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Peran Kepemimpinan Guru Dalam Membentuk Karakter 
Peserta Didik di SMAN 11 Gowa  

ABSTRAK 

Nama : Rahmat Sofyan 
Nim : 20300121044 
Judul :  
 
 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana peran 
kepemimpinan guru dalam membentuk karakter peserta didik di SMAN 11 
Gowa 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam membentuk 
karakter peserta didik di SMAN 11 Gowa. 

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan pendekatan pendekatan fenomenologi, adapun sumber 
data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dilakukan 
dengan mendatangi objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik pengolahan 
dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian di SMAN 11 Gowa mengenai peran 
kepemimpinan guru dalam pembentukkan karakter religius peserta didik 
merujuk kepada beberapa aspek yang terdapat pada peran kepemimpinan 
guru seperti: Guru harus menjadi teladan, guru harus menjadi inspirasi bagi 
peserta didik, menjadi seorang motivator, dan menjadi dinamisator. Dalam hal 
pembentukan karakter religius peserta didik ada 3 point nilai keislaman yang 
mendukung hal ini yaitu: nilai Akidah, nilai Ibadah, dan nilai Akhlak, ketiga 
point ini yang menjadi tolak ukur terbentuknya karakter religius peserta didik 
di SMAN 11 Gowa.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Guru SMAN 11 Gowa harus 
berusaha untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan menerapkan gaya 
kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas, harus 
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menumbuhkan motivasi 
belajar peserta didik, memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dengan 
menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ingin 
ditanamkan, dan bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain untuk 
membentuk karakter peserta didik secara komprehensif. 2) SMAN 11 Gowa 
harus mempertahankan karakter yang telah dibentuk agar dapat menjadi 
bekal bagi peserta didik di masa yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam 

mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan yang 

lebih baik di masa depan. Dan ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter 

yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya upaya dan usaha 

yang dilakukan orang dewasa untuk mendidik nalar peserta didik dan 

mengatur moral mereka. Untuk mewujudkan itu semua, tak terlepas dari 

Kinerja seorang Tenaga Pendidik dalam suatu satuan Pendidikan.1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa: Pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.2 

Untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk 

meningkatkan mutu, daya saing bangsa melalui 8 standard nasional 

Pendidikan; standar kompetensi kelulusan, standar isi, Standar proses, 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. 

terangkum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 tentang standar nasional pendidikan.3 

 
1 Endang Tirtana Putra dan Nur Anita, “Pengaruh Hard Skill Soft-Skill Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Tenaga Pendidik di SMK Negeri 1 Pasaman,” (Jurnal:Manajemen & Bisnis 
kreatif, vol. 6, no. 2 (2021), h. 2. 

2 Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1. 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 
h.3 
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Guru merupakan komponen paling penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang handal. Oleh sebab itu dibutuhkan sikap 

profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Guru sebagai tenaga 

pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan 

peserta didik dibandingkan dengan personel lain di sekolah.  Guru Bertugas 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan pengkajian dan penelitian 

dan membuka komunikasi dengan masyarakat.4 

Kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang guru dapat digunakan 

untuk mempengaruhi karakter peserta didik yang dipimpinnya tersebut, oleh 

karena itu guru sebagai figur utama dalam pendidikan memiliki peran penting 

dalam membimbing dan mendidik peserta didik menjadi manusia yang cerdas 

dan karakter terpuji. 

Berkenaan dengan kepemimpinan ini. dirawat mengemukakan dalam 

bukunya “Pengantar Kepemimpinan Pendidikan” bahwa kepemimpinan 

adalah merupakan suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, 

mengkoordinir, dan mengendalikan orang lain yang ada hubungannya dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan serta agar kegiatan yang 

dilaksanakan lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan 

pendidikan dan pengajaran.5 

Pemimpin yang efektif merupakan dambaan banyak organisasi, 

termasuk sekolah. Oleh karena itu fenomena kepemimpinan itu bersifat 

multikompleks dan unik, serta memenuhi persyaratan yang ideal. 

 
4 Gaol, J. L., & Sinaga, S., Sosialisasi Disiplin Kerja dan Sikap Inovatif Dengan Kinerja 

Guru SMA Negeri 14 Medan. (Jurnal PKM Maju Uda, Vol. 1 No. 1, 2020), h. 26. 
5 Dirawat Et. Al, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan, (Surabaya Usaha Nasional. 

1986), h. 3 
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 Untuk memiliki gaya kepemimpinan yang ideal seorang guru harus 

memiliki kriteria pemimpin yang efektif yaitu di antaranya memiliki sifat jujur, 

dapat dipercaya, sabar, peduli sesama, dan mampu menghindari perkataan 

yang dapat menimbulkan kebencian. 

Gaya memimpin kelas memberikan bobot tersendiri bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, serta mentransfer materi pelajaran pada peserta 

didik, Pembelajaran yang sukses tergantung pada kemampuan guru dalam 

memimpin dan mengorganisasikan pembelajaran di kelas sehingga dapat 

mewujudkan produk belajar sesuai dengan tujuan. Seorang guru dikatakan 

memiliki gaya kepemimpinan yang baik jika dapat mempengaruhi, 

mengarahkan, membimbing, dan memotivasi peserta didik agar dapat belajar 

dengan target prestasi tertinggi. 

Dengan demikian, guru dapat menentukan peserta didik mana saja, 

yang perlu mendapatkan pengarahan dan dukungan yang tinggi atau rendah. 

Selain hal tersebut, seorang pendidik harus mampu menerapkan gaya 

kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi sehingga 

pembelajaran di kelas menjadi suatu pembelajaran yang efektif. 

Menurut Slameto, Guru mempunyai peran yang penting dalam kegiatan 

belajar mengajar yaitu Seorang guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi peserta didik untuk 

mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala 

sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan 

peserta didik. Selain itu guru juga membantu perkembangan aspekaspek 

pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Guru tidak sebatas 

sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, guru 

bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian peserta 
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didik. Guru harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa 

sehingga dapat merangsang peserta didik untuk belajar secara aktif dan 

dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan yang ingin 

dicapai.6 

Dalam   berorganisasi   terutama    dalam    lingkungan    Pendidikan 

tentunya dibutuhkan seorang pemimpin dan agar tujuan sebuah organisasi 

dapat tercapai maka dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki karakter 

kepemimpinan yang baik, atau karakter seorang pemimpin.7 

Dalam pelaksanaan pendidikan ada satu hal yang harus diperhatikan 

yaitu pendidikan Karakter/moral karena kenyataannya pada masa sekarang 

berkurangnya moral bagi peserta didik maka dalam suatu lembaga pendidikan 

membutuhkan pendidikan karakter yang dimana hal ini diharapkan dapat 

membentuk karakter/moral yang baik untuk peserta didik kedepannya.

Pembentukan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat 

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita 

permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan 

belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan 

terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesemya nilai etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-

nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya 

kemandirian bangsa.8

 

 

 
6 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2018), h. 97 
7 Wildan Zulkarnain, “Manajemen Layanan Khusus di Sekolah”, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h.108. 
8 Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025. h.7 
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Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter 

sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta 

mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan 

pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan 

nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam rencana. 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005- 2025, di 

mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan 

visi pembangunan nasional, yaitu "Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila." 

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter  sebagaimana yang 

diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah 

tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu "Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab”.9

Dilihat dari kenyataan yang ada di zaman sekarang merosotnya moral 

dan karakter para pemimpin sudah tidak dapat dipungkiri lagi, contohnya 

seperti para pejabat-pejabat negara yang terlibat kasus kejahatan maupun 

kasus korupsi. Tentunya tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu jauh dari 

karakter seorang pemimpin yang berakhlak mulia. Hal ini salah satunya dapat 

disebabkan oleh kurangnya pendidikan akhlak dan karakter kepemimpinan. 

 
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  

Pendidikan Nasional. h.5 
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Banyak faktor yang menentukan keberhasilan pembentukan karakter 

peserta didik, salah satunya adalah guru. Guru sangatlah penting dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Peran guru dalam dunia pendidikan sangatlah 

penting, oleh karena itu guru harus mempunyai tanggungjawab penuh atas 

pekerjaannya. 

Salah satu peranan guru adalah sebagai seorang pemimpin. 

Kepemimpinan guru sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya proses 

pembelajaran yang diadakan oleh seorang guru yang semuanya itu tergantung 

kepada kemampuan guru untuk memimpin kelas dan menerapkan 

kepemimpinannya. 

Menurut Rauch & Behling yang dikutip Nasrudin mengatakan 

kepemimpinan adalah suatu proses yang memengaruhi aktivitas kelompok. 

yang di atur untuk mencapai tujuan Bersama sebagai proses hubungan 

antarpribadi dalam memengaruhi sikap seseoarang, kepercayaan, dan 

khususnya perilaku orang lain.10 

Karakter kepemimpinan yang baik dan sempurna dalam islam dapat 

kita teladani dari  Nabi Muhamad saw karena beliau adalah pemimpin bagi 

umat Islam. Bahkan Rasulullah saw sudah mencontohkan kepada umatnya 

akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ranah 

kepemimpinan. Akhlak Rasulullah saw sebagai seorang pemimpin yang dapat 

kita contoh dan ditiru yang pertama ialah Sidiq yaitu benar dan jujur, karena 

seorang pemimpin  harus benar dan jujur agar orang- orang yang dipimpinnya 

dapat mempercayai setiap perkataan maupun perbuatan yang dilakukannya. 

Sifat yang kedua ialah Amanah artinya dapat dipercaya, seorang pemimpin 

harus                  bisa menjaga kepercayaan anggota atau orang-orang di bawahnya. 

 
10 Nasrudin, E.. Psikologi Manajemen. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010, h. 5 
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Sifat yang ketiga yaitu tabligh artinya menyampaikan, seorang 

pemimpin harus mampu menyampaikan sesuatu dengan baik dihadapan 

orang- orang yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat ialah Fathonah 

artinya cerdas, maka seorang pemimpin harus lebih cerdas dan luas 

pengetahuan juga wawasannya  agar dapat memimpin dengan baik. Bahkan 

Allah swt menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 73 mengenai karakter 

kepemimpinan: 

نٰهُمِْ
ْ
ةِ ِِوَجَعَل ىِٕمَّ

َ
هْدُوْنَِِِا مْرِنَاِِيَّ

َ
وْحَيْنَآِِبِا

َ
يْهِمِِِْوَا

َ
ِِِاِل

َ
خَيْرٰتِِِِفِعْل

ْ
وةِِِِوَاِقَامَِِِال

ٰ
ل ِِالصَّ

وةِِ ِوَاِيْتَاۤءَِ
ٰ
انُوْاِِالزَّك

َ
نَاِِوَك

َ
٧٣ِِِِِۙعٰبِدِيْنَِِل

Terjemahnya: 

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 
kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 
menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu 
menyembah,(Q.S. Al-Anbiya 73:21).11 

Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat Al-Anbiya Ayat 73 dan 

kami jadikan mereka itu, para nabi dan rasul keturunan Ishak dan Yakub 

sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada bani israil 

dengan perintah kami dalam kitab taurat, zabur, dan injil, dan kami wahyukan 

kepada mereka, para nabi dan rasul itu perintah agar mereka berbuat 

kebaikan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, dan kami menegaskan 

kepada mereka bahwa hanya kepada kami mereka menyembah dan hanya 

kepada kami pula mereka memohon pertolongan. dan kepada lut, yang 

berdomisili di Sodom, Palestina, kami berikan hikmah, kearifan dalam 

memutuskan perkara dan menetapkan hukuman dan ilmu yang bermanfaat 

 
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Sukses Publishing, 2012. h. 

328 
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dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama 

manusia. Dan kami pun telah menyelamatkan dia dari azab yang menimpah 

penduduk kota Sodom dan Gomorah yang telah melakukan perbuatan keji, 

homo seksual dan menyamun dengan terang-terangan. Sungguh mereka, umat 

nabi lut yang berbuat homo seksual dan menyamun itu adalah orang-orang 

yang jahat kepada sesama manusia, lagi fasik, menyalahi perintah Allah.12 

Selain itu, dalam firman Allah swt dalam Q.S Al- Imran ayat 159 tentang 

kepemimpinan, yaitu : 

نَِِِرَحْمَةِ ِِفَبِمَاِ هُمِِِْلِنْتَِِِالٰلِِِِّم ِ
َ
وِِِِْ ل

َ
نْتَِِِوَل

ُ
اِِك بِِِِغَلِيْظَِِِفَظًّ

ْ
قَل

ْ
وْاِِال انْفَضُّ

َ
ِِمِنِِِْل

هُمِِِْوَاسْتَغْفِرِِِْعَنْهُمِِِْفَاعْفُِِِِِ حَوْلِكَِ
َ
مْرِِ ِِفِىِِوَشَاوِرْهُمِِِْل

َ
ا
ْ
ِِِعَزَمْتَِِِفَاِذَاِِِال

ْ
ل

َّ
ِِفَتَوَك

ى
َ
ِِالٰلَِِّاِنَِِِِّ الٰلِِِّعَل بُّ لِيْنَِِِيُحِ ِ

 
مُتَوَك

ْ
١٥٩ِِِِال

ِ
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 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal 
kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran 3:159).13 

Menurut tafsiran M. Quraish Shihab, dalam “Tafsir Al-Mishbah” Konteks 

turunya surat Ali Imran: ayat 159 berkaitan dengan perang Uhud, begitupun 

penafsiran yang melingkupinya, surat Ali Imran: ayat 159 yang terkandung 

bersifat umum pada persoalan apapun, dan berlaku bagi setiap umat Islam. Di 

dalam Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab menjelaskan bahwa khitab ayat 

 
12 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran”, Jilid 

2, Vol.2 (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 479 
13 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Sukses Publishing, 2012. h. 

54 
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tersebut ditujukan kepada nabi Muhammad. Terdapat tiga sifat yang harus 

dicontoh dari nabi, di antaranya bersifat lemah lembut, mudah memberi maaf, 

dan memohonkan ampunan untuk orang lain. Setelah menyebut ketiga sifat, 

Allah memerintahkan nabi untuk musyawarah, dan ini merupakan satu pola 

interaksi sosial yang melingkupi ayat.14 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh calon peneliti pada 

tanggal 22 Maret 2024. pukul 10:00 WITA di SMAN 11 Gowa yang dapat 

menggambarkan umum tentang bagaimana peran kepeimpinan guru dalam 

membentuk karakter peserta didik di SMAN 11 Gowa, Calon Peneliti 

melakukan wawancara dengan salah satu guru dengan pertanyaan bagaimana 

peran seorang guru dalam upaya membentuk karakter peserta didik?, 

pernyataan dari narasumber pertama bapak Andi Safri Pasuloi AS, SP.d., OR. 

yang menyatakan bahwa “sebagai guru saya menunjukkan peran 

kepemimpinan saya dengan cara memberikan arahan serta nasehat kepada 

peserta didik yang berbuat kesalahan, dan membimbing mereka dengan 

memperlakukan mereka sebagaimana mestinya seperti contoh pada saat ada 

peserta didik yang kedapatan merokok, tidak melaksanakan shalat ketika 

sudah waktunya, maka saya akan mengambil tindakan dan memberikan 

mereka nasehat agar tidak mengulangi hal tersebut karena hal itu dapat 

menjadi contoh yang buruk bagi peserta didik yang lain”, berbeda dengan yang 

dikemukakan oleh narasumber kedua yaitu Ibu Nurul Insani, S.Pd., 

menyatakan bahwa “Peran Kepemimpinan seorang guru dilihat dari 

bagaimana dia mampu mengambil hati peserta didiknya dan tidak terlalu 

mengintimidasi peserta didik yang berperilaku kurang baik, karena hal itu 

dapat menyebabkan mental seorang peserta didik tidak terbentuk justru 

 
14 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran”, Jilid 

2, Vol.2 (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 479. 
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menjadi karakter yang tidak baik, maka metode yang saya gunakan adalah 

melakukan        pendekatan personal dengan peserta didik dan menanyakan apa 

kendala yang dia alami dan apa yang mereka inginkan setelah saya 

mengetahuinya maka saya mengevaluasi cara saya dalam mengajar maupun 

menegur”. Beberapa jawaban yang diberikan oleh guru selaku narasumber 

maka penulis mengambil kesimpulan bahwa karakter peserta didik belum 

terbentuk dengan baik disebabkan karena peran kepemimpinan guru belum 

berfungsi dengan baik di SMAN 11 Gowa. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu peran kepemimpinan 

guru dalam membentuk karakter peserta didik. Pada bagian karakter calon 

peneliti membatasi penelitian ini dengan lebih berfokus pada karakter 

(religius) peserta didik. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

a. Kepemimpinan Guru 

Kepemimpinan guru adalah suatu kemampuan atau keterampilan 

yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi, mendorong, 

mengarahkan, membimbing, serta mengajak orang lain peserta didik untuk 

melakukan sesuatu dalam upaya mencapai tujuan yang di harapkan secara 

optimal. 

b. Karakter Peserta Didik 

Secara umum, pengertian karakter adalah seperangkat sifat yang selalu 

dikagumi sebagai suatu tanda dari kebajikan, kebaikan serta kematangan 

moral yang dimiliki oleh seseorang, calon peneliti membatasi pada bagian 

karakter yaitu karakter religius dengan beberapa aspek nilai-nilai keislaman.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti  merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepemimpinan guru dalam membentuk karakter 

religius peserta didik di SMAN 11 Gowa? 

2. Bagaimana upaya guru dalam membentuk karakter religius peserta 

didik di SMAN 11 Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

1. Nur   Hudaifah, 2020, “Implementasi Pendidikan Karakter Terpadu 

pada Pembelajaran Tematik Kelas IV C di SDN Amanah Malang”. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai karakter apa 

saja yang diterapkan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran tematik di kelas IV C SDN Insan Amanah Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan persentase. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini bahwa nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam 

penerapan pendidikan karakter terpadu dalam pembelajaran 

tematik adalah rasa ingin tahu, kejujuran, ketelitian, rasa hormat, 

kreativitas dan pantang menyerah.15 

Hubungan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah 

adanya kesamaan dalam pembentukan atau pendidikan karakter 

yang sama- sama ingin menerapkan nilai-nilai karakter kepada 

peserta didik. Hanya saja pada penelitian sebelumnya, pendidikan 

karakter diterapkan dalam pembelajaran tematik. 

 
15 Nur Hudaifah, Skripsi: Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan Pada 

Peserta didik Kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Gondangwaten 1 Kabupaten Pasuruan, (Malang: 
UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020). h. 9-10. 
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Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran guru dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter pada peserta didik. 

2. Penelitian selanjutnya yang berjudul Pembentukan Karakter Peserta 

didik Melalui Metode Pembiasaan di TK Islam Al Azhar 39 

Purwokerto oleh Rahajeng Asmiyanti Nurul Khotimah (2021) 

menyebutkan bahwa metode tersebut meliputi bagaimana 

pembentukan karakter, pembentukan nilai karakter dan kebiasaan: 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, cinta 

alam, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan pola hidup sehat. Dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter 

peserta didik melalui metode pembiasaan cocok diterapkan di TK 

Islam Al Azhar 39 Purwokerto, sesuai dengan perkembangan dan 

lingkungan anak.16 

Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian ini adalah 

kesamaan dalam pembentukan karakter peserta didik. Hanya saja 

dalam penelitian di atas, pembentukan karakter dilakukan dengan 

pembiasaan atau disiplin oleh peraturan sekolah. Sementara itu, 

penelitian ini berfokus pada pembentukan karakter peran guru 

dalam mewujudkan pembentukan karakter itu sendiri 

3. Skripsi yang ditulis oleh Silvi (2020) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Keaktifan Peserta didik Berorganisasi Terhadap 

Pembentukan Karakter Kepemimpinan Peserta didik Kelas XI di SMA 

14 Semarang”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

expose facto. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 

 
16 Rahajeng Asmianti Nurul Khotimah, (2021) Skripsi “pembentukan karakter peserta 

didik melalui pembiasaan di TK islam Al- azhar 39 Purwokerto” (Purwokerto: Institut Agama 
Islam Purwokerto) h. 106 
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dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik korelasi 

product moment dan regresi sederhana. Hasil penelitian 

menunjukkan Keaktifan peserta didik berorganisasi tergolong cukup 

aktif. Adapun pembentukan karakter kepemimpinan peserta didik 

tergolong cukup membentuk.17 

Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian ini adalah 

kesamaan dalam pembentukan karakter peserta didik, Namun 

terdapat perbedaan pada fokus karakter kepemimpinannya. 

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh saudara Rendy Ferdian 

Anggriawan pada tahun (2021) dengan judul “Pengaruh Partisipasi 

Kegiatan Organisasi Peserta didik Intra Sekolah terhadap Berpikir 

Kreatif dalam Memecahkan Masalah Organisasi pada Pengurus 

Organisasi Peserta didik Intra Sekolah”. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya yaitu penelitian 

korelasional sebab-akibat, dimana penelitian korelasional bertujuan 

untuk melihat seberapa besar kaitan antara beberapa variabel satu 

sama lain. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan 

olehEdward dan Dedi Supriadi. Berdasarkan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi kegiatan OSIS memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap berpikir kreatif dalam memecahkan 

masalah pada pengurus OSIS. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi partisipasi kegiatan OSIS, maka akan diikuti oleh semakin 

tinggi pula berpikir kreatif pada pengurus OSIS, dan sebaliknya.18 

 
17 Silvi, “Pengaruh Keaktifan Peserta didik Berorganisasi terhadap Pembentukan 

Karakter Kepemimpinan Peserta didik Kelas XI di SMA 14 Semarang”, Skripsi (Semarang: 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, 2020), h. 109. 

18 Rendy Ferdian Anggriawan, “Pengaruh Partisipasi Kegiatan OSIS terhadap Berpikir 
Kreatif dalam Memecahkan Masalah Organisasi Pada Pengurus OSIS”, Jurnal Penelitian 
Psikologi Vol. 07 No. 01, 2021, h.65. 
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Kesamaan antara penelitian di atas, penelitian ini adalah kesamaan dalam 

pembentukan karakter peserta didik, terdapat perbedaan pada fokusnya 

yaitu karakter kepemimpinan dan metode peneltiian yang digunakan 

adalah kuantitatif sedangkan peneliti menggunkan metode kualitatif. 

5. Skripsi penelitian yang ditulis oleh Siti Nurlatifah (2021) dengan 

judul penelitian “Peranan Organisasi Peserta didik Intra Sekolah 

(OSIS) dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Peserta didik di 

MTs Raudatusysyubban Sungai Lulut Kabupaten Banjar”. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan 

data menggunakan tiga metode yaitu metode observasi, wawancara, 

dan metode dokumentasi.19 

Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian ini adalah 

kesamaan dalam pembentukan karakter peserta didik, terdapat 

perbedaan pada fokusnya yaitu peran OSIS karakter kepemimpinan 

sedangkan penelti berfokus pada peran kepemimpinan guru. 

6. Skripsi Penelitian yang disusun oleh Anisa Dewi (2020) dengan judul 

penelitian “Pembentukan Karakter Kepemimpinan Islam pada 

Peserta didik Melalui Organisasi Peserta didik Intra Sekolah (OSIS) di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu”. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.20 

 
19 Siti Nurlatifah, “Peranan Organisasi Peserta didik Intra Sekolah (OSIS) dalam 

Membentuk Karakter Kepemimpinan Peserta didik di MTs Raudatusysyubban Sungai Lulut 
Kabupaten Banjar”, Skripsi (Banjarmasin: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, 
2021), h.40. 

20 Anisa Dewi, “Pembentukan Karakter Kepemimpinan Islam pada Peserta didik 
Melalui Organisasi Peserta didik Intra Sekolah (OSIS) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu”, 
Skripsi (Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2020), h.50. 
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  Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian ini adalah 

kesamaan dalam pembentukan karakter peserta didik, terdapat 

perbedaan pada fokusnya yaitu peran OSIS karakter kepemimpinan 

sedangkan penelti berfokus pada peran kepemimpinan guru. 

7. Penelitian yang ketiga adalah hasil penelitian oleh Amir Abdul Aziz, 

yang berjudul, (2020) “Manajemen Hubungan Orang Tua Dan Guru 

Dalam Pembentukan Karakter Peserta didik Di SD Muhammadiyah 

Nitikan Analisis Era Transisi Teknologi Pendidikan”, penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk 

library research, hasil dari penelitian ini adalah membahas subtansi 

yang ada pada hubungan orang tua dan guru di SD Muhammdiyah 

Nitikan, dalam upaya pembentukan karakter peserta didik pada era 

transisi teknologi Pendidikan.21 

Kesamaan antara penelitian di atas adalah kesamaan dalam 

pembentukan karakter peserta didik, Namun terdapat perbedaan 

pada jenjang pendidikan yang diteiliti yaitu sekolah dasar sedangkan 

peneliti jenjang pendidikan SMA. 

8. Penelitian yang kedua adalah hasil penelitian oleh Nur Rahmat 

(2020), yang berjudul “Pembentukan Karakter Disiplin Peserta didik 

Melalui Guru Kelas Di SD Negeri 3 Rejosari Kabupaten Oku Timur” 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Hasil ini membahas 

bagaimana pembentukan karakter disiplin yang diterapkan oleh 

guru di SD Negeri 3 Rejosari kepada peserta didiknya.22 

 
21 Amir Abdul Aziz, Manajemen Hubungan Orang Tua Dan Guru Dalam Pembentukan 

Karakter Peserta didik Di SD Muhammadiyah Nitikan: Analisis Era Transisi Teknologi 
Pendidikan, (Disertasi, Universitas Ahmad Dahlan,2020) 

22 Nur Rahmat, Pembentukan Karakter Disiplin Peserta didik Melalui Guru Kelas Di SD 
Negeri 3 Rejosari Kabupaten Oku Timur,Jurnal pendidikan, Vol . 2 No.2, 2020 
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  Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian ini adalah 

kesamaan dalam pembentukan karakter peserta didik, Namun 

terdapat perbedaan pada fokus penelitiannya penelitian diatas 

berfokus pada pembentukan karakter disiplin sedangkan peneliti 

berfokus pada peran kepemimpinan guru dalam pembentukan 

karakter peserta didik. 

9. Penelitian yang pertama adalah hasil penelitian oleh Muhajir Syarif, 

(2021) peserta didik Pascasarjana IAIN Raden Fatah, yang berjudul 

“Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Bangsa 

(Studi Analisis Perilaku Peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 

Palembang)”, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil 

penelitian tesis ini di jelaskan bagaimana pendidikan agama islam 

dalam membentuk karakter dengan berdasarkan landasan hukum 

Islam.23 

Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian ini adalah 

kesamaan dalam pembentukan karakter peserta didik, Namun 

terdapat perbedaan pada fokus penelitiannya penelitian diatas 

berfokus pada pembentukan karakter bangsa sedangkan peneliti 

berfokus pada peran kepemimpinan guru dalam pembentukan 

karakter peserta didik. 

10. Penelitian dari   Arya Dani Setytawan, dkk yang berjudul “Peran guru 

dalam penanaman karakter peserta didik melalui ajaran Trilogi 

Kepemimpinan di SD Negeri 03 Bongas” Tujuan daripada penelitian 

ini untuk mendeskripsikan bagaimana peran Guru dalam penanaman 

karakter kepada peserta didik melalui ajaran Trilogi Kepemimpinan 

 
23 Muhajir Syarif, “Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Bangsa 

”(Disertasi, IAIN Raden Fatah,2021) 
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di SD Negeri 03 Bongas. Desain penelitan ini penelitian deskriptif 

kualitatif. Subjek penelitian sekaligu sebagai narasumber penelitian 

ini melingkupi guru, wakasek kepeserta didikan dan peserta didik. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup 4 

tahapan yakni koleksi data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.24 

 Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian ini adalah 

kesamaan dalam pembentukan karakter peserta didik, Namun 

terdapat perbedaan pada fokus penelitiannya penelitian diatas 

berfokus pada pembentukan karakter bangsa sedangkan peneliti 

berfokus pada peran kepemimpinan guru dalam pembentukan 

karakter peserta didik. 

 

 
24 Arya Dani Setytawan, dkk. Peran guru dalam penanaman karakter siswa melalui ajaran 
Trilogi Kepemimpinan di SD Negeri 03 Bongas. Vol. 9, No. 1, 2022, pp. 72-78 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kepemimpinan Guru 

1. Kepemimpinan Guru 

Kepemimpinan Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia orang yang 

pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar. Dengan demikian, orang- 

orang yang profesinya mengajar disebut guru. Baik itu guru di sekolah 

maupun ditempat lain. Dalam bahasa Inggris, guru disebut juga teacher yang 

artinya pengajar. Dan masih banyak istilah guru dengan bahasa yang berbeda-

beda.1 

Kepemimpinan Guru menurut Samsul Kurniawan merupakan sosok 

yang menjadi panutan, baik pengetahuan maupun kepribadian bagi peserta 

didik. Oleh karena itu, seorang guru harus berhati- hati dalam berbicara dan 

bertindak. Ucapan dan perilaku yang tidak pada tempatnya berdampak buruk 

bagi tumbuh kembang peserta didik karena dapat meniru ucapan dan perilaku 

guru tanpa memperhitungkan benar dan salah.2 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa guru adalah pembimbing agar 

peserta didik  selalu memperhatikan tingkah lakunya. Jadi guru harus bersikap 

dengan sebaik-baiknya karena peserta didik menjadikannya sebagai pedoman 

berperilaku baik dalam berbicara, bersikap dan sebagainya. 

Guru dalam bahasa Arab dikenal dengan al-mu'alim atau ustadz, yang 

bertugas memberikan ilmu dalam majllis taklim. Artinya guru adalah orang 

yang memberikan ilmu. Namun, dalam dinamika selanjutnya, definisi guru 

 
1 Sulhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2011), h.227 
2 Samsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya secara 

terpadu Dilingkungan Keluarga,Sekolah, Perguruan Tinggi dan masyarakat, (Yogyakarta: Ar- 
ruzz Media, 2014) h 134. 
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berkembang secara luas. Guru disebut pendidik profesional karena telah 

menerima dan memikul beban dari orang tua untuk mendidik peserta didik.3 

Guru atau pendidik pada prinsipnya bukan hanya mereka yang 

memiliki kualifikasi guru formal yang diperoleh dari Perguruan Tinggi, tetapi 

yang terpenting adalah mereka yang memiliki kompetensi keilmuan tertentu 

dan dapat membuat orang lain cerdas dalam dimensi kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dimensi kognitif menjadikan peserta didik cerdas secara 

intelektual, dimensi afektif menjadikan peserta didik memiliki sikap dan 

perilaku yang santun, dan mitra psikomotor menjadikan peserta didik 

terampil dalam melaksanakan kegiatan secaraefektif dan efisien, serta tepat 

guna.4 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa seseorang yang disebut guru 

atau pendidik tidak harus memiliki latar belakang sekolah formal. Hal 

terpenting untuk menjadi seorang guru adalah memiliki kompetensi yang 

mampu membuat orang lain cerdas dalam hal kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ketiga hal tersebut merupakan unsur sempurna yang harus 

dimiliki oleh seorang guru profesional. 

Guru adalah seseorang yang telah memenuhi syarat khusus yang 

kemudian  menerima beban orang tua untuk mengajar dan mendidik anaknya. 

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya seorang guru memiliki tanggung 

jawab moral terhadap harapan orang tua dan masyarakat, yaitu tidak hanya 

menjadikan pribadi yang kaya secara intelektual tetapi juga membentuk 

kepribadian yang luhur pada diri anak. 

 

 
3 Jamil suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi 

DanKompetensi Guru, , (Yogyakarta: Ar – ruzz Media,2014), h.. 23 
4 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, (Semarang: Rasail Media Group, 2007) h. 3. 
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Dalam UU no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab I pasal I 

dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas pokok 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pelajaran kedua. 

Peran guru sebagai pendidik profesional sebenarnya sangat kompleks, 

tidak terbatas pada saat interaksi edukatif berlangsung di dalam kelas. Sosok 

guru harus siap mengendalikan peserta didik, kapan pun dan di mana pun. 

Peran guru adalah menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, 

merencanakan, menyiapkan pelajaran dan mengontrol serta mengevaluasi 

kegiatan peserta didik. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan seorang guru 

tidak dapat direpresentasikan oleh teknologi. Hal ini dikarenakan teknologi 

tidak memiliki unsur manusia seperti emosional, spiritual, dan sikap manusia 

lainnya. Peran seorang guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter sangat 

diperlukan saat ini, untuk menyaring budaya-budaya buruk ke dalam sekolah 

dan mempengaruhi peserta didik.5 

Guru memiliki kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada 

anak setidaknya melalui tiga cara, yaitu menuntut guru untuk menjadi : 

1. Seorang Penyayang 

Seorang guru harus dapat mencintai dan menghormati peserta didik, 

membantu mereka berhasil di sekolah, membangun kepercayaan diri mereka, 

dan membuat mereka memahami apa itu moralitas dengan melihat cara guru  

mereka memperlakukan mereka dengan etika yang baik. 

 

 
5 Sofyan Mustoip. dkk, “Implementasi Pendidikan Karakter”, (Surabaya: CV. Jagad 

Publishing, 2018). h. 38. 
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2. Seorang Panutan 

Panutan yang dimaksud di sini adalah pribadi yang beretika yang 

menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab yang tinggi, baik di dalam 

maupundi luar kelas. Guru juga dapat memberikan keteladanan dalam hal-

hal yang berkaitan dengan akhlak beserta alasannya, yaitu dengan 

menunjukkan etikanya dalam bertindak di sekolah dan di lingkungannya. 

3. Seorang Mentor 

Sebagai mentor, guru harus mampu memberikan instruksi dan 

bimbingan moral melalui penjelasan, diskusi kelas, bercerita, memberikan 

motivasi pribadi, dan memberikan umpan balik korektif ketika peserta didik 

menyakiti teman atau dirinya sendiri.6 

Pendidikan karakter diartikan sebagai pendidikan yang 

mengembangkan karakter pada diri peserta didik agar memiliki nilai dan 

karakter sebagai karakter sendiri, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupannya, sebagai anggota  masyarakat dan warga negara yang religius, 

berbangsa, produktif dan kreatif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

pendidikan karakter adalah pendidikan yang menitikberatkan pada 

pengembangan Sikap atau Perilaku peserta didik agar memiliki kualitas 

moralitas, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat yang baik. 

 

 

 

 

 

 
6 Machful Indra Kurniawan, “Mendidik Untuk Membentuk Karakter Peserta didik 

Sekolah Dasar”, (Journal Online;Pedagogia ISSN 2089-3833, Vol 4, No 2, Agustus 2015), h. 123. 
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Ada 4 peran guru dalam pendidikan karakter : 

a. Keteladanan. 

Keteladanan merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki 

oleh guru. Keteladanan yang dibutuhkan guru berupa konsentrasi 

dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya, 

kepedulian terhadap nasib orang- orang yang kurang mampu, 

kegigihan dalam mencapai prestasi individu dan sosial, ketangguhan 

dalam menghadapi tantangan, rintangan dan godaan, serta sebagai 

kecepatan dalam bergerak dan beraktualisasi.7 

Guru adalah model mental yang hidup bagi peserta didik. Kita 

ingat pepatah guru,dalam gugu lan ditiru (ditaati dan diteladani) guru 

adalah uswah hasanah  (teladanyang baik). Guru harus memiliki sifat-

sifat positif dan akhlak yang baik agar dapat menjadi panutan dan 

menjauhi sifat-sifat negatif dan buruk terutama dilingkungan sekolah 

agar dapat menjalankan perannya dan memberikan pengaruh yang 

baik bagi peserta didik.8 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

teladan yang harus menunjukkan atau berbuat baik kepada peserta 

didik. Hal-hal baik dalam ucapan dan sikap. Hal ini merupakan 

keharusan bagi seorang guru karena guru merupakan aktor utama di 

lingkungan sekolah. 

 

 

 
7 Asmani, Jamal Ma’mur. Buku Panduan Internalisasi  Pendidikan Karakter di 

Sekolah. (Yogyakarta: DIVA Press, 2013). h.75-76 
8 Anna Akhsanus Sulukiyah, Skripsi: Peran Guru Dalam Membentuk Karakter 

Kedisiplinan Pada Peserta didik Kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Gondangwaten 1 Kabupaten 
Pasuruan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016). h. 3-4 
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b. Inspirasi 

Seseorang akan menjadi sosok yang inspiratif jika mampu 

membangkitkan semangat untuk maju dengan mengerahkan segala 

potensi yang dimilikinya untuk meraih prestasi yang spektakuler bagi 

dirinya dan masyarakat. Ia mampu membangkitkan semangat karena 

pernah mengalami pasang surut dalam meraih prestasi dan kesuksesan 

yang luar biasa.9 

Dan sebagai pembimbing, seorang guru harus mampu 

memberikan instruksi dan bimbingan moral melalui penjelasan, diskusi 

kelas, bercerita, dan memberikan umpan balik korektif ketika peserta 

didik menyakiti teman atau dirinya sendiri.10 

Menurut Nur Ihsan Inspirasi adalah upaya membantu individu 

melalui proses interaksi pribadi antara guru dan peserta didik agar 

peserta didik dapat memahami diri sendiri dan lingkungannya, mampu 

mengambil keputusan dan  menentukan tujuan berdasarkan nilai-nilai 

yang diyakininya sehingga peserta didik merasa senang dan perilaku 

mereka efektif. 

Inspirasi sangat penting dilakukan di SMAN 11 Gowa mengingat 

peserta didik SMAN 11 Gowa merupakan usia dimana anak 

membutuhkan bimbingan dalam tumbuh kembang anak. Tidak hanya 

anak paruh baya yang membutuhkan bimbingan dari gurunya, anak 

usia peserta didik SMAN 11 Gowa juga sangat membutuhkan 

bimbingan untuk membentuk perilakunya. Inspirasi merupakan 

kegiatan yang bersumber dari kehidupan manusia.  

 
9 Asmani, Jamal Ma’mur. Buku Panduan Internalisasi  Pendidikan Karakter di 

Sekolah. (Yogyakarta: DIVA Press, 2013). h.75-76 
10 Machful Indra Kurniawan, “Mendidik Untuk Membentuk Karakter Peserta didik 

SekolahDasar”, (Muslim Journal; 2015), h. 123 
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Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang 

lain agar dapat mengenal dirinya sendiri, bantuan ini dapat diperoleh 

melalui inspirasi dari seorang guru.11 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang guru harus 

menjadi inspirasi yang sangat baik bagi murid-muridnya untuk 

menceritakan hal-hal yang baik dan membimbing mereka ke perilaku 

yang baik. 

c. Motivator 

Setelah menjadi sosok inspiratif, peran guru selanjutnya adalah 

sebagai motivator. Hal ini terlihat dari kemampuan guru dalam 

membangkitkan semangat, etos kerja, dan potensi yang luar biasa pada 

diri peserta didik.12 

Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh 

motivasi belajar peserta didik. Guru sebagai pendidik perlu mendorong 

peserta didik untuk belajar dalam mencapai tujuan. Fungsi motivasi 

sangat penting bagi peserta didik, seperti yang dikemukakan oleh Wina 

Sanjaya, dimana fungsi motivasi adalah untuk mendorong peserta didik 

melakukan aktivitas, besar kecilnya semangat kerja seseorang sangat 

ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Antusiasme 

peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

tepat waktu dan ingin mendapatkan nilai yang baik karena peserta 

didik memiliki motivasi       belajar yang tinggi.13 

 

 
11 Ahmad Juntika Nur Ihsan “Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar 

Kehidupan”, (Malang, PT. Refika Aditama, 2007) h. 10. 
12 Asmani, Jamal Ma’mur. 2011. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter 

di Sekolah. (Yogyakarta: DIVA Press). h. 197  
13 Wina Sanjaya. (2010). Kurikulum dan pembelajaran, Teori dan praktek 

Pengembangan Kurikulum KTSP. Jakarta: Kencana. h. 251-252 
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 Dalam proses belajar, motivasi merupakan salah satu aspek 

dinamis yang sangat penting. Sering terjadi peserta didik  yang 

kurang berprestasi bukan berarti kemampuannya rendah, tetapi 

karena tidak ada motivasi belajar sehingga tidak berusaha 

mengerahkan seluruh kemampuannya. Sebagai motivator, guru harus 

mampu menciptakan suasana yang dapat merangsang peserta didik 

untuk tetap semangat dalam melakukan kegiatan sekolah dan dapat 

meningkatkan kecerdasan peserta didik.14 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang guru harus 

menjadi motivator yang unggul agar dapat menumbuhkan semangat 

belajar peserta didiknya.   Peserta didik usia Madrasah Ibtidaiyah lebih 

cenderung memiliki emosi yang labil. Oleh karena itu, seorang guru 

harus memahami bagaimana memotivasi semangat peserta didik. 

d. Dinamisator 

Peran guru selanjutnya adalah sebagai dinamisator. Artinya 

seorang guru tidak hanya membangkitkan semangat tetapi juga 

menjadi lokomotif yang benar- benar mendorong gerbong menuju 

tujuan dengan kecepatan, kecerdasan dan kebijaksanaan yang tinggi. 

Dalam konteks sosial, dinamisator     lebih efektif dalam menggunakan 

organisasi.15 

Peran guru sebagai dinamisator tidak lepas dari bagaimana 

upaya guru itu sendiri dalam menggerakkan peserta didiknya untuk 

belajar, dan melakukan hal lain. Dalam mengajak peserta didik untuk 

melakukan hal tersebut, diperlukan suatu cara yang sesuai dengan 

 
14 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), h. 192 
15 Asmani, Jamal Ma’mur. Buku Panduan Internalisasi  Pendidikan Karakter di 

Sekolah. (Yogyakarta: DIVA Press, 2013). h.75-76 
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karakter peserta didik itu sendiri. Jumlah peserta didik yang banyak 

menuntut seorang guru untuk dapat memahami perbedaan karakter 

masing- masing agar guru dapat berhasil menjalankan perannya 

sebagai seorang dinamisator. 

Dinamisator berarti penggerak atau pembangkit semangat. 

Dalam konteks pendidikan, guru sebagai dinamisator memiliki peran 

untuk menciptakan dan mengelola proses pembelajaran yang aktif, 

kreatif, dan inovatif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan 

semangat belajar peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa proses menggerakkan 

peserta didik dalam belajar memiliki 4 hal: 

1. Pre Test (Tes Awal) 

Pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran diawali dengan 

pre- test. Pre-test ini memiliki banyak kegunaan dalam mengeksplorasi proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pre-test memegang 

peranan penting dalam proses pembelajaran. 

2. Proses 

Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan 

menyenangkan. Hal ini tentunya sesuai dengan aktivitas dan kreativitas guru 

dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran 

dikatakan efektif jika semua peserta didik terlibat secara aktif, baik secara 

mental, fisik, maupun sosial. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi 

proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dapat dikatakan 

berhasil dan berkualitas jika seluruhnya atau paling tidak. ada tidaknya 

sebagian besar (75%) peserta didik terlibat aktif baik fisik, mental maupun 

sosial dalam pembelajaran, selain menunjukkan semangat belajar yang 
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tinggi, semangat belajar yang tinggi dan rasa percaya diri. Sedangkan dari 

segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan 

perilaku yang positif pada diri peserta didik itu sendiri seluruhnya atau 

setidak-tidaknya. atau tidak sebagian besar (75%). Selanjutnya proses 

pembelajaran dikatakan berhasil dan bermutu apabila inputnya merata, 

menghasilkan output yang besar dan berkualitas, serta sesuai dengan 

kebutuhan, perkembangan dan perkembangan masyarakat. 

3. Tes Pos 

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post test. 

Sama halnya dengan pre-test, post-test juga memiliki banyak kegunaan, 

terutama dalam melihat proses pembelajaran. Fungsi post test antara lain 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tingkat 

penguasaan  peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik 

secara individu maupun kelompok. 2. Untuk mengetahui kompetensi dan 

tujuan. tujuan yang dapat dikuasai peserta didik, serta kompetensi dan 

tujuan. tujuan yang belum dijelajahi. 3. Untuk mengetahui peserta didik. 

peserta didik yang membutuhkan remedial, dan peserta didik yang mengikuti 

pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam mengerjakan 

modul (kesulitan belajar). 4. Sebagai bahan acuan untuk melakukan 

perubahan pada komponen modul dan proses pembelajaran yang telah 

dilakukan baik pada perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.16 

4. Evaluasi 

Artinya guru harus selalu mengevaluasi metode pembelajaran yang 

telah digunakan dalam pendidikan karakter. Selain itu, ia juga harus mampu 

mengevaluasi sikap yang ditampilkan, tindakan dan perjuangan yang 

 
16 E. Mulyasa,” Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik dan 

Implementasi”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h, 100-103 
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digariskan, serta agenda yang direncanakan. Kelima hal inilah yang harus 

dilakukan guru dalam mengembangkan pendidikan karakter secara benar 

bagi seluruh peserta didik, khususnya bagi anak sekolah dasar. 

Guru berfungsi sebagai evaluator untuk menilai peserta didik dalam 

bidang akademik dan perilaku sosialnya menentukan keberhasilan prestasi 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus selalu mengevaluasi 

metode pembelajaranyang telah digunakan dalam pendidikan karakter. 

Selain itu, ia juga harus mampu mengevaluasi sikap yang ditampilkan, 

tindakan dan perjuangan yang digariskan, serta agenda yang direncanakan. 

Kelima hal inilah yang harus dilakukan guru dalam mengembangkan 

pendidikan karakter  secara benar bagi seluruh peserta didik, khususnya bagi 

anak sekolah dasar.17 

Pendidikan nasional kita mengacu pada klasifikasi yang dilakukan oleh 

Benjamin S. Bloom yang membagi objek penilaian menjadi tiga domain, yaitu 

domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. 

1. Kognitif 

Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan 

berpikir. Menurut teori yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dkk., 

bahwa segala upaya yang melibatkan aktivitas otak termasuk dalam ranah 

kognitif. Aspek kognitif terdiri dari enam tingkatan, yaitu Knowledge 

(pengetahuan), Comprehension (pemahaman), Application (aplikasi), Analysis 

(analisis), synthesis (sintesis), dan evaluation (evaluasi). 

2. Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah konsep 

psikologis yang kompleks, sikap berakar pada perasaan. Birrent 

 
17 Abidin, Yunus dkk “Pembelajaran Literasi, strategi meningkatkan kemampuan 

literasi matematika, Sains, Membaca, dan Menulis” (Jakarta, Bumi Aksara, 2015). h. 72 
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mendefinisikan sikap sebagai hasil evaluasi seseorang terhadap objek, orang 

atau masalah. Grondlund dan Linn, taksonomi hasil belajar afektif menjadi lima, 

yaitu acceptance (menerima), Responding (partisipasi), Assessment (penilaian), 

Organization (pengorganisasian) dan Characterization by a value atau 

kompleks nilai (characterization with one value atau kompleks  nilai). 

3. Psikomotor 

Ranah psikomotor adalah domain yang berkaitan dengan 

keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu. Seperti halnya hasil belajar kognitif dan afektif, 

hasil belajar psikomotor ini berjenjang, yaitu keterampilan gerak dasar dasar, 

kemampuan perseptual, kemampuan gerak fisik (kemampuan psikis), gerak 

terampil, gerak indah dan kreatif (komunikasi non-diskursif).18 Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa seorang guru harus mengevaluasi peserta 

didiknya secara objektif dan jelas. Objektivitas dalam menilai meliputi aspek 

afektif, kognitif, dan psikomotorik. Agar dapat mengevaluasi ketiga hal 

tersebut secara jelas kepada peserta didik, seorang guru hendaknya 

memperhatikan ketiga aspek tersebut pada setiap peserta didiknya. 

B. Pembentukan Karakter Peserta Didik 

1. Definisi Karakter 

Secara etimologi bahasa karakter berasal dari bahasa Yunani 

“charrasein” yang berarti barang atau alat untuk menggores, yang kemudian 

harus dipahami sebagai cap. Jadi, karakter itu adalah watak yang melekat 

pada seseorang.19  

 
18  Sitti Mania, Pengantar Evaluasi Pengajaran(Makassar: Alauddin University Press, 

2018), h. 19-43. 
19 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Kontruktivisme dan VCT  
sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif. (Depok: PT Raja Grasindo Persada, 

2013) h. 78 
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Dalam bahasa ingris Character , yang anatara lain memiliki arti watak, 

tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak.20 Karakter 

diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, etika atau budi pekerti yang 

membedakan individu dengan yang lain. 

Karakter merupakan sesuatu mendasar dan bersifat abstrak yang ada 

dalamdiri seseorang yang mempengaruhi sikap, tindakan, dan cara berpikir. 

Karakter dapat diartikan sebagai nilai dasar yang membangun pribadi 

seseorang. Dalam membentuk dan membina karakter peserta didik, proses 

belajar mengajar pendidikan karakter dengan penekanan karakter dapat 

bermakna dan berdaya guna dalam menciptakan suasana belajar yang 

merangsang prestasi belajar, meningkatkan hasil-hasil yang dicapai oleh 

peserta didik dan juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik.21 

Awal terbentuknya karakter peserta didik sebenarnya sudah dimulai 

sejak anak baru lahir sampai usia 3 atau 5 tahun. Pada masa itu anak masih 

menggunakan pikiran bawah sadarnya karena kemampuan penalarannya 

belum sempurna, sehingga anak akan menerima semua informasi dan 

stimulus yang diberikan padanya. Pembentukan karakter tidak bisa berhenti 

begitu saja karena merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Orang 

tua dan lingkungan yang sangat berperan penting dalam pembentukan 

karakter. Membangun karakter anak merupakan proses terus menerus dan 

berkesinambungan agar terbentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat kejiwaan yang 

kondusif. 

 

 

 
20 Nur Hidayat, Pendidikan Karakter di Pesantren Model keteladanan dan Pembiasaan, 

(Yogyakarta: Calpulis, 2018) h. 9 
21 Fatchul Mu’min, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik. (Yogyakarta: 

Arruz Media 2016) h.160 
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2. Konsep Karakter Peserta Didik 

Istilah karakter dalam bahasa Yunani dan Latin, karakter berasal dari 

kata charassein yang berarti mengukir suatu pola yang tetap dan tidak 

terhapuskan. Karakter merupakan perpaduan dari semua sifat manusia yang 

bersifat permanen sehingga menjadi tanda khusus untuk membedakan satu 

orang dengan orang lainnya. Individu dengan karakter yang baik adalah 

individu yang dapat mengambil keputusan dan siap bertanggung jawab atas 

konsekuensi darikeputusan yang diambilnya. Pendidikan dan pembelajaran 

merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik.22 

Karakter adalah kualitas yang mantap dan khusus (membedakan) yang 

terbentuk dalam kehidupan seorang individu yang menentukan sikap dalam 

bereaksi terhadap rangsangan tanpa memandang situasi dan kondisi. 

Karakter mengandung tiga unsur utama, yaitu mengetahui kebaikan, 

mencintai kebaikan, dan berbuat baik. Dalam pendidikan karakter, kebaikan 

seringkali terangkumdalam rangkaian kualitas yang baik. Dengan demikian, 

pendidikan karakter merupakan upaya pembinaan keterampilan penting 

yang  mencakup perkembangan sosial peserta didik.23 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah 

sesuatu yang terdapat pada diri individu yang merupakan ciri kepribadian 

individu yang berbeda dengan yang lain, yaitu berupa sikap, pikiran, dan 

tindakan. Karakteristik setiap individu berguna untuk hidup dan bekerja sama, 

baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. 

 

 

 
22 Daryanto dan Suyatri Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter DiSekolah, 

(Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), h. 9-12 
23 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai 

UU SISDIKNAS, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212 
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Karakter umumnya dikaitkan dengan budi pekerti, akhlak atau budi 

pekerti yang dimiliki seseorang sebagai identitas atau ciri kepribadian yang 

membedakan seseorang dengan orang lain. Kepribadian seseorang, dapat 

menentukan cara berpikir dan bertindak berdasarkan motivasi kebaikan 

dalam menghadapi segala situasi. Cara berpikir dan bertindak ini telah 

menjadi identitas diri dalam bertindak dan bertindak sesuai dengan apa yang 

baik secara moral, seperti jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerja 

sama dengan baik.24 

 Dengan demikian dapat dipahami bahwa karakter adalah 

kemampuan baik buruknya tingkah laku, sikap, dan cara berpikir peserta 

didik. Karakter yang baik akan menghasilkan sikap yang baik pula. Dan 

sebaliknya karakter yang buruk akan menghasilkan sikap yang buruk. 

Peserta didik pada usia sekolah dasar berada pada tahap masa kanak-

kanak. Periode ini ditunjukkan antara lain; peserta didik berperilaku dalam 

tahap aktif dan biadab atau sering dikenal dengan kata “nakal”. Masa kanak-

kanak adalah masa anak-anak berusia 7-14 tahun yang aktif bergerak, 

melompat dan berlari  dengan bebas tanpa mengetahui resiko yang ada. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Rousseau bahwa, “Masa kanak-kanak 

merupakan masa yang sering kita sebut “nakal” , tahap ini mencerminkan 

tahap evolusi liar. Peserta didik pada masa ini banyak bergerak, melompat 

dan berlari dengan bebas untuk melatih inderanya, tetapi kemampuan 

intelektualnya masih rendah. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peserta didik merupakan 

masa dimana mereka sangat rentan terhadap lingkungannya, perilaku aktif 

mereka merupakan respon terhadap apa yang mereka lihat di lingkungannya. 

 
24 Sofyan Mustoip. Dkk, “Implementasi Pendidikan Karakter”, (Surabaya: CV. Jagad 

Publishing, 2018). h. 39. 
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3. Jenis-Jenis Karakter Peserta Didik 

Nilai adalah kualitas sesuatu yang membuatnya disukai, diinginkan, 

berguna, dan dihargai sehingga dapat menjadi semacam objek untuk 

kepentingan tertentu. Pendidikan karakter membutuhkan pendidikan nilai. 

Pendidikan nilaisendiri dipahami sebagai upaya untuk menanamkan nilai- 

nilai tertentu pada diri peserta didik sehingga nantinya di dalam diri mereka 

akan tumbuh karakter yang baik.25 

Bangsa Indonesia sendiri telah mencanangkan melalui Kementerian 

Pendidikan Nasional, delapan belas nilai karakter yang dianggap baik dan 

perlu diterapkan dalam pendidikan praktis di Indonesia. Berikut ini adalah 17 

nilai karakter menurut versi Kemendiknas yang tertuang dalam buku 

Pengembangan Pendidikan Kebudayaan dan Karakter Nasional yang disusun 

oleh Kemendiknas melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum.26 

1) Religius, yaitu ketaatan, ketaatan dalam memahami dan 

melaksanakan  ajaran agama (mazhab) yang dianut, termasuk dalam 

hal ini sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah keagamaan 

(mazhab), serta hidup rukun dan berdampingan. samping. 

2) Kejujuran, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan 

ilmu, perkataan, perbuatan, mengetahui apa yang benar. mengatakan 

apa yang salah, dan melakukan apa yang benar. sehingga yang 

bersangkutan menjadi orang yang dapat dipercaya. 

 

 

 
25 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai-nilai Karakter, (Jakarta; 2013, Rajawali 

Press), h. 56. 
26 Suryadi, Strategi Pembelajaran Karakter, Bandung PT Remaja Rosdakarya, (2017), 

h.79 
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3) Toleransi, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap 

menghargai perbedaan agama, kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, 

suku, pendapat, dan hal lain yang berbeda dengan dirinya secara 

sadar dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan 

tersebut. 

4) Disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang selaras dengan segala 

bentukaturan atau peraturan yang berlaku. 

5) Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan usaha yang sungguh- 

sungguh (berjuang sampai akhir) dalam menyelesaikan berbagai 

tugas, masalah, pekerjaan,dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam 

berbagai aspek dalam memecahkan masalah, sehingga selalu 

menemukan cara baru, bahkan hasil baru yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

7) Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan berbagai tugas dan masalah. Namun, ini 

tidak berarti bahwa kita tidak dapat berkolaborasi secara 

kolaboratif, tetapi kita tidak dapat menyerahkan tugas dan tanggung 

jawab kepada  orang lain. 

8) Demokratis, yaitu sikap dan cara berpikir yang mencerminkan 

persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya 

dengan orang lain. 

9) Rasa ingin tahu adalah cara berpikir, sikap, dan perilaku   yang 

mencerminkan rasa ingin tahu dan rasa ingin tahu tentang segala 

sesuatu yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. 
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10) Semangat nasionalisme atau nasionalisme, yaitu sikap dan tindakan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi atau individu atau kelompok. 

11) Cinta tanah air: cara berpikir, bertindak, dan bertindak yang 

menunjukkan sikapkesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi    terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik  bangsa. 

12) Menghargai prestasi: sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Ramah dan Komunikatif: tindakan yang menunjukkan rasa senang 

berbicara, bersosialisasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Cinta 

Damai: sikap, perkataan, dan tindakan yang membuat orang lain 

merasa  senang dan aman dengan kehadirannya. 

14) Suka Membaca : kebiasaan meluangkan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan keutamaan baginya. 

15) Peduli Lingkungan : sikap dan tindakan yang selalu berusaha 

mencegah  kerusakan lingkungan alam sekitar, dan mengembangkan 

upaya untuk  memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

16) Peduli Sosial : sikap dan tindakan yang selalu ingin membantu orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

17) Tanggung jawab: sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya 

sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial, budaya), negara dan 

Tuhan yang Maha Esa.27 

 
27 Maulina Amanabella, Pendidikan Karakter Dalam Meningkatkan Perilaku Peserta 

Didik, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung). 2019, h.18 
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4.Tujuan Pembentukan Karakter Peserta Didik 

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan rumusan kualitas manusia 

Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Tujuan 

pendidikan merupakan dasar bagi pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. Untuk mengetahui pengertian pendidikan budaya dan 

karakter bangsa, perlu dikemukakan tujuan pendidikan karakter bagi peserta 

didik, antara lain sebagai berikut: 

1) Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia 

yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosial 

dan memahami bagaimana guru atau pendidik memberikan 

materi agar peserta didik dapat memiliki, memahami makna nilai 

budaya dan karakter bangsa. 

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa. 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 

kekuatan.28 

5. Proses Pembentukan Karakter Peserta Didik 

Dalam proses pembentukan karakter peserta didik, setidaknya ada 

tiga tahapan yang harus dilalui, yaitu: 

 

 
28 Tim Penyusun, Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa. (Jakarta: 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010), h. 7 
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1) Moral knowing/Learning to know 

Tahap ini merupakan langkah awal dalam pendidikan karakter. Dalam 

tahap ini, tujuannya diorientasikan pada penguasaan pengetahuan tentang 

nilai- nilai. Peserta didik harus mampu membedakan nilai moral yang luhur 

dan memahami secara logis dan rasional (bukan dogmatis dan doktrinal) 

pentingnya akhlak mulia dan bahaya akhlak tercela dalam kehidupan. 

2) Moral Loving/Moral Felling 

Tahap ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa 

kebutuhan akan nilai-nilai moral yang luhur. Pada tahap ini, sasaran guru 

adalah dimensi emosional peserta didik, hati atau jiwa, bukan lagi akal, rasio 

dan logika. Guru menyentuh emosi peserta didik untuk menumbuhkan 

kesadaran, keinginan dan kebutuhan akan nilai-nilai moral yang luhur dalam 

diri. Untuk mencapai tahap ini guru dapat memasukinya dengan cerita-cerita 

yang menyentuh hati, keteladanan atau perenungan. Peserta didik 

diharapkan mampu menilai diri sendiri (muhasabah) atas kekurangannya. 

3) Moral Doing/Learning To Do 

Pada tahap ini diharapkan peserta didik telah mempraktekkan nilai-

nilai akhlak mulia tersebut dalam kehidupannya, selama perubahan akhlak 

belum terlihat pada perilaku anak walaupun masih kecil, selama itu kita 

mempunyai setumpuk pertanyaan yang harus selalu dijawab. Keteladanan 

adalah guru terbaik dalam menanamkan nilai.29 

Proses merupakan tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan agar 

hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan prosedur 

yang baik yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan diperlukan 

adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara 

 
29 Doni Koeoema A, pendidikan karakter : strategi mendidik anak di Zaman Global 

(Jakarta: Gramedia, 2019). h. 182 
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efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat 

disimpulkan secara singkat oleh S. Handayaningrat proses merupakan 

rangkaian tahapan kegiatan. mulai dari menetapkan tujuan hingga mencapai 

tujuan. 

Proses pendidikan karakter dipandang sebagai upaya sadar dan 

terencana, bukan upaya yang terjadi secara kebetulan. Atas dasar ini, 

pendidikan karakter merupakan upaya sungguh-sungguh untuk memahami, 

membentuk, menumbuhkan nilai-nilai etika, baik bagi diri sendiri maupun 

bagi seluruh anggota masyarakat secara keseluruhan.30 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

adalah suatu proses pendidikan dimana seorang guru mendidik peserta 

didiknya dengan tujuan dan harapan agar peserta didik memiliki nilai-nilai 

etika. Dan proses pendidikan karakter membutuhkan waktu yang lama. 

C.  Bentuk-bentuk dan Nilai-nilai Keislaman 

Sesuai dengan pembatasan penelitian pada bagian karakter peserta 

didik yaitu pada karakter religius maka peneliti memasukkan beberapa 

aspek nilai-nilai keislaman dalam pembentukan karakter peserta didik , yaitu 

nilai akidah,ibadah, dan akhlak. 

a. Nilai akidah 

Nilai akidah memiliki peranan yang sangat penting dalam ajaran 

Islam, sehingga penempatanya berada di posisi yang utama. Akidah secara 

etimologis berarti yang terikat atau perjanjian yang teguh, dan kuat, tertanam 

dalam hati yang paling dalam. Secara etimologis berarti credo, creed yaitu 

sebuah keyakinan hidup dalam arti khas, yaitu pengingkaran yang bertolak 

 
30 Saptono “Dimensi-dimensi Pendidikan  Karakter: Wawasan, Strategi, dan  langkah 

Praktis”, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017). h. 23. 
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dari hati. Dengan demikian, akidah adalah urusan yang wajib diyakini 

kebenaranya oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang 

tidak bercampur dengan keraguan.31 

Akidah sebagai sebuah kayakinan akan membentuk tingkah laku, 

bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Menurut Abu A‟la Al-

Maududi dalam Moh Ardani, pengaruh akidah dalam kehidupan sebagai 

berikut:  

1) Menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik. 

2) Menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap 

persoalan dan situasi 

3) Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. 

4) Menanamkan sifat kesatria, semangat dan berani, tidak gentar 

menghadapi resiko. 

5) Membentuk manusia menjadi jujur dan adil. 

6) Membentuk pendirian yang teguh, sabar, taat dan disiplin dalam 

menjalankan illahi. 

7) Mencipatakan sikap hidup damai dan ridha.32 

Akidah atau keimanan yang dimiliki setiap orang selalu berbeda. 

Akidah mempunyai tingkatan-tingakatan yang berbeda pula. Tingkatan-

tingkatan iman adalah:  

1) Taqlid, tingakatan keyakinan berdasarkan pendapat orang lain 

tanpa dipikirkan. Dengan kata lain, keyakinan yang dimilikinya 

adalah meniru ada orang lain tanpa tahu dasarnya. 

 

 
31 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), Cet. I, h.13. 
32 Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf: Nilai-nilai Akhlak/Budi Pekerti dalam Ibadah dan 

Tasawuf, (Jakarta: Karya Mulia, 2015), Cet. II, h. 66-67. 

http://www.jejakpendidikan.com/
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2) Yakin, tingkatan keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil 

yang jelas, tetapi belum menemukan hubungan yang kuat antara 

obyek keyakinan dengan dalil diperolehnya. 

3) Ainul yakin, tingkatan keyakinan berdasarkan dalil rasional, 

ilmiah dan mendalam sehingga mampu membuktikan 

obyek  keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan 

argumentasi terhadap sanggahan-sanggahan yang datang. 

4) Haquul yakin, tingkatan keyakinan yang disamping berdasarkan 

dalil-dalil rasional, ilmuah dan mendalam, juga mampu 

membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-

dalil, serta mampu menemukan dan merasakan keyakinan 

tersebut melalui pengalaman agamanya.33 

b. Nilai ibadah 

Nilai pendidikan ibadah adalah standar atau ukuran seseorang dalam 

proses mengamalkan suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian 

kepada Allah swt. Karena ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam 

yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan, kerena keimanan 

merupakan hal yang fundamental, sedangkan ibadah merupakan manifestasi 

dari keimanan tersebut. Ibadah merupakan penyerahan diri seorang hamba 

pada Allah swt. ibadah yang dilakukan secara benar sesuai dengan syariat 

Islam merupakan implementasi secara langsung dari sebuah penghambaan 

diri pada Allah swt. Manusia merasa bahwa ia diciptakan di dunia ini hanya 

untuk menghamba kepada-Nya. 34 

 
          33 http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/macam-macam-nilai-agama islam.html 
(dikutip pada pukul 21.45 pada tanggal 4 Februari 2024) 

           34   Zakiah Daradjat, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga: Tinjauan Psikologi Agama”, dalam 
Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Gandaatmaja, Keluarga Muslim Dalam Masyarakaat Modern, 
(Bandung; Remaja Rosda Karya, 2021), h. 64.  

http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/macam-macam-nilai-agama%20islam.html
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Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam 

yang perlu diperhatikan. Semua ibadah dalam Islam bertujuan membawa 

manusia supaya selalu ingat kepada Allah swt. ibadah merupakan tujuan 

hidup manusia diciptakan-Nya dimuka bumi. Ibadah yang dimaksud bukan 

ibadah ritual saja tetapi ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah dalam 

arti umum dan khusus. Ibadah umum yaitu segala amalan yang dizinkan Allah 

swt. sedangan ibadah khusus yaitu segala sesuatu (apa) yang telah 

ditetapkan Allah swt.35 

Usia baligh merupakan batas taklif (pembebanan hukum Syar’i) apa 

yang diwajibkan syariat pada seorang muslim maka wajib dilakukannya, 

sedang yang diharamkan wajib menjauhinya. Salah satu kewajiban yang 

dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah shalat lima waktu. Orang 

tua wajib mendidik anak-anaknya melaksanakan shalat, apabila ia tidak 

melaksanakan maka orang tua wajib menghukumnya.  

Jika ditinjau lebih lanjut ibadah pada dasarnya terdiri dari dua macam 

yaitu: Pertama; Ibadah ‘Am yaitu seluruh perbuatan yang dilakukan oleh 

setiap muslim dilandasi dengan niat karena Allah swt Ta’ala. Kedua; Ibadah 

Khas yaitu suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah dari Allah 

swt. dan Rasul-Nya. Contoh dari ibadah ini, antara lain adalah:  

1) Mengucap dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat terdiri dari 

dua kalimat yaitu  kalimat pertama merupakan hubungan vertikal 

kepada Allah Swt., sedangkan kalimat kedua merupakan 

hubungan horizontal antar setiap manusia. 

2) Mendirikan Shalat, adalah komunikasi langsung dengan Allah swt, 

menurut cara yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu.  

 
           35  Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 82.  
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3) Puasa Ramadhan, Puasa adalah menahan diri dari segala yang 

dapat membukakan atau melepaskannya satu hari lamanya, mulai 

dari subuh sampai terbenam matahari. Pelaksanaannya di 

dasarkan pada surat al baqarah ayat 183.  

4) Membayar Zakat, Zakat adalah bagian harta kekayaan yang 

diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa 

syarat. Pendistribusiannya di atur berdasarkan Surat at Taubah 

ayat 60.  

5) Naik haji ke Baitullah, Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan 

sesuai dengan rukun Islam ke 5 yaitu dengan mengunjungi 

Baitullah di Mekkah, Kelima ibadah khas di atas adalah bentuk 

pengabdian hamba terhadap Tuhannya.36 

Secara langsung berdasarkan aturan-aturan, ketetapan dan syarat-

syaratnya. Setiap guru atau pendidik di sekolah mestilah menanamkan nilai-

nilai ibadah tersebut kepada anak didiknya agar anak didik tersebut dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.37 

c. Nilai akhlak 

1) Nilai-nilai Pendidikan Akhlak terhadap Allah swt dan Rasul-Nya. 

Akhlak terhadap Allah swt dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, 

kepada Tuhan sebagai khalik. Sebagai titik tolak akhlak kepada Allah swt 

adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah swt. 

Manusia sebagai hamba Allah sepantasnya mempunyai akhlak yang baik 

 
36 Bermi, W. Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Untuk Membentuk Sikap dan 

Perilaku Peserta didik Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Mukminun Ngrambe Ngawi. “Jurnal” Al 
Lubab, 1(1), (2016), h. 1–18. 

37 Aswil Rony, dkk, Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman, (Padang: 
Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 2019), h. 26-31.  
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kepada Allah. Setiap muslim harus meyakini bahwa Allah adalah sumber 

segala sumber dalam kehidupan. Allah-lah yang mengatur alam semesta 

beserta isinya.38  

Menurut Moh. Ardani, setidaknya ada empat alasan mengapa manusia 

perlu berakhlak kepada Allah swt, yaitu:  

a) Karena Allah telah menciptakan manusia.  

b) Karena Allah telah memberikan perlengkapan pancaindera dan 

anggota badan kepada manusia.  

c) Karena Allah telah menyediakan berbagai sarana hidup bagi 

manusia.  

d) Karena Allah telah memberi kemampuan kepada manusia untuk 

mengelola alam. 

Dalam kajian akhlak terhadap Allah swt dan Rasul-Nya mencakup 

tujuh hal, yaitu: Syukur, Memuliakan Rasul, Sabar, Taubat, Ikhlas, dan 

Tawakkal (Berserah Diri). 

a) Syukur  

Syukur adalah merasa gembira atas pemberian dan karunia-Nya, 

menyatakan kegembiraan itu dengan ucapan dan perbuatan, 

memelihara dan menggunakan karunia itu sesuai dengan 

kehendak-Nya  

b) Memuliakan rasul 

Kecintaan merupakan konsep penting dan agung dalam Islam 

Mencintai Rasulullah saw adalah kewajiban dalam Islam. Setiap 

muslim diperintahkan oleh Allah swt untuk menghormati, 

mengagungkan, mencintai dan memuliakan Rasulullah saw.  

 
38  Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

h.297 
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c) Sabar 

Sabar adalah suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri pada 

kesulitan yang dihadapinya. Namun yang perlu dicatat, tidak 

berarti bahwa sabar itu langsung menyerah tanpa upaya untuk 

melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Maka 

sabar dalam definisi yang paling tepat adalah sikap yang diawali 

dengan ikhtiar, lalu diakhiri dengan rida dan ikhlas, bila seseorang 

dilanda suatu cobaan dari Tuhan.  

d) Ikhlas 

Ikhlas bermakna niat mengharap ridha Allah SWT saja dalam 

beramal tanpa menyekutukan-Nya. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ikhlas adalah “tulus hati (dengan hati yang bersih dan 

jujur).  

e) Tawakkal (Berserah Diri) 

Tawakkal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah swt 

setelah berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. 

Syarat yang terpenting ketika seseorang ingin mendapatkan 

sesuatu yang diharapkannya, ia harus lebih dahulu berupaya 

sekuat tenaga, lalu menyerahkan ketentuannya kepada Allah.39 

2) Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Terhadap Orang Tua 

a) Berkata Sopan kepada Orang Tua.  

Menjaga akhlak kepada orang tua bisa dilakukan dengan berbagai 

macam cara. Salah satunya adalah dengan berkata sopan kepada orang tua 

dengan menggunakan bahasa yang baik, kalimat yang sopan. 

 
           39 Faturrohman, Budaya Religius Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Tinjauan 
Teoritik dan Praktik Konstekstualisasi Pendidikan Agama di Sekolah, (Yogyakarta: 
Kalimemedia, 2015), h. 60-69 
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b) Menaati perintah orang tua  

Islam menekankan kepada setiap muslim untuk menjaga akhlak 

kepada orang tua. Setiap anak harus menaati perintah orang tua karena pada 

hakikatnya tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan bagi anak-

anaknya. Jadi, apapun perintah mereka, tak lain adalah bentuk rasa cinta yang 

tulus tanpa pamrih kepada anaknya.  

3) Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

a) Kejujuran  

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran. 

Rasulullah saw adalah seorang yang mendapat gelar “al-amin” (orang yang 

dapat dipercaya) karena melandasi setiap tindakannya di atas prinsip 

kejujuran.  

b) Kemandirian 

Sikap mandiri merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh semua 

muslim yang menginginkan kemajuan. Seorang muslim tidak boleh 

menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Rasulullah saw adalah contoh 

orang yang menjaga harga diri dan martabatnya, mengajarkan kemandirian, 

tidak bergantung dan menjauhi dari meninta-minta kepada orang lain. 

c) Tanggung jawab 

Sikap berani bertanggung jawab harus dimiliki oleh setiap manusia 

dalam menjalankan berbagai kehidupannya, dikarenakan setiap perbuatan 

yang telah diperbuat oleh manusia di muka bumi ini akan dimintai 

pertanggungjawaban di akhirat nanti.  
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d) Bersikap optimis 

Sikap optimis merupakan sikap yang sangat penting dalam mencapai 

sebuah kesuksesan. Tanpa sikap optimis, kita akan sangat sulit atau bahkan 

tidak dapat meraih kesuksesan dalam hidup kita. Seseorang yang tidak 

memiliki sikap optimis akan sangat mudah untuk berhenti berusaha, 

cenderung kurang berjuang, pesimis, skeptis, dan memandang kehidupan 

adalah sebagai ladang kesusahan. 

Islam menekankan kepada setiap muslim untuk memiliki sikap saling 

tolong menolong terhadap sesama. Dalam menjalani kehidupannya, manusia 

tentu akan banyak menghadapi berbagai macam kendala. Hal ini dikarenakan 

manusia adalah makhluk yang sangat membutuhkan satu sama lain. 

a) Saling menghormati 

Islam memerintahkan agar umat manusia untuk memiliki sikap saling 

menghormati. Saling menghormati adalah salah satu sikap dasar yang paling 

penting sebagai identitas bagi seorang muslim dengan muslim yang lainnya.  

b) Berprasangka Baik 

Berprasangka baik adalah perbuatan yang sangat terpuji, bahkan 

Islam menyuruh umatnya untuk memiliki sikap berprasangka baik kepada 

orang lain. Berprsangka baik kepada Allah sangat penting bagi diri kita untuk 

selalu melatih diri agar selalu berprasangka baik di setiap kejadian.  

c) Menepati janji  

Menepati janji merupakan salah satu bentuk akhlak mulia terhadap 

sesama.Menepati janji sangat penting untuk dijaga oleh setiap manusia. 

Dengan menepati janji maka akan ada banyak orang yang akan percaya 

dengan apa yang kita ucapkan. 40

 
40 Abdul Khakim dan Miftahul Munir, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Mihrab 

Cinta Karya Habiburahman El-Shirazy, “Jurnal” Pendidikan Agama Islam 3, No.1 (2017): h. 118 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yakni sesuatu 

yang apa adanya, tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Penelitian 

kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/gabungan, analisis data 

bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna dari pada 

generalisasi.1 

2) Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yaitu di SMAN 11 GOWA terletak di Kab. Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa faktor 

di antaranya: Pertama, lokasi ini tidak begitu jauh dari tempat tinggal peneliti. 

Kedua, akses peneliti untuk ke lokasi penelitian mudah diakses. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas peneliti 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.2 pendekatan dapat 

dipahami sebagai acuan untuk melalukan penelitian tentang “Peran 

Kepemimpinan Guru Dalam Membentuk Karakter Peserta didik di SMAN 11 

GOWA”. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni pendekatan fenomenologi. 

 
1 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

dan R dan D”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.1. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

Edisi ke Empat”, (Cet 1; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.306. 
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Fenomena berasal dari kata Yunani yakni phainomena (yang berakar 

kata phaneim dan berarti menampak) sering digunakan untuk merujuk ke 

semua objek yang masih dianggap eksternal dan secara paradikmatik harus 

disebut objektif. Fenomena adalah gejala dalam situasi alamiah yang 

kompleks, yang hanya mungkin menjadi bagian dari kesadaran manusia 

secara komperehensif dan Ketika telah direduksi ke dalam suatu parameter 

akan terdefinisikan sebagai fakta. Berangkat dari sudut pandang etimologi 

tersebut, maka pendekatan fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang 

berusaha untuk memahami suatu fakta, gejala- gejala, maupun peristiwa yang 

bentuk keadaannya dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah.3 

Kaitannya dengan peneliti ini, pendekatan fenomenologi digunakan 

untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun peristiwa secara objektif 

yang berkaitan dengan “Peran Kepemimpinan Guru Dalam Membentuk 

Karakter Peserta Didik di SMAN 11 GOWA”. 

C. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam 

penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung 

dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei,eksperimen dan 

sebagainya. Sumber data primer juga disebut data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung.4 Sumber data primer diperoleh dari 

kepala sekolah, guru BK (bimbingan konseling),  guru, dan peserta didik. 

 

 
3 Pius A. Partanto, “Kamus Ilmiyah Populer”, (Cet, 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), h.20. 
4 Salim dan Haidir, “Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis”, ed. Ihsan 

Satrya Azhar, (Jakarta: Kencana, 2019), h.103. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada 

sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan 

untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder adalah 

data pelengkap yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada, seperti buku data sekolah, laporan, dokumentasi dan 

lain-lain.5 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data. Adapun teknik pegumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam melakukan 

observasi peneliti harus selalu ingat dan memahami apa yang hendak diamati. 

Peneliti juga harus mencatat segala hal yang didapat selama observasi. Hal lain 

yang perlu diperhatikan adalah dalam membina hubungan baik antara peneliti 

dengan objek pengamatan. Hal tersebut kadangkala menjadi hambatan utama 

terhadap keberhasilan observasi. Peneliti melakukan observasi terkait peran 

kepemimpinan guru dalam      membentuk karakter peserta didik di SMAN 11 

Gowa. Hasil pengamatan tersebut akan dijadikan peneliti sebagai bahan 

untuk mendeksripsikan fakta yang ada dan terjadi di lapangan. Dalam 

melakukan observasi, peneliti berperan sebagai partisipasi dan pengamat 

agar memperoleh hasil yang lebih. 

 

 
5 Salim dan Haidir, “Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis”, ed. Ihsan 

Satrya Azhar, (Jakarta: Kencana, 2019), h.104 
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Hal ini dikarenakan keikutsertaan peneliti dalam observasi akan 

mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh tentang situasi dan kondisi 

sebagai pokok penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh 

informasi apa saja yang dibutuhkannya. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga data dikonstruksikan 

makna dalam satu topik tertentu. Metode wawancara yaitu suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan- pertanyaan kepada responden. Wawancara 

dapat bermakna apabila dengan berhadapan langsung antara interviewer 

dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan. 

Wawancara yang dilakukan terhadap satu orang responden akan 

mendapatkan informasi yang relatif lebih bersifat obyektif bila 

dibandingkan dengan responden lebih dari dua orang atau kelompok. 

Hubungan antara peneliti dengan responden bukan seperti hubungan antara 

atasan dengan bawahan atau hubungan antara para ahli dengan sebaliknya, 

melainkan peneliti datang adalah meminta dengan kesediannya dalam 

memberikan informasi. Agar data yang diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan, maka bagi peneliti sebelum melakukan penelitian ke lapangan 

perlu mendapatkan bekal: keuletan, kesabaran, mental, ketabahan, dan juga 

selain keterampilan teknis penelitian juga penguasaan teori.6  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak struktur 

(terbuka). Hal ini dilakukan peneliti dengan tujuan agar responden dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara bebas. 

 
6 P. Joko Subagyo, “Metode Penelitian”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.40 
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Dengan kebebasan tersebut, peneliti akan mendapatkan data yang lebih 

banyak dan terperinci. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung yaitu 

wawancara dengan berhadapan secara langsung dengan responden, 

sedangkan wawancara tidak langsung yaitu wawancara dengan 

menggunakan                      bantuan media seperti HP. Data yang diperoleh peneliti dengan 

menggunakan              Teknik wawancara yaitu terkait dengan Peran Kepemimpinan 

Guru Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi dilanjutkan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

peneliti, seperti buku-buku, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, 

maupun data lain yang relevan dengan penelitian. Studi dokumentasi 

merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan metode 

wawancara, bahkan penggunaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat 

menguatkan hasil observasi dan wawancara sehingga lebih kredibel/dapat 

dipercaya.7 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan penelitian dalam 

mengumpilkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Dalam 

pengertian lain instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen pengum 

bertanya              mengenai informasi yang akan diteliti dan meminta data. Penelitian 

kulalitatif       menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti 

 
7 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R 

dan D”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 240. 
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tape recorder, video atau kamera. Instrument penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah diolah.8 

Adapun instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. The researcher is the key instrument yaitu peneliti merupakan 

kunci dalam penelitian kualitatif 

2. Pedoman wawancara. Penelitian ini deskriptif maka wawancara 

merupakan instrumen yang paling penting dalam 

keberlangsungan                   penelitian untuk mendapatkan informasi. 

3. Buku catatan. Fungsi buku dalam instrumen ini yaitu untuk 

mencatat hasil yang penting dari pencaian informasi agar bisa 

membaca kembali informasi yang dicatat ketika peneliti lupa. 

4. Alat rekam dan kamera, sebagai pelengkap bentuk riset yang ada 

di lapangan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan mempunyai arti setelah diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data seperti reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil pengolahan dan analisis 

itu dapat disimpulkan bagaimana peran kepemimpinan guru dalam 

membentuk karakter peserta didik di SMAN 11 Gowa. 

1. Reduksi Data 

Data direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang dianggap 

kurang penting. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas 

 
8 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 223 
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bagi peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya. Dalam penelitian ini data 

di reduksi dengan terlebih dahulu mengkategorikan dan mengelompokkan 

sesuai dengan fokus masalah yang ada, memilih hal yang pokok sebagai 

sumber informasi dan menentukan pola penyusunannya. 

2. Penyajian Data 

Data yang direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa 

teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut data akan mudah 

diperoleh pokok- pokok informasi dari data yang dibutuhkan untuk menjawab 

fokus permasalahan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan fakta- 

fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan dikemukakan dalam 

bentuk narasi sebagai jawaban dari rumusan masalah. Setelah reduksi, 

penyajian data dan menelaah kembali hal-hal pokok dari setiap pembahasan 

guna mendapatkan benang merah dari fokus permasalahan, barulah di 

simpulkan.9 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Kaitannya dengan pengujian keabsahan data, peneliti menekankan 

pada uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian ini 

melalui beberapa tahap antara lain: 

1. Memperpanjang  Waktu Pengamatan Peneliti di Lapangan 

Dalam penelitian kualitatif, selagi data yang dikumpulkan belum 

meyakinkan, belum dapat dipercaya, maka perlu memperpanjang waktu di 

lapangan dan terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang 

dibutuhkan sambil mengkaji ulang dan menganalisis data yang sudah 

 
9 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R 

dan D”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.246 
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terkumpul. Dalam hal ini, peneliti melengkapi data yang dibutuhkan selama 

berada di SMAN 11 GOWA. Ketika data yang dibutuhkan kurang atau ada ke 

tidak tepatan, maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk melengkapi 

data-data tersebut. 

2. Meningkatkan Ketekunan dalam Penelitian 

Ketekunan dalam melakukan penelitian atau dalam menggunakan 

teknik lain dalam pengumpulan data di lapangan akan menentukan keabsahan 

dan kesahihan data yang terkumpul. Situasi sosial di lapangan yang bervariasi 

dan kadang-kadang kurang bersahabat dapat memengaruhi proses dan 

aktivitas pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dan 

pencarian data yang dibutuhkan dengan sangat teliti dan terarah sesuai yang 

ada pada pedoman wawancara yang telah dibuat. 

3. Melakukan Triangulasi (Triangulation) 

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar 

absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data yang diperoleh. Adapun langkah pengujian 

keabsahan triangulasi ada 3 yaitu: 

a) Triangulasi dengan sumber. Patton mengemukakan ada 5 langkah 

dalam triangulasi sumber yaitu: membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan 
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perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang, membandingkan hasil wawancara denga nisi suatu 

dokumen        yang berkaitan. 

b) Triangulasi dengan metode. Menurut Patton terdapat dua strategi 

yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

c) Triangulasi dengan teori. Menurut Lincoln dan Guba berdasarkan 

anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Patton berpendapat 

lain yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan 

penjelasan banding. Hal itu dapat dilakukan dengan menyertakan 

usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang 

barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian 

lainnya.10 

4. Mengadakan Member Check untuk Memastikan Kesesuaian Data yang 

Telah Diberikan oleh Pemberi Data Pengujian keabsahan data 

diharapkan mampu memberikan penguatan secara optimal dalam 

proses pengumpulan data penelitian yang berkenaan. 

 

 

 

 
10 Lexy Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 178 
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BAB IV 

PERAN KEPEMIMPINAN GURU DALAM MEMBENTUK KARAKTER 

PESERTA DIDIK DI SMAN 11 GOWA 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Profil Singkat Lokasi Penelitian  

SMAN 11 Gowa didirikan sejak 09 Juli 2009, sekolah yang terletak di 

Tamaona, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Dalam 

menjalankan kegiatannya SMAN 11 Gowa berada dibawah naungan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. SMAN 11 Gowa menggunakan 

kurikulum merdeka dan memiliki akreditasi B. Sekolah ini menyediakan 

jaringan internet untuk mendukung proses pembelajaran. 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 11 Gowa 

Nama Kepala Sekolah  : Darmawati, S.Pd. 

Alamat   : Jl. Karaeng Pado No. 2 

NPSN    : 40314403 

Akreditasi   : B 

Kurikulum   : 2013 

Status Kepemilikan  : Pemerintah Pusat 

Tanggal SK Pendirian : 09-07-2009 

Email    : smansa_tombolo@yahoo.co.id 

Website   : http://www.sman11gowa.sch.id.1 

  

 
1 Website Resmi SMA Negeri 11 Gowa http://www.sman11gowa.sch.id.  

mailto:smansa_tombolo@yahoo.co.id
http://www.sman11gowa.sch.id/
http://www.sman11gowa.sch.id/
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2. Visi, Misi, dan Tujuan SMA Negeri 11 Gowa 

Visi : 

 “Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berlandaskan 

Iman dan Taqwa, Berprestasi Dalam Bidang Iptek, Olah Raga dan Seni Serta 

Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup”. 

Misi : 

1. Menanamkan nilai-nilai moral akhlak mulia 

2. Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang 

komprehensif serta terintegratif dengan kegiatan pendidikan lainnya, 

sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. 

3. Meningkatkan wawasan bagi warga sekolah dalam rangka 

mengembangkan kultur sekolah yang kondusif yang mampu 

memberikan pengalaman baik bagi perkembangan peserta didik. 

4. Meningkatkan kerjasama secara integral dengan berbagai pihak untuk 

mendukung pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah yang prima 

dan bermasyarakat. 

5. Mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dalam 

peningkatan prestasi olah raga dan seni. 

Tujuan : 

1. Membekali peserta didik dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

3. Membekali peserta didik agar menjadi manusia yang berguna dalam 

bidang olah raga dan seni. 
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4. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berwawasan 

lingkungan dan mendukung kepatriotisan.2 

Tabel 4.1 Data Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

SMAN 11 Gowa 

NAMA JABATAN 

DARMAWATI, S.Pd Kepala Sekolah 

ABDUL HAFID, S.Sos, S.ST Kepala Sub Koordinator TU 

MUH. AMRAN ANDRIAWAN, SE Pengelola Data 

ANDI SAFRI PASULOI AS Pengelola Data 

HIJRIANA, S.Pd Pengelola Data 

HAERUL AMRI, S.Sos Pengelola Data 

TRISNAWATI Pengadministrasi Perpustakaan 

MUH. RAMLI PASANG Teknisi Sarana dan Prasaran 

HAERUDDIN Petugas Keamanan 

DEWI WULANDARI Petugas Kebersihan 

DARNA Petugas Kebersihan 

MASITA MANAF, S.Pd 
Bahasa Jerman / Waka 

Kurikulum 

NURHIDAYAT, S.Pd 
Sejarah Dunia / Waka Kepeserta 

didikan 

ASRAWATY, S.Pd Bahasa Indonesia / Waka Humas 

HUSNIATI, S.Pd Geografi / Waka Sarpra 

UDIN WAHYUDIN, S.Pd 
Sejarah Indonesia / Bendahara 

BOS 

ARFAH SAMBE, S.Pd Antropologi 

 
2 Sumber Data Tata Usaha SMA Negeri 11 Gowa  
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ASKIANA EKA PUTRI, S.Pd Fisika / Informatika 

HERLINA, S.Pd Matematika 

HIJRATUN NISA, S.Pd PKn / Kepala Perpustakaan 

IHWANI, S.Pd Prakarya / Wali Kelas XII Mia 

KARTINI, S.Pd Ekonomi / Wali Kelas XIc 

MURNI, S.Pd Matematika / Wali Kelas Xc 

NURHIDAYAH, S.Pd Seni Budaya / Wali Kelas XII IIS 

RESKY INDRAWATI, S.Pd 
Biologi / Kepala LAB. Wali Kelas 

Xia 

RUKMAWATI, S.Pd 
Sosiologi - Pendais / Wali Kelas 

XII Bahasa 

RUSDI, S.Pd Penjaskes 

SAHRIANI AS, S.Pd Bahasa Indonesia / Wali Kelas Xb 

HIJRIANA, S.Pd Pendais 

KARMILA, S.Pd Bahasa Inggris / Sastra Inggris 

NURUL INSANI, S.Pd Bahasa Inggris / Sastra Inggris 

RIZKI AMALAIA, S.Pd Kimia 

*Sumber Data Tata Usaha 2023-2024 

 Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan SMAN 11 Gowa berjumlah 32 orang, maka jumlah 

tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 11 Gowa sudah memadai untuk 

pelaksanaan proses pembelajaran. 
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Tabel 4.2 Data Jumlah Peserta Didik SMAN 11 Gowa 

KELAS JUMLAH 

X A 34 PESERTA DIDIK 

X B 34 PESERTA DIDIK 

X C 34 PESERTA DIDIK 

XI A 28 PESERTA DIDIK 

XI B 27 PESERTA DIDIK 

XI C 27 PESERTA DIDIK 

XII MIA 36 PESERTA DIDIK 

XII IPS 36 PESERTA DIDIK 

XII BAHASA 34 PESERTA DIDIK 

JUMLAH KESELURUHAN 290 PESERTA DIDIK 

*Sumber Data Tata Usaha 2023-2024 

 Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah peserta didik SMAN 

11 Gowa berjumlah 290 orang peserta didik yang terbagi menjadi 12 kelas 

diantaranya kelas X mempunyai 3 rombel, kelas XI mempunyai 3 rombel, dan 

kelas XII mempunyai 3 rombel yaitu MIA, IPS, dan Bahasa, maka jumlah 

peserta didik SMAN 11 Gowa sudah memenuhi kuota untuk pelaksanaan 

proses pembelajaran. 

B. Hasil Pembahasan dan Penelitian 

1. Peran Kepemimpinan Guru 

Dalam peran kepemimpinan guru ada beberapa hal yang harus dimiliki 

guru dalam pelaksanaannya, ada 3 aspek yang menjadi indikator dalam peran 

kepemimpinan guru diantaranya keteladanan, inspirasi, motivator, dan 

dinamisator. 
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a. Keteladanan 

Keteladanan merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki oleh guru. 

Keteladanan yang dibutuhkan guru berupa konsentrasi dalam menjalankan 

perintah agama dan menjauhi larangannya, kepedulian terhadap nasib orang- 

orang yang kurang mampu, kegigihan dalam mencapai prestasi individu dan 

sosial, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, rintangan dan godaan.  

Berdasarkan Pernyataan dari Darmawati, S.Pd. Kepala Sekolah SMAN 

11 Gowa; 

“Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan sifat 
keteladanan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam 
segala hal, baik dalam hal akademik maupun perilaku. Selain itu, guru juga 
harus memberikan penguatan positif kepada peserta didik yang menunjukkan 
sifat keteladanan. Keteladanan tidak hanya berkaitan dengan prestasi 
akademik, tetapi juga dengan prestasi non-akademik seperti kepribadian dan 
sosial. Peserta didik yang memiliki sifat keteladanan cenderung lebih disiplin, 
bertanggung jawab, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

Kami juga menuntut guru untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan 
keagamaan. Ini dilakukan agar guru bisa menjadi teladan bagi peserta didik, 
tidak etis Ketika hanya menyuruh peserta didik sedangkan gurunya sendiri 
tidkak ikut serta dalam kegiatan keagamaan tersebut.”3 

Berdasarkan pernyataan dari Asrawaty, S.Pd. Wakasek Humas SMAN 

11 Gowa:   

“Dalam memberikan keteladanan saya mencontohkan perilaku yang 
baik dan professional, memberikan rasa empati, membudayakan peserta didik 
untuk    menumbuhkan rasa saling tolong menolong dan mengajarkan sopan 
santun”.4 

Pernyataan dari Nurhidayat, S.Pd. Wakasek Kesiswaan  SMAN 11 Gowa: 

 “Dengan cara menunjukkan rasa empati kepada peserta didik agar 
mereka merasa diperhatikan dan bersikap baik serta menjauhi segala 
larangan dan membiasakan peserta didik untuk menumbuhkan rasa saling 
membantu sesama serta menasehati untuk tidak saling membully”.5 

 
3 Darmawati, S.Pd. Kepala Sekolah SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 

Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 08.30 WITA 
4 Asrawaty, S.Pd. Wakasek Humas SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada Tanggal 

10 Juli 2024 Pukul 09:00 WITA 
5 Nurhidayat, S.Pd. Wakasek Kesiswaan SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 

Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 09:40 WITA 
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Berdasarkan pernyataan dari Resky Indrawati, S.Pd, M.Si. Guru Biologi 

SMAN 11 Gowa: 

 “Memberikan edukasi kepada peserta didik agar selalu menghormati 
orang yang lebih tua, dan saya selalu mencontohkan hal-hal yang dapat 
menjadi contoh bagi mereka seperti memperlakukan mereka secara lembut 
dan ketika mereka berbuat kesalahan maka akan diberikan pendekatan 
personal”.6 

Berdasarkan pernyataan dari Astrid Indah Pratiwi. Peserta Didik SMAN 

11 Gowa: 

“Guru selalu memberikan nasihat tentang selalu bersikap saling 
menghargai dan menghormati tanpa adanya pembullyan terhadap sesama 
teman”.7 

Diperkuat oleh pernyataan dari Adnan Maulana Aznur. Peserta Didik 

SMAN 11 Gowa: 

“Kami selalu diberikan nasehat untuk menghormati guru maupun 
teman-teman, selain itu kami juga selalu dinasehati untuk berperilaku baik 
dan menghindari Tindakan-tindakan negatif disekolah maupun diluar 
sekolah”.8 

 
 
 
 

  

 

 

 

Gambar 4.1 Budaya Mencium Tangan Oleh Peserta Didik SMAN 11 

Gowa 

 

 
6 Resky Indrawati, S.Pd, M.Si. Guru Biologi SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 

Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 10:01 WITA 
7 Astrid Indah Pratiwi. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada 

Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 10:45 WITA 
8 Adnan Maulana Aznur. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada 

Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 11:12 WITA 
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai keteladanan guru di SMAN 11 

Gowa menunjukkan bahwa guru selalu memberikan contoh yang baik kepada 

peserta didik mencontohkan sifat lemah lembut, menanamkan rasa empati, 

membudayakan mencium tangan pada saat bertemu dengan guru dan sifat 

menghormati kepada yang lebih tua seperti yang dilakukan pada gambar 4.1. 

b. Inspirasi 

Seseorang akan menjadi sosok yang inspiratif jika mampu 

membangkitkan semangat untuk maju dengan mengerahkan segala 

potensi yang dimilikinya untuk meraih prestasi yang spektakuler bagi 

dirinya dan masyarakat. Ia mampu membangkitkan semangat karena 

pernah mengalami pasang surut dalam meraih prestasi dan kesuksesan 

yang luar biasa.   

 Berdasarkan pernyataan dari Kartini, S.Pd. Guru Ekonomi SMAN 11 

Gowa: 

“Kami selalu memberikan sebuah semangat kepada peserta untuk 
selalu giat dalam belajar dengan cara menampilkan beberapa video inspirasi 
dari para tokoh-tokoh yang berpengaruh atau alumni-alumni yang 
berprestasi, hal itu dilakukan dengan harapan peserta didik mampu 
menjadikan contoh dan semangat dalam mengikuti jejaknya”.9 

Selanjutnya pernyataan dari Karmila, S.Pd. Guru Bahasa Inggris SMAN 

11 Gowa:  

“Khususnya pada mata pelajaran Bahasa inggris sebelum saya memulai 
pembelajaran saya akan memberikan cerita-cerita inspirasi terhadap apa yang 
didapatkan ketika mempelajari Bahasa inggris seperti memberikan dorongan 
agar bisa tekun dan giat untuk mengikuti pembelajaran Bahasa inggris agar 
kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa melanjutkan 
pendidikan kalian diluar negeri, dan saya juga memberikan metode 
pembelajaran yang menarik seperti menampilkan video melalui proyektor 
dengan menampilkan gambar-gambar yang bisa memicu keaktifan peserta 
didik, hal ini sudah terbukti efektif karena peserta didik lebih semangat dalam 
mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas”.10 

 
9 Kartini, S.Pd. Guru Ekonomi SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada Tanggal 11 

Juli 2024 Pukul 08:20 WITA 
10 Karmila, S.Pd. Guru Bahasa Inggris SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 
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Pernyataan pernyataan dari Husniati, S.Pd. Guru Geografi SMAN 11 

Gowa:  

 “Dengan memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk terus giat 
dan semangat dalam belajar dengan memantik mereka untuk mendapatkan 
beapeserta didik ketika nilainya mengalami peningkatan dan jika mereka 
mendapatkan ranking tertinggi maka akan diberikan penghargaan”.11 

Berdasarkan pernyataan dari Mirnawati. Peserta Didik SMAN 11 Gowa:  

“Kami selalu diberikan arahan dan dorongan yang inspiratif oleh guru 
karena biasanya ada guru yang sebelum memasuki proses pembelajaran 
selalu menampilkan video inspiratif dari pada orang-orang yang berprestasi 
jadi kami merasa terdorong untuk terus belajar dan mengejar ranking 
teratas”.12 

Diperkuat oleh pernyataan dari A. Faizal Yudha Wahyu. Peserta Didik 

SMAN 11 Gowa:  

“Guru tidak hanya memberikan kami materi pelajaran akan tetapi kami 
juga diberikan gambaran tentang bagaimana cara kami menjalani hidup yang 
baik yang sesuai dengan agama dan bisa diterima masyarakat dan diberikan 
cerita-cerita tentang pelajaran hidup”.13 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran kepemimpinan guru 

dalam inspirasi kepada peserta didik di SMAN 11 Gowa menunjukkan bahwa 

guru selalu memberikan beberapa metode agar peserta didik bisa terinspirasi, 

seperti sebelum memasuki pembelajaran guru menampilkan video-video 

inspiratif dari para tokoh-tokoh atau alumni-alumni yang berprestasi, serta 

dengan cara memberikan reward kepada peserta didik yang berhasil 

menggapai peringkat tertinggi pada setiap semester pada saat upacara 

berlansung. Hal ini dilakukan agar peserta didik mampu terinspirasi dan 

menjadikannya sebuah dorongan semangat untuk terus giat dalam belajar. 

 

 
Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 08:40 WITA 

11 Husniati, S.Pd. Guru Bahasa Geografi SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 
Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 09:20 WITA 

12 Mirnawati. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada Tanggal 11 Juli 
2024 Pukul 10:20 WITA 

13 A. Faizal Yudha Wahyu. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada 
Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 10:30 WITA 
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c. Motivator 

Setelah menjadi sosok inspiratif, peran guru selanjutnya adalah sebagai 

motivator. Hal ini terlihat dari kemampuan guru dalam membangkitkan 

semangat, etos kerja, dan potensi yang luar biasa pada diri peserta didik.  

Berdasarkan pernyataan dari Masita Manaf S.Pd. Wakasek Kurikulum 

dan Guru BK SMAN 11 Gowa: 

“Dalam pembentukan karakter religius peserta didik kita sebagai 
pendidik harus menjadi seorang motivator dalam pelaksanaan pembelajaran 
dengan menerapkan program literasi Al-Quran pada tiap kelas dan melakukan 
kultum setiap pekan”.14 

Apakah peserta didik responsive selama penerapan program literasi Al-

Quran?,  

Berdasarkan pernyataan dari Hijriana, S.Pd. Guru Pendais SMAN 11 

Gowa: 

“Responsive peserta didik sudah cukup bagus akan tetapi terkadang 
ada yang ribut dan tidur pada saat pembelajaran dimulai ada juga yang serius 
menyimak, jadi kami tidak sepenuhnya menyalahkan peserta didik maka dari 
itu kami selalu membuat metode-metode pembelajaran yang kreatif agar 
peserta didik tidak merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini 
adalah bentuk motivasi kami kepada peserta didik untuk membentuk karakter 
religius”.15 

Selanjutnya pernyataan dari Ridho Anugerah. Peserta Didik SMAN 11 

Gowa: 

“Kami merasa sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 
karena tidak semua pembahasan guru tentang pengetahuan umum ada juga 
waktu dimana kami melaksanakan kegiatan keagamaan”.16 

Diperkuat oleh pernyataan dari Andi Azzarah Iffadillah. Peserta Didik 

SMAN 11 Gowa: 

 

 
14 Masita Manaf S.Pd. Wakasek Kurikulum dan Guru BK SMAN 11 Gowa Wawancara 

di Kantor Pada Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 11:00 WITA 
15 Hijriana, S.Pd. Guru Pendais SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada Tanggal 11 

Juli 2024 Pukul 11:20 WITA 
16 Ridho Anugerah. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada Tanggal 

11 Juli 2024 Pukul 12:01 WITA 
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“Hal yang membuat kami semangat untuk belajar karena kami juga 
diberikan waktu untuk melatih kepercayaan diri kita dengan program kultum 
setiap pekan dan semua peserta didik  mendapakatkan giliran untuk tampil”.17 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai guru sebagai motivator dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di SMAN 11 Gowa menunjukkan 

bahwa SMAN 11 Gowa mempunyai program literasi Al-Quran, dan Kultum 

setiap pekan, sehingga peserta didik di SMAN 11 Gowa mengalami 

peningkatan semangat belajar karena tidak hanya diberikan pengetahuan 

umum akan tetapi diberikan juga beberapa pendalaman ilmu Agama seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Program Literasi Al-Quran dan Kultum SMAN 11 Gowa 

d. Dinamisator 

Peran guru selanjutnya adalah sebagai dinamisator. Artinya seorang 

guru tidak hanya membangkitkan semangat tetapi juga menjadi lokomotif 

yang benar- benar mendorong gerbong menuju tujuan dengan kecepatan, 

kecerdasan dan kebijaksanaan yang tinggi. Dinamisator berarti penggerak 

atau pembangkit semangat untuk menciptakan dan mengelola proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif sehingga dapat meningkatkan 

motivasi dan semangat belajar peserta didik.  

 
17 Andi Azzarah Iffadillah. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada 

Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 12:20 WITA 
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Berdasarkan pernyataan dari Darmawati, S.Pd. Kepala Sekolah SMAN 

11 Gowa: 

“Saya selaku pimpinan sekolah memberikan beberapa pengembangan 
kepada guru seperti pelatihan yang dimana dalam pelatihan tersebut berisi 
tentang metode pembelajaran kreatif, Hal ini dilakukan agar guru lebih 
mempunyai ide-ide kreatif untuk mengembangkan metode pembelajaran 
seperti menyatukan antara pembelajaran dengan teknologi komputer”.18 

Berdasarkan pernyataan dari Nurhidayah, S.Pd. Guru Seni Budaya 

SMAN 11 Gowa: 

“Pada pembelajaran seni budaya metode yang saya gunakan 20% teori 
dan 80% praktiukum. Hal ini dilakukan agar peserta didik bisa bergairah 
dalam mengikuti pembelajaran karena merasa lebih seru, dan tidak 
membosankan, seharusnya beberapa guru harus menerapkan metode 
tersebut, metode ini kami fikirkan secara matang dan serius sebelum 
memasuki kelas”.19 

Selanjutnya pernyataan dari Askiana Eka Putri, S.Pd. Guru Informatika 

SMAN 11 Gowa: 

“Untuk membuat peserta didik menjadi lebih semangat dalam 
mengikuti pembelajaran saya selalu memberikan praktikum seperti 
pembuatan persuratan, mengoperasikan segala jenis microsoft mulai dari 
word, excel, dan powerpoint, selama mengimplementasikan metode ini peserta 
didik semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran dan lebih mudah dalam 
menangkap apa yang diberikan, maka dari itu kami sangat serius dalam 
memikirkan bagaimana kenyamanan peserta didik selama proses 
pembelajaran”.20 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai guru sebagai dinamisator di 

SMAN 11 Gowa menunjukkan bahwa setiap guru menggunakan metode 

pembelajaran yang berbeda-beda ada yang menggunakan metode dengan 

memberikan 20% teori dan 80% praktikum ada juga guru yang 

mengkombinasikan antara teori, praktikum, dan teknologi demi untuk 

menciptakan semangat dan gairah peserta didik dalam mengikuti 

 
18 Darmawati, S.Pd. Kepala Sekolah SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 

Tanggal 12 Juli 2024 Pukul  08:35 WITA 
19 Nurhidayah, S.Pd. Guru Seni Budaya SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 

Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 08:50 WITA 
20 Askiana Eka Putri, S.Pd. Guru Informatika SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor 

Pada Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 09:20 WITA  
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pembelajaran dan tidak merasa membosankan, menurut peneliti metode yang 

efektif digunakan adalah mengkombinasikan antara teori, praktikum, dan 

teknologi. 

2. Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMAN 11 Gowa 

Secara umum, pengertian karakter adalah seperangkat sifat yang selalu 

dikagumi sebagai suatu tanda dari kebajikan, kebaikan serta kematangan 

moral yang dimiliki oleh seseorang, calon peneliti membatasi pada bagian 

karakter yaitu karakter religius dengan beberapa aspek nilai-nilai keislaman 

yaitu akidah, akhlak, serta ibadah. 

a. Nilai akidah 

Nilai akidah memiliki peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam, 

sehingga penempatanya berada di posisi yang utama. Akidah secara 

etimologis berarti yang terikat atau perjanjian yang teguh, dan kuat, tertanam 

dalam hati yang paling dalam. Secara etimologis berarti credo, creed yaitu 

sebuah keyakinan hidup dalam arti khas, yaitu pengingkaran yang bertolak 

dari hati. Dengan demikian, akidah adalah urusan yang wajib diyakini 

kebenaranya oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak 

bercampur dengan keraguan. 

 Berdasarkan pernyataan dari Darmawati, S.Pd. Kepala Sekolah SMAN 

11 Gowa: 

“Untuk mendukung peningkatan nilai akidah disekolah tahap yang 
dilakukan yaitu Menyusun kurikulum yang mencakup pembelajaran tentang 
akidah, ibadah, dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. melatih guru-guru 
untuk memberikan pengajaran yang mendalam dan relevan tentang nilai-nilai, 
kepada peserta didik tentang selalu taat dan bertaqwa kepada Allah dengan 
cara menunaikan shalat meskipun dalam keadaan terpaksa hal ini dilakukan 
agar peserta didik menjadi terbiasa dan Mengadakan kegiatan kultum, dan 
literasi Al-Quran yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan 
membiasakan para peserta didik untuk melakukan ibadah.21 

 
21 Darmawati, S.Pd. Kepala Sekolah SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 

Tanggal 15 Juli 2024 Pukul  08:20 WITA 

http://www.jejakpendidikan.com/
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Selanjutnya pernyataan dari Hijriana, S.Pd. Guru Pendais SMAN 11 

Gowa: 

“Strategi yang saya gunakan dalam mengajarkan nilai akidah pada 
peserta didk pertama-pertama yaitu rukun iman, disini anak harus hafal dan 
memahami tentang rukun iman karena seorang muslim dituntut untuk 
mengimani dan mempercayainya, dan memberikan pengajaran tentang dasar-
dasar keislaman memang sangatlah penting apalagi berbicara tentang Aqidah, 
hal ini perlu ditanamkan pada diri anak-anak sejak dini, apalagi dizaman 
sekarang tentu menjadi tantangan besar pada peserta didik, dengan diajarkan 
dan ditanamkan hal seperti itu, sehingga nanti peserta didik tidak hanya 
mengetahui mengenai pengetahuan umum saja, tetapi juga mempercayai 
secara mendalam tentang keimanan yang sangat penting dalam diri manusia.  

Karena iman merupakan hal yang pertama dan utama yang harus 
tertancap pada diri peserta didik dan menjadi pilar yang mendasari keimanan 
pada setiap peserta didik, kemudian selalu mencontohkan kepada peserta 
didik untuk selalu memurnikan niat beribadah hanya kepada Allah swt 
menghindarkan diri dari kemusyrikan, mengajarkan selalu kepada peserta 
didik dengan tidak memercayai adanya kekuatan lain selain dari Allah swt, 
maka jika guru mencontohkan dan mengajarkan hal-hal seperti itu tentu 
membuat peserta didik bisa menjadi karakter yang baik sesuai dengan 
perilaku yang diajarkan oleh Rasullah saw dan bisa menjadi bekal kepada 
mereka jika mereka telah menjadi alumni dengan perkembangan zaman yang 
semakin maju”.22 

Diperkuat oleh pernyataan dari Anil Padisyah. Peserta Didik SMAN 11 
Gowa: 

“Guru selalu mencontohkan dan memberikan kami bimbingan untuk 
memperkuat kepercayaan dan keimanan kami, selain itu kami juga selalu di 
ajarkan untuk tidak mempercayai hal-hal yang bisa membuat keimanan kami 
menjadi rusak seperti mempercayai hal-hal tahayul, tidak cepat terpengaruh 
oleh teknologi, dan sebagainya, kemudian kami juga disini diberikan beberapa 
contoh-contoh yang seharusnya kami lakukan, maka kami selalu terdorong 
untuk mempunyai karakter yang baik, menjadi manusia yang beriman dan 
semangat dalam menuntut kewajiban menuntut ilmu”.23 

 
 
 
 
 

 
22 Hijriana, S.Pd. Guru Pendais SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada Tanggal 15 

Juli 2024 Pukul  09:00 WITA 
23 Anil Padisyah. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada Tanggal 15 

Juli 2024 Pukul  10:20 WITA  
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai nilai akidah dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di SMAN 11 Gowa menunjukkan 

bahwa peserta didik diberikan penguatan berupa nasehat agar tidak 

mempercayai hal-hal tahayul untuk menghindari kemusyrikan dan 

pendalaman mengenai rukun iman dan mampu mengimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar peserta didik menpunyai akidah 

kuat serta karakter yang baik karena dengan mendalami akidah maka peserta 

didik tidak mudah untuk berbohong dan melakukan hal-hal yang negatif 

karena percaya bahwa Allah swt melihat apa yang mereka lakukan,  

b. Nilai ibadah 

Nilai pendidikan ibadah adalah standar atau ukuran seseorang dalam 

proses mengamalkan suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian 

kepada Allah swt. Karena ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam yang 

tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan, kerena keimanan merupakan hal 

yang fundamental, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan 

tersebut. Ibadah merupakan penyerahan diri seorang hamba pada Allah swt. 

ibadah yang dilakukan secara benar sesuai dengan syariat Islam merupakan 

implementasi secara langsung dari sebuah penghambaan diri pada Allah swt. 

Manusia merasa bahwa ia diciptakan di dunia ini hanya untuk menghamba 

kepada-Nya.  

Berdasarkan pernyataan dari Nurhidayat, S.Pd. Wakasek Kepeserta 

didikan SMAN 11 Gowa: 

“Dalam konteks ibadah tentunya menjadi tolak ukur dalam nilai-nilai 
keislaman di madrasah ini kami selalu melaksanakan shalat duha berjamaah 
sebelum masuk pelajaran hal ini dilakukan agar peserta didik lebih 
termotivasi dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah maupun wajib”.24 

 
24 Nurhidayat, S.Pd. Wakasek Kesiswaan SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 

Tanggal 16 Juli 2024 Pukul  09:15 WITA 
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Selanjutnya pernyataan dari Hijriana, S.Pd. Guru Pendais SMAN 11 

Gowa: 

“Jadi, Peserta didik di SMAN 11 Gowa dibimbing untuk melaksanakan 
shalat wajib 5 waktu dan shalat sunnah yang diadakan dilapangan sekolah 
sebelum memasuki kelas, jika guru mengajarkan nilai ibadah pada peserta 
didik maka guru juga harus ikut beribadah dengan peserta didik, 
mendampingi peserta didik shalat 5 waktu kemudian diingatkan untuk shalat 
sunnah, ini dilakukan agar peserta didik menjadi terbiasa untuk melaksanakan 
ibadah 5 waktu ini juga mendukung pembentukan karakter peserta didik 
karena ketika ibadah mereka sudah baik pasti mereka akan berperilaku baik 
pula”.25 

Berdasarkan pernyataan dari Yulianti.  Peserta Didik SMAN 11 Gowa: 

“Kami sebagai peserta didik dituntut untuk menjaga shalat dan 
tadarrus kita, maka sekolah memberikan beberapa program untuk melakukan 
shalat berjamaah sunnah maupun wajib dan melakukan tadarrus bersama, 
kami merasa senang karena biasanya ada kultum yang dilakukan. 

 Program keagamaan di sekolah telah memberikan dampak positif bagi 
kami dengan rutin melaksanakan shalat berjamaah dan tadarus, kami merasa 
lebih tenang dan fokus dalam belajar. Selain itu, kultum yang disampaikan oleh 
guru atau peserta didik lainnya juga menginspirasi kami untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik”.26 

Diperkuat oleh pernyataan dari Ayu Mutiara. Peserta Didik SMAN 11 

Gowa: 

“Dalam hal ibadah kami sangat menjaganya bukan hanya karena 
dorongan guru atau pembina melainkan dari orang tua juga, guru biasanya 
melakukan komunikasi terhadap orang tua kami dan diberi tugas untuk tetap 
menjaga ibadah kami dirumah dan mengurangi penggunaan gadget dan 
menggunakan gadget hanya untuk belajar saja.  

 Di sekolah, kami mendapatkan dukungan penuh untuk menjalankan 
ibadah. Guru-guru kami tidak hanya memberikan pengajaran agama, tetapi 
juga bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan kami tetap beribadah 
di rumah. Selain itu, sekolah juga mendorong kami untuk bijak dalam 
menggunakan gadget, yaitu dengan fokus pada kegiatan belajar.”27 
   

 
25 Hijriana, S.Pd. Guru Pendais SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada Tanggal 16 

Juli 2024 Pukul 09:40 WITA 
26 Yulianti. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada Tanggal 16 Juli 

2024 Pukul 10:35 WITA 
27 Ayu Mutiara. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada Tanggal 16 

Juli 2024 Pukul 12:03 WITA 
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Gambar 4.3 Pelaksanaan Shalat Dhuha dan Shalat Wajib Oleh Guru 

dan Peserta Didik SMAN 11 Gowa 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai nilai ibadah dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik SMAN 11 Gowa peneliti 

menyimpulkan bahwa ibadah menjadi hal yang harus diperhatikan setelah 

akidah dikarenakan dengan nilai ibadah yang tertanam pada diri peserta didik 

akan menghasilkan pribadi yang baik, karena dengan menjaga ibadah kita 

maka secara tidak lansung karakter peserta didik akan menjadi lebih baik, 

Seperti yang dilakukan pada SMAN 11 Gowa yang sangat memperhatikan nilai 

ibadah ditengah-tengah teknologi semakin maju dan berpotensi kedampak 

yang negative bagi karakter religius peserta didik. 
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c. Nilai akhlak 

Akhlak terhadap Allah swt dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, 

kepada Tuhan sebagai khalik. Sebagai titik tolak akhlak kepada Allah swt 

adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah swt. 

Manusia sebagai hamba Allah sepantasnya mempunyai akhlak yang baik 

kepada Allah. Setiap muslim harus meyakini bahwa Allah adalah sumber 

segala sumber dalam kehidupan, tidak hanya itu akhlak kepada orang yang 

lebih tua dan menghargai sesame manusia. 

 Berdasarkan pernyataan dari Darmawati, S.Pd. Kepala Sekolah SMAN 

11 Gowa: 

“Akhlak menjadi salah satu hal yang harus di perhatikan dan harus di 
tanam dalam diri peserta didik karena kita tahu bahwa perkembangan zaman 
yang begitu maju sehingga media-media dan informasi semakin maju dan 
kadang menampilkan hal-hal yang tidak untuk ditiru oleh peserta didik maka 
dari itu kami pihak sekolah membatasi peserta didik untuk penggunaan 
handphone, penggunaan handphone di sekolah hanya untuk ujian dan 
keperluan mendesak, kami juga memberikan arahan kepada orang tua 
mereka agar lebih memperhatikan penggunaan handphone ini karena 
dampak yang dihasilkan sangat berpengaruh dalam diri peserta didik 
terutama pada akhlak mereka, tidak hanya itu peserta didik juga diajari untuk 
selalu membina hubungann dengan sesamanya. Hal ini, diajarkan kepada 
peserta didik agar nantinya memiliki akhlak yang baik seperti sebagaimana 
mestinya, peserta didik yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua, 
memelihara hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar 
lingkungannya maupun luar lingkungannya. Akhlak menjadi bagian dari 
pembentukan karakter religius peserta didik”.28 

Selanjutnya pernyataan dari Masita Manaf,  S.Pd. Wakasek Kurikulum 

dan Guru BK SMAN 11 Gowa: 

“Kami selaku pendidik disekolah tidak henti-hentinya memberikan 
nasehat kepada peserta didik, karena kami sangat khawatir dampak dari 
kemajuan teknologi bisa menjadi hal yang negative pada pembentukan 
karakter mereka, maka dari itu kami di sekolah lebih mencontohkan hal-hal 

 
28 Darmawati, S.Pd. Kepala Sekolah SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada 

Tanggal 17 Juli 2024 Pukul 08:21 WITA 
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yang baik dan terpelajar pada peserta didik agar mereka bisa menjadikan 
kami sebagai contoh bagi mereka meskipun ada beberapa peserta didik yang 
mengikuti trend zaman sekarang yang negatif maka kami akan 
memperingatinya agar dapat memanfaatkan teknologi dengan sebagaimana 
mestinya karena perubahan akhlak dan karakter peserta didik dapat timbul 
dari tontonan yang mereka lihat, tidak hanya itu peserta didik juga diajari 
bagaimana berbicara yang santun, memiliki etika yang baik kepada yang 
lebih tua dan terhadap gurunya dan orang tuanya. Tak hanya itu peserta didik 
juga harus diajari tentang saling tolong menolong terhadap sesamanya, agar 
nantinya anak memiliki rasa empati, saling menghargai satu sama lainnya 
agar anak memiliki rasa toleransi yang besar. Oleh karena itu hal-hal 
semacam itu harus ditanamkan pada peserta didik agar memiliki karakter 
yang baik”.29 

Berdasarkan Pernyataan dari Hijriana, S.Pd. Guru Pendais SMAN 11 

Gowa: 

“Salah satu metode utama kami adalah keteladanan. Kami berusaha 
menjadi contoh bagi peserta didik dengan selalu menunjukkan sikap 
berakhlak mulia dalam setiap tindakan melaksanakan shalat berjamaah dan 
menghindari perilaku buruk. Harapannya, nilai-nilai ini akan tertanam kuat 
dalam hati peserta didik kami percaya bahwa melihat langsung lebih baik 
daripada sekadar mendengar. Maka dari itu, kami menerapkan metode 
keteladanan. Guru dan staf menjadi panutan bagi peserta didik dengan 
menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti 
kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati 

Dalam menanamkan nilai-nilai keislaman ini, kami menggunakan 
beberapa metode yang diantaranya adalah metode keteladanan, di sini kami 
menggunakan metode keteladanan dalam memberikan contoh yang baik 
kepada peserta didik dengan ucapan, perbuatan maupun melalui perilaku 
yang mencerminkan sikap berakhlakul karimah, rajin melaksanakan Shalat 
berjamaah dan menghindari diri dari sifat-sifat yang tercela, agar nantinya 
bisa lebih memahami dan Kami juga selalu membiasakan untuk berjabat 
tangan, mencium tangan gurunya dan menggunakan bahasa yang sopan, 
serta selalu membungkukkan badannya apabila berpapasan dengan yang 
lebih tua dan apabila melawati orang yang lebih tua, itu merupakan hal yang 
paling dasar yang kami ajarkan, agar peserta didik nantinya benar-benar 
memahami, tertanaman dan senantiasa melalukan hal tersebut. Dan kami 
juga mengajarkan kepada peserta didik untuk selalu mencintai 
lingkungannya dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. 
Hal ini kami lakukan agar karakter peserta didik bisa terbentuk dan menjadi 
bekal mereka dikemudian hari ketika mereka sudah menjadi alumni”.30 

 
29 Masita Manaf,  S.Pd. Wakasek Kurikulum dan Guru BK SMAN 11 Gowa Wawancara 

di Kantor Pada Tanggal 17 Juli 2024 Pukul 09:12 WITA 
30 Hijriana, S.Pd. Guru Pendais SMAN 11 Gowa Wawancara di Kantor Pada Tanggal 17 

Juli 2024 Pukul 09:40 WITA 
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Berdasarkan pernyataan dari Dewi Maharani. Peserta Didik SMAN 11 

Gowa: 

“Kami di sekolah akhlak kami sangat dijaga oleh guru. Hal ini 
dilakukan agar kami tidak hanya pintar dalam pembelajaran melainkan bisa 
menjaga akhlak kami kepada guru dan orang tua, dan guru juga selalu 
memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat ketat mengenai akhlak, 
maka dari itu kami sudah terbiasa untuk menjaga etika kami kepada yang 
lebih tua tidak hanya etika tapi nada bicara yang sopan kepada orang yang 
lebih tua, dan saling membantu sesama dan selalu membudayakan mencium 
tangan guru maupun orang tua”.31 

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan dari Ahmad Fahry. 

Peserta Didik SMAN 11 Gowa: 

“Guru membimbing kami dengan cara memberikan kami pengajaran 
tentang nilai-nilai keislaman salah satunya akhlak, hal ini dilakukan dengan 
cara guru memperlihatkan kepada kami berbahasa yang sopan dan rasa 
saling menghormati kepada, maka dari itu kami juga menjadi terbiasa dengan 
apa yang telah dicontohkan oleh guru kami tentang menjaga etika kepada 
kerabat dan orang tua, dan selalu berkata jujur”.32 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai nilai akhlak dalam 

pembentukan karakter peserta didik di SMAN 11 Gowa menunjukkan bahwa 

peserta didik dibimbing dan dibina secara ketat mengenai akhlak mereka 

dikarenkan perkembangan teknologi dan lingkungan pergaulan yang dapat 

menggeser nilai akhlak mereka, maka dari itu pembinaan mengenai akhlak 

sangat diperhatikan, dan guru memberikan teladan yang baik mulai dari 

Bahasa, cara menghormati kepada yang lebih tua, dan menanamkan rasa 

saling tolong-menolong kepada sesame, dalam hal ini peserta didik sudah 

merasa terbiasa serta mampu menerapkan nilai akhlak yang telah 

dicontohkan oleh guru.

 
31 Dewi Maharani. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Wawancara di Kelas Pada Tanggal 17 

Juli 2024 Pukul 10:03 WITA 
32 Ahmad Fahry. Peserta Didik SMAN 11 Gowa Kelas Pada Tanggal 17  Juli 2024 Pukul 

10:30 WITA 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian di SMAN 11 Gowa mengenai peran 

kepemimpinan guru dalam membentuk karakter peserta didik, ada 

beberapa aspek dalam peran kepemimpinan guru yaitu, Keteladanan guru 

di SMAN 11 Gowa menunjukkan bahwa guru selalu memberikan contoh 

yang baik kepada peserta didik seperti mencontohkan sifat lemah lembut, 

menanamkan rasa empati, membudayakan mencium tangan pada saat 

bertemu dengan guru dan memperlihatkan sifat menghormati kepada yang 

lebih tua 

Peran kepemimpinan guru dalam inspirasi kepada peserta didik di 

SMAN 11 Gowa menunjukkan bahwa guru selalu memberikan beberapa 

metode agar peserta didik bisa terinspirasi, seperti sebelum memasuki 

pembelajaran guru menampilkan video-video inspiratif dari para tokoh-

tokoh atau alumni-alumni yang berprestasi, serta dengan cara memberikan 

reward kepada peserta didik yang berhasil menggapai peringkat tertinggi 

pada setiap semester pada saat upacara berlansung. Hal ini dilakukan agar 

peserta didik mampu terinspirasi dan menjadikannya sebuah dorongan 

semangat untuk terus giat dalam belajar 

Guru sebagai motivator dalam pembentukan karakter religius peserta 

didik di SMAN 11 Gowa menunjukkan bahwa SMAN 11 Gowa mempunyai 

program literasi Al-Quran, dan Kultum setiap pekan, sehingga peserta didik 

di SMAN 11 Gowa mengalami peningkatan semangat belajar karena tidak 

hanya diberikan pengetahuan umum akan tetapi diberikan juga beberapa 

pendalaman ilmu Agama. 
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Guru sebagai dinamisator di SMAN 11 Gowa menunjukkan bahwa 

setiap guru menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda seperti 

ada yang menggunakan metode dengan memberikan 20% teori dan 80% 

praktikum ada juga guru yang mengkombinasikan antara teori, praktikum, 

dan teknologi demi untuk menciptakan semangat dan gairah peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran dan tidak merasa membosankan, menurut 

peneliti metode yang efektif digunakan adalah mengkombinasikan antara 

teori, praktikum, dan teknologi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian di SMAN 11 Gowa mengenai pembentukan 

karakter religius peserta didik, ada beberapa aspek nilai keislaman dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik yaitu nilai akidah, Nilai Akidah 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di SMAN 11 Gowa 

menunjukkan bahwa peserta didik diberikan penguatan berupa nasehat 

agar tidak mempercayai hal-hal tahayul untuk menghindari kemusyrikan 

dan pendalaman mengenai rukun iman dan mampu mengimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar peserta didik 

menpunyai akidah kuat serta karakter yang baik karena dengan mendalami 

akidah maka peserta didik tidak mudah untuk berbohong dan melakukan 

hal-hal yang negatif karena percaya bahwa Allah swt melihat apa yang 

mereka lakukan, 

Nilai Ibadah dalam pembentukan karakter religius peserta didik SMAN 

11 Gowa peneliti menyimpulkan bahwa ibadah menjadi hal yang harus 

diperhatikan setelah akidah dikarenakan dengan nilai ibadah yang 

tertanam pada diri peserta didik akan menghasilkan pribadi yang baik, 

karena dengan menjaga ibadah kita maka secara tidak lansung karakter 

peserta didik akan menjadi lebih baik, Seperti yang dilakukan pada SMAN 
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11 Gowa yang sangat memperhatikan nilai ibadah ditengah-tengah 

teknologi semakin maju dan berpotensi kedampak yang negative bagi 

karakter religius peserta didik. 

Nilai Akhlak dalam pembentukan karakter peserta didik di SMAN 11 

Gowa menunjukkan bahwa peserta didik dibimbing dan dibina secara ketat 

mengenai akhlak mereka dikarenkan perkembangan teknologi dan 

lingkungan pergaulan yang dapat menggeser nilai akhlak mereka, maka 

dari itu pembinaan mengenai akhlak sangat diperhatikan, dan guru 

memberikan teladan yang baik mulai dari Bahasa, cara menghormati 

kepada yang lebih tua, dan menanamkan rasa saling tolong-menolong 

kepada sesame, dalam hal ini peserta didik sudah merasa terbiasa serta 

mampu menerapkan nilai akhlak yang telah dicontohkan oleh guru. 

B. Saran Penelitian 

1. Guru SMAN 11 Gowa harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang 

efektif dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi di kelas, harus menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, 

memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dengan 

menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang 

ingin ditanamkan, dan bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain 

untuk membentuk karakter peserta didik secara komprehensif. 

2. SMAN 11 Gowa diharapkan mempertahankan karakter yang telah 

dibentuk agar dapat menjadi bekal bagi peserta didik di masa yang 

akan datang. 
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