbulnya salah penafsiran 

terhadap makna judul yang dimaksud dalam penelitian ini, maka calon peneliti 

perlu mendeskripsikan beberapa istilah yang dianggap perlu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Program guru asuh (Variabel Bebas yang 

Disimbolkan X) 

Program keasramaan yang harus ada di seluruh MAN Insan Cendekia 

yang memiliki tugas melakukan pertemuan rutin, membimbing untuk 

bersikap lemah lembut dan rendah hati, mengarahkan untuk patuh dan 

memuliakan orang tua, mengingatkan untuk tidak iri hati dan menggibah, 

mendidik untuk berperilaku jujur dan toleransi, mengajarkan untuk sabar dan 

mengontrol emosi, mengarahkan cita-cita, memotivasi dan menguatkan minat 

belajar, sebagai fasilitator dan memantau perkembangan belajar. Program 

yang melibatkan langsung pendidik untuk membina, mengontrol dan 

mendampingi peserta didik di luar jam pelajaran. Program guru asuh yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program guru asuh di MAN 

Insan Cendekia Gowa. 

2. Akhlak Karimah (Variabel Terikat yang Disimbolkan Y₁) 

Seluruh kegiatan atau upaya untuk mendidik dan membentuk sikap, 
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tutur kata dan tingkah laku terpuji peserta didik berdasarkan aturan atau 

norma yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Akhlak 

merupakan hasil akhir dari pendidikan, pendampingan ataupun 

pembimbingan karakter dan moral yang dilakukan pendidik di lingkungan 

madrasah baik itu di dalam kelas, di asrama maupun di luar kelas. Akhlak yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah akhlak karimah peserta didik angkatan 

VI MAN Insan Cendekia Gowa yang dibentuk melalui program guru asuh. 

3. Motivasi Belajar (Variabel Terikat yang Disimbolkan Y₂) 

Daya penggerak baik yang timbul dari dalam diri peserta didik maupun 

dari luar peserta didik seperti adanya keinginan untuk berhasil, adanya 

dorongan dalam belajar, adanya harapan atau cita-cita dan adanya 

penghargaan dalam belajar. Adanya motivasi belajar akan menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Motivasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN 

Insan Cendekia Gowa yang dibentuk melalui program guru asuh. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan momentum bagi calon peneliti untuk 

mendemonstrasikan mengenai hasil penelitian yang telah dikaji sebelumnya 

kemudian disesuaikan dengan rencana penelitian yang dilakukan oleh seorang 

peneliti dalam sebuah kajian penelitian.9 Setelah melakukan penelusuran 

terhadap buku-buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan judul yang 

diangkat peneliti yaitu pengaruh program guru asuh terhadap pembinaan 

akhlak dan motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia 

 

9UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penlisan Karya Tulisan Ilmiah: Makalah, Skripsi, 
Tesis, Disertasi Dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013). h. 13. 
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Gowa. Adapun beberapa hasil referensi yang menurut peneliti relevan 

mengenai penelitian ini sebagaimana kajian Pustaka dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khaeri Arifandi dan Wildan 

dengan judul “Implementasi Program Guru Asuh dalam Membentuk 

Karakter Peserta Didik Dan Relevannya Dengan Pendidikan Islam di SMP 

Negeri 5 Batukliang”. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dari 

adanya implementasi program guru asuh. Pertama, program guru asuh 

dalam membentuk karakter peserta didik di SMP Negeri 5 Batukliang 

merupakan program yang membangun keakraban hubungan guru 

sebagai orang tua bagi peserta didik di sekolah dengan interaksi rutin 

setiap hari dan pertemuan mingguan dalam kelompok. Kedua, 

implementasi program guru asuh dalam membentuk karakter peserta 

didik di SMP Negeri 5 Batukliang, terwujud dengan terbentuknya 

karakter yang dikembangkan di SMP Negeri 5 Batukliang yakni jujur, 

disiplin, tanggung jawab, religius dan sopan santun.10 Penelitian ini 

memiliki sisi kesamaan dari variabel X yang digunakan yaitu “program 

guru asuh” dan variabel Y yang sama-sama menggunakan karakter atau 

akhlakul karimah. Adapun perbedaan antara kedua penelitian tersebut 

adalah pada penilitian terdahulu peneliti fokus kepada implementasi 

program guru asuh sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus pada 

sisi pengaruhnya. Perbedaan yang lain terdapat pada lokasi dan objek 

penelitiannya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Ziana Cholida dengan judul “Peran 

 

10Muhammad Khaeri Arifandi dan Wildan, ‘Implementasi Guru Asuh Dalam 
Membentuk Karakter Peserta Didik Dan Relevannya Dengan Pendidikan Islam Di SMP Negeri 
5 Batukliang’, Jurnal Cendekiawan, 15.2 (2023). 
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Guru Akidah Akhlak Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Pada Peserta 

didik MAN Kejotangan”.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) 

Peran guru akidah akhlak sebagai pembimbingselain 

memberikanbimbingan dalam mengarahkan dan menemukan potensi 

peserta didik namun peran guru sebagai pembimbing juga 

membimbing akhlakul karimah peserta didik. (2) Peran guru akidah 

akhlak sebagai motivatorberarti guru berupaya memberikan dorongan, 

dongkrakan kepada peserta didik, dapat di lakukan dengan 

memberikan menepuk pundak, acungan jempol, tepuk tangan, 

hukuman, pujian, hal ini dilakukan agar peserta didik mau dan mudah 

merubah menjadi akhlak yang baik. (3) Peran guru akidah akhlak 

sebagai komunikator akan menjalin hubungan komunikasi yang baik 

dengan peserta didik, dengan komunikasi guru akan semakin mudah 

memahami karakter peserta didik, serta menjalin hubungan dekat 

dengan peserta didik, sehingga peserta didik memiliki sifat terbuka 

serta membiasakan peserta didik memiliki komunikasi yang baik 

kepada siapapun.11 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah pada variabel Y yang sama-sama membahasa 

tentang akhlak karimah. Adapun perbedaannya pada penilitian 

terdahulu mengkhususkan pada guru mata pelajaran akidah akhlak 

sedangkan pada penelitian ini guru yang dimaksud adalah guru asuh. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Sumartini dengan judul “Pengaruh 

Peran Guru Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter 

Peserta didik Di MIN 2 Sleman”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

 

11Riza Ziana Cholida, ‘Peran Guru Aqidah Akhlak Dalam Membentuk Akhlakul 
Karimah Pada Peserta Didik MAN Kejotangan’ (IAIN Tulungagung, 2016). 
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Peran guru dan pola asuh orang tua terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap pembentukan karakter peserta didik Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Sleman Yogyakarta. Kontribusinya secara statistik dapat 

dijelaskan sebesar 58.87%, dimana pola asuh orang tua memberi 

kontribusi lebih tinggi (β= 0.910) dibanding peran guru (β= 0.497).12 

Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitaif dan 

membahas tentang karakter atau akhlakul karimah hanya saja pada 

penelitian terdahulu peneliti menggunakan pola asuh orang tua bukan 

guru seperti pada penelitian ini. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Titi sunarti dengan judul “Peran Guru 

dan Pola Asuh Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Peserta didik Di 

SDIT Insantana Kota Serang”. Hasil penelitian ini menunjukan peran 

guru SDIT Insantama Serang sangat membentuk karakter peserta didik 

yang baik yaitu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan cara 

menjadi pendidik, pengajar dan sekaligus pembimbing. Pola asuh 

orangtua mempengaruhi pembentukan karakter anak mereka dimana 

mereka selalu memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi meraka 

tidak ragu-ragu mengendalikan anak-anaknya sehingga karakter anak 

terbentuk dari contoh atau suri tauladan baik yang diberikan oleh guru 

maupun orangtua.13 Kedua penelitian ini sama-sama membahas 

tentang pola asuh dalam upaya membentuk karakter atau akhlakul 

karimah peserta didik bedanya penelitian ini hanya fokus pada 

efektivitas pola asuh dari pihak guru. 

 

12Sri Sumarni, ‘Pengaruh Peran Guru Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap 
Pembentukan Karakter Peserta Didik Di MIN 2 Sleman’ (UIN Sunan Kalijaga, 2019). 

13Titi Sunarti, ‘Peran Guru Asuh Dan Pola Asuh Orangtua Dalam Pembentukan 
Karakter Peserta Didik Di SDIT Insantana Kota Serang’ (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 
2016). 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Khatami Ayu Rini dengan Judul 

“Peranan Guru Untuk Membentuk (Karakter) Akhlakul Karimah Peserta 

didik Di SD Negeri 003 Bagan Batu Kota”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan Peranan guru dalam membentuk al-akhla>qul al-kari>mah 

peserta didik di sekolah adalah menerapkan pembiasaan, memberikan 

contoh atau keteladanan, memberikan pujian, ajakan, pemberitahuan, 

teguran, peringatan, larangan, dan hukuman. Namun belum terlaksana 

dengan baik. Dalam proses belajar mengajar pasti ditemukannya 

kendala-kendala, khususnya kendala dalam pembentukan akhlak 

karimah peserta didik, kendala tersebut diantaranya, adanya peserta 

didik yang berkelahi di lingkungan sekolah, akan tetapi kendala ini 

dapat diatasi oleh pihak sekolah dengan cara memberikan teguran, 

peringatan dan larangan.14 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah pada variabel Y yang sama-sama 

membahas tentang akhlak karimah. Adapun perbedaannya pada 

penilitian terdahulu guru yang dimaksud secara umum sedangkan pada 

penelitian ini lebih spesifik pada guru asuh. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program guru asuh di MAN Insan 

Cendekia Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan akhlak peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa. 

c. Untuk mendeskripsikan motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN 

 

14Khatami Ayu rini, ‘Peranan Guru Untuk Membentuk (Karakter) Akhlakul Karimah 
Peserta Didik Di SD Negeri 003 Bagan Batu Kota’, Journal of Islamic Education, 2.2 (2022). 
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Insan Cendekia Gowa. 

d. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap 

akhlak karimah peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa. 

e. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap 

motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa.  

f. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap 

akhlak karimah dan motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ajuan 

dan referensi pada penelitian berikutnya yang berkaitan dengan program guru 

asuh dalam membina akhlakul karimah dan meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

Sebagai masukan khususnya pada guru asuh dalam proses 

pendampingan dan pembimbingannya agar akhlak setiap anak asuhnya 

dapat tertanam dengan baik serta motivasi belajar peserta didik dapat 

meningkat pula. 

2) Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peserta didik agar lebih 

baik dalam pembinaan akhlak dan paningkatan motivasi belajarnya. 

3) Bagi Sekolah 

Adanya penelitian ini diharapkan agar sekolah mendapatkan 

pemahaman yang baik tentang keefektivan program guru asuh yang 
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dijalankan dalam pembinaan akhlak dan motivasi belajar peserta 

didiknya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pelaksanaan Program Guru Asuh 

1. Definisi Guru Asuh 

Kata guru dalam KBBI bermakna orang yang berprofesi mengajar.1 

Guru sering mendapat istilah digugu dan ditiru, menjadi guru harus dapat 

menjadi contoh (suri teladan) bagi peserta didik, karena pada dasarnya guru 

adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau 

masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan, yang dapat digugu dan 

ditiru.2 

Guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian amanah pendidikan 

yang terpikul di Pundak orang tua. Ini berarti bahwa orang tua telah 

memberikan amanah atau sebagian tangggungjawabnya kepada guru. Orang 

tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru yang tidak 

profesional.3 

Guru tidak akan merasa lelah dan tidak mungkin mengembangkan 

sifat iri hati, munafik, suka menggunjing, menyuap, malas, marah-marah dan 

berlaku kasar terhadap orang lain apalagi terhadap anak didiknya. Guru 

sebagai pendidik dan murid sebagai peserta didik bisa saja dipisahkan dalam 

kedudukannya, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan dalam hal 

mengembangkan diri peserta didik dalam mencapai cita-citanya. Hal ini 

 

1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesi 
(Jakarta, 2008). h. 497. 

2Shilphy A. Octavia, Sikap Dan Kinerja Guru Profesional (Yogyakarta: Deepublish, 
2019). h. 38. 

3Ramayulis, Profesi Dan Etika Keguruan (Jakarta: Kalam Mulia, 2013). h. 5. 
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selaras dengan hadi>s Nabi saw. yang menunjukkan urgensi kebermanfaatan 

bagi sesama manusia yaitu “sebaik-baik manusia ialah yang paling 

bermanfaat bagi manusia yang lainnya”. 

Sedangkan kata asuh bermakna jaga, bimbing dan pimpin.4 Guru 

harus bisa memberi teladan kepada anak ke dalam hal kebaikan. Asuh 

memiliki arti menjaga, menjaga dalam hal ini bukan semata-mata melindungi 

saja, namun juga merawat, mendidik dan membimbingnya, dimana guru 

sebagai fasilitator harus bisa membimbing anak ke arah yang lebih baik. 

Apabila berbicara mengenai pengasuhan, hal ini tentu melekat erat kepada 

sosok orang tua yang memiliki andil penting dalam hal kehidupan seorang 

anak, namun perlu diketahui bahwa pengasuhan tidak melulu hanya orang 

tua saja. Sebab tidak sedikit anak yang diasuh dan mendapat pengasuhan dari 

orang lain contohnya orang tua yang memberikan pendampingan kepada 

anaknya lewat guru di sekolah atau pembina asrama. 

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagai madrasah dengan 

sistem berasrama (boarding school), di mana seluruh peserta didik MAN 

Insan Cendekia diwajibkan tinggal di asrama madrasah. Asrama 

dimaksudkan bukan sekedar tempat untuk tinggal peserta didik, melainkan 

merupakan wadah rangkaian proses pendidikan di madrasah sehingga dapat 

dioptimalkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan mutu yang 

diharapkan.  

Asrama merupakan aspek fundamental bagi madrasah yang 

menggunakan sistem berasrama. Asrama memiliki posisi yang sangat penting 

dan memiliki cakupan yang sangat luas sehingga membutuhkan pengelolaan 

 

4Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta, 2008). h. 100. 
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yang sistematis. Kehidupan di asrama merupakan bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan peserta didik di madrasah dan masyarakat.  

Proses pendidikan madrasah berasrama merupakan satu kesatuan, 

baik kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siang hari maupun malam 

hari, mencakup semua aspek kehidupan sebagai seorang manusia, baik 

kebutuhan aktualisasi diri maupun hidup bermasyarakat dan yang lebih 

penting adalah pengetahuan, pemahaman serta implementasi nilai-nilai 

keislaman yang berguna untuk kehidupan di dunia dan akhirat. 

Kurikulum keasaramaan disusun untuk menunjang tumbuhnya ruh 

keagamaan peserta didik. Kurikulum tersebut meliputi pembinaan salimul 

aqidah, shohihul ibadah, dan akhlak karimah. 

Untuk lebih menjamin perkembangan peserta didik dalam menjalani 

kehidupan berasrama, diperlukan pendampingan. Pendampingan tersebut 

dilakukan oleh guru bina asrama dan guru asuh yang berperan sebagai 

pengganti orang tua di Madrasah. 

Kompetensi yang ditargetkan dalam kurikulum keasramaan adalah 

terwujudnya peserta didik yang berkepribadian Islami, memiliki landasan 

akidah yang kuat, istiqamah dalam beribadah, berakhlak karimah, dan 

mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional serta terwujudnya 

kepribadian yang tangguh dalam lingkungan yang Islami serta 

berkemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing.5 

Oleh sebab itu, salah satu pembinaan kehidupan keasramaan yang 

dilakukan MAN Insan Cendekia Gowa ialah melalui program guru asuh. 

Program ini diharapkan dapat mencegah stress belajar peserta didik dan 

 
5Direktotar KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Kementerian 

Agama Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendidikan MAN Insan Cendekia, 
2019, h. 20. 
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meningkatkan motivasi belajar, serta pembinaan akhlak peserta didik selama 

menjalani proses belajar di MAN Insan Cendekia Gowa. 

Setiap peserta didik MAN Insan Cendekia Gowa akan memiliki satu 

guru asuh. Guru asuh sendiri merupakan guru mata pelajaran di MAN Insan 

Cendekia Gowa. Tiap guru asuh memiliki setidaknya 5-7 peserta didik asuh. 

Peserta didik yang memiliki guru asuh yang sama akan menjadi saudara asuh. 

Peserta didik yang tingkatannya lebih tinggi atau kakak kelas menjadi kakak 

asuh, peserta didik yang tingkatannya sama atau teman seangkatan menjadi 

saudara asuh, sedangkan peserta didik yang tingkatannya lebih rendah atau 

adik kelas menjadi adik asuh. 

Guru asuh berperan sebagai orangtua pengganti selama peserta didik 

bersekolah di MAN Insan Cendekia Gowa. Peserta didik asuh yang kebutuhan 

asramanya kurang dapat melapor ke guru asuh. Biasanya peserta didik akan 

menitip uang pada guru asuh untuk dipakai memenuhi kebutuhan 

asramanya. Guru asuh yang dititipi uang akan membeli kebutuhan asrama 

peserta didik asuhnya. Guru asuh dapat menjadi tempat konsultasi peserta 

didik tentang hal-hal yang terjadi selama hidup berasrama maupun saat di 

sekolah. Peserta didik dapat berkonsultasi mengenai hal yang dirasa kurang 

nyaman selama di asrama. 

Peserta didik juga dapat berkonsultasi tentang kekurangannya selama 

belajar. Nantinya guru asuh akan melaporkan masalah tersebut kepada 

pembina asrama ataupun guru yang bersangkutan untuk sama-sama mencari 

solusi terkait masalah yang dialami peserta didik. 

Dari berbagai definisi di atas, guru asuh di MAN Insan Cendekia Gowa 

adalah semua guru mata pelajaran yang juga berperan sebagai pengganti 

orangtua peserta didik selama di asrama yang bertugas mendidik, 
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membimbing, dan mendampingi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

dan pengasuhannya. Guru asuh harus bisa memberikan contoh yang baik 

karena mereka adalah teladan bagi peserta didiknya.  

2. Tujuan Guru Asuh 

Untuk efektivitas dan keberhasilan peserta didik di asrama dalam 

segala bidang, tentu dibutuhkan manajemen kehidupan peserta didik ketika 

berada di asrama. Karena seluruh peserta didik MAN Insan Cendekia tinggal 

di asrama dan jauh dari orang tua, maka diperlukan peran guru di Madrasah 

sebagai pengganti orang tua dalam bentuk program guru asuh, agar 

perkembangan jiwa peserta didik bisa baik, karena situasi dan kondisi yang 

terus terpantau selama 24 jam. 

Program guru asuh ini menargetkan seluruh peserta didik yang ada di 

MAN Insan Cendekia Gowa agar terwujud keefektifan kehidupan di asrama, 

dalam wujud kesuksesan pada bidang akademik, keagamaan, keasramaan, 

kepeserta didikan dan minat bakat. Selain itu, juga diharapkan peserta didik 

mempunyai budaya yang baik dalam pengelolaan dan manajemen diri. 

Setiap guru di MAN Insan Cendekia Gowa adalah guru asuh. Selain 

tugas mengajar di madrasah, guru MAN Insan Cendekia Gowa juga memiliki 

amanah untuk mengasuh peserta didik terkhusus peserta didik yang 

dinyatakan sebagai anak asuhnya. Kebijakan dalam memilih anak asuh 

berada pada kepala sekolah yang disesuaikan dengan jam mengajar guru, 

karakter peserta didik, dan kapasitas yang dimiliki oleh guru. Setiap guru 

biasanya mendapatkan satu hingga enam orang anak asuh. Program ini 

dirancang untuk mewujudkan tujuan menghasilkan peserta didik yang 

memiliki akhlak karimah. 

Guru MAN Insan Cendekia Gowa mengemban tugasnya sebagai tenaga 
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pengajar di madrasah sesuai dengan mata pelajaran yang ditugaskan. Selain 

itu sebagai guru asuh guru MAN Insan Cendekia Gowa juga mengemban 

amanah membina anak asuhnya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Adapun tugas dari guru asuh adalah: 

a. Mengadakan pertemuan rutin yang berupaya mengarahkan peserta didik 

dalam kehidupan berasrama. Pertemuan ini dalam bentuk makan siang 

bersama setiap hari selasa dan kunjungan guru asuh ke asrama. 

b. Sharing dan penyelesaian masalah yang dihadapi peserta didik dalam 

kehidupan berasrama, baik masalah pembelajaran maupun kehidupan 

sosial. 

c. Sebagai pengganti orang tua selama berada di lingkungan sekolah. 

d. Sebagai pendamping dan pembimbing baik dalam pembelajaran dan 

kehidupan serta perilaku sosial peserta didik. 

e. Memantau seluruh perkembangan peserta didik terutama perkembangan 

akademik peserta didik.6 

3. Kualifikasi Guru Asuh  

Penerimaan guru di MAN Insan Cendekia Gowa telah melalui berbagai 

tahapan seleksi yang dilakukan oleh pusat, yaitu Kementerian Agama dengan 

proses tahapan yang profesional dengan harapan menghadirkan guru yang 

profesional pula. Hal ini diharapkan semua guru yang lulus adalah guru 

terbaik untuk mendidik peserta didik di Madrasah yang bergengsi pula. Tes 

yang dilalui guru MAN Insan Cendekia Gowa salah satunya berupa psikotes 

atau tes kepribadian yang menentukan apakah calon guru tersebut pantas 

menjadi tenaga pendidik di sekolah berasrama (boarding school). 

 
6Direktotar KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Kementerian 

Agama Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendidikan MAN Insan Cendekia, 
2019. 
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Berikut ini guru asuh yang ada di Angkatan VI MAN Insan Cendekia 

Gowa: 

No. Nama Guru Asuh Jumlah Anak Asuh Ang. VI 

1. Achmad Zaini Bayhaqi, S.Psi. 5 siswa 

2. Mursyidah Mutia Izza, S.Pd. 5 siswa 

3. Ayu Muthmainnah Halim, S.Pd., M.Si. 6 siswa 

4. Nur Amalia, S.Pd., 5 siswa 

5. Muslim Bin Ilyas, S.Or., M.Pd. 6 siswa 

6. Muhammad fathanah, S.pd. 4 siswa 

7. Zulqadry, S.Pd., Gr. 3 siswa 

8. Syamsuriadi, S.Pd., M.Pd. 1 siswa 

9. Raviqa, S.S., M.Hu. 3 orang 

10. Mujahidin, S.Pd. 5 siswa 

11. Agrianur Rahman, S.Pd., M.pd. 1 siswa 

12. Muhammad Fadil Ilham, S.Si. 4 siswa 

Jumlah 48 siswa 

 

B. Akhlak Karimah 

1. Definisi Akhlak Karimah 

Kata akhlak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

perangai atau budi pekerti sedangkan kata karimah memiliki arti baik atau 

terpuji.  Kata akhlak merupakan bentuk plural dari kata khulqun yang 

terambil dari akar kata bahasa Arab yakni khalaqa-yakhluqu yang berarti budi 
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pekerti, perangai, dan tingkah laku.7 

Menurut buku Samsul Munir Amin yang dikutip dari pendapat Imam 

Ghozali tahun (1055-1111 M) mengatakan bahwa: 

“Akhlak adalah haya>t atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari 
padanya lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan 
pertimbangan dan pemikirian. Maka jika sifat tersebut melahirkan 
suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma 
agama, ia dinamakan akhlaq yang baik, tetapi jika ia menimbulkan 
perbuatan yang jahat, maka ia dinamakan akhlaq terburuk.”8 

Sejalan dengan pendapat di atas, dapat dijelaskan pula bahwa akhlak 

karimah atau akhlak mahmudah adalah segala sesuatu yang mendatangkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat serta menyenangkan semua manusia. Hal ini 

dikarenakan akhlakul karimah atau akhlaq mahmudah sebagai tuntunan Nabi 

saw. dan kemudian diikuti oleh para sahabat dan ulama saleh sepanjang masa 

hingga hari ini. 

Dalam Al-Quran Surat A<li-‘Imra>n ayat 133-134 memberikan gambaran 

tentang kesempurnaan iman kepada Allah, yaitu: 
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Terjemahnya: 
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk 
orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orangorang yang menafkahkan 
(hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang 
yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah 
menyukai orangorang yang berbuat Kebajikan”.9 

 

7Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 

8Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak (Jakarta: AMZAH, 2016). h. 3 
9Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h.67. 
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Pengertian yang lain tentang akhlak karimah adalah segala perbuatan 

atau perilaku yang baik dan terpuji. Istilah ini berasal dari bahasa Arab. 

Dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut memiliki makna yang sepadan 

dengan akhlak mulia atau budi pekerti yang baik.10 

Pengertian lain, akhlak karimah ialah segala tingkah laku yang terpuji 

yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah, akhlak 

karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang baik 

(mahmudah) yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ila>hiyyah 

yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat 

seperti, sabar, tawadhu (rendah hati), dan segala yang bersifat baik.11 

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber terkait definisi akhlak 

karimah dan sesuai dengan pemaparan di atas, maka dapat diartikan bahwa 

akhlak karimah sebagai perilaku terpuji atau perilaku yang baik, merupakan 

tanda kesempurnaan, dan pengendalian diri yang membawa nilai positif bagi 

diri sendiri dan orang di sekitar. 

2. Dasar Hukum Akhlak Karimah 

Apabila diperhatikan dalam kehidupan umat manusia, maka akan 

dijumpai tingkah laku manusia yang beraneka ragam. Bahkan dalam 

penilaian tentang tingkah laku itu sendiri yang bergantung pada batasan 

pengertian baik dan buruk dalam suatu masyarakat atau lebih dikenal 

dengan sebutan norma. Sehingga normalah yang menjadi sumber hukum 

akhlak seseorang. Namun yang dimaksud dengan sumber akhlak di sini, yaitu 

berdasarkan pada norma-norma yang datangnya dari Allah swt. dan Rasul-

Nya dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran serta pelaksanaanya dilakukan oleh 

 

10Imam S. Ahmad, Tuntunan Akhlakul Karimah (Ciputat: leKDIS, 2005). h. 7. 

11Atang Abdul Hakim, Metodologi Studi Islam (Bandung: Rosda Karya, 2007). h. 200. 
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Rasulullah. Sumber itu adalah hukum ajaran agama Islam. 

Dalam Islam, dasar atau pengukur yang menyatakan akhlak baik dan 

buruknya sifat seorang itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. 

Apa yang menurut Al-Quran dan sunnah Nabi baik untuk dijadikan pegangan 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya apa yang buruk menurut Al-Quran 

dan sunnah Nabi Muhammad saw. itulah yang tidak baik dan harus dijauhi. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar 

hukum dari akhlakul karimah diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi 

Muhammad saw. karena kandungan akhlakul karimah yang seharusnya 

dilakukan oleh setiap muslim sudah terdapat didalam ajaran Al-Quran karim 

dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. 

3. Indikator Akhlak Karimah 

Dalam Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akhlak yang 

baik (akhlak karimah) ialah pola perilaku yang dilandaskan dan 

dimanifestasikan nilai-nilai iman, Islam dan ihsan. Untuk menciptakan 

peserta didik yang berakhlak karimah, Islam memberikan tolak ukur jelas. 

Dalam menentukan perbuatan yang baik, Islam memperhatikan dari segi cara 

melakukan perbuatan tersebut. Sesorang yang berniat baik tapi 

melakukannya dengan menempuh cara yang salah maka perbuatan tersebut 

dipandang tercela. 

Indikator akhlak karimah merupakan penuntun bagi umat manusia 

memiliki sifat dan mental serta kepribadian sebaik yang ditunjukan oleh Al-

Quran dan hadis Nabi Muhammad saw. Selain itu perbuatan dianggap baik 

dalam Islam adalah perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan 

perbuatan Rasul-Nya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 
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indikator sikap dan perilaku akhlak karimah remaja dalam kehidupan sehari-

hari, indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sifat Hormat 

Sifat hormat pada waktu anak bergaul dengan orang lain baik yang 

sebaya usianya maupun dengan yang lebih tua. Bila anak berbicara dengan 

orang lain yang lebih tua sikapnya lebih sopan dan tutur bahasanya lebih baik 

bila dibandingkan pada waktu berbicara dengan teman sebayanya. 

b. Sifat Kedisiplinan 

Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan 

menjadi tanggung jawabnya, melakukan suatu perbuatan yang baik secara 

benar, Dengan kata lain disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau 

tunduk pada pengawasan. Sedangkan pendisiplinan adalah sebuah usaha 

yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau pemaksaan supaya subjek 

mentaati sebuah peraturan. 

c. Sifat Kejujuran 

Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan 

merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

sedangkan jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. 

Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji (mahmudah). 

Dapat disimpulkan bahwa kejujuran adalah suatu pernyataan atau 

tindakan yang sesuai dengan faktanya sehingga dapat dipercaya dan 

memberikan pengaruh bagi kesuksesan seseorang. Salah satu tugas Guru 

menanamkan sifat kejujuran kepada anak supaya selalu berkata jujur kepada 

guru, orang tua dan orang lain. Dan anak terbiasa berkata jujur dan tidak 

berbohong. 

 



27 
 

d. Sifat Adil 

Sifat adil pada anak yang dilakukan dengan pembiasaan perilaku 

sehari-hari yang dikaitkan dengan sekolah yaitu dengan cara guru 

memberikan tugas piket kelas masing-masing. Contoh ketika ada seorang 

anak yang tidak piket kelas dengan alasan malas atau alasan lainnya maka ia 

dengan suka rela melaksanakan sanksi yang berlaku dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi. 

e. Sifat Murah Hati 

Orang tua memberikan contoh kepada anaknya dalam sifat murah hati 

misalnya selalu menyayangi saudara juga kedua orang tuanya, Tidak 

bertengkar dengan saudara dan kedua orang tuanya, Berkata benar/jujur 

terhadap orang tua dan saudara. Contoh lain lagi orang tua mengajak 

anaknya untuk mengunjungi tetangganya yang sakit, membantu tetangganya 

yang mengalami musibah dan memberikan infak/sedekah. 

4. Macam-Macam Akhlak Karimah 

Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap Allah dan akhlak 

terhadap makhluk. Hal ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan, antara 

lain: 

a. Akhlak terhadap khalik 

1) Al-Hubb, yaitu mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan 

siapapun. Hal ini diwujudkan dengan cara melaksanakan segara 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagaimana telah 

dicantumkan dalam QS. al-Baqarah/2:165 
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Terjemahnya:  
“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-
tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka 
mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat sangat 
cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat 
zalim itu, mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), 
bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah 
Amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).”12 

Berdasarkan ayat di atas, manusia yang sesat pikirannya masih saja 

ada yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Mereka menyembahnya 

seperti menyembah Allah dan memperlakukannya seperti Allah. Sedangkan 

manusia yang beriman dan taat lebih kuat cintanya kepada Allah melebihi 

kecintaan kepada siapapun karena mereka tak hendak berpaling daripada-

Nya dalam keadaan bagaimana pun, sementara orang-orang kafir cintanya 

kepada Allah itu hanyalah dalam keadaan terdesak atau terpaksa. Oleh 

karena itu sebagai hamba, akhlak yang seharusnya dimiliki oleh manusia 

kepada sang pencipta ialah menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang patut 

disembah. 

2) Al-Raja’ yaitu mengharapkan karunia dan berusaha meraih ridho 

Allah, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2:5 
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Terjemahnya:  
“Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung.”13 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang selalu 

mengharapkan karunia dan petunjuk dari Allah Swt. Adalah orang-orang 

yang beruntung (yang akan meraih surga dan terlepas dari siksa neraka). 

 
12Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h.25. 
13Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h.2. 
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3) Asy-syukr, yaitu mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan, 

sebagaimana firman-Nya QS. al-Baqarah/2:152 
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Terjemahnya:  
“Karena itu, ingatlah kepada-Ku maka aku akan mengingatmu (pula), 
dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari 
nikmat-Ku.”14 

Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah berdasarkan ayat di 

atas, Allah juga akan senantiasa mengingatnya dan bagi orang yang 

mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan, hidupnya akan 

senantiasa diberikan banyak limpahan kenikmatan dan rezekinya akan selalu 

ditambahkan. 

4) Qana’ah, yaitu menerima dengan Ikhlas semua qada dan qadar Allah 

setela berikhtiar. 

5) Memohon ampun kepada Allah. 

6) Bertaubat hanya kepada Allah. 

7) Tawakkal kepada Allah. 

b. Akhlak terhadap sesama makhluk, diantaranya: 

1) Akhlak terhadap manusia, yaitu: 

(a) Akhlak terhadap Rasulullah, yang meliputi: (1) mencintai Rasulullah 

dengan tulus dengan mengikuti seluruh sunnahnya; (2) menjadikan 

Rasulullah sebagai idola, suri tauladan dalam kehidupan. 

(b) Akhlak terhadap orang tua, yang meliputi: (1) mencintai keduanya 

melebihi cinta kepada kerabat; (2) merendahkan diri kepada keduanya 

dengan rasa kasih saying; (3) berkomunikasi dengan orang tua dengan 

khidmat, menggunakan kata-kata yang santun dan lemah lembur; (4) 

 
14Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h.23.  
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berbuat kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya; (5) mendoakan 

keselamatan dan keampunan bagi mereka. 

(c) Akhlak terhadap diri sendiri, yang meliputi: (1) memelihara kesucian diri; 

(2) menutup aurat; (3) jujur dalam perkataan, berbuat Ikhlas dan rendah 

hati; (4) malu melakukan perbuatan jahat; (5) menjauhi dengki dan 

dendam; (6) berlaku adil terhadap diri sendiri mupun orang lain; (7) 

menjauhi segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia. 

(d) Akhlak terhadap keluarga, yang meliputi: (1) saling membina rasa cinta 

dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga; (2) saling menunaikan 

kewajiban untuk memperoleh hak; (3) berbakti kepada kedua orangtua; 

(4) mendidik anak-anak dengan kasih sayang; (5) memelihara hubungan 

silaturrahim. 

(e) Akhlak terhadap tetangga, antara lain: (1) saling mengunjungi; (2) saling 

bantu di waktu senang lebih apalagi ketika susah; (3) saling memberi, 

saling menghormati; (4) saling menghindari dan permusuhan. 

(f) Akhlak terhadap masyarakat, meliputi: (1) memuliakan tamu; (2) 

menghormati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat; (3) saling 

tolong menolong dalam kebajikan dan takwa; (4) memberi makan fakir 

miskin dan berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya; (5) 

bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama; (6) 

menaati Keputusan yang telah diambil; (7) menepati janji. 

(g) Akhlak terhadap lingkungan, meliputi: (1) sadar dan memelihara 

kelestarian lingkungan hidup; (2) menjaga dan memanfaatkan alam 

terutama hewani dan nabati, flora dan fauna yang sengaja diciptakan 

Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya; (3) sayang pada 
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sesame makhluk.15 

Standar akhlak karimah seorang muslim adalah Rasulullah, yang 

bersumber dari Al-Quran, berikut ini ada beberapa ayat suci Al-Quran yang 

menjelaskan tentang akhlak karimah manusia: 

a. Menahan amarah (A<li-‘Imra>n:134) 

 ْٓ
ه
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ْ
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ْ
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 يْٓ

Terjemahnya:  
“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya 
dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat Kebajikan”.16 

Orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan 

cukup, kurang, mampu maupun tidak mampu, serta menahan amarah dan 

memaafkan orang lain maka Allah akan menyukainya karena sifat-sifat yang 

digambarkan ayat di atas termasuk akhlak karimah. 

b. Tidak sombong (Al-Isra’:37) 
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 ِض
َ
غ
 
ل ب 
َ
م  ت
ْ
َ  وَض  ُ
َ  
 ِ 
َ
ق ِّو
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Terjemahnya: 
"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, 
karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi 
dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung."17 

Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang berjalan di muka 

bumi dengan sombong dan merasa paling besar sangat dilarang karena 

 

15Sumayya, ‘“Implementasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Melalui Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Pada Peserta Didik Di SMA Negeri 2 Pangkajene Kabupaten 
Pangkep”’ (UIN Alauddin Makassar, 2014). h. 27. 

16Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 
Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h.67.  

17Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 
Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h.285.  
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sungguh meskipun mereka melakukan kesombongan itu, sekeras-kerasnya 

hentakan kakinya tetap tidak akan bisa menembus bumi. Demikian pula, 

kendatipun mereka tinggikan dirinya tanda kesombongan, ketinggiannya itu 

tetap tidak akan sampai menyejajari tingginya puncak gunung. 

c. Lemah lembut dan tawakkal (A<li-‘Imra>n:159) 
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Terjemahnya: 
"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepada-Nya.”18 

Sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kamu dan mereka, kamu 

bersikap lemah lembut dan tidak berkata kasar karena kesalahan mereka. 

Dan seandainya kamu bersikap kasar dan keras, mereka pasti akan bercerai 

berai meninggalkanmu. Oleh sebab itu, lupakanlah kesalahan mereka. 

Mintakanlah ampunan untuk mereka. Dan ajaklah mereka bermusyawarah 

untuk mengetahui pendapat mereka dalam berbagai persoalan yang tidak 

disebut dalam wahyu. Apabila kamu telah bertekad untuk mengambil suatu 

langkah setelah terebih dahulu melakukan musyawarah, laksanakanlah 

langkah itu dengan bertawakkal kepada Allah, karena Allah benar-benar 

mencintai orang-orang yang menyerahkan urusan kepada-Nya.  

 

 
18Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h.71.  
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d. Bekerjasama dalam kebaikan dan tidak bekerjasama dalam keburukan 

(Al-Ma’idah:2) 
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 وَِضت

Terjemahnya: 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) binatang- binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya."19 

e. Tidak menggibah dan tajassus (Al-Hujurat:12) 
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Terjemahnya: 
"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka 
(purba- sangka/kecurigaan), sesungguhnya sebagian prasangka itu 
dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah 
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 
kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."20 

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk terhadap 

 
19Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h.106.  
20Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h.517.  
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orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah 

dosa yang harus dihukum. Janganlah kalian menyelidiki dan mencari-cari aib 

dan cela orang-orang Muslim, dan jangan pula kalian saling menggunjing 

yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan bangkai 

saudaranya yang mati yang kalian sendiri sebenarnya merasa jijik? Maka 

bencilah perbuatan menggunjing, karena perbuatan menggunjing itu 

bagaikan memakan bangkai saudara sendiri. Peliharalah diri kalian dari azab 

Allah dengan menaati semua perintah dan menjauhi segala larangan. 

Sesungguhnya Allah Mahaagung dalam menerima pertobatan orang-orang 

yang mau bertobat, lagi Mahaluas kasih sayang-Nya terhadap alam semesta. 

f. Tidak iri hati (An-Nisa:32) 
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Terjemahnya: 
"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang 
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-
Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."21 

g. Tidak merendahkan orang lain (Al-Hujurat:11) 
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Terjemahnya: 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu 
lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan 
merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih 
baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan 
memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk 

 
21Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h. 83.  
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panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 
barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang 
yang zalim."22 

h. Sabar ketika terkena musibah (Al-Baqarah: 155-156) 
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Terjemahnya:  
"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (155), 
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 
mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun (156)”.23 

i. Memaafkan orang lain (Asy-Syura:40) 
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Terjemahnya: 
"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka 
barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas 
(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang 
yang zalim."24 

j. Berbakti kepada kedua orang tua (Al-Isra’:23) 
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Terjemahnya: 
"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 
kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."25 
 

 

 
22Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h. 516.  
23Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h. 24.  
24Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h. 487.  
25Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta 

Selatan: Alfatih Quran PT. Insan Media Putaka), h. 284.  
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C. Motivasi Belajar 

1. Definisi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri 

peserta didik yang menyebabkan terjadinya kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang diinginkan dalam belajar dapat tercapai.26 Perlunya motivasi dalam 

kegiatan belajar untuk mendorong kemauan dan daya penggerak dalam diri 

peserta didik akan kebutuhan untuk belajar. Dengan motivasi, peserta didik 

akan dapat mengikuti kegiatan belajar sejak awal. Sehingga apa yang 

dipelajari peserta didik akan mudah diserap atau dipahami.27 

Ridwan Abdullah Sani berpendapat bahwa: 

Motivasi adalah energi dalam diri manusia yang menjadi pendorong 
untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan tertentu. Motivasi 
belajar adalah sesuatu yang dapat memotivasi individu atau peserta 
didik untuk belajar.28 

Uno dalam Fitriani dan Sri Watini mengatakan: 

Motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam dan dari luar diri 
peserta didik yang sedang belajar untuk melakukan perubahan pada 
tingkah laku, dengan beberapa indikator atau unsur yang 
mendukungnya, untuk itu motivasi individu atau peserta didik dalam 
belajar harus selalu ditumbuhkan.29 

Terry dan Franklin dalam Ramli Abdullah mengatakan bahwa 

“Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan adanya dorongan dan reaksi dalam upaya untuk mencapai tujuan”.30 

 

26Eri Novalinda dkk, ‘“Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Akuntansi Peserta Didik Kelas X Jurusan Akuntansi Semester Ganjil SMK PGRI 5 
Jember Tahun Pelajaran 2016/2017”’, JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu 
Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 11.2 (2018),  h. 116. 

27Faisal Fahri dkk, ‘“Gaya Kepemimpinan Demokratis Guru Pada Motivasi Belajar 
Peserta Didik"’, Jurnal Basicedu, 6.3 (2022), 3369. 

28Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (PT. Bumi Aksara, 2013). h. 49. 

29Fitriani dan Sri Watini, ‘“Implementasi Media TV Sekolah Dalam Mengembangkan 
Motivasi Belajar Pada Anak Paud Pelita Hati”’, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5.8 (2022), 
h. 2938. 

30Ramli Abdullah, ‘“Pencapaian Hasil Belajar Manajemen Pendidikan Dalam 
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Sedangkan Mc. Donald dalam Nik Haryanti dkk mengatakan “Motivasi adalah 

perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan munculnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai suatu tujuan”.31 Dari apa yang 

dikemukakan oleh Mc. Donald ini berisi tiga elemen penting. 

a. Motivasi mengawali terjadinya perubahan pada diri seseorang. 

Perkembangan motivasi akan membawa perubahan pada energi 

dalam sistem “neurophysiological” yang terdapat pada manusia. 

Karena menyangkut perubahan energi pada manusia (meskipun 

motivasi itu berasal dari dalam diri manusia), akan tetapi 

kemunculannya akan melibatkan aktivitas fisik manusia. 

b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa pada seseorang. Dalam hal 

ini, motivasi relevan dengan masalah kejiwaan, afeksi dan emosi yang 

dapat menentukan kebiasaan dari manusia. 

c. Motivasi dirancang oleh tujuan. Jadi motivasi merupakan respons 

terhadap suatu tindakan, itulah tujuannya. Motivasi memang datang 

dari dalam diri manusia, akan tetapi kemunculannya didorong oleh 

adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan inilah yang 

akan menyangkut soal kebutuhan.32 

Berdasarkan pendapat di atas, motivasi pada prinsipnya merupakan 

daya dorong atau keinginan untuk melakukan sesuatu, dimana keinginan 

tersebut dilakukan secara sadar guna mencapai tujuan. Keinginan yang 

dimaksud adalah keinginan atau dorongan untuk melakukan suatu aktivitas 

 
Perspektif Motivasi Mahapeserta Didik”’, Jurnal Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry, 
10.1 (2021), h. 29. 

31Nik Haryanti dkk, ‘“Pengaruh Game Online Terhadap Prestasi Belajar Dan Motivasi 
Belajar Peserta Didik MI Miftahul Huda Sendang Tulungagung”’, CENDEKIA: Jurnal Ilmu 
Sosial, Bahasa Dan Pendidikan, 2.3 (2022), 133. 

32Sardiman A. M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 
2012). h. 73-74. 
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kerja. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang terdapat pada diri peserta 

didik yang mendorongnyaa untuk melakukan suatu kegiatan belajar demi 

terciptanya suatu tujuan dalam proses pembelajaran. 

2. Ragam Motivasi Belajar 

Motivasi adalah dorongan yang datang dari dalam dan luar diri 

seseorang, dari berbagai pendapat motivasi dibagi menjadi dua:33 

a. Motivasi Intrinsik 

Menurut Sudirman, motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang 

menjadi aktif dan berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam 

diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.  Dengan 

kata lain, individu terdorong untuk bertingkah laku ke arah tujuan tertentu 

tanpa adanya faktor pendorong dari luar. 

Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari keinginannya 

sendiri untuk memperoleh atau mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Seperti keinginan untuk belajar dan mengetahui tentang sesuatu. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik berbeda dari motivasi instrinsik karena dalam 

motivasi ini keinginan peserta didik untuk belajar sangat dipengaruhi oleh 

adanya dorongan atau rangsangan dari luar. Dorongan dari luar tersebut 

dapat berupa pujian, celaan, hadiah, hukuman dan teguran dari guru. 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar diri 

seseorang. Dorongannya tidak ada hubungannya dengan apa yang menjadi 

 

33Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam (Jakarta: 
Kencana, 2009). h. 194. 
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tujuannya. Seperti peserta didik belajar dalam lingkungan yang kondusif dan 

juga ada kegiatan-kegiatan yang menarik dalam belajar. 

Menurut Sardiman, motivasi ekstrinsik adalah “motif-motif yang aktif 

dan berfungsinya karena adanya rangsangan atau dorongan dari luar”.  

Bagian yang terpenting dari motivasi ini bukanlah tujuan belajar untuk 

mengetahui sesuatu tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, sehingga 

mendapatkan hadiah. 

Motivasi instrinsik juga diperlukan dalam kegiatan belajar karena 

tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang kuat dari dalam dirinya 

untuk belajar. Guru sangat berperan dalam rangka menumbuhkan motivasi 

ekstrinsik. Pemberian motivasi ekstrinsik harus disesuaikan dengan 

kebutuhanpeserta didik, karena jikapeserta didik diberikan motivasi 

ekstrinsik secara berlebihan maka motivasi instrinsik yang sudah ada dalam 

diri peserta didik akan hilang. Motivasi ekstrinsik dapat membangkitkan 

motivasi instrinsik, sehingga motivasi ekstrinsik sangat diperlukan dalam 

pembelajaran. 

Menurut Dimyati, motivasi ekstrinsik dapat berubah menjadi motivasi 

instrinsik jika peserta didik menyadari pentingnya belajar.  Motivasi 

ekstrinsik juga sangat diperlukan olehpeserta didikdalam pembelajaran 

karena adanya kemungkianan perubahan keadaanpeserta didikdan 

jugafaktor lain seperti kurang menariknya proses belajar mengajar 

bagipeserta didik. Motivasi ekstrinsik dan instrinsik harus saling menambah 

dan memperkuat sehingga individu dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Fungsi Motivasi Belajar 

Wina Sanjaya dalam Amna Emda mengemukakan bahwa ada dua 
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fungsi dari motivasi dalam proses pembelajaran yaitu:34 

a. Mendorong Peserta Didik untuk Beraktivitas 

Perilaku setiap orang disebabkan oleh dorongan yang timbul dari 

dalam diri yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat peserta 

didik sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi peserta didik tersebut. 

b. Menjadi Pengarah 

Perilaku yang ditunjukkan oleh setiap orang pada dasarnya diarahkan 

untuk memenui apa yang menjadi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Winarsih dalam Anna 

Emda ada tiga fungsi motivasi yaitu:35 

1) Mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Motivasi dalam hal ini 

menjadi penggerak dari segala sesuatu yang dilakukan. 

2) Menentukan arah apa yang ingin dicapai. Dalam hal ini motivasi 

memberikan arah terhadap lingkungannya sesuai dengan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan. Motivasi menjadi penentu terhadap perbuatan 

apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Motivasi Belajar 

Berhasil atau tidaknya belajar sangat tergantung pada berbagai factor 

belajar. Slameto menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat memngaruhi 

prestasi belajar peserta didik antara lain: 

a. Faktor internal yang meliputi: 

1) Faktor jasmani terdiri dari faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kedewasaan dan kesepian. 

 

34Amna Emda, ‘“Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran”’, Lantanida 
Journal, 5.2 (2017), h. 176. 

35Amna Emda. h. 176. 
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b. Faktor eksternal yang meliputi: 

1) Faktor keluarga, yang terdiri dari cara orang tua mendidik, hubungan 

antar anggota keluarga, suasana rumah, kondisi ekonomi keluarga, 

pemahaman orang tua dan latar belakang budaya. 

2) Faktor sekolah, terdiri dari metode yang digunakan guru, kurikulum, 

hubungan guru dengan peserta didik, perangkat pembelajaran, 

hubungan peserta didik dengan peserta didik yang lain, waktu 

sekolah, standar pelajaran yang melebihi ukuran, kondisi bangunan, 

metode pengajaran dan pekerjaan rumah. 

3) Faktor masyarakat, terdiri dari kegiatan peserta didik di lingkungan 

masyarakat, media massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat.36 

 

 

36Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. h. 54. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian dalam suatu penelitian merupakan seperangkat aturan 

dan prinsip etik yang telah disepakati antara peneliti dan semua yang terlibat 

dalam penelitian tersebut.1 Prinsip-prinsip yang terdapat dalam suatu 

penelitian bertujuan untuk menjaga dan menghargai posisi informan. Melalui 

etika penelitian yang memuat beberapa prinsip yang harus dimengerti oleh 

peneliti dan informan dapat menghindarkan dari kesalahpahaman terkait 

privasi informan. Beberapa prinsip dalam etika penelitian sebagai berikut: 

1. Lembar Persetujuan 

Lembar persetujuan berisi penjelasan mengenai penelitian yang 

dilakukan, tujuan penelitian, tata cara penelitian, manfaat yang diperoleh 

responden, dan resiko yang mungkin terjadi. Pernyataan dalam lembar 

persetujuan jelas dan mudah dipahami sehingga responden tahu bagaimana 

penelitian ini dijalankan. Untuk responden yang bersedia maka mengisi dan 

menandatangani lembar persetujuan secara sukarela. 

2. Anonimitas 

Untuk menjaga kerahasiaan peneliti tidak mencantumkan nama 

responden, tetapi lembar tersebut hanya diberi kode. 

3. Kerahasiaan 

Kerahasiaan yaitu tidak akan menginformasikan data dan hasil 

penelitian berdasarkan data individual, namun data dilaporkan berdasarkan 

kelompok. 

 

 
1Uwe Flick, Research Ethics and Qualitative Research (London: Sage Publications Ltd, 

2022). h. 334. 
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4. Sukarela 

Peneliti bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan 

secara langsung maupun tidak langsung dari peneliti kepada calon responden 

atau sampel yang akan diteliti.2 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif digunakan dalam penelitian inferensial hipotesis.3 Desain 

penelitian kuantitatif yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini adalah  ex 

post facto studi korelasional yang meneliti korelasi antara variabel independen 

dan variabel dependen.4 Hal ini sesuai dengan pernyataan Gay yang dikutip 

Consueo G. Sevilla, penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan 

tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan dan 

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih.5 Sehubungan dengan itu, 

penelitian ini melibatkan tiga variabel dalam satu kelompok, yaitu 

pelaksanaan program guru asuh (X), akhlak karimah (Y1), dan motivasi belajar 

(Y2) pada kelompok sampel tiga kelas pada kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 

Insan Cendekia Gowa. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia 

Gowa yang terletak di Jl. Pendidikan, Dusun Sunggumanai Desa Belapunranga 

Kec. Parangloe Kab. Gowa. Calon peneliti memilih lokasi ini untuk mengetahui 

 
2Edi Abdurachman dan Librita Arifiani, Panduan Praktis Teknik Penelitian yang 

Beretika (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022). h. 213. 
3Sidik Priadina dan Denok Sunarsi, Metode Penelitian Kiantitatif (Kota Tangerang: 

Pascal Books, 2021), h. 41. 
4Imam Santoso and Harries Madiistriyatno, Metodologi Penelitian Kuantitatif, ed. by 

Asep Rachmatullah (Kota Tangerang: Indigo Media, 2021) h. 92. 
5Sulaiman Saat and Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi 

Peneliti Pemula, ed. by Muzakkir, (Cet. II; Makassar: Pustaka Almaida, 2020), h. 182. 
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pengaruh program guru asuh terhadap pembinaan akhlak karimah dan 

motivasi belajar peserta didik angkatan VI di MAN Insan Cendekia Gowa. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelaksanaan program 

guru asuh terhadap akhlak karimah dan motivasi belajar peserta didik 

angkatan VI di MAN Insan Cendekia Gowa. Pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan kuantitatif metodologis. Hal ini didasarkan pada definisi dari dua 

pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang diharuskan menggunakan angka-angka, 

mulai dari pengumpulan data, interpretasi data dan tampilan hasilnya.6 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai 

sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.7 

Menurut Arikunto dalam Manahan Manullang dkk “populasi merupakan 

keseluruhan yang menjadi subjek penelitian”.8 Sedangkan Sugiyono dalam 

Mingkat Buya dkk mengatakan bahwa: 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 
yang memiliki karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti 
untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.9 

Dalam penelitian ini, populasi secara kuantitas adalah seluruh peserta 

 
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 12. 
7Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005). h. 116. 
8Manahan Manullang dkk, ‘“Hubungan Strategin Guru Dalam Mengoptimalkan 

Pembelajaran Di Masa Covid-19 Dengan Hasil Belajar PKn Peserta Didik Kelas IX SMA Swasta 
Etislandia Medan T.A 2021/2022”’, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.2 
(2022), h. 47. 

9Mingkat Buya dkk, ‘“Analisis Faktor Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Konstruksi 
Pada Pembagunan Kantor Bupati Pulau Taliabu Dengan Metode Analytic Hierarchy Process” 
01, No. 01 (2022): H. 47.’, Jurnal Konstruksi, 1.1 (2022), h. 47. 
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didik angkatan VI di MAN Insan Cendekia Gowa, yang digambarkan pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 3. 1 Jumlah peserta didik Angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa 

No. Kelas Jumlah peserta didik 

1.  X Al-Farabi 16 

2.  X Al-Khawarizmi 16 

3.  X Ibnu Sina 16 

Jumlah 48 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi atau bagian dari sub-sub populasi 

yang benar-benar diambil datanya, sehingga biasa disebut sebagai sumber 

data atau subjek penelitian.10 Manullang dan Pakpahan dalam Sumarlin 

Mangandar Marianus mengatakan bahwa “sampel adalah bagian dari populasi 

yang diharapkan mewakili populasi dalam penelitian”.11 Penelitian ini 

menggunakan sampel dari sebagian populasi yang telah ditentukan yang biasa 

diistilahkan dengan purposive sampling (penarikan sampel secara sengaja) 

sehingga responden dalam penelitian ini adalah peserta didik angkatan VI di 

MAN Insan Cendekia Gowa. 

 

 
10Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi 

Peneliti Pemula) (Gowa: PUSAKA ALMAIDA, 2019). h. 66. 
11Sumarlin Mangandar Marianus, ‘“Pengaruh Model Pembelajaran Take and Give 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Tema Praja Muda Karana Kelas III SD RK Budi Luhur 
Medan Denai Tahun Pembelajaran 2020/2021,”’ School Education Journal Pgsd Fip Unimed, 6.1 
(2022), h. 2294. 



46 
 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Angket  

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan ataupun berupa pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab.12 Angket digunakan dalam penelitian ini 

untuk memperoleh data mengenai pengaruh program guru asuh terhadap 

akhlak karimah dan motivasi belajar peserta didik angkatan VI di MAN Insan 

Cendekia Gowa. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

melihat atau memeriksa berbagai dokumen yang sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai dalam peneitian.13 Metode ini digunakan dalam penelitian ini 

untuk memperoleh data berupa akhlak karimah dan motivasi belajar peserta 

didik putri angkatan VI di MAN Insan Cendekia Gowa. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian 

yang dilakukan.14 Instrumen sebuah penelitian merupakan sarana yang harus 

dibuat guna menampung dan mengolah berbagai data yang dikumpulkan 

untuk penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa: 

1. Angket 

Peneliti menggunakan angket untuk mengumpulkan data di lapangan. 

Yang mana butir pertanyaan dalam angket dikembangkan dari indikator 

 
12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 
13Marwan Salahuddin, Statistika (Metode Analisa Kuantitatif) (Yogyakarta: Q-Media, 

2016). h. 13. 
14Febrianawati Yusup, ‘“Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Kuantitatif”’, Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7.1 (2018), h. 17. 
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berdasarkan teori yang relevan dengan masing-masing variabel penelitian. 

Selanjutnya pernyataan tersebut diukur menggunakan skala likert. Menurut 

Ridwan dan Sunarto “skala likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu peristiwa 

yang terjadi”.15 Jawaban setiap butir pernyataan memiliki tingkatan dari 

sangat positif sampai sangat negatif, yaitu berupa kata-kata dengan skor dari 

tiap pilihan jawaban atas pernyataan sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Skala Likert 

Alternatif Jawaban Skor Positif Skor Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Kurang Setuju (KS) 2 3 

Tidak Setuju (TS) 1 4 

2. Dokumentasi  

Peneliti menggunakan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan 

penelitian, misalnya dokumen mengenai akhlak karimah yang ada di nilai 

sosial dan spiritual pada rapor peserta didik. 

Adapun kisi-kisi instrumen yang disusun dalam penelitian ini yaitu 

mengenai akhak karimah dan motivasi belajar peserta didik sebagai berikut: 

 

 

 
15Ridwan dan Sunarto, Pengantar Statistika: Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial 

Ekonomi Komunikasi Dan Bisnis (Bandung: Alfabeta CV, 2009). h. 20. 



48 
 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Variabel Pelaksanaan Program Guru Asuh 

No. Indikator Nomor Item Jumlah 

1. Melakukan pertemuan rutin 1, 2 2 

2.  Mendengarkan keluhan dari 

peserta didik 

3 1 

3. Memberikan solusi pada 

permasalahan peserta didik 

4 1 

4. Berperan sebagai penyambung 
informasi kepada orang tua 

5 1 

5. Memberikan fasilitas dalam 
menunjang pembelajaran 

6, 7, 8 3 

6. Berkoordinasi dengan pihak 
madrasah 

9 1 

7. Memberikan motivasi 10,11 1 

8. Mendampingi peserta didik 
dalam proses pemahaman materi 
pembelajaran 

12 1 

9. Membimbing peserta didik yang 
mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran 

13 1 

10. Membina akhlak dan perilaku 
sosial peserta didik 

14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 

12 

11.  Mendampingi dan membimbing 26, 27, 28, 29, 9 
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dalam pembelajaran 30, 31, 32, 33, 
34 

12. Memantau perkembangan 
peserta didik 

35 1 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Variabel Akhlak Karimah 

No. Indikator Nomor Item Jumlah 

1. 
Sabar, lemah lembut dan mampu 

menahan amarah 
1, 2, 3 3 

2.  
Rendah hati dan kerjasama 

dalam kebaikan 
4, 5 2 

3. 
Berprasangka baik dan rendah 

hati 
6,7 2 

4. Jujur dan menghargai orang lain 8,9 2 

6. Berbakti kepada orang tua 10,11 2 

Menurut Djemari pengamatan karakteristik afektif peserta didik 

dilakukan di tempat terjadinya kegiatan belajar dan mengajar serta 

dilingkungan sekolah.16 Untuk mengetahui keadaan ranah afektif peserta 

didik, pendidik harus menyiapkan diri untuk mencatat setiap tindakan yang 

muncul dari peserta didik yang berkaitan dengan indikator ranah afektif 

peserta didik. Untuk itu, perlu ditentukan indikator substansi yang akan 

 
16Djemari Mardapi, Penilaian Pendidikan Karakter, Bahan Tulisan Penilaian Pendidikan 

Karakter (Yogyakarta: UNY, 2011). 
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diukur. Penilaian akhlak karimah dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

nilai budi pekerti yang telah dipahami, dihayati, dan diterapkan peserta didik 

yang tercermin dalam kualitas hidup sehari-hari. 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Variabel Motivasi Belajar 

No. Indikator Nomor Item Jumlah 

1. Ketertarikan dalam belajar 1,2 2 

2. Motivasi dalam belajar 3,4, 2 

3. Fasilitas  5,6,7, 3 

4. Harapan 8 1 

5. Pengarahan 9 1 

6. Penghargaan 10 1 

G. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen 

Pada tahap analisis data, ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari 

pengumpulan penelitian yang akan diolah dengan menggunakan metode 

kuantitatif. Untuk lebih memahami tahapan analisis data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan: 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat validitas suatu 

instrumen. Sebuah instrumen yang valid memiliki validitas yang tinggi. 

Sebaliknya sebuah instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang 

rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat 
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mengungkapkan data dari suatu variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas suatu instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksudkan.17 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan 

oleh Pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Adapun 

rumusnya sebagai berikut:18 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : Angka indeks korelasi “r” product moment 

𝑛 : Jumlah responden 

∑ 𝑋𝑌 : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

∑X : Jumlah nilai X 

∑Y : Jumlah nilai Y 

∑X2 : Jumlah dari kuadrat nilai X 

∑Y2 : Jumlah dari kuadrat nilai Y 

Angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka tabel 

korelasi r, jika rhitung > rtabel maka item tersebut valid. Namun, jika rhitung < r tabel 

maka item tersebut tidak valid dalam penelitian ini, peneliti menguji validitas 

dengan SPSS versi 23. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengaju pada pemahaman bahwa instrumen itu sudah 

baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensus yang mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban tertentu. Instrumen yang dapat dipercaya, 

 
17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. h. 144-145. 
18Alvina dkk, ‘“Analisis Korelasi Kelas Orang Tua (Parenting) Dengan Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Di Lembaga PAUD Mumtaz”’, Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian Dan 
Pengembangan Pendidikan, 9.4 (2022), h. 278. 
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yang reliabel akan menghasilkan data yang reliabel pula. Yang diusahakan 

dapat dipercaya adalah datanya, bukan hanya instrumennya. Ungkapan yang 

menyatakan bahwa instrumen harus reliabel sebenarnya berarti instrumen 

tersebut cukup baik sehingga dapat mengungkapkan data yang bias untuk 

dipercaya.19 

Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach, 

yaitu:20 

𝑟11 = [
𝐾

𝐾 − 1
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan : 

𝑟11 : Koefisien reliabilitas instrument 

𝐾 : Jumlah item pertanyaan yang diuji 

𝜎𝑡
2 : Varian total 

∑𝜎𝑏
2 : Jumlah varian butir 

r_11=[K/(K-1)][1-(∑σ_b^2)/(σ_t^2 )] 

Keterangan : 

r_11 : Koefisien reliabilitas instrument 

K : Jumlah item pertanyaan yang diuji 

σ_t^2 : Varian total 

∑σ_b^2: Jumlah varian butir 

Adapun kriteria pada uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach 

yaitu sebesar nilai alpha besar dari koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,70 atau 

lebih. Hal ini berarti data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang 

 
19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. h. 144-145. 
20Tila Oktomaini Dkk, ‘“Pengaruh Pemanfaatan Edmodo Terhadap Hasil Belajar Pada 

Mata Pelajaran Biologi Di SMAN 1 Lareh Sago Halaban”’, Pendidikan, IRJE: Jurnal Ilmu, 3.1 
(2022), h. 462. 
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baik.21 Instrumen dikatakan reliabel jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar atau sama dengan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   dan sebaliknya jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka instrumen 

dikatakan tidak reliabel atau nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dikonsultasikan dengan tabel 

interpretasi r dengan ketentuan dikatakan reliabel jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 0,70. 

Hasil perhitungan dari koefisien reliabilitas instrumen yang diperoleh 

diinterpretasikan dengan tabel pedoman untuk memberikan interpretasi 

terhadap koefisien korelasi. Adapun pedoman interpretasi koefisien korelasi 

yang digunakan menurut Sugiyono adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Interval Koefisien 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Analisis Deskriptif 

Variabel akhlakul karimah dan motivasi belajar peserta didik dapat 

 
21 Roberta Heale and Alison Twycross, ‘Validity and Reliability in Quantitative Studies’, 

Evidance-Based Nursing, 18.3 (2015), h. 67. 
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disajikan dalam analisis deskriptif persentase dalam bentuk distribusi 

frekuensi dan perolehan skor. Untuk menetapkan peringkat pada setiap 

variabel penelitian dapat dilihat pada rumus yang dikemukakan oleh 

Narimawati sebagai berikut:22 

% 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
× 100% 

Keterangan: 

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden. 

b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertinggi yang mungkin 

diperoleh dari seluruh responden. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji persyaratan analisis dalam penelitian kuantitatif merupakan uji 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik berkaitan dengan statistik inferensial 

parametrik yang mensyaratkan pengujian-pengujian terlebih dahulu sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis. Statistik inferensial parametrik salah satunya 

mensyaratkan uji normalitas.23 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

baik versi dependen maupun independen keduanya berdistribusi normal atau 

tidak, model regresi yang baik adalah regresi yang berdistrib usi normal atau 

mendekati normal.  Uji ini adalah untuk menguji normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Setelah didapatkan perhitungan uji normalitas ini selanjutnya 

diinterpretasikan dengan taraf signifikan 0,05. 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, 

 
22Umi Narimawati, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Teori Dan 

Aplikasi) (Bandung: Agung Media, 2007). h. 84. 
23Supardi, Statistik Penelitian Pendidikan: Perhitungan Penyajian, Penjelasan, 

Penafsiran, dan Penarikan Kesimpulan, h. 173. 
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maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan jika data 

tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik. 

3. Analisis Regresi Linier Multivariat 

Analisis regresi adalah analisis statistik yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel dependen/bebas yang mempengaruhi 

(X) dan variabel independen/terikat yang dipengaruhi (Y(1)) dan (Y(2)). 

Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi multivariat. 

Rumus persamaan regresi linier multivariat yang digunakan adalah 

sebagai berikut:24 

�̂�(1)=1+2X dan �̂�(2)=-1+2X 

Keterangan: 

�̂�(1) : Variabel dependen (pembinaan akhlak karimah) 

�̂�(2) : Variabel dependen (pembinaan motivasi belajar) 

X : Variabel independen (pelaksanaan program guru asuh) 

4. Uji Hipotesis 

Salah satu hipotesis yang diuji dalam regresi multivariat dinyatakan sebagai 

berikut:25 

H0: LB = 0 vs H1 : LB  0 

Dengan L adalah matriks dengan rank penuh sebesar r 

Untuk menguji signifikansi pada regresi linear multivariat, 

didefinisikan lambda Wliks () sebagai berikut: 

 =
JKG

JKT
 

 
24Nursalam, Statistika Terapan Univariat Dan Multivariat: Teori Dan Aplikasi Dalam 

Bidang Pendidikan Dan Sosial Sains (Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 233. 
25 Nursalam, Statistika Terapan Univariat Dan Multivariat: Teori Dan Aplikasi Dalam 

Bidang Pendidikan Dan Sosial Sains, h 234. 
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Statistik yang digunakan untuk uji regresi linier multivariat adalah sebagai 

berikut:26 

𝐹 =  
𝑔𝑡−2𝑢

𝑟𝑟𝑡
 
1−𝛬

1
𝑡

𝛬
1
𝑡

  yang berdistribusi F dengan derajat bebas db1 = rrt dan    

db2 = rt -2u dengan : 

g = (n-k-1) - 
(𝑟𝑡−𝑟+1)

2
 

 n = banyak subjek 

 k = banyak variabel bebas 

 rt = rank (JKT) 

 u =  
𝑟𝑟𝑡−2

4
 

 t = {√
𝑟2𝑟𝑡

2−4

𝑟𝑡
2+𝑟2−5

1

  jika (𝑟𝑡
2 + 𝑟2 − 5) 0 

 

 
26 Nursalam, Statistika Terapan Univariat Dan Multivariat: Teori Dan Aplikasi Dalam 

Bidang Pendidikan Dan Sosial Sains,h. 234. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini diuraikan dari instrumen penelitian yang berbentuk angket 

skala likert yang terdiri dari 54 item pernyataan dari variable X yang sebanyak 

33 item, vpariabel Y1 sebanyak 11 item dan variabel Y2 sebanyak 10 item yang 

diberikan kepada peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa. 

Hasil penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Terdapat 6 rumusan masalah. Pada rumusan masalah 

1, 2 dan 3 akan dianalisis dan dijawab dengan menggunakan analisis 

deskriptif, sedangkan untuk rumusan masalah 4 dan 5 akan dianalisis dan 

dijawab menggunakan analisis uji parsial, dan rumusan masalah 6 akan 

dianalisis dan dijawab dengan menggunakan analisis uji simultan. Adapun 

hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: p 

A. Gambaran Umum MAN Insan Cendekia Gowa 

1. Profil Madrasah 

Kabupaten Gowa adalah kabupaten yang terkenal sebagai daerah yang 

kaya akan sejarah, budaya dan keindahan alam. Di dunia pendidikan, 

Kabupaten Gowa dikenal sebagai pusat pendidikan yang berkualitas, memiliki 

kompetensi dan dayap saing yang tinggi sehingga mendukung terbentuknya 

generasi penerus bangsa yang berakhlak, berkualitas dan berintegritas. Dalam 

mewujudkan hal ini, maka berdirilah MAN Insan Cendekia Gowa yang 

senantiasa akan melahirkan generasi emas di masa mendatang. 

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia berdiri tahun 1996 yang 

diprakarsai oleh Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. H. B. J. Habibie. Madrasah Aliyah Negeri 
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Insan Cendekia pertama adalah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia 

Serpong, selanjutnya MAN Insan Cendekia Gorontalo. Madrasah Aliyah Negeri 

Insan Cendekia saat ini telah ada hampir di seluruh Provinsi di Indonesia, salah 

satunya ialah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gowa. 

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gowa terletak di Jl. Pendidikan 

Dusun Sunggumanai Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten 

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang didirikan pada tahun 2018. Madrasah 

Aliyah Negeri Insan Cendekia Gowa merupakan madrasah nomor 1 terbaik di 

Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi madrasah favorit bagi pelajar yang 

datang dari luar maupun dalam Kabupaten Gowa. 

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gowa memiliki visi 

“Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan 

dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu 

mengaktualisasikannya dalam masyarakat” serta dengan misi: 

1. Menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang yang tinggi, kreatif, 

inovatif, proaktif, dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat. 

2. Menumbuhkembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik untuk 

meraih prestasi pada tingkat nasional sampai internasional. 

3. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan 

Bahasa internasional. 

4. Menjadikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gowa sebagai 

Lembaga Pendidikan bertatkelola baik, mandiri, dan berwawasan 

lingkungan. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) dengan r 

tabel. Jika nilai r hitung > nilai r tabel maka item valid dan jika nilai r hitung < 

nilai r tabel maka item tidak valid. Nilai r tabel dapat diperoleh dimana df 

(degree of freedom) atau derajat kebebasan= n-2. Besarnya nilai df, pada 

jumlah sampel (n) 48 = 52-2= 46. Dengan tingkat signifikansi = 5% atau 0,05 

maka diperoleh nilai r tabel= 0,2403. Hasil output yang diperoleh sebagai 

berikut. 

Tabel 4.1 Uji Validitas Variabel X (Pelaksanaan Program Guru Asuh) 

Item 
pertanyaan 

r hitung r tabel Keterangan 

X.1 0,429 0,280 Valid 
X.3 0,309 0,280 Valid 
X.4 0,446 0,280 Valid 
X.5 0,385 0,280 Valid 
X.6 0,442 0,280 Valid 
X.7 0,569 0,280 Valid 
X.8 0,478 0,280 Valid 
X.9 0,424 0,280 Valid 

X.10 0,578 0,280 Valid 
X.11 0,642 0,280 Valid 
X.12 0,496 0,280 Valid 
X.13 0,499 0,280 Valid 
X.14 0,465 0,280 Valid 
X.15 0,571 0,280 Valid 
X.16 0,531 0,280 Valid 
X.17 0,396 0,280 Valid 
X.18 0,428 0,280 Valid 
X.19 0,488 0,280 Valid 
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X.20 0,506 0,280 Valid 
X.21 0,436 0,280 Valid 
X.22 0,533 0,280 Valid 
X.23 0,364 0,280 Valid 
X.24 0,373 0,280 Valid 
X.25 0,469 0,280 Valid 
X.26 0,351 0,280 Valid 
X.27 0,584 0,280 Valid 
X.28 0,584 0,280 Valid 
X.29 0,431 0,280 Valid 
X.30 0,500 0,280 Valid 
X.31 0,538 0,280 Valid 
X.32 0,503 0,280 Valid 
X.33 0,509 0,280 Valid 
X.34 0,309 0,280 Valid 
X.35 0,330 0,280 Valid 

Sumber: data primer diolah tahun 2024 

 Berdasarkan tabel di atas, terdapat 11 item pertanyaan pada variabel 

X dinyatakan valid karena item pertanyaan memiliki nilai r hitung yang lebih 

besar dari r tabel yaitu sebesar 0,280. Hasil output uji validitas variabel X 

menggunakan Microsoft Excel dapat dilihat pada lampiran 2. 

Tabel 4.2 Uji validitas variabel Y1 (akhlak karimah) 

Item 
pertanyaan 

r hitung r tabel Keterangan 

Y₁1 0,285 0,280 Valid 
Y₁2 0,286 0,280 Valid 
Y₁3 0,342 0,280 Valid 
Y₁4 0,323 0,280 Valid 
Y₁5 0,345 0,280 Valid 
Y₁6 0,326 0,280 Valid 
Y₁7 0,311 0,280 Valid 
Y₁8 0,306 0,280 Valid 
Y₁9 0,358 0,280 Valid 

Y₁10 0,323 0,280 Valid 
Y₁11 0,329 0,280 Valid 

Sumber: data primer diolah tahun 2024 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 11 item pertanyaan pada variabel 

Y₁ dinyatakan valid karena item pertanyaan memiliki nilai r hitung yang lebih 
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besar dari r tabel yaitu sebesar 0,280. Hasil output uji validitas variabel X 

menggunakan Microsoft Excel dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 4.3 Uji validitas variabel Y₂ (motivasi belajar) 

Item 
pertanyaan 

r hitung r tabel Keterangan 

Y₂1 0,285 0,280 Valid 
Y₂2 0,309 0,280 Valid 
Y₂3 0,287 0,280 Valid 
Y₂4 0,312 0,280 Valid 
Y₂5 0,287 0,280 Valid 
Y₂6 0,315 0,280 Valid 
Y₂7 0,291 0,280 Valid 
Y₂8 0,299 0,280 Valid 
Y₂9 0,342 0,280 Valid 

Y₂10 0,324 0,280 Valid 

Sumber: data primer diolah tahun 2024 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 10 item pertanyaan pada variabel 

Y₂ dinyatakan valid karena item pertanyaan memiliki nilai r hitung yang lebih 

besar dari r tabel yaitu sebesar 0,280. Hasil output uji validitas variabel X 

menggunakan Microsoft Excel dapat dilihat pada lampiran 4. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran diulang. Penelitian ini dilakukan uji reliabilitas dengan kriteria 

bahwa besar nilai alpha besar dari koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,70 

maka data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Adapun hasil 

dari perhitungan menggunakan SPSS dapat terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Variabel X (Pelaksanaan Program Guru Asuh) 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.950 33 
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Hasil uji reliabilitas variabel X dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh 

dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,950 yang lebih besar dari nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur 

penelitian adalah reliabel. 

 Tabel 4.5 Uji Reliabilitas Variabel Y₁ (Akhlak Karimah) 

 

 

 

Hasil uji reliabilitas variabel X dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh 

dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,866 yang lebih besar dari nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur 

penelitian adalah reliabel. Hasil output uji reliabilitas variabel X menggunakan 

SPSS dapat dilihat pada lampiran 6. 

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Y₂ (Motivasi Belajar) 

 

 

 

Hasil uji reliabilitas variabel X dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh 

dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,832 yang lebih besar dari nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,06 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur 

penelitian adalah reliabel. Hasil output uji reliabilitas variabel X menggunakan 

SPSS dapat dilihat pada lampiran 7. 

3. Uji Prasyarat 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan beberapa uji 

prasyarat yaitu uji normalitas untuk melihat apakah data berdistribusi normal 

atau tidak, uji linearitas untuk melihat kelinieran data dan uji 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.832 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.866 11 
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heteroskedastisitas untuk melihat sebaran data yang akan dijabarkan masing-

masing sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal mendekati normal atau tidak, 

dalam hal ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas data 

variabel X (Program Guru Asuh) terhadap variabel Y₁ (Akhlak Karimah) dapat 

dilihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai Sig. Sebagai 

berikut. 

Tabel 4.7 Uji Normalitas Pelaksanaan Program Guru Asuh terhadap 

Akhlak Karimah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 12.14630668 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .125 

Positive .081 

Negative -.125 

Test Statistic .125 

Asymp. Sig. (2-tailed) .056c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

Sumber : Analisis data uji normalitas X dan Y₁ menggunakan aplikasi 

IBM SPSS V.26 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dari 

variabel pelaksanaan program guru asuh (X) terhadap akhlak karimah (Y₁) 

sebesar 0,056. Jika nilai Asimp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai α 

0,056>0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi 
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normal dan dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis. 

Berikut hasil uji normalitas data variabel X (Pelaksanaan Program Guru 

Asuh) terhadap variabel Y₂ (Motivasi Belajar) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Uji Normalitas Pelaksanaan Program Guru Asuh terhadap 

Motivasi Belajar 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 12.23777752 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .119 

Positive .061 

Negative -.119 

Test Statistic .119 

Asymp. Sig. (2-tailed) .086c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

Sumber : Analisis data uji normalitas X dan Y₂ menggunakan aplikasi 

IBM SPSS V.26. 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dari 

variabel pelaksanaan program guru asuh (X) terhadap motivasi belajar (Y₂) 

sebesar 0,086. Jika nilai Asimp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai α 

0,086>0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi 

normal dan dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis 

b. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas data dapat dilihat pada tabel Anova dengan 

memperlihatkan nilai Sig. Deviation from Linearity sebagai berikut. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Linearitas X dengan Y₁ dan X dengan Y₂ 

ANOVA Table 
 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Akhlak 

Karimah

* 

Pelaksa

naan 

Program 

Guru 

Asuh 

Betwee

n 

Groups 

(Combine

d) 

10706.146 38 281.741 2.836 .050 

Linearity 4666.273 1 4666.273 46.96

7 

.000 

Deviation 

from 

Linearity 

6039.873 37 163.240 1.643 .218 

Within Groups 894.167 9 99.352   

Total 11600.313 47    

Motivasi 
Belajar* 
Program 
Guru 
Asuh 

Beetwe

en 

Groups 

(Combine

d) 

11030.667 38 290.281 4.741 .009 

Linearity 4542.796 1 4542.796 74.202 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

6487.870 37 175.348 2.864 .048 

Within Groups 551.000 9 61.222   

Total 11581.667 47    

Sumber: Analisis data uji linearitas variabel X terhadap Y₁ dan variabel X 

terhadap Y₂ menggunakan IBM SPSS V. 26. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Sig. Deviation from Linearity 

Pelaksanaan Program Guru Asuh terhadap akhlak karimah sebesar 0,215 yang 

menunjukkan bahwa Sig. Deviation from Linearity 0,215 > 0,05 yang artinya 

terdapat hubungan linear secara signifikan antara pelaksanaan program guru 

asuh (X) terhadap pembinaan akhlak karimah (Y₁). 

Kemudian untuk uji linearitas pelaksanaan program guru asuh 

terhadap motivasi belajar diperoleh nilai Sig. Deviation from Linearity sebesar 

0,048 yang menunjukkan nilai Sig. Deviation from Linearity 0,048 > 0,05 yang 

artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara pelaksanaan 

program guru asuh (X) terhadap motivasi belajar (Y2). 
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c. Uji Heteroskeditas 

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Program Guru Asuh terhadap 

Akhlak Karimah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scatterplot digunakan untuk melihat ada atau tidaknya gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi. Dari gambar di atas terlihat bahwa 

grafik Scatterplot program guru asuh terhadap pembinaan akhlak karimah 

menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah 0 pada sumbu Y serta titik-titik tidak membentuk pola tertentu. Maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi program guru asuh terhadap 

pembinaan akhlak karimah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Program Guru Asuh terhadap 

Motivasi Belajar 
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Dari gambar di atas terlihat bahwa grafik Scatterplot program guru 

asuh terhadap motivasi belajar menunjukkan pola penyebaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam model regresi pelaksanaan program guru asuh 

terhadap motivasi belajar tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, selanjutnya akan dilakukan uji 

hipotesis untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel. 

4. Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Deskripsi Pelaksanaan Program Guru Asuh MAN Insan Cendekia 

Gowa 

Data variabel pelaksanaan program guru asuh pada angkatan VI MAN 

Insan Cendekia Gowa diperoleh dengan mengedarkan kuesioner atau angket 

tertutup sebanyak 32 butir pernyataan. Kuesioner tersebut diedarkan 

langsung di setiap kelas oleh peneliti sendiri. 

Kuesioner berbentuk skala likert dengan empat kategori, yaitu Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS) dan Tidak Setuju (TS). Kuesioner 

tersebut berisikan pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pernyataan 

positif diberikan skor dengan urutan 4 (SS), 3 (S), 2 (KS) dan 1 (TS). Sedangkan 

pernyataan negatif diberikan skor dengan urutan 1 (SS), 2 (S), 3 (KS) dan 4 

(TS). Setiap pernyataan positif dan negatif dikembangkan berdasarkan 

indikator program guru asuh itu sendiri. 
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1) Melakukan pertemuan rutin. 

Tabel 4.10  Guru asuh selalu melakukan pertemuan baik di sekolah, 
asrama maupun di kantin ketika makan siang bersama 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 7 14,5% 

Setuju 16 33% 

Kurang Setuju 18 38% 

Tidak Setuju 7 14,5% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 14,5 % responden menjawab sangat setuju, 33% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 38% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 14,5%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh 

selalu melakukan pertemuan baik di sekolah, asrama maupun di kantin ketika 

makan siang bersama berada dalam kategori kurang setuju. 

2) Melakukan pertemuan rutin 

Tabel 4.11 Guru asuh jarang melakukan pertemuan baik di sekolah, 
asrama maupun kantin ketika makan siang bersama 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 23 48% 

Setuju 18 37,5% 

Kurang Setuju 7 14,5% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 48% responden menjawab sangat setuju, 37,5% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 14,5% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 0%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh 

jarang melakukan pertemuan baik di sekolah, asrama maupun kantin ketika 
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makan siang bersama berada dalam kategori sangat setuju. 

3) Mendengarkan keluhan dari peserta didik 

Tabel 4.12 Guru asuh mendengarkan segala bentuk keluh kesah dari 
peserta didik 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 19 40% 

Setuju 21 44% 

Kurang Setuju 8 16% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 40% responden menjawab sangat setuju, 44% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 16% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 0%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh 

mendengarkan keluhan dari peserta didik berada dalam kategori setuju. 

4) Memberikan solusi pada permasalahan peserta didik 

Tabel 4.13 Guru asuh memberikan solusi terkait permasalahan peserta 
didik 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 23 48% 

Setuju 23 48% 

Kurang Setuju 2 4% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 48% responden menjawab sangat setuju dan setuju, 4% 

responden menjawab kurang setuju dan responden yang menjawab tidak 

setuju sebanyak 0%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh memberikan solusi 

terkait permasalahan peserta didik berada dalam kategori sangat setuju dan 
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setuju. 

5) Berperan sebagai penyambung informasi kepada orang tua 

Tabel 4.14 Guru asuh sebagai penyambung informasi kepada orang tua 
peserta didik 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 5 11% 

Setuju 13 27% 

Kurang Setuju 15 31% 

Tidak Setuju 15 31% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 11 % responden menjawab sangat setuju, 27% menjawab 

setuju, dan responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju 

sebanyak 31%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh sebagai penyambung 

informasi kepada orang tua peserta didik berada dalam kategori kurang dan 

tidak setuju. 

6) Dorongan dan motivasi dalam belajar 

Tabel 4.15 Guru asuh menyediakan fasilitas untuk menunjang minat 
belajar peserta didik 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 20 42% 

Setuju 24 50% 

Kurang Setuju 3 6% 

Tidak Setuju 1 4% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 42% responden menjawab sangat setuju, 50% responden 

menjawab setuju, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 6% dan 

responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4%. Jadi dapat dipahami, 
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bahwa pernyataan “Guru asuh menyediakan fasilitas untuk menunjang minat 

belajar peserta didik” berada dalam kategori setuju. 

7) Fasilitas  

Tabel 4.16 Guru asuh memenuhi kebutuhan belajar yang peserta didik 
inginkan 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 5 10,5% 

Setuju 17 35% 

Kurang Setuju 21 44% 

Tidak Setuju 5 10,5% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 10,5% responden menjawab sangat setuju, 35% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 44% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 10,5%. Jadi dapat dipahami, bahwa 

pernyataan “Guru asuh memenuhi kebutuhan belajar yang peserta didik 

inginkan” berada dalam kategori kurang setuju. 

8) Dorongan dan motivasi dalam belajar 

Tabel 4.17 Guru asuh memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk selalu mencoba hal-hal baru yang belum pernah peserta didik 

pelajari sebelumnya 
Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 10 21% 

Setuju 15 31% 

Kurang Setuju 22 46% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 21% responden menjawab sangat setuju, 31% menjawab 
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setuju, responden menjawab kurang setuju 46% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 2%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“Guru asuh memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk selalu 

mencoba hal-hal baru yang belum pernah peserta didik pelajari sebelumnya” 

berada dalam kategori  kurang setuju. 

9) Berperan sebagai penyambung informasi kepada orang tua 

Tabel 4.18 Guru asuh sebagai penyambung informasi kepada orang tua 
peserta didik 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 5 11% 

Setuju 13 27% 

Kurang Setuju 15 31% 

Tidak Setuju 15 31% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 11 % responden menjawab sangat setuju, 27% menjawab 

setuju, dan responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju 

sebanyak 31%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh sebagai penyambung 

informasi kepada orang tua peserta didik berada dalam kategori kurang dan 

tidak setuju. 

10)  Memberikan motivasi agar peserta didik mencapai prestasi 

Tabel 4.19 Guru asuh memberikan motivasi kepada peserta didik dalam 
pencapaian prestasi 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 20 42% 

Setuju 17 35% 

Kurang Setuju 11 23% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 
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Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 42% responden menjawab sangat setuju, 35% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 23% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 0%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh 

memberikan motivasi kepada peserta didik dalam pencapaian prestasi berada 

dalam kategori sangat setuju. 

11)  Dorongan dan motivasi dalam belajar  

Tabel 4.20 Guru asuh memberikan motivasi terhadap minat belajar 
yang peserta didik butuhkan 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 11 23% 

Setuju 24 50% 

Kurang Setuju 13 27% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 23% responden menjawab sangat setuju, 50% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 27% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 0%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“Guru asuh memberikan motivasi terhadap minat belajar yang peserta didik 

butuhkan” berada dalam kategori  setuju. 
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12)  Mendampingi peserta didik dalam proses pemahaman materi 

pembelajaran 

Tabel 4.21 Guru asuh mendampingi peserta didik dalam memahami 
materi pelajaran yang telah diberikan guru di sekolah 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 12 25% 

Setuju 19 40% 

Kurang Setuju 15 31% 

Tidak Setuju 2 4% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 25% responden menjawab sangat setuju, 40% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 31% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 4%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh 

mendampingi peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang telah 

diberikan guru di sekolah berada dalam kategori  setuju.  

13)  Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran 

Tabel 4. 22 Guru asuh membimbing peserta didik yang mengalami 
kesulitan ketika proses belajar berlangsung 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 2 4% 

Setuju 9 19% 

Kurang Setuju 17 35% 

Tidak Setuju 20 42% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 4% responden menjawab sangat setuju, 19% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 35% dan responden yang 
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menjawab tidak setuju sebanyak 42%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh 

membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan ketika proses belajar 

berlangsung berada dalam kategori  tidak setuju.  

14)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.23 Guru asuh membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 
Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 12 25% 

Setuju 18 37,5% 

Kurang Setuju 18 37,5% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 25% responden menjawab sangat setuju, 37,5% menjawab 

setuju dan kurang setuju, dan responden menjawab tidak setuju sebanyak 0%. 

Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh membina akhlak dan perilaku sosial 

peserta didik berada dalam kategori  setuju dan tidak setuju. 

15)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.24 Guru asuh mengajarkan kepada peserta didik untuk tetap 
tenang dan berpikir positif saat mengalami kegagalan dalam ujian atau 

kesulitan memahami pelajaran 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 13 27% 

Setuju 25 52% 

Kurang Setuju 9 19% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 27% responden menjawab sangat Setuju, 52% responden 

menjawab Setuju, 19% responden menjawab kurang Setuju dan 2% tidak 
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Setuju. Jadi dapat dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh mengajarkan 

kepada peserta didik untuk tetap tenang dan berpikir positif saat mengalami 

kegagalan dalam ujian atau kesulitan memahami pelajaran” berada dalam 

kategori setuju. 

16)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.25 Guru asuh mengajarkan kepada peserta didik untuk selalu 
bersikap lemah lembut dalam bertutur kata 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 12 25% 

Setuju 26 54% 

Kurang Setuju 9 19% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 25% responden menjawab sangat Setuju, 54% responden 

menjawab Setuju, 19% responden menjawab kurang Setuju dan 2% tidak 

Setuju. Jadi dapat dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh mengajarkan 

kepada peserta didik untuk selalu bersikap lemah lembut dalam bertutur kata” 

dalam tutur kata berada dalam kategori setuju. 

17)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.26 Guru asuh membimbing peserta didik agar mampu 
mengontrol emosi dalam menghadapi setiap masalah 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 15  25% 

Setuju 25 54% 

Kurang Setuju 7 19% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 
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dari 48 responden, 25% responden menjawab sangat Setuju, 54% responden 

menjawab Setuju, 19% responden menjawab kurang Setuju dan 2% tidak 

Setuju. Jadi dapat dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh membimbing 

peserta didik untuk mampu mengontrol emosi dalam menghadapi setiap 

masalah” berada dikategori setuju. 

18)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.27 Guru asuh membimbing peserta didik untuk selalu bersikap 
rendah hati ketika menjuarai olimpiade  

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 11  23% 

Setuju 35 73% 

Kurang Setuju 2 4% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 23% responden menjawab sangat Setuju, 73% responden 

menjawab Setuju, dan 4% responden menjawab kurang Setuju. Jadi dapat 

dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh membimbing peserta didik untuk 

selalu bersikap rendah hati ketika menjuarai olimpiade” berada dikategori 

setuju. 

19)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.28 Guru asuh mengarahkan peserta didik untuk selalu 
bekerjasama dalam kebaikan 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 9  19% 

Setuju 29 60,5% 

Kurang Setuju 6 12,5% 

Tidak Setuju 4 8% 

Total 48 100% 
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Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 19% responden menjawab sangat Setuju, 60,5% responden 

menjawab Setuju, 12,5% responden menjawab kurang Setuju dan 8% tidak 

Setuju. Jadi dapat dipahami bahwa pernytaan “Guru asuh mengarahkan 

peserta didik untuk selalu bekerjasama dalam kebaikan” berada dikategori 

Setuju. 

20)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.29 Guru asuh mengingatkan peserta didik untuk tidak 
menceritakan keburukan orang lain 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 12  25% 

Setuju 28 58,5% 

Kurang Setuju 6 12,5% 

Tidak Setuju 2 4% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 25% responden menjawab sangat Setuju, 58,5% responden 

menjawab Setuju, 12,5% responden menjawab kurang Setuju dan 4% tidak 

Setuju. Jadi dapat dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh mengingatkan 

peserta didik untuk tidak menceritakan keburukan orang lain” berada 

dikategori setuju. 

21)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.30 Guru asuh mendidik peserta didik untuk tidak iri hati 
terhadap pencapaian orang lain 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 13  27% 

Setuju 30 62,5% 

Kurang Setuju 5 10,5% 

Tidak Setuju 0 0% 
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Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 27% responden menjawab sangat setuju, 62,5% responden 

menjawab setuju, dan 10,5% responden menjawab kurang setuju. Jadi dapat 

dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh mendidik peserta didik untuk tidak 

iri hati terhadap pencapaian orang lain” berada dikategori setuju. 

22)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.31 Guru asuh mendidik peserta didik untuk selalu berkata dan 
berperilaku jujur 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 11 23% 

Setuju 32 66,5% 

Kurang Setuju 5 10,5% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 23% responden menjawab sangat setuju, 66,5% responden 

menjawab setuju, 10,5% responden menjawab kurang setuju dan 0% tidak 

setuju. Jadi dapat dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh mendidik peserta 

didik untuk selalu berkata dan berperilaku jujur” berada dikategori setuju. 

23)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.32 Guru asuh mengarahkan peserta didik untuk selalu 
menghargai orang lain 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 11 23 % 

Setuju 32 67% 

Kurang Setuju 5 10% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 
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dari 48 responden, 23% responden menjawab sangat setuju, 67% responden 

menjawab setuju, 10% responden menjawab kurang setuju dan 0% tidak 

setuju. Jadi dapat dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh mengarahkan 

peserta didik untuk selalu menghargai orang lain” berada dikategori setuju. 

24)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.33 Guru asuh mengarahkan peserta didik untuk selalu 
memuliakan orang tua 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 21 44% 

Setuju 26 54% 

Kurang Setuju 1 2% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 44% responden menjawab sangat setuju, 54% responden 

menjawab setuju, 2% responden menjawab kurang setuju dan 0% tidak setuju. 

Jadi dapat dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh mengarahkan peserta didik 

untuk selalu memuliakan orang tua” berada dikategori setuju. 

25)  Membina akhlak dan perilaku sosial peserta didik 

Tabel 4.34 Guru asuh mendidik peserta didik untuk patuh kepada orang 
tua 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 16 34% 

Setuju 20 42% 

Kurang Setuju 12 25% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 34% responden menjawab sangat setuju, 42% responden 
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menjawab setuju, 25% responden menjawab kurang setuju dan 0% tidak 

setuju. Jadi dapat dipahami bahwa pernyataan “Guru asuh mendidik peserta 

didik untuk patuh kepada orang tua” berada dikategori setuju. 

26)  Mendampingi dan membimbing dalam pembelajaran 

Tabel 4.35 Guru asuh berdialog tentang minat belajar yang peserta 
didik inginkan 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 16 33% 

Setuju 15 31% 

Kurang Setuju 21 44% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 33% responden menjawab sangat setuju, 42% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 25% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 0%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“Guru asuh berdialog tentang minat belajar yang peserta didik inginkan” 

berada dalam kategori  setuju. 

27)  Mendampingi dan membimbing dalam pembelajaran 

Tabel 4.36 Guru asuh membantu peserta didik menemukan cara belajar 
yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 20 41% 

Setuju 21 44% 

Kurang Setuju 7 15% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 41% responden menjawab sangat setuju, 44% menjawab 
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setuju, responden menjawab kurang setuju 15% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 0%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“Guru asuh membantu peserta didik menemukan cara belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik” berada dalam kategori  setuju. 

28)  Mendampingi dan membimbing dalam pembelajaran  

Tabel 4.37 Guru asuh memberikan penguatan kepada peserta didik 
untuk menggapai cita-cita 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 9 19% 

Setuju 15 31% 

Kurang Setuju 20 42% 

Tidak Setuju 4 8% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 19% responden menjawab sangat setuju, 31% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 42% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 8%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“Guru asuh memberikan penguatan kepada peserta didik untuk menggapai 

cita-cita” berada dalam kategori kurang setuju. 

29)  Mendampingi dan membimbing dalam pembelajaran 

Tabel 4.38 Guru asuh mengarahkan peserta didik untuk selalu bersikap 
optimis 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 17 35% 

Setuju 23 48% 

Kurang Setuju 5 10,5% 

Tidak Setuju 3 6,5% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 
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dari 48 responden, 35% responden menjawab sangat setuju, 48% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 10,5% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 6,5%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“Guru asuh mengarahkan peserta didik untuk selalu bersikap optimis” berada 

dalam kategori setuju. 

30)  Mendampingi dan membimbing dalam pembelajaran  

Tabel 4.39 Guru asuh memberikan pengarahan kepada peserta didik 
terkait cita-cita yang hendak peserta didik raih 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 11 23% 

Setuju 29 60% 

Kurang Setuju 7 15% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 23% responden menjawab sangat setuju, 60% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 15% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 2%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“Saya mendapatkan pengarahan dari guru asuh terkait cita-cita yang hendak 

saya raih” berada dalam kategori setuju. 

31)  Mendampingi dan membimbing dalam pembelajaran 

Tabel 4.40 Guru asuh memberikan pujian terhadap pencapaian yang 
peserta didik raih 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 13 27% 

Setuju 22 46% 

Kurang Setuju 12 25% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 
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Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 27% responden menjawab sangat setuju, 46% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 25% dan responden yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 2%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“Guru asuh memberikan pujian terhadap pencapaian yang peserta didik raih” 

berada dalam kategori setuju.  

32)  Mendampingi dan membimbing dalam pembelajaran 

Tabel 4.41 Guru asuh memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk mengikuti lomba sesuai bidang yang peserta didik kuasai 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 22 46% 

Setuju 22 46% 

Kurang Setuju 4 8% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 46% responden menjawab sangat setuju dan setuju, 

responden menjawab kurang setuju 8% dan responden yang menjawab tidak 

setuju sebanyak 0%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “Guru asuh 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti lomba sesuai 

bidang yang peserta didik kuasai” berada dalam kategori sangat setuju dan 

setuju. 
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33)  Memantau perkembangan peserta didik 

Tabel 4.42 Guru asuh memantau perkembangan berkembangan peserta 
didik 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 3 7% 

Setuju 16 33% 

Kurang Setuju 16 33% 

Tidak Setuju 13 27% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 7% responden menjawab sangat setuju, 33% menjawab 

setuju dan kurang setuju, dan responden menjawab tidak setuju sebanyak 

27%. Jadi dapat dipahami, bahwa guru asuh memantau perkembangan 

berkembangan peserta didik berada dalam kategori  setuju dan tidak setuju. 

b. Deskripsi Akhlak Karimah Peserta Didik Angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa 

1) Sabar, lemah lembut dan mampu menahan amarah 

Tabel 4.43 saya menerima segala situasi yang tidak sesuai dengan 

keinginan 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 27 56% 

Setuju 17 36% 

Kurang Setuju 4 8% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 56% responden menjawab sangat setuju, 36% responden 

menjawab setuju, dan responden menjawab kurang setuju 8%. Jadi dapat 
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dipahami, bahwa pernyataan “saya menerima segala situasi yang tidak sesuai 

dengan keinginan” berada dalam kategori sangat setuju. 

2) Sabar, lemah lembut dan mampu menahan amarah 

Tabel 4.44 Saya selalu bersikap lemah lembut dalam bertutur kata 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 7 15% 

Setuju 29 60% 

Kurang Setuju 12 25% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 15% responden menjawab sangat setuju, 60% responden 

menjawab setuju, dan responden menjawab kurang setuju 25%. Jadi dapat 

dipahami, bahwa pernyataan “Saya selalu bersikap lemah lembut dalam 

bertutur kata” berada dalam kategori setuju. 

3) Sabar, lemah lembut dan mampu menahan amarah 

Tabel 4.45 Saya mampu mengontrol emosi dalam menghadapii setiap 

masalah 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 10 21% 

Setuju 28 58% 

Kurang Setuju 9 19% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

 Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 21% responden menjawab sangat setuju, 58% menjawab 

setuju, responden menjawab kurang setuju 19% dan responden yang 
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menjawab tidak setuju sebanyak 2%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“Saya mampu mengontrol emosi dalam menghadapii setiap masalah” berada 

dalam kategori setuju. 

4) Rendah hati dan kerjasama dalam kebaikan 

Tabel 4.46 Saya menerima segala kritik dengan baik 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 11 23% 

Setuju 29 60% 

Kurang Setuju 8 17% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

 Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 23% responden menjawab sangat setuju, 60% responden 

menjawab setuju, dan responden menjawab kurang setuju 17%. Jadi dapat 

dipahami, bahwa pernyataan “Saya menerima segala kritik dengan baik” 

berada dalam kategori setuju. 

5) Rendah hati dan kerjasama dalam kebaikan 

Tabel 4.47 Saya selalu bekerjasama dalam kebaikan 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 19 39,5% 

Setuju 23 48% 

Kurang Setuju 6 12,5% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 39,5% responden menjawab sangat setuju, 48% responden 

menjawab setuju, dan responden menjawab kurang setuju 12,5%. Jadi dapat 
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dipahami, bahwa pernyataan “saya selalu bekerjasama dalam kebaikan” 

berada dalam kategori setuju. 

6) Berprasangka baik dan rendah hati 

Tabel 4.48 Saya tidak menceritakan keburukan orang lain 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 12 25% 

Setuju 20 42% 

Kurang Setuju 16 33% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 25% responden menjawab sangat setuju, 42% responden 

menjawab setuju, dan responden menjawab kurang setuju 33%. Jadi dapat 

dipahami, bahwa pernyataan “saya tidak menceritakan keburukan orang lain” 

berada dalam kategori setuju. 

7) Berprasangka baik dan rendah hati 

Tabel 4.49 Saya menghargai dan turut merayakan pencapaian orang 

lain 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 11 23% 

Setuju 25 52% 

Kurang Setuju 10 21% 

Tidak Setuju 2 4% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 23% responden menjawab sangat setuju, 52% responden 

menjawab setuju, responden menjawab kurang setuju 21% dan 4% responden 
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menjawab tidak setuju. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “Saya 

menghargai dan turut merayakan pencapaian orang lain” berada dalam 

kategori setuju. 

8) Jujur dan menghargai orang lain 

Tabel 4.50 Saya terbiasa berkata dan berperilaku jujur 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 9 19% 

Setuju 30 62% 

Kurang Setuju 9 19% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 19% responden menjawab sangat setuju, 62% responden 

menjawab setuju, dan responden menjawab kurang setuju 19%. Jadi dapat 

dipahami, bahwa pernyataan “Saya terbiasa berkata dan berperilaku jujur” 

berada dalam kategori setuju. 

9) Jujur dan menghargai orang lain 

Tabel 4.51 Saya selalu menghargai orang lain 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 23 48% 

Setuju 24 50% 

Kurang Setuju 0 0% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 48% responden menjawab sangat setuju, 50% responden 

menjawab setuju, dan responden menjawab tidak setuju 2%. Jadi dapat 
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dipahami, bahwa pernyataan “Saya terbiasa menghargai orang lain” berada 

dalam kategori setuju.  

10)  Berbakti kepada orang tua 

Tabel 4.52 Saya terbiasa memuliakan orang tua 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 34 71% 

Setuju 13 27% 

Kurang Setuju 0 0% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 71% responden menjawab sangat setuju, 27% responden 

menjawab setuju, dan responden menjawab tidak setuju 2%. Jadi dapat 

dipahami, bahwa pernyataan “Saya terbiasa memuliakan orang tua” berada 

dalam kategori sangat setuju. 

11)  Berbakti kepada orang tua  

Tabel 4.53 Saya terbiasa patuh kepada orang tua 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 29 61% 

Setuju 17 35% 

Kurang Setuju 1 2% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

 Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 61% responden menjawab sangat setuju, 35% responden 

menjawab setuju, dan responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju 

sebanyak 2%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “Saya terbiasa patuh 
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kepada orang tua” berada dalam kategori sangat setuju. 

c. Deskripsi Motivasi Belajar Peserta Didik Angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa 

1) Ketertarikan dalam belajar 

Tabel 4.54 Saya berdialog tentang minat minat belajar yang saya 

inginkan 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 17 36% 

Setuju 16 33% 

Kurang Setuju 12 25% 

Tidak Setuju 3 6% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 36% responden menjawab sangat setuju, 33% responden 

menjawab setuju, responden menjawab kurang setuju 25% dan tidak setuju 

sebanyak 6%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “Saya berdialog tentang 

minat minat belajar yang saya inginkan” berada dalam kategori sangat setuju. 

2) Ketertarikan dalam belajar 

Tabel 4.55 Saya menemukan metode belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 17 35% 

Setuju 21 44% 

Kurang Setuju 8 17% 

Tidak Setuju 2 4% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 



92 
 

dari 48 responden, 35% responden menjawab sangat setuju, 44% responden 

menjawab setuju, responden menjawab kurang setuju 17% dan tidak setuju 

sebanyak 2%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “Saya menemukan 

metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan” berada dalam kategori setuju. 

3) Motivasi dalam belajar 

Tabel 4.56 Saya diberikan kesempatan oleh guru asuh untuk mencoba 

hal-hal baru yang belum pernah saya pelajari sebelumnya 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 12 25% 

Setuju 20 42% 

Kurang Setuju 15 31% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 25% responden menjawab sangat setuju, 42% responden 

menjawab setuju, responden menjawab kurang setuju 31% dan tidak setuju 

sebanyak 2%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “Saya diberikan 

kesempatan oleh guru asuh untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah 

saya pelajari sebelumnya” berada dalam kategori setuju.  
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4) Motivasi dalam belajar 

Tabel 4.57 Saya mendapatkan motivasi dari guru terhadap minat 

belajar yang saya butuhkan 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 10 21% 

Setuju 23 48% 

Kurang Setuju 13 27% 

Tidak Setuju 2 4% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 21% responden menjawab sangat setuju, 48% responden 

menjawab setuju, responden menjawab kurang setuju 27% dan tidak setuju 

sebanyak 4%. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “Saya mendapatkan 

motivasi dari guru terhadap minat belajar yang saya butuhkan” berada dalam 

kategori setuju. 

5) Fasilitas 

Tabel 4.58 Saya mendapatkan fasilitas untuk menunjang minat belajar 

saya 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 14 30% 

Setuju 26 58% 

Kurang Setuju 6 12% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 30% responden menjawab sangat setuju, 58% responden 
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menjawab setuju, dan responden menjawab kurang setuju 12%. Jadi dapat 

dipahami, bahwa pernyataan “Saya mendapatkan fasilitas untuk menunjang 

minat belajar saya” berada dalam kategori setuju. 

6) Fasilitas 

Tabel 4.59 keinginan saya untuk menggapai cita-cita sangat kuat berkat 

adanya guru asuh 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 10 21% 

Setuju 23 48% 

Kurang Setuju 13 27% 

Tidak Setuju 2 4% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 21% responden menjawab sangat setuju, 48% responden 

menjawab setuju, responden menjawab kurang setuju 27% dan 4% responden 

menjawab tidak setuju. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “keinginan 

saya untuk menggapai cita-cita sangat kuat berkat adanya guru asuh” berada 

dalam kategori setuju. 

7) Fasilitas 

Tabel 4.60 kebutuhan belajar yang saya inginkan terpenuhi dari 

program guru asuh 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 3 6% 

Setuju 20 42% 

Kurang Setuju 18 38% 

Tidak Setuju 7 14% 

Total 48 100% 
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Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 6% responden menjawab sangat setuju, 42% responden 

menjawab setuju, responden menjawab kurang setuju 38% dan 14% 

responden menjawab tidak setuju. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan 

“kebutuhan belajar yang saya inginkan terpenuhi dari program guru asuh” 

berada dalam kategori setuju. 

8) Harapan  

Tabel 4.61 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba 

sesuai bidang yang saya kuasai 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 22 46% 

Setuju 15 31% 

Kurang Setuju 10 21% 

Tidak Setuju 1 2% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 46% responden menjawab sangat setuju, 31% responden 

menjawab setuju, responden menjawab kurang setuju 21% dan 2% responden 

menjawab tidak setuju. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “saya 

mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba sesuai bidang yang saya 

kuasai” berada dalam kategori setuju. 
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9) Pengarahan 

Tabel 4.62 saya mendapatkan pengarahan dari guru asuh terkait cita-

cita yang hendak saya raih 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 9 19% 

Setuju 29 60% 

Kurang Setuju 7 15% 

Tidak Setuju 3 6% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 19% responden menjawab sangat setuju, 60% responden 

menjawab setuju, responden menjawab kurang setuju 15% dan 6% responden 

menjawab tidak setuju. Jadi dapat dipahami, bahwa pernyataan “saya 

mendapatkan pengarahan dari guru asuh terkait cita-cita yang hendak saya 

raih” berada dalam kategori setuju. 

10)  Pujian  

Tabel 4.63 saya mendapatkan apresiasi dari guru asuh terhadap 

prestasi yang saya raih 

Pilihan Respon Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 23 48% 

Setuju 23 48% 

Kurang Setuju 2 4% 

Tidak Setuju 0 0% 

Total 48 100% 

Berdasarkan hasil angket yang terdapat pada tabel diketahui bahwa 

dari 48 responden, 48% responden menjawab sangat setuju dan setuju, dan 
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4% responden menjawab kurang setuju. Jadi dapat dipahami, bahwa 

pernyataan “saya mendapatkan apresiasi dari guru asuh terhadap prestasi 

yang saya raih” berada dalam kategori sangat setuju dan setuju. 

Setelah peneliti mendeskripsikan setiap variabel yang ada satu persatu, 

maka selanjutnya peneliti akan mengemukakan analisis variabel X, variabel Y1 

dan Y2 secara menyeluruh.  

Tabel 4.64 Hasil Nilai Rata-Rata Variabel Program Guru Asuh (X) 

terhadap Akhlak Karimah (Y₁) dan Motivasi Belajar (Y₂)  

Variabel Mean SD min max 

Pelaksanaan program guru 
asuh 

123,27 20,704 83 176 

Akhlak karimah 59,69 15,710 28 86 

Motivasi belajar 54,08 15,698 23 78 

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata pelaksanaan pengasuhan 

adalah 123,27 dengan nilai paling rendah adalah 83 dan yang tertinggi adalah 

176. Sedangkan nilai rata-rata pembinaan akhlak karimah peserta didik adalah 

59,69 dengan nilai terendah 28 dan tertinggi 86. Adapun nilai rata-rata 

motivasi belajar peserta didik adalah 54,08 dengan nilai paling rendah adalah 

23 dan yang tertinggi adalah 78.  

5. Pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap akhlak 

karimah peserta didik Angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa 

Upaya peneliti untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program guru 

asuh terhadap pembinaan akhlak karimah peserta didik angkatan VI MAN 

Insan Cendekia Gowa adalah dengan menggunakan analisis regresi sederhana 

dengan menguji hipotesis berikut: 
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H₀ =  Pelaksanaan program guru asuh tidak berpengaruh positif 

terhadap akhlak karimah peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa 

H₁ = Pelaksanaan program guru asuh berpengaruh positif terhadap 

akhlak karimah peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa 

Dengan bentuk parameter sebagai berikut. 

𝐻0: 𝛽1 = 0 𝑣𝑠 𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 

Peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk 

mengetahui pengaruh program guru asuh terhadap akhlak karimah dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.65 hasil uji regresi linear sederhana pelaksanaan program guru 

asuh (X) terhadap akhlak karimah (Y₁) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .363 10.809  .034 .973 

Pelaksanaan 

Program 

Guru Asuh 

.481 .086 .634 5.564 .000 

a. Dependent Variable:  Akhlak Karimah 

Sumber: Analisis data uji regresi linear sederhana variabel X terhadap Y₁ 

menggunakan IBM SPSS V.26 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh tabel coefficient seperti pada 

tabel di atas, maka diperoleh nilai a= 0,363 dan nilai b= 0,481 kemudian nilai 
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a dan b disusun ke dalam persamaan regresi linear sederhana �̂�m (1)= a + bX, 

maka persamaan regresinya adalah �̂�(1)= 0,363 + 0,481X. 

Dari hasil yang diperoleh, nilai konstanta α sebesar 0,363 yang artinya 

jika tidak ada pelaksanaan program guru asuh atau tanpa adanya pengaruh 

oleh variabel bebas maka akhlak karimah akan konstan sebesar 0,363 dan nilai 

koefisien regresi β untuk variabel pelaksanaan program guru asuh yaitu 

0,481X. 

Analisis lebih lanjut untuk persamaan regresi Y ̂(1)= 0,363 + 0,481X 

adalah skor tertinggi tiap item instrumen valid dikali dengan jumlah item 

instrumen variabel pelaksanaan program guru asuh (X=33x4=132), maka 

Y ̂(1)= 0,363 + 0,481 (132)= 63,85. Kemudian untuk perlakuan diperoleh nilai 

sebesar (132:63,85=2,068). Maka dapat disimpulkan bahwa agar nilai Y ̂(1) 

meningkat satu tingkat diperlukan perlakuan sebesar 2,068. 

 Pada tabel tersebut juga diperoleh nilai Sig. 0,000 dan nilai t-hitung 

sebesar 5.564 sedangkan nilai t-tabel diketahui sebesar 1,677 menggunakan 

tabel distribusi t two tail test. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,000 < 

0,05 dan nilai t hitung 5.564 > 1,677 yang artinya pelaksanaan program guru 

asuh memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akhlak 

karimah. 

 Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi pelaksanaan program guru 

asuh terhadap pembinaan akhlak karimah dapat dilihat pada tabel Model 

Summary dengan memperhatikan nilai R Square sebagai berikut: 
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Tabel 4.66 Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis 1 

 

 

 

Sumber: Analisis data uji koefisian determinasi hipotesis 1 menggunakan IBM 

SPSS V. 26. 

 Pada tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi atau R Square 

(R2) sebesar 0,402 atau 40,2% dengan keeratan hubungan (R) sebesar 0,634 

dimana dalam interpretasi korelasi berada pada tingkat sedang.  Hal ini berarti 

bahwa perubahan sebesar 40,2% pada akhlak karimah disebabkan oleh 

pelaksanaan program guru asuh. Sedangkan sisanya 59,8% dari variabel lain 

yang tidak diteliti atau nilai error. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 

program guru asuh memberikan kontribusi terhadap akhlak karimah peserta 

didik. 

6. Pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap motivasi 

belajar peserta didik Angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa 

Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap 

motivasi belajar peserta didik Angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa, peneliti 

menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis berikut: 

H₀ = Pelaksanaan program guru asuh tidak berpengaruh positif 

terhadap motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .634a .402 .389 12.278 

a. Predictors: (Constant), Pelaksanan Program Guru Asuh 

b. Dependent Variable: Akhlak Karimah 
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H₁ = Pelaksanaan program guru asuh berpengaruh positif terhadap 

motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa 

Dengan bentuk parameter sebagai berikut. 

𝐻0: 𝛽1 = 0 𝑣𝑠 𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 

 Peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk 

mengetahui pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap motivasi 

belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 Tabel 4.67 hasil uji regresi linear sederhana pelaksanaan program guru 

asuh (X) terhadap motivasi belajar (Y₂) 

 Sumber: Analisis data uji regresi linear sederhana variabel X terhadap Y₂ 

menggunakan IBM SPSS V. 26. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh tabel coefficient seperti 

pada tabel diatas, maka diperoleh nilai a= -4.451 dan nilai b= 0,475 

kemudian nilai a dan b disusun ke dalam persamaan regresi linear 

sederhana �̂�(₂)= a + bX, maka persamaan regresinya adalah �̂�(₂)= -4.451 + 

0,475X. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.451 10.890  -.409 .685 

Pelaksanaan 

Program 

Guru Asuh 

.475 .087 .626 5.449 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 
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Dari hasil yang diperoleh, nilai konstanta α sebesar -4.451 yang artinya 

jika tidak ada pelaksanaan program guru asuh atau tanpa adanya pengaruh 

oleh variabel bebas maka motivasi belajar akan konstan sebesar -4.451 dan 

nilai koefisien regresi β untuk variabel pelaksanaan program guru asuh yaitu 

0,475X. 

 Analisis lebih lanjut untuk persamaan regresi Y ̂(2)= -4.451 + 0,475X 

adalah skor tertinggi tiap item instrumen valid dikali dengan jumlah item 

instrumen variabel pelaksanaan program guru asuh (X=33x4=132), maka 

Y ̂(2)= -4.451 + 0,475(132)=58,24. Kemudian untuk perlakuan diperoleh nilai 

sebesar (132:58,24=2,266). Maka dapat disimpulkan bahwa agar nilai Y ̂(2) 

meningkat satu tingkat diperlukan perlakuan sebesar 2,266. 

 Pada tabel tersebut juga diperoleh nilai Sig. 0,000 dan nilai t-hitung 

sebesar 5,449 sedangkan nilai t-tabel diketahui sebesar 1,677 menggunakan 

tabel distribusi t two tail test. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,000 < 

0,05 dan nilai t hitung 5,449 > 1,677 yang artinya pelaksanaan program guru 

asuh memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap motivasi 

belajar. 

 Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi pelaksanaan program guru 

asuh terhadap pembinaan akhlak karimah dapat dilihat pada tabel Model 

Summary dengan memperhatikan nilai R Square sebagai berikut: 
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Tabel 4.68 Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis 2 

 

 

 

Sumber: Analisis data uji koefisian determinasi hipotesis 2 menggunakan IBM 

SPSS V. 26. 

Pada tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi atau R 

Square (R2) sebesar 0,392 atau 39,2% dengan keeratan hubungan (R) 

sebesar 0,626 yang menunjukkan kontribusi pelaksanaan program guru 

asuh terhadap motivasi belajar sebesar 39,2% di mana dalam interpretasi 

korelasi berada pada tingkat sedang. Hal ini berarti bahwa perubahan 

sebesar 39,2% pada motivasi belajar disebabkan oleh pelaksanaan 

program guru asuh. Sedangkan sisanya 61,8% dari variabel lain yang tidak 

diteliti atau nilai error. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program guru 

asuh memberikan kontribusi terhadap motivasi belajar peserta didik. 

Jadi berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program guru asuh (X) 

berpengaruh positif terhadap akhlak karimah peserta didik (Y1) serta 

pelaksanaan program guru asuh (X) berpengaruh positif terhadap motivasi 

belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa. 

  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .626a .392 .379 12.370 

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Program Guru Asuh 

b. Dependent Variable: Motivasi Belajar 
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7. Pengaruh Pelaksanaan Program Guru Asuh Terhadap Akhlak 

Karimah dan Motivasi Belajar Peserta Didik Angkatan VI MAN 

Insan Cendekia Gowa 

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan menggunakan regresi 

multivariat dengan hipotesis sebagai berkut: 

H₀ = Pelaksanaan program guru asuh tidak berpengaruh positif terhadap 

akhlak karimah dan motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendkia Gowa 

H₁ = Pelaksanaan program guru asuh berpengaruh positif terhadap akhlak 

karimah dan motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa 

Dengan bentuk parameter sebagai berikut. 

𝐻0: 𝐿𝐵 = 0 𝑣𝑠 𝐻1: 𝐿𝐵 ≠ 0 

Pada hipotesis ketiga peneliti menggunakan analisis multivariat untuk 

mengetahui pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap pembinaan 

akhlak karimah dan motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa. 

1. Uji Hipotesis 

a) Uji Simultan 

Uji simultan digunakan peneliti untuk menguji apakah terdapat 

perbedaan beberapa variabel terikat antara beberapa kelompok yang 

berbeda. Dalam penelitian ini dibedakan akhlak karimah dan motivasi 

belajar peserta didik yang diasuh oleh guru asuh dengan tipe pengasuhan 

baik, sedang dan kurang. Keputusan diambil dengan analisis Pillae Trace, 
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Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root. Hasil analisis simultan 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

Nilai Pillai's trace menunjukkan nilai positif sebesar 0,407 dengan 

signifikansi 0,000. Nilai wilk's lambda sebesar 0,593 dengan signifikansi 

0,000. Demikian juga untuk Hotelling trace dengan nilai 0,685 dan Roy's 

largest root memperoleh nilai 0,685 dengan signifikansi 0.000. Dari 

keempat pengujian tersebut diperoleh nilai signifikansi < 0,05. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan akhlak karimah (y1) dan motivasi 

belajar (y2) antara peserta didik yang diasuh dengan pengasuhan baik, 

peserta didik yang diasuh dengan pengasuhan sedang, dan peserta didik 

yang diasuh dengan pengasuhan kurang. 

b) Uji Parsial 

Uji parsial digunakan membandingkan tiap variabel independen 

terhadap variabel dependen secara terpisah, sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel berikut 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara pelaksanaan 

program guru asuh (X) dengan akhlak karimah siswa (Y1) memberikan nilai F 

sebesar 30,956 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan akhlak karimah peserta didik yang diakibatkan oleh 

perbedaan pengasuhan. 

Kemudian, hubungan antara pelaksanaan program guru asuh (X) 

dengan motivasi belajar siswa (Y2) memberikan nilai F sebesar 29,688 dengan 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi 

belajar peserta didik yang diakibatkan oleh perbedaan pengasuhan. 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Pelaksanaan program guru asuh terhadap akhlak 

karimah peserta didik angkata VI MAN Insan Cendekia Gowa. 

Pembentukan akhlak merupakan sebuah bagian dari tujuan 

pendidikan, hal ini juga dikatakan bahwasanya menurut pendapat 

Muhammad Athiyah al-Abrasyi yang dikutip oleh Abudin Nata 

mengatakan kalau pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan 
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tujuan dari pendidikan islam.1 Dengan kata lain, pendidikanlah yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas pembentukan akhlak 

anak. Selain itu pembentukan akhlak adalah hasil dari pendidikan, 

latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Hal ini 

seperti dengan salah satu program guru asuh. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa 

terdapat hasil signifikan yang menunjukkan bahwa hubungan antara 

pelaksanaan program guru asuh (X) dengan pembinaan akhlak karimah 

peserta didik. Hal ini terlihat dari uji regresi sederhana yang 

menunjukkan analisis untuk persamaan regresi Y ̂(1)= 0,363 + 0,481 

(132)= 63,85. Kemudian untuk perlakuan diperoleh nilai sebesar 

(132:63,85=2,068). Maka dapat disimpulkan bahwa agar nilai Y ̂(1) 

meningkat satu tingkat diperlukan perlakuan sebesar 2,068. 

 Selanjutnya juga diperoleh nilai Sig. 0,000 dan nilai t-hitung 

sebesar 5,564 sedangkan nilai t-tabel diketahui sebesar 1,677 

menggunakan tabel distribusi t two tail test. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,564 > 1,677 yang 

artinya pelaksanaan program guru asuh memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap akhlak karimah. Sehingga dalam 

pengujian ini menunjukkan bahwa H₁ diterima dan H₀ ditolak. Hal ini 

berarti bahwa terdapat perbedaan akhlak karimah peserta didik yang 

diakibatkan oleh perbedaan pelaksanaan pengasuhan dari program 

guru asuh. 

Diantara tujuan diadakannya program guru asuh adalah 

 
1Minatul Ma’ula, ‘Pembentukan Akhlak Siswa Melalui Sistem Boarding School’, Skripsi, 

2018, h. 21. 
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melakukan proses pembinaan yang lebih intens yaitu mengatur dan 

mengorganisir segala aspek kehidupan para peserta didik baik itu 

dalam bidang akademik, keagaamaan, sosial maupun budaya. Selain itu 

program ini juga diharapkan dapat membantu peserta didik dalam hal 

pengelolahan dan manajemen diri yang baik.  Dengan begitu, program 

ini diharapkan dapat diimplementasikan dan dilaksanakan dengan baik 

guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Implementasi program guru asuh pada peserta didik angkatan 

VI berada dalam kategori sedang. Artinya Sebagian guru asuh 

menjalankan tugas dan perannya dengan baik dan sebagian lainnya 

belum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini 

berdasarkan hasil dari persentase yang menunjukkan bahwa ada 

sebagian peserta didik yang mengkategorisasikan program guru asuh 

dalam skala baik, sedang dan kurang. 

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) MAN Insan Cendekia ada 

beberapa tugas yang idealnya harus dilaksanakan oleh setiap guru 

asuh. Namun pada kenyataannya, ada beberapa guru asuh yang belum 

melaksanakan tugasnya secara maksimal. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor seperti guru asuh yang kurang menaruh perhatian 

terhadap peserta didik atau guru asuh yang tidak menetap di Madrasah, 

sehingga pembinaan yang bersifat intensif itu tidak tercapai. 

Adapun guru asuh yang baik adalah guru asuh yang 

melaksanakan tugasnya. Misalnya mengadakan pertemuan rutin, 

menjadi perpanjangan tangan orang tua kepada peserta didik, 

memantau perkembangan belajar peserta didik dan sebagai 

pendamping akademik dan sosial peserta didik. 



109 
 

Kinerja guru asuh ini tentunya berpengaruh terhadap bentuk 

pengasuhan mereka sehingga output yang dihasilkan pun berbeda-

beda. Oleh karena itu, ada peserta didik yang baik pengasuhannya, ada 

yang sedang dan kurang. 

Hal ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa seorang 

guru harus mengetahui apa saja yang harus diajarkan kepada peserta 

didiknya serta bagaimana metode yang telah dituntunkan oleh 

Rasulullah saw. Diantaranya: 

a. Mengajarkan taat kepada kedua orang tua, dalam batas- batas ketaatan 

kepada Pencipta, sebagai manifestasi kesyukuran seseorang kepada Ilahi. 

b. Mengajarkan “husnul mu'asyarah” (pergaulan yang benar) serta dibangun 

di atas dasar keyakinan akan hari kebangkitan, sehingga pergaulan 

tersebut memiliki akar kebenaran dan bukan kepalsuan. 

c. Menanamkan nilai-nilai “Takwallah”. 

d. Menumbuhkan kepribadian yang memiliki ketaatan kepada Allah yang 

kuat, di antaranya dengan mendirikan shalat. 

e. Menumbuhkan dalam diri anak “kepedulian sosial” yang tinggi (amr 

ma’ruf-nahi munkar). 

f. Membentuk kejiwaan anak yang kokoh (Shabar). 

g. Menumbuhkan “sifat rendah hati” serta menjauhkan “sifat sombong” 

h. Mengajarkan “kesopanan” dalam sikap dan ucapannya.2 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan 

memiliki dampak yang besar terhadap pembentukkan akhlak karimah 

peserta didik. Pola asuh yang baik dan metode yang tepat akan 

 
2Nixson Husin, ‘Hadits-Hadits Nabi SAW. Tentang Pembinaan Akhlak’, An-Nur, 4.1 

(2015), h. 15. 



110 
 

menghasilkan akhlak yang baik pula. Begitupun sebaliknya. 

2. Pengaruh Pelaksanaan Program Guru asuh Terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik Angkatan VI MAN IC Gowa. 

Terdapat hasil signifikan yang menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara pelaksanaan program guru asuh (X) dengan motivasi 

belajar peserta didik (Y2). Hal ini terlihat dari hasil uji regresi 

sederhana yang menunjukkan analisis lebih lanjut untuk persamaan 

regresi Y ̂(2)= -4,451 + 0,475(132)=58,24. Kemudian untuk perlakuan 

diperoleh nilai sebesar (132:58,24=2,266). Maka dapat disimpulkan 

bahwa agar nilai Y ̂(2) meningkat satu tingkat diperlukan perlakuan 

sebesar 2,266 sehingga variabel pelaksanaan program guru asuh 

berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. 

Selanjutnya juga diperoleh nilai Sig. 0,000 dan nilai t-hitung 

sebesar 5,449 sedangkan nilai t-tabel diketahui sebesar 1,677 

menggunakan tabel distribusi t two tail test. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,449 > 1,677 yang 

artinya pelaksanaan program guru asuh memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap motivasi belajar. Hasil ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar peserta didik yang 

diakibatkan oleh perbedaan pengasuhan.  

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan 

reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian munculnya motivasi 

ditandai dengan adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang 
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dapat disadari atau tidak.3 

Sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran dan 

pendidikan maka menumbuhkan motivasi belajar siswa menjadi tugas 

guru yang sangat penting. Pembelajaran akan berlangsung efektif 

apabila siswa memiliki motivasi dalam belajar. Guru harus berupaya 

secara maksimal agar siswa termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu 

motivasi belajar menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Motivasi belajar harus dibangkitkan dalam diri 

siswa sehingga siswa termotivasi dalam belajar.4 

Dalam Upaya menumbuhkan motivasi belajar dalam diri peserta 

didik tentunya tidak terlepas dari peran seorang guru sebagai 

pemengang kendali proses pembelajaran. selain fasilitator guru juga 

memiliki peran sebagai motivator. Dimana seorang guru dituntut 

kreatif dalam mengembangkan dan mengoptimalkan proses 

pembelajaran didalam kelas melalui pembelajaran aktif dan 

menyenangkan. sehingga terbentuk perilaku belajar siswa yang efektif.5 

Selain pembelajaran didalam kelas, upaya menumbuhkan 

motivasi dalam diri peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan 

maupun program. Salah satunya melalui program guru asuh. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya guru asuh memberikan 

dampak postitif terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik 

angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa 

 
3Sunarti Rahman, ‘Pentingnya Motivasi Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar’, 

Merdeka Belajar, November, 2021, 289–302. 
4Emda Amna, ‘Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran’, Lantanida 

Journal, 5.2 (2017), 93–196. 
5Jainiyah Jainiyah and others, ‘Peranan Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa’, Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2.6 (2023), 1304–9 
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.284>. 
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 Proses pemberian motivasi yang biasanya dilakukan adalah 

dalam bentuk pemberian reward kepada peserta didik yang 

mmenunjukan peningkatan dalam proses belajar. Selain itu pembinaan 

dan pengawasan terus dilakukan secara bertahap untuk mengetahui 

dan memahami kebutuhan belajar siswa. Dengan begitu siswa dapat 

menikmati proses pembelajarn dengan baik dan tentunya semakin 

termotivasi untuk berprestasi. 

3. Pengaruh Pelaksanaan Program Guru Asuh Terhadap Akhlak 

Karimah Dan Motivasi Belajar Peserta Didik Angkatan VI MAN 

Insan Cendekia Gowa. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya 

diketahui bahwa nilai Pillai's trace menunjukkan nilai positif sebesar 

0,407 dengan signifikansi 0,000. Nilai wilk's lambda sebesar 0,593 

dengan signifikansi 0,000. Demikian juga untuk Hotelling trace dengan 

nilai 0,685 dan Roy's largest root memperoleh nilai 0,685 dengan 

signifikansi 0.000. Dari keempat pengujian tersebut diperoleh nilai 

signifikansi < 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pembinaan akhlak karimah (y1) dan motivasi belajar (y2) antara 

peserta didik yang diasuh dengan pengasuhan baik, peserta didik yang 

diasuh dengan pengasuhan sedang, dan peserta didik yang diasuh 

dengan pengasuhan kurang. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

perbedaan output yang dihasilkan ini disebabkan karena adanya 

perbedaan pola pengasuhan oleh masing-masing guru asuh. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti diketahui bahwa 

salah satu penyebab adanya perbedaan pola asuh tersebut adalah 
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kurangnya kesadaran di antara beberapa guru asuh dalam melakukan 

proses pembinaan. Masih banyak guru asuh yang belum 

memaksimalkan kinerja dalam melaksanakan proses pembinaan dan 

pengawasan terhadap peserta didik.  

Terkadang guru juga masih kurang mengerti akan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Banyak yang 

beranggapan bahwasanya seorang guru hanya bertugas untuk 

menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak 

didiknya. Padahal lebih dari itu, tugas dan tanggung jawab guru 

sangatlah luas dan sangatlah kompleks ruang lingkupnya. Guru tidak 

hanya bertanggung jawab atas keberhasilan intelektual anak didiknya, 

lebih dari itu guru juga harus bertanggung jawab terhadap 

terbentuknya moral dan akhlaq yang baik terhadap peserta didiknya 

tersebut.6 

4. Keterbatasan Penelitian  

Dalam melakukan penelitian tentunya tidak terlepas dari yang 

namanya keterbatasan. Dimana kondisi dan situasi yang terjadi terkadang 

menghambat penelitian dilaksanakan sebagaimana yang telah dirancang 

diawal. Begitupun dengan penelitian ini yang tak luput dari keterbatasan. 

Diantaranya adalah ukuran sampel yang relatif kecil  sehingga dianggap tidak 

cukup untuk mewakili populasi yang lebih luas dengan begitu penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasi keseluruh populasi. Selain itu proses analisis data 

yang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dikarenakan kurangnya 

teori yang menggunakan teknik analisis yang serupa. Dan yang terakhir 

keterbatasan penelitian ini juga berasal dari kelemahan peneliti dalam 

 
6Firdaus, ‘Sifat-Sifat Guru Dalam Pandangan Mahmud Yunus’, Phys. Rev. E, 2011, 53. 
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memperoleh data dan informasi secara mendalam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

pelaksanaan program guru asuh terhadap akhlak karimah dan motivasi belajar 

peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pelaksanaan program guru asuh di MAN Insan Cendekia Gowa memiliki 

persentase sebesar 68,8% yang berada pada kategori sedang, 14,6% 

pada kategori pengasuhan yang baik dan 16,7% berada pada kategori 

pengasuhan yang kurang. 

2. Pembinaan akhlak karimah peserta didik angkatan VI MAN Insan 

Cendekia Gowa memiliki persentase 68,8% yang berada pada kategori 

sedang, 20,8% pada kategori baik dan 10,4 berada pada kategori 

kurang. 

3. Motivasi belajar peserta didik angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa 

berada pada kategori sedang dengan persentase 58,3%, kemudian 20,8 

memiliki motivasi belajar yang tinggi dan rendah. 

4. Pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap akhlak karimah 

pada peserta didik Angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa bahwa 

variabel program guru asuh ini berpengaruh postif terhadap 

pembinaan akhlak karimah dengan interpretasi korelasi berada pada 

tingkat sedang dengan nilai 40,2%. 

5. Pengaruh pelaksanaan program guru asuh terhadap motivasi belajar 

pada peserta didik Angkatan VI MAN Insan Cendekia Gowa bahwa 

variabel program guru asuh memberikan pengaruh yang positif 
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terhadap terhadap motivasi belajar dengan interpretasu korelasi 

berada pada tingkat sedang dengan nilai persentase sebesar 39,2%. 

6. Hubungan antara variabel program guru asuh (X) dengan variabel 

akhlak karimah siswa (Y1) memberikan nilai F sebesar 30,956 dengan 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

akhlak karimah peserta didik yang diakibatkan oleh perbedaan 

pengasuhan. Kemudian, hubungan antara program variabel guru asuh 

(X) dengan variabel motivasi belajar siswa (Y2) memberikan nilai F 

sebesar 29,688 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan motivasi belajar siswa yang diakibatkan oleh 

perbedaan pengasuhan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi kepada MAN Insan 

Cendekia Gowa khususnya bidang keasramaan sebagai penyelenggara 

program guru asuh untuk terus melaksanakan evaluasi terhadap 

program tersebut guna memaksimalkan pendampingan kepada peserta 

didik. 

2. Merekomendasikan kepada para pimpinan MAN Insan Cendekia Gowa 

untuk meninjau kembali penetapan guru yang betul-betul siap menjadi 

guru asuh guna terciptanya program yang efisien dan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3. Merekomendasikan kepada para guru asuh agar lebih peka dan sadar 

terhadap amanah atau tugas yang diberikan guna memaksimalkan 

pendampingan kepada peserta didik. 
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Tabel Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Program Guru Asuh 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Total 

X1 Pearson Correlation 1 -.199 -.621** .393** .407** .236 .309* .389** .326* .396** .610** .541** .603** 

Sig. (2-tailed)  .176 .000 .006 .004 .106 .033 .006 .024 .005 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X2 Pearson Correlation -.199 1 .027 -.117 .011 .053 .088 .143 .086 -.011 -.129 .030 .182 

Sig. (2-tailed) .176  .854 .426 .939 .723 .551 .333 .563 .940 .383 .838 .215 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X3 Pearson Correlation -.621** .027 1 -.373** -.557** -.350* -.546** -.448** -.289* -.362* -.595** -.479** -.545** 

Sig. (2-tailed) .000 .854  .009 .000 .015 .000 .001 .047 .011 .000 .001 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X4 Pearson Correlation .393** -.117 -.373** 1 .665** .456** .082 .322* .078 .193 .372** .248 .492** 

Sig. (2-tailed) .006 .426 .009  .000 .001 .579 .025 .597 .190 .009 .089 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X5 Pearson Correlation .407** .011 -.557** .665** 1 .619** .289* .472** .290* .353* .462** .466** .677** 

Sig. (2-tailed) .004 .939 .000 .000  .000 .047 .001 .046 .014 .001 .001 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X6 Pearson Correlation .236 .053 -.350* .456** .619** 1 .198 .477** .296* .323* .355* .333* .597** 

Sig. (2-tailed) .106 .723 .015 .001 .000  .177 .001 .041 .025 .013 .021 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X7 Pearson Correlation .309* .088 -.546** .082 .289* .198 1 .455** .413** .377** .485** .448** .580** 

Sig. (2-tailed) .033 .551 .000 .579 .047 .177  .001 .004 .008 .000 .001 .000 
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N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X8 Pearson Correlation .389** .143 -.448** .322* .472** .477** .455** 1 .371** .419** .511** .624** .754** 

Sig. (2-tailed) .006 .333 .001 .025 .001 .001 .001  .009 .003 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X9 Pearson Correlation .326* .086 -.289* .078 .290* .296* .413** .371** 1 .753** .497** .412** .703** 

Sig. (2-tailed) .024 .563 .047 .597 .046 .041 .004 .009  .000 .000 .004 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X10 Pearson Correlation .396** -.011 -.362* .193 .353* .323* .377** .419** .753** 1 .505** .405** .717** 

Sig. (2-tailed) .005 .940 .011 .190 .014 .025 .008 .003 .000  .000 .004 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X11 Pearson Correlation .610** -.129 -.595** .372** .462** .355* .485** .511** .497** .505** 1 .633** .745** 

Sig. (2-tailed) .000 .383 .000 .009 .001 .013 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X12 Pearson Correlation .541** .030 -.479** .248 .466** .333* .448** .624** .412** .405** .633** 1 .742** 

Sig. (2-tailed) .000 .838 .001 .089 .001 .021 .001 .000 .004 .004 .000  .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Total Pearson Correlation .603** .182 -.545** .492** .677** .597** .580** .754** .703** .717** .745** .742** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .215 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

Tabel Uji Validitas Variabel Pembinaan Akhlak Karimah 

Correlations 

 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y110 Y111 Total 

Y11 Pearson 

Correlation 

1 .688** .788** .588** .491** .574** .493** .268 .706** .473** .444** .792** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .066 .000 .001 .002 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y12 Pearson 

Correlation 

.688** 1 .824** .733** .621** .683** .537** .465** .742** .426** .381** .864** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .003 .008 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y13 Pearson 

Correlation 

.788** .824** 1 .752** .703** .547** .549** .384** .711** .404** .302* .847** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .007 .000 .004 .037 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y14 Pearson 

Correlation 

.588** .733** .752** 1 .643** .527** .538** .487** .624** .493** .404** .820** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y15 Pearson 

Correlation 

.491** .621** .703** .643** 1 .535** .562** .619** .600** .389** .503** .785** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 p48 48 p48 48 48 48 48 
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Y16 Pearson 

Correlation 

.574** .683** .547** .527** .535** 1 .470** .569** .493** .208 .249 .724** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .001 .000 .000 .155 .088 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y17 Pearson 

Correlation 

.493** .537** .549** .538** .562** .470** 1 .369** .742** .636** .646** .776** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001  .010 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y18 Pearson 

Correlation 

.268 .465** .384** .487** .619** .569** .369** 1 .439** .153 .375** .606** 

Sig. (2-tailed) .066 .001 .007 .000 .000 .000 .010  .002 .299 .009 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y19 Pearson 

Correlation 

.706** .742** .711** .624** .600** .493** .742** .439** 1 .566** .520** .852** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002  .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y110 Pearson 

Correlation 

.473** .426** .404** .493** .389** .208 .636** .153 .566** 1 .786** .639** 

Sig. (2-tailed) .001 .003 .004 .000 .006 .155 .000 .299 .000  .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y111 Pearson 

Correlation 

.444** .381** .302* .404** .503** .249 .646** .375** .520** .786** 1 .640** 

Sig. (2-tailed) .002 .008 .037 .004 .000 .088 .000 .009 .000 .000  .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Total Pearson 

Correlation 

.792** .864** .847** .820** .785** .724** .776** .606** .852** .639** .640** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
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N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 

 

Tabel Uji Validitas Variabel Pembinaan Motivasi Belajar 

Correlations 

 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y210 Y211 Y212 Total 

Y21 Pearson 

Correlation 

1 .578** .279 .546** .376** .484** .478** .481** .462** .498** .049 .352* .738** 

Sig. (2-tailed)  .000 .055 .000 .008 .000 .001 .001 .001 .000 .739 .014 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y22 Pearson 

Correlation 

.578** 1 .305* .394** .138 .389** .299* .476** .352* .212 .130 .239 .603** 

Sig. (2-tailed) .000  .035 .006 .348 .006 .039 .001 .014 .148 .377 .102 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y23 Pearson 

Correlation 

.279 .305* 1 .360* .395** .408** .399** .440** .454** .408** .133 .200 .627** 

Sig. (2-tailed) .055 .035  .012 .005 .004 .005 .002 .001 .004 .368 .172 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y24 Pearson 

Correlation 

.546** .394** .360* 1 .221 .376** .371** .549** .547** .241 -.085 .609** .665** 

Sig. (2-tailed) .000 .006 .012  .132 .008 .009 .000 .000 .099 .566 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y25 Pearson 

Correlation 

.376** .138 .395** .221 1 .570** .376** .230 .443** .514** .054 .192 .606** 

Sig. (2-tailed) .008 .348 .005 .132  .000 .008 .116 .002 .000 .717 .191 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
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Y26 Pearson 

Correlation 

.484** .389** .408** .376** .570** 1 .407** .481** .413** .265 .159 .344* .717** 

Sig. (2-tailed) .000 .006 .004 .008 .000  .004 .001 .004 .068 .279 .017 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y27 Pearson 

Correlation 

.478** .299* .399** .371** .376** .407** 1 .509** .745** .662** .233 .188 .754** 

Sig. (2-tailed) .001 .039 .005 .009 .008 .004  .000 .000 .000 .111 .200 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y28 Pearson 

Correlation 

.481** .476** .440** .549** .230 .481** .509** 1 .637** .304* .046 .288* .714** 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .002 .000 .116 .001 .000  .000 .035 .755 .047 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y29 Pearson 

Correlation 

.462** .352* .454** .547** .443** .413** .745** .637** 1 .609** -.068 .406** .787** 

Sig. (2-tailed) .001 .014 .001 .000 .002 .004 .000 .000  .000 .644 .004 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y210 Pearson 

Correlation 

.498** .212 .408** .241 .514** .265 .662** .304* .609** 1 .010 .163 .637** 

Sig. (2-tailed) .000 .148 .004 .099 .000 .068 .000 .035 .000  .947 .269 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y211 Pearson 

Correlation 

.049 .130 .133 -.085 .054 .159 .233 .046 -.068 .010 1 -.225 .213 

Sig. (2-tailed) .739 .377 .368 .566 .717 .279 .111 .755 .644 .947  .124 .145 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y212 Pearson 

Correlation 

.352* .239 .200 .609** .192 .344* .188 .288* .406** .163 -.225 1 .482** 

Sig. (2-tailed) .014 .102 .172 .000 .191 .017 .200 .047 .004 .269 .124  .001 
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N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Total Pearson 

Correlation 

.738** .603** .627** .665** .606** .717** .754** .714** .787** .637** .213 .482** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .145 .001  

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabel Uji Reliabilitas Variabel Pelaksanaan Program Guru Asuh 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 

X1 30.81 19.517 .461 .682 

X2 30.69 23.326 -.005 .750 

X3 31.13 30.452 -.666 .837 

X4 29.96 21.147 .368 .697 

X5 30.06 19.847 .584 .670 

X6 29.85 21.063 .512 .686 

X7 30.13 20.069 .450 .685 

X8 30.44 18.549 .663 .652 

X9 31.44 18.847 .594 .662 

X10 31.10 18.521 .606 .658 

X11 30.42 18.972 .659 .657 

X12 30.19 19.219 .660 .659 
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Tabel Uji Reliabilitas Variabel Akhlak Karimah 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 

Y11 31.48 24.638 .734 .916 

Y12 31.62 23.984 .823 .911 

Y13 31.65 24.234 .802 .912 

Y14 31.54 24.424 .768 .914 

Y15 31.48 26.510 .747 .917 

Y16 31.77 24.734 .642 .922 

Y17 31.62 24.707 .713 .917 

Y18 31.50 26.894 .531 .925 

Y19 31.54 25.488 .819 .913 

Y110 31.21 26.977 .575 .923 

Y111 31.25 27.000 .577 .923 
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Tabel Uji Reliabilitas Variabel Motivasi Belajar 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 

Y21 31.71 27.445 .668 .838 

Y22 32.08 28.333 .500 .849 

Y23 31.83 28.738 .543 .846 

Y24 31.52 28.468 .588 .844 

Y25 32.33 28.312 .503 .849 

Y26 32.19 26.794 .629 .840 

Y27 31.67 26.780 .679 .836 

Y28 31.75 28.234 .648 .840 

Y29 31.81 26.879 .725 .833 

Y210 31.42 29.099 .564 .846 

Y211 32.92 32.035 .069 .879 

Y212 31.48 30.042 .382 .856 
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PEDOMAN INSTRUMEN ANGKET 

Variabel X (Pelaksanaan Program Guru Asuh) 

A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  : 
2. Umur  : 
3. Pekerjaan : 
4. Alamat : 
B. PETUNJUK 

Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi cek (√) pada kolom 
di bawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

SS : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 

S : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 

KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 

TS : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlakuan) 

 

No. Pernyataan 

Kategori 

SS S KS TS 

1. 

Guru asuh selalu melakukan pertemuan baik 
di sekolah, asrama maupun di kantin 
ketika makan siang bersama 

    

2. 

Guru asuh jarang melakukan pertemuan baik 
di sekolah, asrama maupun kantin 
ketika makan siang bers 

    

3. 
Guru asuh mendengarkan segala bentuk 

keluh kesah dari peserta didik     

4. 
Guru asuh memberikan solusi terkait 

permasalahan peserta didik 
    

5. 
Guru asuh sebagai penyambung informasi 

kepada orang tua peserta didik 
    

6. Guru asuh menyediakan fasilitas untuk     
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menunjang minat belajar peserta didik 

7. 
Guru asuh memenuhi kebutuhan belajar yang 

peserta didik inginkan 
    

8. 

Guru asuh memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk selalu mencoba hal-
hal baru yang belum pernah peserta 
didik pelajari sebelumnya 

    

9. 
Guru asuh sebagai penyambung informasi 

kepada orang tua peserta didik 
    

10. 
Guru asuh memberikan motivasi kepada 

peserta didik dalam pencapaian prestasi 
    

11. 
Guru asuh memberikan motivasi terhadap 

minat belajar yang peserta didik 
butuhkan 

    

12. 
Guru asuh mendampingi peserta didik dalam 

memahami materi pelajaran yang telah 
diberikan guru di sekolah 

    

13. 
Guru asuh membimbing peserta didik yang 

mengalami kesulitan ketika proses 
belajar berlangsung 

    

14. 
Guru asuh membina akhlak dan perilaku 

sosial peserta didik 
    

15. 

Guru asuh mengajarkan kepada peserta didik 
untuk tetap tenang dan berpikir positif 
saat mengalami kegagalan dalam ujian 
atau kesulitan memahami pelajaran 

    

16. 
Guru asuh mengajarkan kepada peserta didik 

untuk selalu bersikap lemah lembut 
dalam bertutur kata 
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17. 
Guru asuh membimbing peserta didik agar 

mampu mengontrol emosi dalam 
menghadapi setiap masalah 

    

18. 
Guru asuh membimbing peserta didik untuk 

selalu bersikap rendah hati ketika 
menjuarai olimpiade 

    

19. 
Guru asuh mengarahkan peserta didik untuk 

selalu bekerjasama dalam kebaikan 
    

20. 
Guru asuh mengingatkan peserta didik untuk 

tidak menceritakan keburukan orang 
lain 

    

21. 
Guru asuh mendidik peserta didik untuk tidak 

iri hati terhadap pencapaian orang lain 
    

22. 
Guru asuh mendidik peserta didik untuk 

selalu berkata dan berperilaku jujur 
    

23. 
Guru asuh mengarahkan peserta didik untuk 

selalu menghargai orang lain 
    

24. 
Guru asuh mengarahkan peserta didik untuk 

selalu memuliakan orang tua 
    

25. 
Guru asuh mendidik peserta didik untuk 

patuh kepada orang tua 
    

26. 
Guru asuh berdialog tentang minat belajar 

yang peserta didik inginkan 
    

27. 
Guru asuh membantu peserta didik 

menemukan cara belajar yang sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik 

    

28. 
Guru asuh memberikan penguatan kepada 

peserta didik untuk menggapai cita-cita 
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29. 
Guru asuh mengarahkan peserta didik untuk 

selalu bersikap optimis 
    

30. 
Guru asuh memberikan pengarahan kepada 

peserta didik terkait cita-cita yang 
hendak peserta didik raih 

    

31. 
Guru asuh memberikan pujian terhadap 

pencapaian yang peserta didik raih 
    

32. 
Guru asuh memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengikuti lomba 
sesuai bidang yang peserta didik kuasai 

    

33. 
Guru asuh memantau perkembangan 

berkembangan peserta didik 
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PEDOMAN INSTRUMEN ANGKET 

Variabel Y₁ (Akhlak Karimah) 

A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  : 
2. Umur  : 
3. Pekerjaan : 
4. Alamat : 

B. PETUNJUK 

Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi cek (√) 
pada kolom di bawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

SS : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 

S : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 

KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 

TS : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlakuan) 

 

No. Pernyataan 

Kategori 

SS S KS TS 

1. 
saya menerima segala situasi yang tidak 
sesuai dengan keinginan     

2. 
Saya selalu bersikap lemah lembut dalam 
bertutur kata 

    

3. 
Saya mampu mengontrol emosi dalam 
menghadapii setiap masalah 

    

4. Saya menerima segala kritik dengan baik     

5. Saya selalu bekerjasama dalam kebaikan     

6. 
Saya tidak menceritakan keburukan orang 
lain 
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7. 
Saya menghargai dan turut merayakan 
pencapaian orang lain 

    

8. Saya terbiasa berkata dan berperilaku jujur     

9. Saya selalu menghargai orang lain     

10. Saya terbiasa memuliakan orang tua     

11. Saya terbiasa patuh kepada orang tua     
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PEDOMAN INSTRUMEN ANGKET 

Variabel Y₂ ( Motivasi Belajar) 

A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  : 
2. Umur  : 
3. Pekerjaan  : 
4. Alamat  : 

B. PETUNJUK 

Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi cek (√) 
pada kolom di bawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

SS : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 

S : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 

KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 

TS : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlakuan) 

No. Pernyataan 

Kategori 

SS S KS TS 

1. 
Saya berdialog tentang minat minat belajar 
yang saya inginkan     

2. 
Saya menemukan metode belajar yang sesuai 
dengan kebutuhan     

3. 

Saya diberikan kesempatan oleh guru asuh 
untuk mencoba hal-hal baru yang belum 
pernah saya pelajari sebelumnya 

    

4. 
Saya mendapatkan motivasi dari guru 
terhadap minat belajar yang saya butuhkan 

    

5. 
Saya mendapatkan fasilitas untuk menunjang 
minat belajar saya 

    

6. 
keinginan saya untuk menggapai cita-cita 
sangat kuat berkat adanya guru asuh 

    

7. kebutuhan belajar yang saya inginkan     
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terpenuhi dari program guru asuh 

8. 
saya mendapatkan kesempatan untuk 
mengikuti lomba sesuai bidang yang saya 
kuasai 

    

9. 
saya mendapatkan pengarahan dari guru 
asuh terkait cita-cita yang hendak saya raih 

    

10. 
saya mendapatkan apresiasi dari guru asuh 
terhadap prestasi yang saya raih 
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Dokumentasi Penyebaran Angket di Kelas X Ibnu Sina 
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Dokumentasi Penyebaran Angket di Kelas X Al-farabi  
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Dokumentasi Penyebaran Angket di Kelas X al-Khawarizmi 
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