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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Penulisan transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 

158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk 

menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa 

Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini 

sebagaian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan 

dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan 

huruf latin. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan data 

hasil analisis sebagaimana yang telah dilakukan peneliti, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi spiritual guru PAI MTs Abadiyah Gabus 

Pati termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil angket kompetensi spiritual guru PAI yang 

memiliki skor rata-rata 61 yang dimana skor tersebut 

masuk pada interval 61-67 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. 

2. Religiusitas peserta didik kelas VIII MTs Abadiyah 

Gabus Pati termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

dibuktikan dengn hasil angket religiusitas peserta didik 

yang memiliki skor rata-rata 64,26 yang mana hasil 

tersebut masuk pada interval 64-67 yang artinya 

termasuk dalam kategori baik. 

3. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang 

kuat antara kompetensi spiritual guru PAI dengan 

religiusitas peserta didik kelas VIII MTs Abadiyah 

Gabus Pati. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan 

statistik menggunkan rumus product moment dengan 

hasil rxy = 0,711 kemudian hasil tersebut 

diinterpretasikan dengan sederhana dan terletak pada 

0,60 – 0,799 artinya termasuk dalam kategori kuat. 

Selain itu diperoleh nilai signifikansi = 0,000. Nilai 

signifikansi tersebut ˂ 0,05 maka hipotesis nol (Ho) 

ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima yang 

berarti terdapat hubungan positif signifikan antara 

kompetensi spiritual guru PAI dengan religiusitas 

peserta didik kelas VIII MTs Abadiyah Gabus Pati. 

Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan 
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diterima. Dan disimpulkan pula pengaruh kompetensi 

spiritual guru PAI terhadap religiusitas peserta didik 

kelas VIII MTs Abadiyah adalah sebesar 50,5 %. 

B. Saran 

Dalam rangka memperluas khazanah keilmuan yang 

dihasilkan dari penelitian ini, maka disarankan bagi penelitian 

berikutnya yang meliputi 

1. Memperluas lagi penelitiannya dalam segi faktor apa 

saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya kompetensi 

spiritual yang dimiliki guru PAI serta hambatan-

hambatan apa saja yang menjadikan guru PAI tidak 

maksimal dalam mengimplementasikan kompetensi 

spiritual yang dimilikinya. 

2. Untuk memperdalam dan memperluas lagi 

penelitiannya pada aspek ruang lingkup religiusitas 

peserta didik. 
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