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BABI 

PENDA.HULllAN 

A. Permnsalalurn 

usia Indonesia yang beriman bulat, sehat jasmani dan rohaninya, 

ai dedikasi pengabdian pada bangsanya, mempunyai wawasan ke 

c: n keluc r n0p;<'ri yn n~ luas, p rofr.'sional dibidang yang di tek u ninya, 

~ . .., ... ~, .... n sua hi kPbutuhm 1 11yata . Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya 

surnberdaya man usia yang handaJ tersebut, Ma ielis 

waratan f<akvat telah m enca h1mkan dalam ketcta pan No. 

993 mcng<'na i Caris-garis B<.>sar Haluan N egara, dan fak tor dominan 

---·-··~a lah 
/1 

Disiplin Nasional yang mernpakan perwujudan kepatuha1 dan 

' pad a Hukum dan norrna-norrna yang berlaku dalam masyarak<lt ". 

1ko l \ilknm, d ,dnrn pokok-poknk penjd.1s,rn t 1~nt<1ng Ge rnkiln Dis ip lin 

mengatakan bahwa dengan rnelihat betapa penhngnya masa lah 

sional di dalam pembangunan bangsa dan negara, maka Presiden 

antumkannv<l spbagai tugas poknk sasaran ke-2 ata u Krida ke-2 dari 

' ~da Kabint•t Pemba ngtrnan Ke-IV yang bcrbuny i /1 meningkatkan 

n . ional yang dipc lopori oleh aparatur ncgara menuju terwujud ny . 

yang bcrsih dan berwibawa d a lam memberikan pelayanan kcpad a 

nesia 11
• 

,;; 1tu ll l'ilfllil k<' h1 •rhit.'l il.111 1wmh.rng11n.)11 tll t'ii(l n,11 (;d.d. d1 s ik.ip d<lll 

........., __ .• u: n g b .il, dnn b ' JMr para penydt' nggara lwscrta sclu ·uh rakyat 
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~d HL'sia d1 da lam mcngL' ta h ui Ian mcla ks.rn<1kan hukum da n Sl'm ia no rm a 

'd up an bermasya rakat, bcrbangsa clan bcrncgara yang berlaku . 

Garis-garis Besar Haiuan Negara (GB l:-JN) 1993 menyat.akan bahwa 

,) lenggaraa.n pcmbangu nan perlu 1nempc>rhatikan de lapan fak tm dorninnn 

.ng berpengaruh t·erhadap kelnncanm pencapaian hasil pembangcrnan. Salah 

(aktor domirnm tersebitt adalah " Gera_kan Disip.lin Nasional " yang 

~ ~pakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-

orma yang berlaku dalam m asyarakat 

Menghad api era globalisasi pada ak hir abad. XXI, tepatnya p adn tahun 

0 yang <'lkan dahrn g, te rwu judnya dis iplin nasi.onal bangsa Indonesia yang 

a dal dan rnantap merupakan kebutuhan mendesak dan sebagai sala h satu 

S' arat utama bagi peningkatan m utu sum ber daya manus ia dan 

e' ngsungan keberhasilan pembangunan nasional. Djsiplin harus menjadi sikap 

! peri laku sel.u ruh lapisan masyarakat beserta seluru h penyelenggara agar 

· angunan nasional dapat berhasil secara berkelanjutan. Di.siplin Nasional itu 

diri hanva bisa terwuiud melalui proses pemahaman, penghaya tan clan , ·' 

amalan h ukum dan norma-norma yang berlaku, yang hasiJnya tercermi 

a perilaku dis iplin pribadi da ri setiap individu warga negara Indo nesia ( 

aj d, 1995 ). 

Disiplin bangsa sebagai bagian da ri kepribadian ban gsa, t mbuh dan 

·· 1ba ng dalarn pengaruh dua foktor y<titu faktor pl'mbawaan da n frtkto r 

' ungan. Da lam sifa t kemajemukan bangsa lndonesi.a fa ktor-·faktor tersebu t· 
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kelornpok ctnik d nla m lingkungan bangsa Indonesia rnem ilik i kepa luhan 

a ketaa tan !erhadap norma-norma scrta etika masing~masing . 

Sesuai deng<m tahapan pembanguTi.an nasional, disiplin yang secara 

. ·,ionaj telah d imiliki nrnsyaraka t fn donesia harus dikem bangkan nwniadi 

·., Jin n. siona l sertn d irnanJaa tkan d a n ditingkatkan untuk 1nendu kung 

' 1judnya n1 11Ny \rak 1t modern. (I fo rmo ko, l 995) . 

Disiplin N i1sinnal nwrupa b n 1wn ujud a n kepatuhan d.rn kct ,Mtan 

e · da h ukum, d an norma -norm a yang berla ku dala m nrnsyaraka t. Su lrnr to 

Pnuju tP rwujlldnyil p<'nwrint•~h ynng bersih d a n be wibnwa d.1 Jam 

mem · e rikan p ' iaya n,1n kf'pada masy< rnkat ( J ) . Soem a nn o, 'l 996). 

asa r d a ri disip lin it-u ada.l , h d isiplin prihad i, dnn ta npa di.siplin pr ihad i 

setiap warga negara lndonesi , disiplin nasional tida k akan terwujud. 

'plin pr ibad i be1+aitan denga n sifa dan kebia, aa1 yang berlangsun~, melekat 

diri seseorang . Sedangkan d.i.s ip li n nasiona ! adalah ciri umum ya ng 

t pada bangsn Indonesia, beru pa sikap, kebiasaan dan peri la ku 

han t'an ketaata l terhadap aspirasi dan cita-ci ta na.siona! sebagai 

n inan kepribadian bangsa yang bersumbe r darj dan berdasarkan pad a 

· ·-nil i luhur Pancasila dan U nd a ng- undan g Dasa r 1945. 

l e hic'..u pan lwrm asyarakM, ber banp,sn d an bernegara ya ng berta nggu ng 

' -' 
UNIVERSITAS MEDAN AREA



~·" ll'I"f',·1n!1 111r1 p.1<L1 ~ lk.1p kdi\,1t. rn p .1d .1 P.11it ·.1e1i! t1, U nd .. rng- 1111 t l.1 11 g 

Kcte tap,rn-ketetapan MPR dan Pernturan Peru ndang-u nd angan 

n' at keta.itan da n kepa tuhan yang kuranR m a ntilp, te rutama di 

paratur negara dapat mengganggu atau m enghambat pefaksnnaan 

p merintah dan pembanguna na5ionaL ._.,Oleh karena itu d isiplin 

s ipelopor:i oleh aparatur pemerintah 

h 1, juga sebagai prasyarat o bjcl ti f b, gi peningkatan kctan gguhan 

w~1ar1a n 1 a. ionill un tuk nwwujud kan , ~•p i rnsi dan cita-cita hang ·a. 

Nasimwf Hk.:m tenvujud jika didu kung oleh kwalifikasi kep ribadian 

pMatu r nega ra. Untu k it dip rl ukan kepri badian yang 

ada Trt lffn r ' rm g Maha Esa, ya ng ma m pu me laksanaka n pe rin ta h

va d nn menghi.ndari laran~anNya , karena yaki adanya balr,san 

da n dosa . 

dz 11 di11ar11is, yang mewa jibka n setiap aparatur n gara m emahami dan 

en· I nkan kcbijakan nasional clan kebijakan umum pemerintah. 

d ran perlunya kt>pa tu han dan ketaatan dengan menampilkan satunya antara hati 

erb1 ta , agar tercip a kehidup an yan g tertib yang tidak didasar an atas 

n n sesuatu K<'kua tan / l·e kt <~sz1a n. 

r uhan .1a11g ras io1111 /, ber upa ket aatan ya ng di ak l -;an a tas hasi proses 

iki.r ten tang manfaa tnya, terutama d alam menghadapi kehidu pan yang 

1 i oleh ke m a jwm ilmu dan t hno lop;i yanr; menga kiba tkan terjadi ny; 
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perubahan sosi;tl yang dinamis. 

6. Sikar1 111c:11t 11!, lwru p.: kepntu han dan ke taata n dengan bupihak pad a st'·hap 

pe rilaku a tau per,11 wtan bn ik, yang d i! kubn o leh setiap warga negara sec ra 

perseoran gan atau oleh aparatur n ega ra sebagai pencermi:nan sika p 

bertan ggung jaw ab terh <"d ap kehidupan bermasya rakat, berbangs<l d a n 

bernegarn. T id nk merong ron g, m en.gha m bat d a n merwwk u paya a paratur 

pemerintah idla1.n nu!l,1ksana kan JX'mb<rng un an yang J iarahkan un tu k 

meningkatkan k<:' se jah te raa n m aterial dan spir itua l se lnru h ra kyat In d o nes ia 

1.1ik sec r,1 p<' rsen r<ing,\n m m p u n kl'lom pc•k ( p,o longan ) . 

. Kl'tclndn111111 . bai k s1'haga i pejabtit pim pi n<rn / .1t<1 san ni aupun hubr. .c;d 1 in g f~ d 

·c!,1iu nw nj .1 d i p.11H1l.n1 haf•i baw, ha n dan rn a. ya raka t, a n ar, l in d .1ldm 

111L'Wu jud k~rn dis ip! in h ·dinasa da n ke hid upa n se hari-ha ri. 

/e heranian dan kt:jujuran , yang d iwu judkan da tinn sika p tegas, lugas dan 

k n kwen dalam nw nerapka 1 peraturan da n rncnja tuhk n .'ank: i. 

Dari u raian di tas je!asla1 bahw a d isipLin p ri badi yang dimilik i oJeh 

warga iw gara me rupaka n pangka l to lak te rw u jud nya disipli n nasiona l 

e 1amai keh id u pan berrn asyarakat, berbangsa d, n bernegara l:e rl iha t 

n dan ketaa tan secara sadar terhadap nilai-nilai fund amental sebagai 

· eh id upa n nasional. Ha l inilah yang menarik pe rll a tian untuk m.P.nditi 

'n i d an d it.Pn tuk.rn l<1h jud ul dari pe nel i!ia n in i yai tu : 

-··"""H'"'"fi Jl Sikap Trrhrulnp Gemktm Disipl in N asiona l antam Guru SMU 

a Gum SMll Swasf"a d i M edan 11
• 
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B. Tl!JlJAN PEN lJ:USAN 

Tujuan ut<1m,1 da ri pencH tian ini adalah untuk mengetahu i apakah 

rbedaan Sika p para G u ru Wanita maupun Guru Pria Terhada p 

r anaan Gernkan Disip1in Nasional dian tara SMU Negeri dalam hal .in_i 

egeri I Medan dengan SIVfU Swasta yaitu SMU di Medan. 
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BAB JJ 

LANDA SAN TEORITIS 

A. Gemkan Disiplin N<1sional 

l. Pengertian Gerakan Dis 'plin Nasional 

, Scbelum dimaikan tentang pcngertian Geraka_n Disipiin Nasional 

terlebih dahulu dijelaskan pengertian Gerakan, Disiplin, Nasional. 

Mcnurul Nanda dkk (198:-)) dalam kamus ba hasa Indonesia 

mengatakan bahwa gerakan m engandung arti tindakan, tingkahla.ku; 

sedangkan dis iplin yang bcrarti ta.at kcpada tata tcrtib, ketaatan kepad · 

pNahiran t.1ti1 ter tih; dan nasion1\l n t>ng<1nd1ing ii' i rw luruh l iHM li tl ir 1t 11 

bangsa. ·-

. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu "diciplina" yang berarti 

latihan atau pe n1J'dika n kesop<man da.n kcrnhanian serta pengembangan 

tabia t. , 

Me nurut Nitisem ito (1982), kcdis iplinan dinyat:akan scbaga i suatu 

ikap, tingi<ah la ku dan perbuatan yang sesua i d engan pe ratu ra n

perntu rnn iari pe rusahaan ba ik yang ditulis maup tm yang tidak ditulis . 

Begitu juga halnya m enurut Siswanto (1989) kcdi sipli11<ui kerja 

diterjemahkan sebagai suatu si.kap menghorm.ati, menghargai dan patuh 

se rta taat terhadap peraturan-pe raturan ya ng bcrlaku, baik yang tt>rtulis 

mau p un y•rn r, tic1<1k tertulis dan sangg up mcn ja la nka n scrta tidak 

8 
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m t '11 (1,L'li tk u n tu k nw rwrim ,, .lkd n s. rng · i-sangsi d p nbil.a pcg<n-va i mdcrngga r 

tugas clan wewenang yang d iberikan kepadanya . 

)ihson d.:m kawan-kawan (19B9) menyatakan d isip lin adalah 

1wnggun,11 n b<> be1"l: j n bentu k hukum atau san ks i jika pegawai 

menyim pang dari pera turan. Kedisiplinan dapa t diartikan pula scbaga i 

kesadaran diTi u nt:Jk m entaati n ilai norma dan aturan yang beria:ku dala 1 

Hn gkungan .ketia suatu perusahaan ( Munand ar, 1985). 

Untuk itu secara singka dapat d ikatakan bahwa kedisiplinan i:ni dapat 

menyebabl<..an atau juga dapa t memberikan suatu dorongan s•"suai dengan 

norma-norm a yang telah d.ite tap kc n (Wursanto, 1989). 

Gerakan Dis ip lin Nasional i. · harus d imasyarakatkan, maka d imulai 

d (•ng zu ~ ~ 1.~rak a n r1.1sio nal d<'r ~~;:in s.isaran yang s •derha rrn, ang dapat 

langsung dirasakan oleh masyz; rakat i t u sen iri, ber tahap dan bcrlanju t 

se!ama PeliL1 V I (MEN'KO PO f ,K / M ten tang Geraka n Disip!in asionai, 

da lam Soc marno, 1996) . 

· Harmoko (1995) menga taka n bahwa Gcrakan Disiplin \Jasional (G ) ) 

nH.~1 g <rndung rna k na ya ng san gat p<.'n ti ng ba gi ba n p,sa Indones ia d alam 

kehid upan b(~fmd.syarnk,~ t, b1:-rbangsc1 dan bernegara sebab: 

Pertam a, pencanangan Geraka n Dis iplin Nas ional m · m buktikan le . ad 

k uat peme in ta h, untu k m cngga1a ng upaya eningka tan 

disip lin nas ional sebagai fa ktor u tarna dan prasyarat menuju 

te rcapainya 1.u jua n nasional sehaga i mana tPrtuang da la m 

l 'n11bu l t ll l l U l j ) 11)"!5. 

Kedu,, p~nca nanga 1 Gerakan )isi p!in Nasio n· tersebut mengandu nr, 
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r etiga, 

ajakan clan sckalig 1s mcrupakan pe r i.ngatan ke pada ki ta scmua 

tentang merosotnya d isiplin masyarakat yang ditandai deitgan 

berbaga:i pelanggaran dan ketidaktert iban dala m kehidupa n 

bermasyarakat. 

memasuki tahun kedua PJP IT sebagai era Kebangkitan Nasiona l 

l<ed ua yang ditandai dengan semakin menin ;ka tnya g1oba11sasi 

dib rbagai bidang kehidupan, m engha ru ·kan bangsa kHa un tu k 

memillki keu ngg ula n komparatii, aga r m m pu he rs.aing 

discm utl bid.mg keh id u pdn 1nternasiona!. 

Keem pat, mcnghad a p i bPrhaga i k(_•senjanga n dala m m asyaraka t sebagi 

dampak globalisas i diperlu kan k tanggu han dan keu1e ta n ya ng 

d iji\Vn i disiplin nas io nal y.m g tingg i. 

C('r«kan Disip lin Nasiona l n emil iki ar ti : tra tcgi.!> bagi .. ukscsnya 

pem banguna n Nasional. Keberhasi b n F'embangunan Nas·onaJ sa ngat 

d ipcngaruhi oleh kemam puan untuk mcma nta pkan can men ingkatkan 

d is iplin nas ionnl da lam. a rti m ·m a tuh i scm ua pcrat ra n atau norma 

kehidupan bermasyaraJ a t, herbangsa dan bernegar;i. 

Sria nto Sa bd i P997) m enga takan bah wa Gera kan Disiplin Nasional 

adalah senantias ·l mcma tuhj sega la pera turan yang ada seperli hu u1n 

n· c .ional, norm a ·· ionn a, ni.la i - ni lai, kaid ah dan lain - la in. 

G raka 1 Dis iphn lasional a tau dis iplin berkebang aan, merupakan 

ra y ra t bagi hidup b rkebangsaan yang baik. Ba hkar tanpa disiplin 

hi .. Uf a n individ ual su .'ar d ijamin keber asila rnya (Yogie S.M, -i 997). 

10 
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=======:Ji __ ....,..-;;:: 

Kam panye Gerakan Disip lin Nasional d iad;. kan denga n fokus 

budaya tcrtib, budaya bersih, dun budaya kerja dengan men gg unakan 

metode p ra ktis-·pragmatis dengan titi_k berat pada eduka tif persuasif dan 

k 1ratif rep resif melalu i ua tahap pelaksanaan, yaitu tah ap pema haman 

dan taha operasional, yang harus dikembangkan menjad i , ua tu 

kesepaka tan a tas prioritas dengan komitmcn pili 'k yang bersif .t nasional. 

Karena kita adai.a h bangsa yang san ga t beriman dan taqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Es , maka para alirn lama dari berbagai agama d iharapkan 

mendu kung gerakan ini de tg· n a n butan dan d a kepada Tuh n Yan > 

Maha Esa aga r upaya untuk mcni ngkatkan d isi p1in r asio n,tl itu 

endapatkan limpahan rahma ya. 

Bernng ka t <l ari peng r tian ketiga kata d ia t- s timbul istilah GeraLrn 

Disiplin asional (GDN) 'ang d icanangkart tanggaJ 20 Mei 1995 

ber tepatan dcngan rlari Kcbm1:;ski tan Nasional de. ga n me .: tik beratkar 

pada budaya bersih, budaya ke1ia, clan budaya antri, yang bera1 ti suatu 

sikap men ta l angsa yang tercermin da am p rbuatan a tau tir gkahlaku 

b rupa kepatuhan an k t · ata n, baik secara sadar maupun meialui 

pembinaan te rhadap norm a-norma kehidupan yang berlaku dengan 

l/eyakinan ba hwa dengan norma-norn tersebut tu juan nasi al a an 

e Tapai. D ' ngan ka ta la in gera kan disipl'n n fl s·on ?l l ad;:i la h ciri u m um 

. ng r 1elek< t p< da bangsa fndonc. ia berupa . ik<lp, kebiasaan dan perilaku 

I l 
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~ ....... --==:::::===========::Jl 
kepatuh< n d < n k{' ,1atan tNhadap aspirnsi dan cita-rit<1 r asiona l scbagai 

pencerminan kepribadian bangsa yang bersurnbe r dari dan ber d asarl.-qn 

nila i-nila i Juhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Bangsa Indonesia menyadari Sl'p0nu ny· <1kan kepcntingan sumb<.>r 

daya m_anusia yang handal tc rsebut, maka Majelis Per musyawaratan 

Rakyat telah mencanhirnkan didalam Ketetapan No. II/MPR/1993 

mengenai GBHN, sebagai faktor dominan ke 5 dari 8 fakto r dominan 

sebaga i bcri ·u t : "Disiplin Nasional yang meru pa kan p .rwujudan 

kepatuhan clan ke taatan kepad hukum dan norma- norma yar g berlaku 

dalam masyarakat". 

Tanr;ga pa n politik clan dukungan dari alim ulama yang menggebu 

te rsebut harus . egern di ikuti dengan komentar yang relevan d an posilif 

o le~ menter i-rn_cntcri lain yang diberi pula tanggungjawab dalam gcrakan 

disiplin nasional tersebut, sehinf~ga secant menyeluruh berbagai komentar 

lersebut muncu l sebagai paket arus i.n formasi baru yang kuat secara tidak 

ngsu ng memberi instrnksi yang mengalir dengan fokus yang tinggi akan 

nculn ya pembangunan d is iplin nasional sebagai sala h satu prio1 .. tas 

an :angat pt>nting dalam tahun 1995 (H. Suyono, 1995) . 

. Beb mipa Tipc tenf1rng Kedis iplinn11. 

Menegakkan d is iplin ba gi suatu organisasi adalah sangat penting, 

ab dengan diteg11kkannya disip lin dikalangan p t>go wa i m aka dapat 

''ha rapk.:i n p<• laksanaan tug.i s da pa l d iatur secara cfisicn, cfcktif dan 
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produktif. Kedisiplina n mempunya i tujuan untu k mel<:1tih, m~rnbimbint~ 

d.rn sd ;,1 ligus mend idik supaya pegdwai mengetahtli seb'lb dan akibat 

bcrbagai. tind akan berda5arkan paJa peraturan-peraturan ya ng telah 

ditetapkan dalam perusah· an tersebut (Ma ngaweang, 1989). 

· Mcnurut beberapa ahli ada dua tipe kegiatan yang bert-ujuan 

d engan kedisiplinan, yaih i disip li.n Preventif dan disiplin Korektif. 

:i. Disiplin preventif adalah kegia tan yang dilaksanakan u ntuk rnendorong 

pada karyawa n agar mengikuti berbagai standart atau aturan, schingg 

penyelewcngan- penyelew •ngan d npa t d icegah. , 

Adtlpun sasMJ n pokok yai tu u n t11k nwndorong para ka1y wa n untu k 

lebih berdisip liJ1 (Handoko, 1998). Kem ud.ian menmut Black (1991) 

disiplin prefentif dapat rnernbenhll' JatiJrnn yaitu b imbin :>an pegawai 

kearah dis iplin yang seha t, karena disiphn tidak mungkiJ1 ada tanpa suatu 

kontro l d isiplin yang bai.k dari pim pinan clan komunikasi yang cfe.ktif 

adalah d asar disiplin ya ng positif, d imana menurut Spi gel (dalarn 

Susanto, 1989), hasil pendidikan merupakan has il dari kebiasaan dan 

tradisi dimana seseorang itu d · pat menyesuaikan dirinya dengan keadaan 

lingkungan. Jach dengan cara tersebut maka para pegawai akan lebih 

d is iplin, sekalipun disiplin yang ditegakkan para pegawai bukan semata-

emata ka rena adanya pelaksa naan manajemen (Ha:ndoko, 1989). 

- b. Dis ip fo1 Korcktif adalah kegiatan yang digunakan un tuk mena ngani 

e,angga ran terhactap pernturan -peraturan d an mencoba unhi k 

n h.inda ri pelanggaran-pela nggaran lebih lanjut."l<egiatan-kegiatan ini 

l :'l 
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Sf'ring berupa ") ll c1l I he ntl1k I 1kuman y<rng disf•hut tindnk<m pr· ndi~dplin !l 

(HanJoko, 1988). Untuk iht sasan:m penindakan kegiatan semacar uu 

menyata knr seb.1gni unsur dulnm . ·i kn p ynng pat th drm ini li. ehil bkM 

adanya perasaan taku akan dihukum. Kedisipli:nan hendakny pusihf 

yaitu yang sifatnya m endidik dan m eng oreksi, uka 1 tindakan negatif 

yang menjatuhkan karyawan yang berhuat salah. Pcndisiplinan d pat 

diartikan untuk mcmpc rbaiki kcgia t,.m diwak tu yang -an d at<1ng hukan 

menghukum kegiatan dim asa lalu (Handoko, 1988, Ranupandojo can 

H: .. uman, 1990). 

Disamping dua ti pf' kep,ia ta n kc•di!'l ipli nan ya n ~ t:elah d isc•h1.1tknn 

oleh bel: era pa perusahaan juga me nerapkan d alam suatu kebijaksanaan 

pada disiphn progres ip yang mcmili.ki arh memberiJ<an hu kuman-

h 1kuman yang lebih bcrat terhada p e langga ·an-p ela ggara n yang 

terulang. A d. a pun tuj itannya ya itu unhtk mem berikan ke empatan I epa ::i a 

karya vvan untuk "ngambil tin<lakan korektif sebeiun hukuman-

huk m an ang lebih s .rius t' · but dil k anak n . Disamping itu juga 

d isip lin prnr,n·sif ini jug.1 lfo J)c1I nwn u n~ l inl •. rn ma1 aienwn 
\ _ ) I 

membant u karyawa n mem perhaiki XC'sala han nya (l fan doko, ·1988) . 

Sistin disiplin tersebu t n emilik i contoh yang ringl' as st>bagai 

berikut dcnga n teguran sccara l' .1san dan tulisa 1, . korsin g a tau 

dirumahka.n, penunman prngkat dan dlpccat (Hand )ko, 1988 ; 

Ranupandojn dan Ku. nan, "1990) . 

I 4 
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Kcurutan tindakan pendisiplinan i i dis isun atas dasar tingka t 

bcrat atau kcrasnya hukuman. Ketaa tan ya ng dilak ukan karena ketak 1tan 

para pega.wai tidak boleh di.campur adukkan dengan disiplin ang baik 

Menuru Lateiner (1985) kedisiplinan ke1ia yang bail< m .niliki ciri

ciri sebagai berikut : 

u. Para pegawai datang kekantor dengan teratur dan tepat pada 

waktunya. 

b. Para peg~ wai berpakaian baik pada tempat pekerjaannya. 

c. Mempergunaka n bahan-bahan d an periengkapan d€'ngan hati-ha ti . 

p r L' ahrian. 

MC'n yC'les,\ i ·an peke1ia n dengan scmangat yang ba ik. 

Winard i (1977) mengemukakan bahwa di. ip!in yang d.a tangnya de. ri 

individu sendiri pada urnumnya lcbib ba · i jik<: d ibandingkan dcngan 

disiplin ya1 g berdasarkan perintah . Bila diliha t d ar i sudut prnk tisnya, 

nrnka kedua-duany<i dih utuhkan d a n di i;unakan . Bcr titi k tolak dari tuj uan 

n enghind'1 rinya adalah suatu cara yanr, l .. bih bai dar i pada harus 

mcnj< tuhka n hu ku m an pada scnrar g pegawai. Jnru k itu perl u 

. ' rusahaa n mencegah1 ya (prcvl'nt if) ya itu d engan memberikan 

p ngarahan kepada p a ra peg,nvai .-eca r, ter s mcnerus atau dalan arti 

kat scca ra hcrulang-·ulang c 1t,111.g ara hekerja , l <>pa t-uhan terhadap 
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peraturan, dedikasi dan ioyalitas terhadap organisasi kerja. Dengan 

demikian berarti setiap pegawai scla lu d iinga tkan tentang cara e>ekerja dan 

d isiplin yang bail dan ben, r, sehingga rnengakibatkan yang bersangkutan 

akan bekerja dengan baik yaitu berd aya gu na dan ber asil guna ym1g akan 

berhasil di dalam pen.ingka tan m uh1 kerjanya . 

Faktor hukum m erupaka' salah satu dari banya k faktor yang 

mendukung pembinaan disipl in , m o ril Sl'rta rasa ta nggu ng jawa b. l luk u 11 

disip lin adalilh scrangkaian pe ra turtln yang berisi norma-normd untuk 

mengatur, menega kkan dan merneli.hara disiplin ata.u tata kehidupan 

organisas i, aga r segala tugas dan kewajiban dalam organisasi ang 

bersangkutan dapat terlaksana dengan baik dan tepat (Susilo Martoyo, 

1994). 

Sangsi pada d a.sarn a merupa kan a ncam an huku man ag i 

sipclanggM h rlrn dap nilai, norma dan u <uran dan ket<•ntu..i n ya ng tda h 

disepaka ti bersa rna. Sedangk.an imbalan merupakan suatu contra pn~stasi 
yang dapat berupa pendorong kea rah mcla.ku kan pcrbua ta n yang terp u ji 

dengan earn p<•rnberian pujia n a ta u pcng! argaan yang mempunya i n· l 1-

1jJai kej iwaa n (psik his) , sebagai a kiba t d<wi prcs ta.si baik ya ng te l :.1 

d t n jukka n SC'S( orang J a lam o ganisasi . 

h rn.s hno ~ardoso Conws, (1995) 1npnyatnkn1 balwva tindakkan 

· · iplin d ipakai oleh organisasi untuk menghukum parn pekerja karena. 

elan g<1ran aids Murnn-a turnn kerjJ <l tau h<1rapan-harapa n o rga nisasi. 
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Tin d ak.rn disiplin ad a lah pe ngura ngan yan' dipaksaki!n oleh 

n ajikan terh<. cl ap imbalan yang diberikan oleh o rganisasi ka.rena adanya 

suatu kasus tertentu, tindakan disiplin ini dapa t berupa teguran-tegurar 

(repr...man ds), penskoran (suspension), penurunan pangkat a tau gnji 

(reduktion inrank or pay) dan pemecatan (firing). Tindakan d i.siplin i.ni 

tidak terma.suk pemberhentian sementara a tau penuruna.n jumlah tenaga 

kerja yang disebabkan oleh pengurangan anggaran · tau kurangnya kerja. 

Tindaka.n-tindakan disi.pliner itu d isebabkan ol h kejad ian-kejadian 

periJa.ku khusus dari pegawai yang m .nyebabkan rendalu 1ya produktifitas 

atau pe langgaran-pelanggaran atura -aturan instans i. 

Berdasarkan dari ura ian di atas maka dapat d is impulkan bah wa 

ada be Jerapa tipe ten tang kedisiplinan yaitu I isiplin yang bers ifo t 

Preventif d an Dis iplin yang bersifa t Kor ktif dan Progr -sif . 

. Faktor-fnktor ya11g Mempengaruhi Kedisiplimm Kerja. 

_ Ada beberapa aspek sehi ngga seseora ng bersedia rn eluk u kan 

isiplin d alam bckerja, adapun faktor-faktor tersebut ada lah : ,_ 

. Masuk Akalnya Peratua n ya.n.g Berlaku. 

·- Pernturan seringkali hanya ka rena dirasaka n tidal · mas uk ,1ka l 

( upandojo dan Husnan, 990) . Apabi la ka ryawa n menganggap 

atu ra yang menguasai itu masu k aka! maka para karyawan akan 

m catuhi.nya tanpa persoaJan. Para karya wan m.eng horma ti pe raturnn 
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tersebut bukan karena takut kena hukuman akan tetapi ka rena yakin telah 

melakukan sesuatu dengan cara yang tepa t (Straus dan Sayles, 1990). 

- Peraturan selain dapat menunjang tujuan yang in gin dicapai oleh 

perusahaan juga peraturan haruslah disesuaikan dengan kemam pu an d a1i 

para karyawan tersebut (Nitisemito, 1982). 

Menurut Hasibuan. (1992) tujuan (peketjaan) yang dibebankan pada 

seorang karyawan harus d isesuaikan dengan kemam puan karyawa n yang 

bersangkutan, agar ka.ryawan dapat bPkerja dengan sungg uh-su ngguh 

elem berd isipHn bail< untuk m engeriak nnya. 

b. Peranan Pimpinan. 

Black (1991) menya takan agar kepemimpinan dapat b<"rja lan 

dengan baik maka pemim pin harus herbuat ban ya k untuk mcnciptakan 

su tu ikl im "-<'ri<1 yang memungkinka n penegakan disiplin seh ingga 

dengan d emikian para karyawa n akan menerima serta mern cnuhi 

perL1turan-pera turan maupun kebijaksa naan-kebijaksanaan.· Hasibuan 

(1992) rn enam bahkan bah wa dengan keteladanan yang bail< maka 

· ed isiplinan bawahanpun akan ikut ba ik, demikia l sebai iknya. 

K .te1adana n p im p inan d apat mt> mba11p,kitl<i n disipl in ya ng linggi bagi 

' ry awa nnya ata u ba wahan nya, karP m1 da pat dijad ika n contoh bagi 

- a\·vainya d an ju ga sebagai pendorong untuk berp res tasi, m ernili.ki 

n hargaan, ta1 tangan d an tanggung j wab, pengembangan serta 
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kctcrlibatan pcgawai dalam pekcrjaannya, juga digabungkan dengan balas 

ja5a (gaji), kebijaksanaan dan hubungan. kemanusiaan (interaksi antar 

karyawan) ~erta pcngawasan (Mangawcang, 1989). 

- c. Tingkat kesejahteraan yang terjam in. 

Nitisemito menegas an bahwa tingkat kesejahteraan, terutama 

besarnya upah yang diterima ka ryawan, sehingg · para karyawan minimal 

dapat hid up layak, ka rena dengan kelayakan hid up t rscbu t para 

karyawan diharapkan le;. ih ber is iplin. K sejahteraan (upah) d apa t 

memberikan b,mtuan positif pa<la pcnegal an disiplin kcrja karyawan, 

karena dalam permasalah.an kita akan menimbulkan pemerkayaan kerja 

pada karya~van (Siswanto, 1987). 

H asibuan (1 982) menar bahkan b hwa kesejahteraan (upah) ikut 

mern en a ruhi kedis iplliuu karyawan, :<arena upah yang relatif bes· r 

akan 1cmberikan kepuasaan can kecintaan karyawan te rhadap 

perusahaan / pekerjanya . 

· Vedisiplinan karya wan lidak mungkin baik apabila upah yang 

di teri11a kurang rn emuaska n untuk memenuh i l' hu uhan-kPbutuli< n 

.. t:a kPlt1arganya, maka dengan kata lain k.:iryawan sulit unluk 

lisiplin ba ik selama kebu tulk n-kebu tuharrnya tidak terpenuhi dengan 

b ik. 

BerdasMkan uraian di atas mak d apat disimpu lkan bahwa foktc r

f t r yang mempengaruhi kedisiplinan ke ·ja ya itu : 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



a. Ma.suk al-:alnya pera. uan yang berla ku. 

b. Peran · n pemim pin . 

c, l inghlt k<·sejahteraan. yang cukup (u pah). 

4. Hubu ngan Antara Masa Kerja dengan Pelaksanaan G erakan Oisiplin 

Nas ional 

Mas kerja ad alah waktu yang menentu I an sc bcrapa Ian a S('St •o ·;m g 

bl' !. t •r ja pad.1 ~ uut u l 11 gM1 a l w pe k TjaM\ 1.1..' r len tu d I l · la m ::> Ll t:l lu bid a ~; , 

uni t, u:sah a, bagian, d epar tPm . 1\lfas kerja M'sc·o ra n g dihi tu ng 

M.enurut Gh:iseUy dan Brmvn ( da lam As' ad . 1989) bahwa m asa ke rja 

sangat mcrwntttk n a'>pck -as pek ang b rsifat fisik , d imana taraf keahUan 

dan keh-.3 rnpilan sescorang dala m bekcrja sanga t d itentu kan oleh la manya 

seseoran 1 dalam beketja. anmn bagi aspek -aspek yang bersifa t 

psiko logis rnaka masa kerja tidak selamanya bcrkord .asi secara po~i tif. 

Misalnya kepuasan kerja dan semangat kerj biasa ya ada kalanya 

scmakin lama seseorang bekerja maka kepuasan dan scm anga t kerja tidak 

selam anya semak i.n baik. Oleh karena i.tu masa kerja just u pcrlu 

dipcrha tika n oleh para . irnpinan karena ka la u tidak d i clo la d cnga n tcpa t 

n akn jus tru d ap.l t men urunkan aspt>k-aspck ps "ko logi d a la rn lwkerja 

" n n ds uk pvn ' r.a i .u1 d isipli n hr ja . Ma nu ru t Ma n la 1. 1 ('1 981) m •. "'-1 kc ja 

itentukan a tas lamanya sescorang pc< tja te lzih bekerja pad a su .. tu 

a ian perusahan a tau pada perusahaan . Dalam prak teknya masa kn ja 
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dalam suatu peketjaan. 

Ti ffin d, m Mc Corm.kl< (1979) mer •yatakan bahwa. masa kNja yang 

lam, akan nH'nim bul :an kd·rn npak rn di d lnm kclonpok I erj<l nyata 

serta dapat meningkatkan rasa disiplin kerja yang tinggi d i daLam 

menjalani tugasnya. Semakin lama masa ketja yang dijalani oieh seseorang 

m akn seseorang tersebut nkim , cmakin hNtnmbc h p ·maha ma ya, ms~. 

ta11ggungj1nvnb s ' rra men perting~i disiplin kerjanya (Maiyer, 1975). 

Pekerja dengan masa ke1;a yang lama cenderung dapat 

mendisiphnkan dirinya dru:i para pckerja dengan masa kerja yang baru, 

ha! i:ni d isebabkan aclanya loyalitas clan pengalaman ketja yang baik dari 

para p ekerja tersebu t (Gilmer, 1.961). Pendapa t ini juga di.dukun~ oleh 

Davis dan Newstrom (1989) yang menyatakan alnva pega wai senior 

mampu un tu k menyesuaikan diri berdasar k.an pada penga l' man·· 

p ·•nga.lamannya, hal i.ni disebabkan para pek tia ieb 'h beradaptasi 

menyesuaikan dari iengan pek('ri<:ianny a serta merasa terikat L 1 ~ng, n 

t. e kerjaannya tersebut. 

fkn.:l,1s,\ rka n dari :pend apat- end ripa t: ahli d i ,itas nrnka dapal 

di ·impu1kan bahwa masa kerja men i liki hubun~~;rn Jengan 'I sirca J 

. disipl ina n kc1ja yang dija lani o!d1 scseorang nrnka akan scmak in ti nggi 

.. Hubu gan antara Pendidikan dengan Sikap Ked:isiplinan Kerja. · 

Siswanto (1987) men;atakan pendidikan merupakan suatu usaha 

tu mengernbangkan kemam.p ua n berpikir sescorang,. Selain itu 
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pendidikan h<'rhubungan untuk nwn;nnb<1h pengetah uan u mum dnn 

pe ngertia n ten tang seluruh lingkungan bagi para ka ryawan. Perlunya 

pendidikan dala.m perusahaan aga r dapat rnenamba h kecakapan dalam 

p .l<erjaan yang dilakukan dan diharapkan mampu menangan i masalah 

yang di hada pi para karyawan sehingga d iperoleh jalan pemeca ha n yang 

ba ik pnda perusahaan te rsebut. 

, Menunit Sima njuntak (1985) d inya taka n ba hwa pend id i.kan sela in 

dapat menambah pengetahu an ju::>a dapa.t menmgkatkan keterampilan 

b kerja serta dapat mening ka tkan rasa disiplin yang tinggi pada para 

nr awnn . l ld l in i dicinkung n l 1_~ h t•m hrinr to (19'75) ynng nwn y11t11k.111 

ah'IA. a pendidikan yang tinggi akan membuat seseorang pekerja ingin 

e 1ih ma ju dan berkcmbring da lo m p ~kerjaannya , karena orang yang 

, n iliki pendid ika n yang lebih tinggi akan lebih terbu ka terhadap 

baharuan, maka dalam rnencapai ha! tersebut id ealny a peketja 

iliki d isiplin ya ng tinggi. 

i en urut cis wanto (1987) pendidikan m erupakan tugas untuk 

0 katkan pengetahuan, pengertian, atau sikap para pekerja sehingga 

wan d apat lebih baik m enyesua ikan d engan lingku nga n ker-jan ya . 

n a pe ndidika n tersebut lcbih ber hubungan d engan teori h•n ta ng 

n . St>bligus bahwa pendidikan tersebut m rupak c:i n suatu usaha 

• · rncnp;em ba ngk,rn kema m p uan berpikir dari seseorang pe. erja . Dari 

t-p ndapa t ahli d i atas N itisemito (J 988) menyimpulkan 

ny · pendidi kan yang tinggi m er l punyai kaitan yang era l enga n 

i i ... n kl·rjt1 yc1ng ti nggi pu la, cllau d;dam arti kata se n1akin tinggi 
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pendid ikan yang dicapai seseornng maka akan rn f' mbuat Sl'S ora ng 

pekerja tersebut lebih maju dan berkembang d i dalam peke1;aannya, 

untuk me ncapaj ha! ini id ea!nya pekerja tersebut memiliJ i disiplin kerj

yang tinggi pula . · 

B. Sikap. 

Sikap merupakan masa lah yang sangat penting dan menarik untuk 

d ibicarakan, sehingga banyak para ahli ya g membahasnya. Menurut 

i\Hport (dalam J\ zwa r, 1988) menyataka n bnhwa sikap meru pakan 

kesiapan untuk berea ksi. terhad p suatu objek dengan cara tertenhL 

Menurut- Bruno (1987), sikap (attitude) adalah kcccnd(~rungan yang rebtif 

mcnetap untuk bercaksi dengan cara bai..k a tau buru ~ terhadap orang tua 

a tau barang terten tu. 

Kon dL'>i :mgkungan clan situasi pada suatu saat d an d isuatu tempat 

tidak disa ngsikan lagi pengaru hnya terhadap pcrnyataan sikap se.-eorang. 

DaJam kcadaan terancam keselamatmmya secara langsung atau 1i d ak 

langsu ng, orang akan cenderu ng menya takan sikap yang dapat 

menyc~ !ama tkan lingkungannya, walaupun tidak s suai deng<rn hah 

nuraninya sC'ndiri. U ntuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, cm:n g 

ccnderung 1mt n k nwnunjukk.rn Nih.,1p yrrng t' 'tH Mi dP1 g 1111 h 1 r 1t f)£1i 1· 

harapan orang lain, bukan yang sesuai dengan isi hatinya. O leh sebab itu 

s ik.1p d. pa t d i pi.~ngaruhi old1 keaciaan sekil'nrnyn (Meyer, dcl! am Walg ilo, 

1 78). 
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Manurut Ellis (d· am Purwanto, 1990) d . dalam kehidupan 

rnanusia, sikap selalu mengalami perubahan dan perkernbangan. Setiap 

orang mempunyai sikap yang berhed a-beda terhadap suatu. objek, in i 

disebabkan beberapa faktor, seperti bakat, minat, pengalaman, dan 

pendidikan. Berkowitz (dalam Azwar, 1988) menyatakan sikap 

meru_pakan suatu respon evaluatif, respon yang dinyatakan ebagai sikap 

yang didasari. o leh proses evaluasi dalam diri 'ndividu yang nwm beri 

kesi.rnpula n niiai terhada p stimulus dalam bentuk positif atau nega t'.c, 

menyenangka n a tau f dak m enyenangkan. Oleh sebab ih1 setiap ·nd ividu 

aka n memperlihatkan sikap:nya la in dari individu ang la in. 

1. . Pt'ngertian Sikap. 

Ber bagai definisi telah dikem u kakan oleh para ahli mengena i sikap, 

antara lain 13aron dan Byrne (dalarn WaJgito, 1978) .menyatakan bahwa 

ikap m.engandung hga komponen yaitu kornponen kognitif n)eligfa) , 

kom , nn 'n de kif (fu.~J!:!&'-'), dn n kom ponen konatif (1>~.bi:.wiok_IJ:9nt!Lc ies). 

l"ompo1 .en kogn ilif d<-111 a fek ti f Sl'S<'or,rng dihar · phm d apa l mem preJiJ si 

tingka.h laku (konatii) d ri orang tersebut. l om ponen afekti.f sar gat 

ip •ngaruhi tradisi, keb iasnc n, b udaya dan lin . kunga n sosial nya . 

omponen konatif rn erupakan cara berpikir yang ip ngarul i dleh 

pend idikan, pengal man, dan pengetahuan yang d imii 'l i ya. 

!\If organ (1 961) menyata kan bahwa , ikap m eru pakan 

1 t erungan un tu bcreaksi secara posiff dan negatif terhadap orang, 
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objd~, dtau s tim ulasi. Roi eac h (<fa ldm Wa l ~ito, 19'78) nengPnrnka ka n 

ba lnva sikap tHtila h kes iapan berespon d an be rbua t. 

Thu rslone (Jalam Mue!.ler, 1992) menyata an bahwa sikap ad;-1 lah 

derajat afek positif atau afok negatif yang dikai tkan dengan obj k 

psikologi. Scmentara Gerungen (1986) menyatakan bahwa sikap 

merupakan keadaan dan kesiapan bereaksi terhadap sesuatu hal. 

Gerungen (1986) menyatakan bahwa sikap merupaka sil ap 

e ndapat, a t<lu sika~ perasaan, d a n sikap discrtai olch kecende rungzin 

u ntuk bertindak sesu ai d e1 ~an sikap terhadap objek ter entu . 

Setiap rn anusia memiliki sika p yang berbeda satu deng n lainnya, 

e rga n tu ng dari faktor usia , jenis kelamin, maup m tingkat pc nd idikan nya. 

ikap da 1 at ta mpak dalam bcn uk ya ng positif atau ct
1
atiJ. Sement i'l ra 

Berkowitz (dalam Azwar, 1988) menyakan bahwa sikap seseorang 

erhadap objek ada lah perasaan mendukung atau memihak (fav~> 11rahlf) 

.an p rasaan tidak memihak (un&1vo11rahlc) o bjek terseb t. 

Dari _al tersebut dapa t dikern ukakan bahwa suatu ob'ek dapat 

enimbulka e rmaca m -n .acam tan~gapan pada s s ra1 g baik -ositif 

upun negatiJ. Tanggapan yang positif berupa perasaa n senang, 

ne rima, a t·<1u setuju . ,'a ngg · pan nega tif b ru pa perasaa n tid a . s t•nang 

u 1w no la ·. 

l}(•rd.1sark.m beberapa pendapat te rsebut d i a t s dapat d itarik 

pulan bahwa sikap iJu merupakan organisasi pendapat, keyakinan 

ran_; m engE'na i o bje k at-au s ituas i ya ng r 'latif a je k yang d iserta i 

n ·a per sa, n tertentu , dan m e mberik n dasar h~pada orang te1"ebu t 
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unluk mer ihuat resp< n a tau hcrpl'r ilaku d · I, m car . ter tentu yang 

· li pil ihnyi' 

Sika p merupakan gabung n iar i komponen kognitif, a'ek ti f, clan 

konatif. Gabungan ketiga komponen tersebut m enentukan lingka t 

p enerimaan seseorang terhadap objek sikap yang dittmju kkan dengan 

perasaan senang, atau tidak senang. Sika p terbentuk karena ad anya p roses 

b1 ' laja r. 

2. Ciri-ciri Siknp. 

vVa lgit ) (1990), Garungen (1 978), London dan Bitta (1984) 

m n atakan bahwa si kap meru pakan fa -to r . a 1g ada d.a l· m diri man usia 

ng mendorong ata u menimbulkan peiilaku tertentu . Oleh karena itu 

ikap d ibedakan d enga pendorong-pendorong yang lain. A<la bebera1 a 

ciri--ciri da ri sikap yaitu : 

a. Sikap tida.k d ibawa sejak lahir 

Dapa t d i rtikan bahwa man usia pada waktu dilahir an belum 

1em 13Wd sikap ter tentu te rhadap se.-uatu o jek. Sik . p tidal d ibawa 

S<'a . ind iv idu d ilah irkan, berarh ba hw a sikap itu terben tuk ia lam 

rl'r kembnnga n ind iv id u yang lwrSiHlgkut·un. O leh ka ·ena s ika p itu 

t r hentu k atau dibcn tu k, maka sika p ini dap at di pelaja r ·, dan 

' re nanya s ikap dapa t berubah . 

· -ap selalu berhubung n engan objPk s ikap . 
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Si ktip s<•l t1lu tcrbentuk uta u dipe la jari dalam h ubungannya d engan 

objek-objek tertentu, yajtu melalui proses persepsi terhadap objek 

tersebut. 

c. Sikap d apat tertuju pada sa tu objek saja, tetapi juga dapat krtu ju pada 

sekumpulan objek. 

Bila seseorang mempunyai sikap negatif pada sesua tu, orang tcrsebu t 

nk<Hl !H('lllp unya i keccndPrungan untuk kbi h nwm1njukka11 sikap 

Y•lllg 11 T.nl ii p11l11 h\' IMd11 k1 •lom p11 ! 11-nq nt H1'.'l\'01'111 ig 1111 l v 1 g11 li1mg di 

d11la11111y. 1. 

d . Sika p itu dapa t berlangsung lama atau sehentar. 

Ka la u si kap tela h terbentu k dan tel ah merupakan n ilai da la,m · 

seseonrng, secara rdat:if akan bertahan la ma pada diri yang 

bersangkutan. 

Sikap sulit akan berubah, dan ka lau pun dapat berubah akan memakan 

waktu yang relatif lama. Sebaliknya apabila sikap jt~u belum mendalam 

ad.a dalam diri seseorang maka sikap tersebut rela tif tidak berta han 

lama, da n sika p itu akan mud ah berubah . 

e. Sika p m ngandung faktor pcrasaa n Jan motivasi . 

Sikap te rhadap sesu atu objek tPr ten tu akan sela lu Ji ikuti pe rasaan 

tertentu ya ng dapat bersikap posi tif (menyenangkan), tetap i dapat 

juga be rsi.kap negatif (tidak rnenyenangkan) terhadap obje k tersebut. 

Disarn. ping itu juga sikap mengandung motivasi, ini be ·arb bah wa 

sikap mempunyai Jaya dorong bagi u dividu un tuk berperilaku secara 

tertenlu tcrhadap objek yang dihadapinya . 
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l lnri ur,lfan ynng dik<·muk l<a n di atns mnka d npat di :s impulkan 

b11hwa ciri-d rl dari sikap ada lah : sikap dipelajari, s ikap berhubungan 

dongan objl•k, sikap mempunyai segi-segi motivasi dan perasaan . 

3. f'ungs i Sikn11 

Menurut Fcndapnt par. ahli, fungsi sikap dapat dibagi menjadi 

bebernpa bagian. Katz (dalam Walgito, 1990), Lou don clan Bitta (] 984) 

membagi s ikap menjadi em pat bagian, yaitu : (a) fungsi penyesu aia n, atau 

fungsi instrumen tal, Ma u fu ngsi manfaat, (b) fungsi pertahan< n, ego, (c) 

fungsi ekspresi nilai, (d) fun gsi pengetahuan . 

a. Fungsi Instrumen tal, a ta u fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaa t. 

MaksuJnya adalah sika p merupa ka n sarana untuk mcnca pa i lujuan. 

Orang memandang sampai sejauh mana objek sikap da pat digunakan 

sebagai sa ra n. ata u alat unh.ik mencapa i h1juan. Bila objek sika p dapat 

mem bantu orang da la rn m encapai t ujuannya, mahl orang akan bt·rsik<l p 

positi f terl a d a p o bjek si ku p tern(•bu t, de m ikian sebalik ny<l bi la o b jek s ikap 

m e n ghamb.1t d a!arn pl'ncapaian tujuan, maka ornng ak;rn lwrs ikap 11eg<1t if 

terh<lda p objek yang be rsa ni~k uta 1 . 

b. Fungsi Perta haniln Ego. 

Maks 11 d ny;1 sikil p ya ng d iambi l l>le li st'seorang adala h un tuk 

mernperta hankan ego atau aku nya. Sikap ini diambil seseorang padci 
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waktu orang yang bersangkutan ternncam keadaan d i ·inya atau egonya, 

orang yang bersanP;ht tan mengambil sU ap terten u. 

c. 1:ungsi Ekr-i pres i Nila i 

Maksudn ·a sil<a p yang ada pada diri seseor ng merupa an jala bagi 

diri individu un tuk mengekspresikan nilai y;.: ng ada dalam d i.r inya . 

Den a n m laku kan usnha un h1k r <'np,Pkspr<>sikn diri, sc•st'o ang aka n 

men<lapat kepuasaan dapat menunjL kkan kcadaa dir'nya . lnd ivid 11 11kan 

l l ·1 . er il l a p m.a1 lertel! tu, ' . sen mgga 

mengga mbarkan sistern nilc i ynng nc ; pad<l individu y, ng bt>rsangkuta . 

Sistem ni!ai ya ng ada pada di ri individu d.apat diliha t da ri sikt1p ya 1g 

d iarnbi l oleh ind ividu ya nl bersangk itan terhadap ni!ai tertentu . 

d. Fungsipenge~huan 

Maksudny<1 indivku men punyai io rongan unt k ~enge rti dengan 

pengalaman··p 'ngaJam annya, unh1k memperoleh pengetahuan. Elemen

elemen dari pengetahuan yang tidak konsisten dengan apa yang diketahui 

akan disusun kPmbali atau d iulnh sedemikian rupa hir gga me njad ikan 

. i:tem. Berarti bila seseorang mcmpunyai s ikap h~ rlentu tcr hc dap ~ws atu 

objek akan ll1 C' l.U l ju kkan t _ntanfl pengdilh ua n oranr ters(•but terhadap 

objek sikap y ng ber_'angku tan. 

Berdasa ka n pcndapat tersebut di at.as hmgsi si da lah : 

penyesuaian, per tahanan ego, pengetahu an, ins trumental, dan ekspresi 

nilai . 
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4. 8tr11k t11 r S iAat. 

Strnk tu r sikap men urut /\zwar ( 1998) terdiri atas liga ko rnponen 

yang snling mcnunjnng, yaitu (a) kompnne.n kognihf (Cognitive), aitu 

berupa apa yang dipelajaxi oleh subjek pemlJik sikap, (b) k mponen afek ti.f 

(affektive) yaitu merupakan komponen perasaan yang menyangku t aspek 

cmosiona l, d a n ( :) ko rnponen konati f (co nutive) yaitu m erupa ka·n aspek 

kecl~nderunga n berpe rilaku tert ~ ntu sesua i denga n sikap yang dimi liki 

oleh objek 

Kothand <:.pani (da lan Azwar, 1998) menyataka n bahwa ko mponen 

s i.kap terdi ri d dl'i ti il, ya ih1 : {<i) kom 1 orwn kog ni ti f, (b) kornponen 1fe ' tif, 

(c) komponen peri1a ku. 

a. Komponen Kognitif. 

Mal s dny ko 1ponen kognitif sering di kataka n sebagai kom ponen 

pandan ga n, berisi perse psi, kepercayaan, dan stcreotipe yang dirnili ki 

individu rn engcnai sesua tu . 

b . Kompon en Afekt:if. 

Mcrupakan p _rasaan ind ividu terhadap objek "· ika p da n ~w rasaan 

menyanp·kut rna. ' ala ·1 emosio.na L Aspek e m osional i.nilah yan g b iasa nya 

bern "-,1r p.d i ig d,1lil111 sdl<l~~iii kom 1ont•n sika p d an nwru M <l n aspcf.- yang 

paling be rtahan terhadap pengaruh-pen garuh yang mungki rnerubah 

sikap seseora ng. 

c. Komponer Pe rilak u. 

Herisi tendens i a ta u kecenderungan bertind a 1' atau bereaksi 

terhadap sesuah dengan cara -cara terte nt1.i. 
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Berdasa rkan beberapa pendopat tersebut d i atas dapc t ditar ik 

kesimpulan bahwa s ikap adalah merupakan gabungan da ri kom p"nen 

kogniti f (pi ki rin) , afr'ktif (peratna n), dan k ) I atif (keccm t: n mg.rn untuk 

memberi respon terhadap suah.1 objek sikap ). 

Gabungan dari ketiga komponen tersebut menentukan ting1 at 

penerimaan se. eorang terhad, p objek sikap, ya..'t'\g ditunjukkan perasa n 

senang atau tidal senang, mendukung atau menolak. 

5. Pem/Jen tulwn dan Perubahan Silw.p. 

Sikap ya ng ada pad diri se ·eorang ., an di pengaruhi ok h foktor 

internal dan eks ternal. Fak or internal yaitu b gaima ind ivid u 

menanggapi dunia 1uarny denga bersikap selektif, te tap i individu 

rnengadakan seleksi mana yaJ1g akan diter i.ma, dan mana yang akan 

ditolak. 

Faktor eksternal yaitu ke 'l laa n yan ~ ada i luar ind ivid u yang 

:merupakan stimulus untuk n embentuk dar m enguba 1 ·ikap (vValgito, 

1990). 

Azwar (1988) m engemukakan ba l a erbagai faktor yang 

mempengaruhi si.kap ada_a· : (a) penga larn an p.ribadi, (b) kebudayaan, (c) 

orang iain yang diangga p penting, (c ) meda.i massa, ((' ) ins ·tusi atau 

lembag< pendi (. ikan. 

a. Pengalaman pr ibadi, ma sudnya adalah hal-hal y ng diaiami m nusia 

terhadap sbmuJus sosial. Tanggapan aka n rnenjadi salah sa tu chi. ar 

terbentuknya si ap, Untuk da pat mempu yai tanggapan, seseorang 
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ha rus nH'mpunyai penga larna n ya ng ber kaitan d engan objek 

psi-kologis . 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap. Orang lain yang berada diseki tar 

individu merupakan salah satu diantara komponen sosia l yang 

m empengaruhi sikap individu. Pada umumnya i:ndividu cenderung 

untuk m emiliki sikap yang kompornis ata u searah dengan sikap o rang 

yang dianggap penting. 

c. Pengaruh kebudayaan, ma ksudnya kebudayaan dimana manusia 

hid up dan dibesark.:)n mem , unyai pengaruh besaJ ter hadap 

pernbentu ka n sikap. Tanpa d isadari kebudayaa n telah mcnan a mkan 

gari s pengaruh sikap terhadap berbagai masalah. 

d. Media m assa, m aksudnya sebagai sarana komun.ikas i, berbagai bentuk 

media r 1assa seperti televisi, radio, s 1rat kabar, nrnjalah, mern p unyai 

pengar h d a la m pcm bentu kan opini dan kepercayaan masya rakat. 

Dalam penyampaian informasi sebagaj tugas pokoknya, n ed ia massa 

JUga membawa pesa n-pesan yang berisi sugesti yang dapa t 

m engarahkan opini seseorang. Ad, nya informasi baru m er genai 

sesuall..1 hd l rnemberikan la ndasa n kognitif bagi terbe tuknya sikap 

terhad ap hn l tersebut. 

e ,embaga pendidikan da n agam a, maksudnya lembag pPndid ikan 

agama m em berikan pengaruh dalam pembenhtkan sikap, dikarenakan 

keduanya mempunyai dasar pengertian dan konsep moral da1am d:ri 

indivjdu. 
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Dari a.pa yang te lah diuraikan di a tas ma ka disimpulka n bahwa 

pcmbcntuknn sikap dapat dipenga ruhi olch faktor-faktor scbagai beriku t : 

pC'n p;a lama n pribadi, kcbudayaan, media massa, lc>mbaga agama, 

pen didikan scrta pcngaruh or~ng lain yang dianggap penting. 

C. Guru 

l . Pengertian Guru 

Bangs,.1 Indon<'sia mcnghadap1 pcm::>angunan jan ,ka panjan g tahc p 

kcdu<. (PJP Il) . /\rah pcm bangunan yang aka n datang ialah pcm ba ngunan 

manusia yang seutuhnya, termasuk ualitas manusia 1ndonesia : Undang-

undang NO. 2 Tahun 1989 mcngenai sistem pendidikan nasiona1 

mengemukakn bahwa guru adalah pembimbin~ pengajar, den pelalih. 

Sebaliknya tu gas guru tidak hanya bcrsifat mengajar saja tctapi hams 

dipahami d<ilam makna yang lebih luas. · Guru men 1pakan unsur 

ma nusi;nv i d ,1\am proses belajar nwngajar yang berperan d alam usaha 

pembentukan kualitas sumber daya manusia di bidang pembangunan. 

Seorang guru dapat diharapkan berperan secara aktif dalam 

kcdudukannya s<:' hagai tennga prof1~s i onal, artinya setiap guru harus 

mc.mpunyai langgung ja \-vab sebagai 1wngajar dan pendidik (A r ikun to, 

1990) . Guru mernpakan figur sentra l dalam mengajar dan meningkatkan 

kualitas anak didik (Rusyan, 1992): Artinya rend< hnya kualitas ana l did1k 

dipengaruhi o leh kualitas dan keberhasilan guru da lam m elaksanaka n 

.\.\ 
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proses belajar mengaja r. Lebih lanjut d ikataka n bahwa guru merupakan 

konqti ll l'll pt· r~o n.il peHdi i1-:a n yang mempu nyai penman penhng dan 

langgung ja wab scbagai pl'ndid ik, pembimbing, m m o tivasi .s is a, 

bahkan sebagai penyuluh anak did ik yang bermasalah daiarn proses 

belajar mengaja r . 

Snd irin (1994) menyatakan bnhwn guru merupaknn kompnnen 

nrn1111sinvi1 i kt·1H.' rlllidika n, h~ ru t<Hlhl dala m proses bela jar mPr ga1ar . 

Artinya gu ru d irun tu t berp e ·an . erta dalarn usaha pembentukan kui'\l.itas 

Sumber Daya Ma n usid ( OM) yang pntensial, ka rena itu setiap rencana 

kegiatan kerja guru ham s disesuaikan dengan kedud ukannya sebaga i 

tenaga prnfesional dalam bidang pendidikan. · Lebi.h Ian.jut dika i.akan 

bahwa sebagai seonrng guru tida k ha nya cuku p memi.liki penge tahuan 

akan m ate ri pelajaran, narnun guru juga m er up akan kompone1 

manusia wi ya .g memiliki kepribadian yang baik d alam m enja lan an 

peran l n ya sebagai pembimbing, rnenga rahkan perilaku be la jar 

(motiva t·o r) d<1n bahkan S('bagai 1wnce tus id l.'-·ide (i n is iator) dalam 

mernecahkan masaiah-masalah, terutarna bagi s iswa yang me ga l· m i 

kesulita n be lajar. 

Ken udia Sabertian, dkk (1985) menga takan bahwa guru 

meru pa kan pNsonel pcnd id ika n yang dianggap ba ik (q_ !lOJ ft:acly~~) , gu ru 

yang berhas i! (~!.J!~clu:r SJ.u;_c:_esfuj_) da n guru yang t>f<>l-tif (IJ.!.! .. dfrctivi;_ lencb_a) . 

Curu y.rng diangga p b.1 i adalah ptma mpila n gu ru men un ju kkan 

sifat-sifat (tingkah laku) yang baik m enuru t u kuran morai clan etis yang 

berJaku: G ru yang su kses adalah guru yang mampu menga jar ya ng 

1
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sesuai dengan tujuan pengajanm ya nr, akan d icapai : Kemudian guru yang 

dianggap efektif adalah guru yan g sedikit darl m encapai hasil yang 

semaksimal mungkin . ~· 

Muh ibbin Cl995) juga mengatakan bahwa guru yai tu y[mg 

b rkewajiban at, v berh1gas menga jar, tennasuk metode, model, stTategi 

dan lain-lain yang berhubu ngan dengan aktivitas penyajian materi 

pela jaran . 

Selan ju tnya Sutadipurn Cl 98?i) mcnga tal a 1 bahwa guru ada l· h 

komponen manusiawi pen 1idik.an yang dituntu t untuk memibki sifat--sifat 

k t~pribad ian yang baik dalam mcmmjang keberhasilan p ndidik n . 

Adapun sifot·-sifa t kepribadia1 itu me.lipuh adany s i.fat kerja sanrn, 

d emokrasi , r· mal , sabar, perhatian yang luas, pena pilan yang sopan, 

memiii ki r<lsa humor, m embimbiI'.g siswa clan m .mpunyai tinJ aka n-· 

tindakan ydn p; luwes. Dalam ar ti sed c rha na, kepribad ian bera r ti sifat 

ha kik i individu yang tcrn ·rm in p.ida s ikflp dn n 1wrbuatr nnya ya ng 

meml edakn n ( iriny;· df'ngan orang b in . 

i\·k leod (1989) mengartikan keprihadi.: n (rc rso11aliry) sebagai sifa t 

kh<1s yang dimi liki seseorang. Da l<ml ha! ini kata lain y<1 ng sa ngat eka t 

artinya dengan kepribad.ian adalah karakLristik d an idcntitas. Menuru t 

tinjauan psi ologi, kep ribadian pada prins ipnya ad alah susunan atau 

kesatuan p rilaku m ental dengan aspek p _riJaku behaviora l. 

cccara konstitusion<'J, :7 U ru hendaknya bcrkep ribadian Pancasila 

dan UUD 194, yan, beri1nan dan hertakwa .kepada Tufo:m Ya1 g l\.1aha Esa, 
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Ir di snm.ping i.1 memiliki kua liJik,1s i (keah ian yang di per lukan) sebagai 

tcnag<' r 'ng< jm (Pmm ! 28 ayat {2) UUSPN / ·1989) . 

Karn kt(•r i~• tik kepriba1..fom yang erhubungan deng, n keberhasilan 

guru dalam menggeluti p rofesinya adalah meliputi (1 ) fleksi bilitas 

kognitif, (2) ke terbukaan psikologis. 

1. Fieksibilitas kognitif (keluwesan ranah cipta) yang meru pakan 

kemampuan b rfikir ·ang Jii.kuti den.gan tindak.an secara s imultan 

kognitif atau kelakuan rana h dpta yang d itanda i dengan 

Curu yang f1eksibe l pada mnu mnya di tanc}ai dengan keterbukaan 

berpiki r d a n x~rndap t asi . Sela in itu juga m emi!iki resistensi (dayc1 tahan) 

terhadai: keterh1tupan ranah cipta yang prematur (tedampau dini) dalam 

p en gamatan dan pen~enalan . Kt>tika m engama ti d zm m engen ali su a t 

bj k atau situasi t ertr:~ntu seorang guru yang fleksibel :ela lu berpikir 

kri bs. 

- lJe pikir kri tis (critical thi11 ki11g) ada!ah ber fi.kir dengan penu h 

p "'rtim b n gan aka! seha t (reasmwhel ref1ektive),,, yang <lipusatl~a n pada. 

penga i!an keputusan un tuk mempercayai tau mengingkari. ses a tu, 

dan mel.ah1 kan a tau menghind ari sesuatu (Heger& Kayne, 1990). 

__., 2. Kete bu ka an Psikologis Pribad i Guru. 

I Ia! i i y~ng juga menjadi fa ktor yang turut menentukan 

b" eberhasilan tugas seonmg guru aJaJah keterbukaan psikologis guru itu 

sendiri . Ke t •rbukC\an ini merupakan dasar kompetensi profesion, 1 
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(kemampuan dan kewenangan melaksanakan tugas) keguruan yang harus 

dimiliki oleh sctiap guru. _ 

Guru yang terbuka secara psikologis biasanya d.itanda i dengan 

kesediaannya yang relatif tinggi untuk mengkomunikasikan d irinya 

dengan faktor-faktor ekstern antara siswa, teman sejawat, dan lingkungan 

pendidikan tempatnya bekerja, ia mau menerirna kritik dengan ikhlas '." Di 

samping itu ia juga memiliki empati, yakni respons afektif tcrhadap 

pengal.unan emusi.onal dan pernsaan terh:'t tu orang lain (Rt:>ber, l 988) . ,, 

Keterbukaan psi.l ologis sang<: t penting bagi guru rneny; ingat 

posisinya sebagai panu tan siswa .'Selain sisi-sisi positif sebagaimana di a tas 

ada signifikansi yang lain yang terkandung dalam keterbukaan psikologis 

guru seper ti : 

(1) K terbukaan psikologi.s merupakan prakondisi a tau pernyarntcm 

p 'nting an~ perlu dim.iliki guru untuk mernahami piki ran dan wrasaan 

orang lain . 

hubungan anta r p ribadi guru pribadi siswa yang ha rmonis, sC' hingga 

men<lorong .·is\-va untuk mengcmbangkan dir inyn sccar<1 bcbas dan ta npa 

ada ganjdla 1 . 

Dala m PBM, fleksibil.itas kognilif guru krdiri <ltas tigJ d imensi 

(matar, ukuran) yai tu : 
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:\ dinwn~; i ::;iL\p kogniti f ~', ll u lt>rh,id ap 1naler i pelc1jM.u1 c.Lin rn<'tode 

mengaj.u. 

" Daradja t {1982, dan Burns 1991, dalam Muhibbin, 1995) 

memberikan uraian mengenai perbcdaan karakteristik dan sikap gt: ru 

yung l wes ckngan karnktcristik clan sikap guru yang kaku . ' 

B rikut ini akan diterangkan Karakteristik Kognitif Pribadi Guru 

a. Ciri Perilaku Kogniti.f Pribadi Guru Guru Luwcs 

1. Menunukkan ketcrbukaan dabm pcrcncanan kegiatan bclajar

mcngajar. 

2. Mcnja<lik.rn materi pelajaranbcrguna bagi kchidupan nyata si.swa. 

3. Mcmpcrtimbangkan berbagai altcrnatif cara mcngkomuniknsifo:m isi 

pelajaran kcpada s iswa. 

4. D;:ilam mcrcncanal<an sesuatu dalam kcadaan mcnd.csak mampu 

untuk be:rpikir kriti.s. 

5. Dapat mcnggunakan humor sccara proporsional daJam cmnciptakan 

situasi PBM yang mcnarik. 

b. Ciri Pcrilaku l<;Q.i;nitif Pr:ibq_di Guru G_uru Kaku 

1. Tampak tcrla lu dikuasai olch rcncana pclajaran, schingga alokasi 

waktu sa ngat kaku . 

2. T~k m. rnpu mcmodifikasi materi silabus . 

-- ---- - ----------

UNIVERSITAS MEDAN AREA



I 
I 
j 

?> . Tak rnampu m enangani hal-hal yanr; terjad i seca ra tiba-tiba ketika 

pengajaran berlangsung. 

4. Terpaku pada a~urnn yang berlaku meskipun kusang relevan. 

5. Terpaku pada isi mated dan metode yang baku schingga situasi PBM 

monoton dan membosan.kan. 

C. Sikap Kognitif Guru Terhadap Siswa Ciri Sikap Kognitif Guru yang 

Luwes 

1. Mcnunju kkan perilaku demokratis dan ten :rgang ra a kepada scmua 

siswa. 

2. Resp nsiJ terhadap kelas (mau meliha , mendengar dan meres . ons 

masalah c isiplin, kesulitan bel.ajar, dan sebagainya) . 

3. Memandan g siswa sebagai partner d lam PBM. 

4. Manilai siswa sebagai faHor-faktor yang nwmada i. 

5. Berkesinam bungan dalam menggunakan ganjaran dan hukuman 

se:suai dengan pcnampil n siswa . 

D. Si.kap Kognitif c;u.ru Terhadap Siswa r::iri Sikap Kogrutif Curu yang 

Kaku 

_is •a _,.'ang la rr ban. 

2. Tidak JTh1mpt1 / tidak mau mcncat<lt isyarat ad a nya m asala h 

3. l\-1cmandang siswa sebagai objek yang berstat s rendah. 
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4. Menila i siswa secara serampanga 

5. Lebih banyak menghukum dan kt r~ng banyak memberi ganjar n 

yang m emadai a tau prestasi ya ng dicapai siswa. 

' 
Keterbukaan psikologis merupakan sebuah ;, konsep yang 

m enyatakan kontiniu yakni rangkaian kesatuan yang bermula dari titik 

keterbukaan psikologis sampai sebaliknya, ketertutupan psikologis . 

Unda ng-undang No. 2 ta. un 1989 mengenai s istim pend idikan 

nas ional m(•ngemu kakan bahw<1 gum <1 dalil h pr 1himh· 1g, I r·ng t1 j<n, d,m 

pclatih. 

Guru SM.A negeri adalah guru negeri yang diangkat dan dite tapkan 

oleh pemerintah berdasarkan perah.uan·-peraturan dan undang-undang. 

Guru SMA Negeri berh1gas di seko1ah negeri sebagai tenaga pengajar 

tdap d an d ,1pat juga iwrh1gus sehaga i p<..' nga ja r d i sekolah-sekoln h SM A 

Svvas tn yanp, d ian?,ka t dan d itetapkan olch para pengurus pen ilik sekolah 

atau yayasan yan > bersangk""Utan. 

G uru negeri dan g uru swasta sam a-sarna berh1gas sebagai 

iwnd id. i1·, h.rn y.J bedanya schagai guru egeri men.•ka m ' nga jar di sekola h 

pemerintah. Ja mu n yang d iinginkan da lam penelitian ini nantinya ad alah 

guru SMA Negeri d an g uru SMA Swasta yang bukan lwrasal t'ari neg •r i. 

nerd asarkan uraian-u raian d i atas d<lpat di sjm pu lkan bah w< gu ru 

adalah kompor. n manusiaw i bid ang pendidikan yang mempun a 

peranan dalam rnewujudkan sumberdaya manusia yan:J' b rkualitas. 
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!\cL:i p un p e ran;rn guru itu ada lah s<•hagai seornng 1x•ndidi k, pcmhimbing, 

motivator, in is iator dalam m clnksanakan ll1 gas-tugas p ngaja ran . 

Mercka tcrikat dan berkewajiban untuk patuh dan taa t pada apa 

yang telah d igariskan baik yang tertulis maupun yang tidak terh1l's d alam 

Af•ko l<l h terschut. Walaupun rncrcka le rika t padn scga!a nturnn-a tun n d an 

ket ntuan-ketentuan dari s .kolah tersehut, namun mereka juga harns 

tund uk dan taat kepada segala peraturan-peraturan yang t:elah digariskan 

pemerintah m engenaj gernkan disiplin nasionaJ dalam hng kun g;; J sekola h 

dan juga d i lingkungan masya al at 

Be rdasarkdn ura ia n-uraian di at-r1s dapat di,. n bi! kcs'mpulan bah ra 

baik itu guru negeri maupun gurn swasta sama-s a. ma tunduk d · n pa tuh 

pada a.pa yang telah digariskan dan d itentukan da1am pera turan

peraturan clan undang-u ndang yang ada. Sebagai guru negeri d an guru 

swasta mereka juga bersam a-san a d engan masyarakat bcrkevvajiban 

m m atu hi dan menjalankan apa yang teldh d icanangkan d i dalam gerakan 

d isip lin nas ional. 

, 2, Sikap Gum Terlwdap Gerakan Disip lin Nasional 

I ::1111~111, I 

I 1 1 1,11 

G uru eru pakan komponen manusiawi pen did ikan yang d ihm tut 

untu k memiliki sifat-sfat kepribad ian yang baik da lam men un jang 

keberhasila n pendidikan. Guru harus mampu unhik menamp· kan sikap 

/ tingkah la ku yang sesuai di mata masyarakat. 

Sikap para guru negeri yang m rup akan suatu respon terhadap 

p era turnn --pe rnl:urn n, ketentu .:: n-ketentuan dan p e ri nta h ra g tela h d ia tur 

4 1 
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baik secara lisan dan tulisan yang ditetapkan S<"carn t(1 rt11l is ya ng 

mcrupa kan petunjuk yang ha rus ditaati. Guru negeri dal<1m rn enj .. lan kan 

lup,M~ 1whnri-lwri bcrpe<l oman pada t-1pa y.ang telah d itentuka n pem erintah, 

dimana guru negeri merupaka n bagian dari pegawai yang hams pa tuh 

dan tunduk terhadap perahmm disiplin yang memuat tentang hak dan 

ke\vajiban, ]arangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau 

larangan d ilanggar. , Guru negeri berpedornan pada apa yang te1ah 

digaiiskan seperti yang tertuHs dalarn " peraturan p emerint:ah Republik 

Tndonc•sia No. 30 Tahun 1980 dan juga peratur n ynng bcrasnl dari 

lingku ngan sckolah tersebut. Selain ih1 guru n<'geri jugil herpt'doman dan 

terikat pada sumpah jabata n KORPH I11 • , 

Sikap gu ru negeri sela in di lingku ngan sekolah juga d i li ngkungan 

masyarakat ditu ntu t untuk menarnpilkan tingkah laku yang menjadi 

cermin d a n contoh bng i mnsyaraka t, ha ik itu da la m membiasa kan diri 

un tu k mem ula i d an mcnyelesaikan pckcrjaan tepa t waktu sesuai rcncana 

(budaya ke1ia). 

Gum swasta yang bertugas disekolah-sekolah swasta. 

diangkat berdasa.rkan peraturan-peraturan dan keputusan dari pihak 

sekolah / ya yasa n yang bersangkutan. · 
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BAB Ill 

PEMBAHASAN 

Nitisemito (1982) mengata kan bahwa kedisiplinan adalcih sikap 

tingkah .laku dan perbuatan dalarn suatu organisasi baik yang terh11is 

ma11pun rmg ti.duk h11·1.ulln. 

Sikap kedisiplinan adalah sikap ketaa tan para pegawai terhada 

uturan-aturan atau ketentuan-k<?tPntu a n yang berlaku a tas clasar ndanya 

kesadarnn d1111 kdnsyafa n, bukan k.Hena adanya unsur paksaa n. 

Gerungen (1986) menyatakan bahwa sikap merup akan sikap 

pendapa t, atau sikap perasaan, dan sikap disertai oleh kecenderungan 

untuk bers·kap dengan sikap terhadap objek tertentu. 

Menurut Mariat (1985) disiplin adalah s ikap perseorangan a tau 

kelompok yang rnenjalankan adanya kepa tuhan terhadap pe ·ir tah-

perin ta h dan berinisiati.f untuk melakukan suatu tindakan yang perlu 

seandainya bdak ada per:intah. 

Sedangkan menurut Cece (1991) disiplin adalah 

terhadap tu gas yang rnernpakan kunci keberhasilan. 

ket..1atuh 1 
l 

Dalam pend;dikan pada umumnya yang dimaksud dengan di.siplin 

adalah keadaan tentang atau keteraturan sikap atau keteraturan ti ndakan. 

Disipli.n tidak hanya berarti datang kesekolah tepat pada waktunya te tapi 

.lebih dari itu, yakni melaku an tugas sesuai dengan wakru clan aturannya. 

Lebih jauh Prajudi Atm< sudiro (1982) mengemuka kan disiplin adalah 

J...et<1atnn kepada 8Pp,a l 
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mela inkai h'sadaran belaka, bah wa ketaatan seperti it u ma! a seg:i la apa 

yang m enjadi tujuan organisasi tida k tercapai. 

Status guru dan p eranannya baik di lingkun gan sekolah dan 

masyara l at ditun tu t untuk sesuai dengan apa yang m ereka ajarka n d alam 

bersikap, bertingka hlaku da lam kehidu pan seh ari--hari . Sikap tersebu t 

tercermin dalam sikap ket.aa tan terhadap atur n-aturan atau ke tentu an-

keten tuan yang berlaku, s ikap perasaan, sikap p '_ndap at tr.m pa adanya 

u nsu r pak aa n. 

Pe ra tura n-perntura:n yang telah d igariska d an ci" tetapkan oleh 

sekolah d an pemerin tah baik nege1i m aupun swasta bertujuan untul 

mencapai tu juan keberhasilan ya ng diinginkan. Sikap para guru negeri 

yang me. up< k.m sualu respo n t rhad ap p eratura -·pera t ran, ketentuan

ketentuan dan perintah yang telah diatur baik secara lisan an tulisan 

yang ditetapkan secara tertulis yang merupakan petunjuk yang haru s 

d itaati. 

G uru negeri dalarn 1nen jalankan tugas sehari-hari berpednman 

pada ap yang telah di tentu_kan p em erintah, dimana gur n geri 

merup kan ba )ian dad p Pgawai yang hams patuh clan tu nd uk te rh dap 

peraturan dis ip lin ya ng 11emua t tenta 'lg hak d an kewaj iban, Iara gan . d an 

sangsi apabiL kewajiban tid ak di taMi, at<Ju larangan dila nggar. G uru 

negeri berpedom an pada apa yang tela h digariskan seperh yang tertu lis 

d alam 
11 

peraturnn pemerin t.ah Republi k Indonesia o . '.'.), Ta hu 1 '1980 da n 

juga p e ra tura n yang b0 rasal dari lingkungan sekolah terse JU t. Se la in itu 

guru ncgeri juga berpndoman dan terjkat pada sumpah jaba ta n 11 I<Ol~ l 'R l ". 
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Sikap g uru 1 egen se lain di li ng ku ngan sek< !ah juv1 d il ing kung , n 

masyaraka t d ituntu t untuk n enampi lkan tin kah laku yang m enjadi 

_errni da n contoh bagi m asyarn ka t, baik itu da lam rnem bias<J kan d iri 

(bud dya kerja ). 

Gu ru swasta yang bt'r tugas disekola h-seko lah , w asta d ·a ngkat 

b n.ics<: rka n pcraturc1ri-peraturan d <Hi keputusa n da ri pihak svkol <1 h / 

aydsan ya ng bc rsangkutan . 

DMi u raian d i atds d a pa t- d iam bil kes im p u !an b, h w;1 "ada 

pcrbcd aa n te rhadap Geraka n Disip lin Nasiona l antara G uru SM/\ Ncgcri 

d cngan G uni SlvfA Swasta " teru ta m a d a la1 s ika p d an ti ngkah laku 

mc rc•ka da la m mentaati dan me njulan kan p e ratu ran·-p .ra turan, pPrintah / 

instrnk: i a ta ~a n lLm tata tl•rhb yang k '. .1h dig ·niska n da n d it t• a p kan 

pem e rintah d a n sekola h . 
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KESIMPULAN 
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Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk menarik suatu kesimpulan, yang 

antara lain adalah : 

1. Masa kerja rnerniliki hubungan dengan sikap kedisiplinan kerja yang dijalani oleh 

seseorang maka akan semakin tinggi disiplin kerjanya. 

2. Pendidikan yang tinggi mempunyai kaitan yang erat dengan kedisiplinan kerja 

yang tinggi pula, atau dalarn arti kata sernakin tinggi pendidikan yang dicapai 

seseorang maka akan membuat seseorang pekerja tersebut lebih maju dan 

berkembang didalam pekerjaannya. Untuk mencapai ha] ini idealnya pekerja 

tersebut merniliki disiplin kerja yang tinggi pula. 

3. Ada perbedaan terhadap gerakan disiplin nasional antara guru SMA Negeri 

dengan guru SMA Swasta terutarna dalam sikap dan tingkah laku mereka dalam 

mentaati dan rnenjalankan peraturan-peraturan, perintah/instruksi atasan dan tata 

tertib yang telah digariskan dan ditetapkan pemerintah dan sekolah. 
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