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ABSTRAK 

Nama    : Sitti Hardianti 

NIM.    : 20100117038 

Jurusan / Fakultas: Pendidikan Agama Islam / Tarbiyah dan Keguruan 

Judul   : Pengaruh Kompetensi Profesional Guru terhadap Prestasi 

Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di 

MTs Negeri 1 Kota Makassar 
   

 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan kompetensi profesional 

guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar, 2) 

Mendeskripsikan prestasi belajar peserta didik mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di 

MTs Negeri 1 Kota Makassar, dan 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar pserta didik pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar.. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis ex-post facto. 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket dengan daftar 

pernyataan 20 poin yang digunakan untuk mendapatkan data kompetensi 

profesional guru dan dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data prestasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis. Populasi pada penelitian 

ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar yang 

berjumlah 320 orang, sedangkan sampelnya sebanyak 32 orang peserta didik 

dengan teknik sampling Simpel Random Sampling untuk memperoleh data yang 

diolah dan dianalisis dengan teknik statistik deksriptif dan statistik inferensial. 

Melalui analisis data, diperoleh kesimpulan yaitu: 1) tingkat kompetensi 

profesional guru berada pada kategori sedang dengan persentase menunjukkan 66% 

dengan jumlah frekuensi sebanyak 32 orang peserta didik. 2) prestasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis berada pada kategori sedang dengan 

persentase menunjukkan 62% dengan jumlah frekuensi sebanyak 32 orang peserta 

didik. 3) dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai Thitung = 18,138 dan 

Ttabel = 2,042. Sehingga diperoleh Thitung  > Ttabel  yaitu 18,138 > 2,042 dan nilai sig. 

0,01 < 0,05 maka Ha diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

profesional guru ada pengaruhnya terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Kompetensi profesional guru 

menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik. 2) Kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadis perlu ditingkatkan dengan 

memberikan pembelajaran dan pelatihan tentang pengetahuan keterampilan 

komputer agar mampu menggunakan media pembelajaran secara maksimal. 3) 

Perlu adanya evaluasi yang berkesinambungan dari semua pihak, baik kepala 

Madrasah maupun guru, khususnya guru Al-Qur’an Hadis agar senantiasa 

meningkatkan kualitasnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah segala pengalaman yang dilalui peserta didik dengan 

segala lingkungan sepanjang hayat. Dalam pengertian luas, pendidikan dapat 

diartikan sebagai proses dengan metode-metode tertentu sehingga memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan 

kebutuhan.1  

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat (1) disebutkan: 

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 diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.2 

Dengan pendidikan, manusia akan terus memahami hakikat segala sesuatu. 

Karena ilmu tidak ada batasnya, maka belajar memahami sesuatu pun tidak ada 

batas waktunya. Sampai kapan pun, belajar atau menuntut ilmu adalah wajib. 

Karena itu, posisi pendidikan dalam Islam sangat mulia. Orang yang berilmu 

memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah swt. 

Menurut Carter V. Good yang dikutip oleh Rulam Ahmadi, pendidikan 

adalah seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar (pengajaran). Pendidikan sebagai 

profesi artinya tugas atau pekerjaan mendidik (guru) mensyaratkan dimilikinya 

keahlian atau disiplin ilmu spesifik. Guru yang profesional adalah guru yang 

mengajar sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Pendidikan sebagai 

                                                             
1Muhammad Habiburrohman, “Implementasi Nilai-nilai Kepedulian Sosial pada Peserta 

Didik Melalui Mata Pelajaran Al-Quran Hadits”, Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies), Vol.8 No. 2 

(2020), h. 68. 

2Undang-Undang  SISDIKNAS (UU RI Nomor 20 Tahun 2003). (Cet. IV; Jakarta: Redaksi 

Sinar Grafika, 2011), h. 3. 
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pelatihan profesional bahwa para pendidik (guru) senantiasa berusaha 

mengembangkan profesinya melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas 

pengembangan profesi keguruan.3 

Begitu pentingnya pendidikan, maka mencari ilmu tentu merupakan sebuah 

keniscayaan. Mencari ilmu berarti sebuah upaya menyelami hakikat kehidupan. 

Dalam konteks inilah, pendidikan menjadi kebutuhan asasi manusia yang tidak bisa 

terbantahkan.  

Dengan ilmu, manusia bisa menjelajahi dunia untuk menemukan keagungan 

Allah swt. Dengan ilmu pula, Allah swt. akan memberikan derajat setinggi-

tingginya kepada manusia, bahkan melebihi derajat malaikat. Inilah keistimewaan 

orang yang berilmu. Karena itu, jika kita memahami hakikat pendidikan, maka kita 

memiliki potensi menjadi makhluk yang mulia dengan ilmu yang kita pelajari.4 

Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Mujadalah/58:11, yaitu: 

 ...يرَْفعَِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا مِنْكُمْْۙ وَالَّذِيْنَ اوُْتوُا الْعِلْمَ درََجٰت ٍۗ وَاللّٰهُ بمَِا تعَْمَلوُْنَ خَبِيْ ر  .

Terjemahnya:  

Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha 
Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.5 

Persoalan yang kini dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia 

adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan pada 

mulanya dikaitkan dengan tinggi rendahnya prestasi yang ditunjukkan dengan 

kemampuan peserta didik mencapai skor dalam tes. Kualitas pendidikan ini 

dianggap penting karena sangat menentukan jarak laju pembangunan di negara 

manapun juga. Oleh karenanya hampir semua negara di dunia menghadapi 

                                                             
3Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan: asas dan Filsafat Pendidikan (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), h.33.  

4M. Ainur Rasyid, Hadits-Hadits Tarbawi (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), h. 17.  

5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Quran, 2009), h. 

543.  
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tantangan untuk melaksanakan pembaharuan pendidikan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, aspek utama yang 

ditentukan adalah kualitas guru. Hal ini disebabkan guru merupakan titik sentral 

dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan, dengan kata lain salah satu 

persyaratan penting bagi peningkatan mutu pendidikan adalah apabila pelaksanaan 

proses belajar mengajar dilakukan oleh pendidik-pendidik yang dapat diandalkan 

keprofesionalannya.  

Mengenai pentingnya profesional guru telah disebutkan dalam QS al-

An’am/6: 135, yaitu: 

قلُْ يٰقوَْمِ اعْمَلوُْا عَلٰ ى مَكَانتَِكُمْ اِن يِْ عَامِل ٌۚ فسََوْفَ تعَْلمَُوْنَْۙ مَنْ تكَُوْنُ لهَُ  عَاقِبةَُ الدَّارٍِۗ 

 اِنَّهُ  لََ يفُْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ .
Terjemahnya:  

Katakanlah (Muhammad): “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut 
kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, 
siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). 
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.”6 

Berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas guru dan pendidikan guru 

telah dilaksanakan dengan berbagai bentuk pembaharuan pendidikan. Di antaranya 

adalah dengan memberikan peluang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, 

mewajibkan kepada guru menempuh pendidikan minimal strata satu, memberikan 

pelatihan dan seminar, dan memberikan tunjangan sertifikasi.7  

Guru dianggap profesional jika mereka telah mencapai kompetensi wajib 

yang diberikan pada mereka. Kompetensi yang perlu dipenuhi oleh guru adalah 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.8  

                                                             
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 145.  

7Lailatussaadah, “Upaya Peningkatan Kinerja Guru”, Intelektualita, Vol. 3 No. 1 (2015), 

h. 17. 

8Iskandar Agung, dkk, Kompetensi Guru Refleksi Kritis dan Pemikiran Alternatif (Jakarta: 

Edu Pustaka, 2017), h. 25.  
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Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.9 Jadi, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

memahami dan mengelola kegiatan pembelajaran. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 

bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.10 Jadi, kompetensi kepribadian merupakan 

kemampuan guru dalam menjadikan dirinya sebagai pribadi yang dapat menjadi 

teladan bagi peserta didik. 

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.11 Jadi, 

kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam memperbaiki hubungannya 

dengan masyarakat sekitar, baik peserta didik, tenaga pendidik, dll. 

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di 

sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.12 Jadi, kompetensi profesional 

merupakan kemampuan guru dalam menguasai dan memahami mata pelajaran yang 

akan diberikan ke peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

                                                             
9Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Cet 

VII; Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 76.  

10Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, h. 

77. 

11Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, h. 

77.  

12Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, h. 

77.  
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Selain dari kompetensi di atas, kompetensi kepemimpinan sangat penting 

dimiliki oleh seorang guru, khususnya guru Al-Qur’an Hadis yang menjadi bagian 

dari guru mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam). Kompetensi 

kepemimpinan adalah sifat, sikap, dan skill kunci yang dimiliki oleh seorang guru, 

yang dapat dan akan mendorong performa optimal dalam pembelajaran.13 

Dalam kegiatan belajar mengajar secara umum guru dikatakan profesional 

apabila mempunyai kemampuan mengajar dibuktikan dengan cara mengajar yang 

baik, ijazah atau gelar kependidikan, perencanaan dalam pembelajaran dalam hal 

ini adalah Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelatihan-pelatihan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan. 

Guru yang profesional juga dituntut harus menguasai materi, 

mengembangkan materi ajar, menyusun rencana pembelajaran, menyampaikan 

materi, dan melakukan evaluasi terhadap peserta didik.14 

Keberhasilan pembelajaran di dalam kelas dapat ditandai dengan tingginya 

nilai akhir yang dicapai peserta didik, dalam hal ini prestasi belajar peserta didik. 

Prestasi belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar dimaksudkan 

untuk memberikan informasi tentang kemajuan atas apa yang dikerjakan oleh 

peserta didik dan untuk mengetahui bagaimana dan telah sampai dimana 

penguasaan dan kemampuan yang peserta didik dapatkan setelah mempelajari suatu 

pelajaran.15 

Setiap kegiatan pembelajaran tentunya selalu mengharapkan terjadinya 

pembelajaran yang maksimal. Dalam proses pencapaiannya, keberadaan guru 

adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. 

                                                             
13Didi Pianda, Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja, Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 30.  

14Piet A. Sahertian, Profil Pendidikan Profesional, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1994), h. 30.    

15Fachruddin Saudagar, Pengembangan Profesionalitas Guru (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2009), h. 51. 
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Mengingat keberadaan guru dalam proses pembelajaran sangat penting, 

maka sudah semestinya kualitas guru harus diperhatikan. Misalnya dalam 

penggunaan metode yang bervariasi saat kegiatan belajar mengajar. Guru tentunya 

harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan metode yang akan digunakan 

dengan keadaan peserta didik agar dapat memperoleh prestasi belajar yang 

maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 26 April 2021 di MTs Negeri 

1 Kota Makassar, diperoleh bahwa terdapat guru yang mampu mengajar dengan 

baik dan masih ada yang perlu ditingkatkan. Beberapa guru belum sepenuhnya 

mampu dalam mengaplikasikan metode pembelajaran serta cara penyampaian 

materi yang tidak disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi 

pelajaran yang diajarkan. Hal ini berhubungan dengan kompetensi profesional guru 

yang tentunya juga berpengaruh dan bisa menyulitkan peserta didik dalam 

memahami materi yang diajarkan dan tentunya akan berpengaruh juga dengan 

prestasi belajar peserta didik. Dari kasus tersebut, penulis mendapatkan gambaran  

bahwa sangat penting memperhatikan kompetensi profesional guru untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik ingin melakukan tindakan 

penelitian dan ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi profesional 

guru terhadap prestasi belajar peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti fokus 

pada materi pelajaran Al-Qur’an Hadis. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kompetensi profesional guru mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar? 

2. Bagaimana prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar? 
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3. Apakah ada pengaruh antara kompetensi profesional guru terhadap prestasi 

peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota 

Makassar? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban teoretis yang bersifat sementara terhadap 

rumusan masalah. Dikatakan sementara, karena jawaban itu baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empirik yang diperoleh 

melalui pengumpulan data di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan 

hipotesis harus bersumber dari teori-teori yang telah ada sebelumnya. Teori itu 

dapat ditemukan dalam hasil-hasil penelitian yang hipotesisnya telah dibuktikan 

melalui data empirik.16 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, diberikan jawaban 

sementara sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional guru 

terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs 

Negeri 1 Kota Makassar. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional guru 

terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs 

Negeri 1 Kota Makassar. 

 Adapun hipotesis yang penulis ajukan adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

 

                                                             
16Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian (Gowa: Pusaka 

Almaida, 2019), h. 42. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Dalam menentukan rancangan penelitian, hal yang perlu untuk diingat 

adalah seluruh komponen penelitian itu harus terjalin secara serasi dan tertib. Salah 

satu komponen penelitian yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan 

proses studi secara komprehensif adalah variabel. Variabel merupakan atribut 

sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Komponen dimaksud 

penting dalam menarik kesimpulan atau inferensi suatu penelitian.17 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau mempengaruhi 

suatu variabel lain. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas).18 

Maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional 

guru dan variabel terikat adalah prestasi belajar. 

1. Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang 

harus dimiliki agar tugas sebagai guru dapat terlaksana dengan baik sehingga 

mampu menghasilkan prestasi belajar dan mempengaruhi proses belajar mengajar 

yang nantinya akan mencapai prestasi belajar peserta didik yang baik. Tidak cukup 

dengan menguasai materi pelajaran akan tetapi menjadi contoh atau teladan serta 

selalu mendorong peserta didik untuk lebih baik. 

Adapun aspek kompetensi profesional guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadis 

yang diukur melalui pengisian angket oleh peserta didik, yaitu aspek kemampuan 

guru dalam menguasai bahan pembelajaran, mengelola proses belajar mengajar, 

dan menilai prestasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

                                                             
17Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Cet I; Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 50.  

18Syofian Siregar, Statistic Parametric untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 19.  
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2. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

nyata siswa yang dapat diukur, baik dari segi kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik serta pemahaman yang diperoleh peserta didik setelah melalui proses 

kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di sekolah yang 

tercermin dalam rata-rata dari rapor peserta didik. 

Tabel 1.1 Indikator Variabel Penelitian 

No. Variabel Indikator 

1. Kompetensi Profesional 

Guru 

1. Menguasai materi pembelajaran. 

2. Mengelola proses belajar mengajar. 

3. Menguasai model pembelajaran. 

4. Menilai prestasi peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 2. Prestasi Belajar Kemampuan yang diperoleh peserta didik dari 

penilaian aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang dapat dilihat dari hasil 

belajar peserta didik berupa nilai rapor mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam kegiatan penelitian, tentunya harus didasarkan pada penelitian 

sebelumnya sebagai kerangka teori atau landasan teoretik lainnya. Adapun 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisnayanti, mahasiswi Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan judul skripsi “Pengaruh Kompetensi Guru 

terhadap Hasil Belajar Peserta Didik di MIN 2 Jeneponto”. Penelitian ini 
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dilakukan pada tahun 2019, menghasilkan kesimpulan bahwa hasil perhitungan 

diperoleh thitung = 2,234 sementara ttabel = 2,160 untuk 69 taraf signifikansi 5%. 

Karena thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional guru 

terhadap hasil belajar peserta didik di MIN 2 Jeneponto.19 

Dalam penelitian ini, peneliti sama-sama membahas tentang kompetensi guru, 

namun dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang kompetensi guru secara 

keseluruhan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti membahas kompetensi 

profesional guru. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Muhammad Irshad, mahasiswa jurusan 

Pendidikan Ekonomi dengan judul skripsi “Pengaruh Kompetensi Profesional 

Guru dan Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK Negeri 2 Temanggung”. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2013, menghasilkan kesimpulan bahwa Secara parsial (uji 

t) variabel kompetensi profesional guru (X1) diperoleh thitung = 2,592 sehingga 

H1 diterima. Variabel fasilitas belajar (X2) diperoleh thitung = 3,459, sehingga H2 

diterima. Secara simultan (R2) kompetensi profesional guru dan fasilitas belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa sebesar 35,7%. Jadi, kompetensi 

profesional guru dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

baik secara simultan maupun parsial.20 

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kompetensi profesional guru 

dan fasilitas belajar serta pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. 

Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang 

                                                             
19Sutrisnayanti, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Hasil Belajar Peserta Didik di MIN 

2 Jeneponto”, Skripsi (2019), h. 69.  

20Syarif Muhammad Irshad, “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Fasilitas 

Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 2 

Temanggung”, Skripsi (2013), h. 62.  
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kompetensi profesional guru dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar peserta 

didik. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Rozi, mahasiswa jurusan Pendidikan 

Agama Islam dengan judul skripsi “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru 

terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang”. Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2017, menghasilkan kesimpulan bahwa ada korelasi positif yang 

signifikan antara kompetensi profesional guru terhadap motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Tambang. Artinya semakin baik kompetensi profesional guru maka 

semakin tinggi motivasi belajar siswa.21 

Dalam penelitian ini, peneliti sama-sama membahas tentang kompetensi 

profesional guru, namun dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang 

pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas tentang 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Baharuddin, mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam dengan judul skripsi “Kompetensi Guru Qur’an Hadis 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Satuan Pendidikan 

Madrasah Aliyah Negeri di Kota Makassar”. Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2017, menghasilkan kesimpulan bahwa jika melihat tuntutan Undang-

Undang nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi guru yakni kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi 

                                                             
21Fahrul Rozi, “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang”, 

Skripsi (2017), h. 78.  
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sosial, dan kompetensi kepemimpinan dengan realitas kompetensi guru Qur’an 

Hadis pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Makassar secara umum 

penerapannya sudah sesuai dan baik. Selain itu terkait dengan kompetensi 

profesional khususnya penggunaan media pembelajaran yang terkait dengan 

teknologi informasi perlu diperhatikan karena masih adanya guru Qur’an Hadis 

yang tidak menggunakan dengan alasan yang bervariasi.  

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kompetensi guru Al-Qur’an 

Hadis menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang dilakukan dengan 

penelitian kualitatif. Sedangkan peneliti membahas tentang kompetensi 

profesional guru Al-Qur’an Hadis dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

peserta didik dengan pendekatan kuantitatif.22 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zubaidah, mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam dengan judul skripsi “Pengaruh Kompetensi 

Profesional Guru terhadap Prestasi Belajar Peserta didik pada Mata Pelajaran 

Al-Quran Hadits di MI Ma’arif Tejosari Kecamatan Ngablak Kabupaten 

Magelang Tahun Pelajaran 2014/2015”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2015, menghasilkan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara kompetensi 

profesional guru dengan hasil belajar peserta didik. Dalam kasus ini bisa 

dikatakan bahwa semakin tinggi kompetensi profesional guru maka semakin 

baik pula prestasi peserta didik.23 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zubaidah menggunakan 

teknik sampling purposive random sampling dan teknik analisisnya 

                                                             
22Rizki Baharuddin, “Kompetensi Guru Qur’an Hadis Menurut Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 pada Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Kota Makassar”, Skripsi (2017), 

h. 57. 

23Muhammad Zubaidah, “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Prestasi 

Belajar Peserta didik pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadits di MI Ma’arif Tejosari Kecamatan 

Ngablak Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2014/2015”, Skripsi (2015), h. 64. 
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menggunakan analisis korelasi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik Simple Random Sampling dan teknik analisis yang 

digunakan untuk menganalisis pengaruh antara kompetensi profesional guru 

terhadap prestasi belajar yaitu teknik analisis regresi sederhana. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat kompetensi profesional guru mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui pengaruh antara kompetensi profesional guru terhadap 

prestasi peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 

Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teori maupun 

praktis. 

a. Secara teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kaderisasi pendidik, 

baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. 

b. Secara praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 
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1) Peneliti  

Dapat digunakan sebagai bahan pemikiran yang lebih mendalam akan 

pentingnya mengetahui pengaruh profesional guru terhadap prestasi belajar peserta 

didik. 

2) Peserta didik 

Memberikan petunjuk dan informasi pengetahuan dan dengan adanya 

penelitian ini peserta didik mampu meningkatkan motivasi belajarnya sehingga 

dapat meraih prestasi belajar yang optimal. 

3) Guru 

Memberikan motivasi untuk mengoptimalkan profesional guru dalam 

pembelajaran di sekolah, dan sebagai masukan bagi guru dalam mengajar. 

4) Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah untuk selalu 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan sebagai pedoman agar para guru dapat 

meningkatkan kinerja mereka dalam menggapai prestasi yang lebih baik ke depannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Profesional Guru 

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa 

Inggris, competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi berarti 

kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada 

seseorang. Kompetensi juga terkait dengan standar dimana seseorang dikatakan 

kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta hasil 

kerjanya sesuai standar (ukuran) yang ditetapkan dan/atau diakui oleh 

lembaganya/pemerintah.1 

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 

disebutkan bahwa:  

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan.2  
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidik anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan 
menengah.3 

 Menurut Uzer Usman yang dikutip oleh Rina Febriana, kompetensi adalah 

suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik 

kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara 

konsisten dan terus menerus sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi 

                                                             
1Riswadi, Kompetensi Profesional Guru (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 21. 

2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta, 2005), h. 3.  

3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta, 2005), h.2.  
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kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar 

untuk melakukan sesuatu.4 

 Menurut Mulyasa dalam Jejen Musfah, kompetensi guru merupakan 

perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual 

yang secara keseluruhan membentuk kompetensi standar profesi guru, yang 

mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran 

yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.5  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kompetensi adalah kumpulan 

pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, 

pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Kompetensi 

terkait dengan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan kerja baru, dimana 

seseorang dapat menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan kemampuan yang 

dimilikinya. 

Profesional berasal dari kata profesi yang mempunyai makna sebagai suatu 

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan 

sebagainya). Dalam kamus Webster yang dikutip oleh Kunandar disebutkan, bahwa 

profesi mengacu pada suatu jabatan atau pekerjaan yang mensyaratkan pengetahuan 

dan keterampilan khusus yang diperolehnya dari pendidikan akademi yang 

intensif.6  

KBBI menyebutkan bahwa profesi berhubungan dengan pekerjaan, 

sedangkan profesionalitas berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang 

merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Terkait dengan itu, istilah 

                                                             
4Rina Febriana, Kompetensi Guru (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h. 1-2.   

5Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru:Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 

Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2011), h. 26.  

6Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, h. 45.  
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profesional merupakan suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-

kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan 

berdasarkan rasa keterpanggilan untuk dengan semangat pengabdian selalu siap 

memberikan pertolongan kepada sesama.7 

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 

disebutkan bahwa: 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 
serta memerlukan pendidikan profesi.8 

 Seyfarth dalam Jejen Mushfa menulis bahwa pengembangan profesional 

diartikan sebagai setiap aktivitas atau proses yang dilaksanakan untuk memelihara 

atau meningkatkan keterampilan, sikap, pemahaman, atau perbuatan profesional 

dan mendorong individu dalam tugasnya saat ini maupun di masa mendatang.9 

Seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin 

dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan 

kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Dalam konteks guru, makna 

profesional sangat penting karena profesional akan melahirkan sikap terbaik bagi 

seorang guru dalam melayani kebutuhan pendidikan siswa, sehingga kelak sikap ini 

tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, orang tua, masyarakat, dan institusi 

sekolah itu sendiri.10 

Guru yang profesional adalah yang memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata 

                                                             
7Iskandar Agung, dkk, Kompetensi Guru Refleksi Kritis dan Pemikiran Alternatif,  h. 24.  

8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta, 2005), h. 2. 

9Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru:Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 

Teori dan Praktik, h. 24. 

10Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

dan Kualitas Guru di Era Global (Jakarta: Esensi, 2013), h. 20-21. 
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lain, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia 

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal. 

Adapun kompetensi profesional guru adalah kecakapan seorang guru dalam 

mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru mulai 

dari membuka pelajaran sampai menutup kembali pelajaran dengan tidak 

meninggalkan ciri dari keprofesionalannya dalam mendidik peserta didik.  

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran 

di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Jadi, kompetensi profesional adalah 

kemampuan guru dalam menguasai dan memahami mata pelajaran yang akan 

diberikan ke peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Guru yang dinilai kompeten secara profesional menurut Rofa’ah adalah: 

a. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-
baiknya. 

b. Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil. 
c. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan 

(tujuan instruksional) sekolah. 
d. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar 

dan belajar dalam kelas.11 

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan 

sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

                                                             
11Rofa’ah, Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif 

Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.7. 



19 
 

 

kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.12 

2. Syarat Guru Profesional 

Seseorang dikatakan sebagai guru yang profesional tidak cukup hanya 

dengan mengetahui satu materi yang akan diajarkan, tetapi ia harus memiliki 

kepribadian guru dengan segala ciri dan tingkat kedewasaannya. Guru disebut 

sebagai tenaga profesional karena di dalam pekerjaannya ia tidak hanya mengajar 

peserta didik agar tahu beberapa hal tetapi ia juga memperhatikan beberapa 

keterampilan terutama sikap mental. Mendidik sikap mental seseorang yang 

dilakukan oleh seorang guru tidak cukup hanya dengan mengajarkan suatu 

pengetahuan, akan tetapi pengetahuan itu diajarkan oleh guru sebagai teladan 

utamanya. 

Guru yang memiliki dedikasi tinggi tentu akan senang dapat menjangkau 

semua pelajaran dengan modalitas yang berbeda. Walaupun cara belajar dan 

mengajar guru telah mencerminkan kecenderungan modalitasnya, guru profesional 

hendaknya berupaya mengembangkan modalitas belajar dan mengajar. Semakin 

banyak modalitas yang dilibatkan guru secara bersamaan, maka peserta didik akan 

semakin meningkat pengetahuannya. Di samping itu, guru profesional hendaknya 

senantiasa mengembangkan kepribadian keguruannya untuk menyempurnakan 

penguasaan terhadap berbagai kompetensi di bidangnya terus berkembang. Selain 

itu guru profesional dituntut mampu mengembangkan, menetapkan, dan 

menggunakan semua metode mengajar secara efektif dan efisien. Suatu metode 

                                                             
12Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta, 2005), h. 5. 
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yang dianggap kurang baik memungkinkan menerapkan metode lain yang dianggap 

baik untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar.13 

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka 

profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan Usman dalam 

Syafruddin Nurdin dan Adriantoni berikut ini. 

a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu 
pengetahuan yang mendalam. 

b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan 
bidang profesinya. 

c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. 
d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang 

dilaksanakannya. 
e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.14 

Oemar Hamalik mengungkapkan bahwa syarat-syarat menjadi guru 

profesional adalah sebagai berikut: 

a. Harus memiliki bakat sebagai guru 
b. Harus memiliki keahlian sebagai guru 
c. Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi 
d. Memiliki mental yang sehat 
e. Berbadan sehat 
f. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas 
g. Guru adalah manusia berjiwa pancasila 
h. Guru adalah seorang warga negara yang baik.15 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik tersebut 

dapat dipahami bahwa guru profesional memiliki persyaratan yang sangat berat 

karena syarat-syarat tersebut terkait dengan bakat, keahlian, kepribadian, mental, 

kesehatan, pengalaman, pengetahuan, serta status kehidupan sebagai warga negara 

yang baik. Untuk itu bila seseorang ingin menjadi guru profesional harus mampu 

mempersiapkan dirinya baik dari segi bakat, keahlian, kepribadian mental, 

kesehatan, pengalaman dan pengetahuan yang luas terkait dengan profesi keguruan 

yang akan digelutinya. 

                                                             
13Halid Hanafi, La Adu, dan H. Muzakkir, Profesional Guru Dalam Pengelolaan Kegiatan 

Pembelajaran Di Sekolah (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 7. 

14Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Profesi Keguruan (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 

2019), h 5-6.  

15Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 18. 



21 
 

 

Moch Idochi Anwar yang dikutip oleh  Halid Hanafi, La Adu, dan 

Zainuddin mengemukakan ada tiga aspek performasi guru terkait dengan syarat-

syarat guru profesional, yaitu: 

a. Kemampuan profesional yang mencakup; a) penguasaan pelajaran yang 
terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep dasar 
keilmuan serta bahan yang diajarkan itu, b) penguasaan dan penghayatan 
atas landasan dan wawasan kependidikan serta keguruan, c) penguasaan 
proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran peserta didik. 

b. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyelesaikan diri 
kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan 
tugasnya sebagai guru 

c. Kemampuan personal guru mencakup, a) penampilan sikap yang positif 
terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan 
situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya, b) pemahaman, penghayatan, 
dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru, c) 
kepribadian, nilai sikap hidup penampilan upaya untuk menjadikan 
dirinya sebagai panutan dan teladan bagi peserta didiknya.16 

Berdasarkan penjelasan Moch Idochi Anwar tersebut diperoleh pemahaman 

bahwa jika pendidik ingin menjadi pendidik yang profesional maka ia harus 

memiliki kemampuan-kemampuan meliputi; penguasaan pengetahuan tentang 

ilmu-ilmu mendidik, penguasaan bahan pelajaran yang akan diajarkan, penguasaan 

tentang pola perilaku yang baik dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, 

kemampuan mengelola berbagai metode mengajar dan penggunaan media 

pembelajaran dengan baik dan sebagainya sehingga sampai pada tujuan akhir dari 

pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik berupa mampu membuat para peserta 

didik yang diajarnya menjadi peserta didik hidup dalam kehidupan sesuai dengan 

tuntunan ajaran Islam. 

Ahmad Sabri yang dikutip oleh  Halid Hanafi, La Adu, dan Zainuddin 

mengemukakan bahwa seorang guru dapat dikatakan profesional pada bidang 

tugasnya bila ia mampu memiliki 3 kemampuan terkait dengan bidang keguruannya 

yang meliputi: 

a. Kemampuan bidang kognitif artinya kemampuan intelektual seperti 
kemampuan bidang pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, 

                                                             
16Halid Hanafi, La Adu, dan Zainuddin, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Deepbulish, 

2019), h. 142-143.   
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pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan 
mengenai bimbingan penyuluhan, pengetahuan mengenai administrasi 
kelas, pengetahuan mengenai cara menilai hasil belajar peserta didik, 
pengetahuan tentang kemasyarakatan, serta pengetahuan umum lainnya. 

b. Kemampuan bidang sikap artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap 
berbagai hal yang berkenaan dengan bidang tugasnya. Misalnya sikap 
menghargai pekerjaan, mencintai dan memiliki perasaan terhadap mata 
pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi  terhadap teman profesinya, 
memiliki kemampuan yang keras untuk meningkatkan hasil 
pekerjaannya. 

c. Kemampuan bidang perilaku artinya kemampuan guru dalam berbagai 
keterampilan berperilaku seperti keterampilan mengajar, membimbing, 
menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi 
dengan peserta didik, keterampilan melaksanakan administrasi kelas, dan 
lain-lain.17  

Berdasarkan pendapat Ahmad Sabri tersebut diperoleh pemahaman bahwa 

seorang pendidik dapat dikatakan profesional apabila memiliki 3 kemampuan 

berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dimana ketiga kemampuan 

tersebut harus mampu diaplikasikan oleh pendidik dalam melaksanakan tugasnya. 

Sardiman A.M. mengemukakan bahwa persyaratan guru profesional dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: 

a. Persyaratan administrasi yaitu warga negara Indonesia, umur sekurang-
kurangnya 18 tahun berkelakuan baik, dan mengajukan permohonan. 

b. Persyaratan teknis yaitu harus berupa ijazah guru, menguasai cara dan 
teknik mengajar, terampil mendesain program pengajaran serta memiliki 
motivasi dan cita-cita memajukan pendidikan. 

c. Persyaratan psikis yaitu sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan 
bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, 
memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggung jawab, 
berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian, bersifat pragmatis dan 
realistis. 

d. Persyaratan fisik. Berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang 
mungkin mengganggu pekerjaan dan tidak memiliki gejala-gejala 
penyakit yang menular, berpakaian rapi dan bersih.18 

Berdasarkan pendapat Sardiman A.M. tersebut dapat dipahami bahwa guru 

profesional mempunyai kriteria yang meliputi; memiliki kemampuan profesional, 

memiliki kapasitas intelektual dan memiliki sifat edukasi sosial, dimana ketiga 

syarat tersebut harus dimiliki oleh setiap guru yang profesional sehingga mampu 

                                                             
17Halid Hanafi, La Adu, dan Zainuddin, Ilmu Pendidikan Islam, h. 192.  

18Halid Hanafi, La Adu, dan H. Muzakkir. Profesional Guru Dalam Pengelolaan Kegiatan 

Pembelajaran Di Sekolah, h. 8-9.  
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memenuhi fungsinya sebagai pendidik bangsa, guru di sekolah dan pimpinan di 

masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang syarat-syarat yang harus 

dipenuhi atau dimiliki oleh seorang guru profesional di atas dapat dipahami bahwa 

seorang guru profesional harus memiliki kemampuan, baik yang terkait dengan 

persoalan fisik, legalitas keilmuan, penguasaan ilmu pengetahuan, teknik-teknik 

pentransferan ilmu yang diajarkan, memiliki visi dan misi ke depan, dan 

mempunyai komitmen dalam upaya perubahan. 

3. Ciri-ciri Guru Profesional 

Pemahaman tentang guru profesional sebagaimana telah dijelaskan, 

memiliki lima hal penting, yaitu berkaitan dengan tugas utamanya (mendidik, 

mengajar, dan lainnya), memiliki keahlian di bidangnya, menjadi sumber 

penghasilan terkait dengan segala lingkup keprofesiannya, dan termasuk standar 

mutu yang ditetapkan. 

Beberapa hal tersebut belum terlalu sempurna dalam mendeskripsikan guru 

profesional. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri guru profesional menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 

yaitu: 

a. Mempunyai kompetensi pedagogik; menyangkut kemampuan mengelola 
pembelajaran, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. 

b. Mempunyai kompetensi kepribadian; menyangkut kepribadian yang  
mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi 
peserta didik. 

c. Memiliki kompetensi profesional; menyangkut penguasaan materi 
pelajaran secara luas dan mendalam. 

d. Memiliki kompetensi sosial; menyangkut kemampuan guru 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, wali 
murid, dan masyarakat.19 

                                                             
19Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani, Profesi Keguruan: Menjadi Guru yang Religius dan 

Bermartabat (Gresik: Caremedia Communication, 2018), h. 57.  
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Selain memiliki empat kompetensi yang telah dijabarkan di atas, menurut 

Pupuh Fathurrohman dan Suryana ciri-ciri guru profesional dibagi menjadi lima 

kelompok yang disebut komponen, sebagai berikut: 

a. Komponen afeksi guru yang mencakup ciri-ciri: a) sabar serta bijaksana, b) ulet 

dan gembira, c) siap dikritik dan rendah hati, d) beriman dan memiliki moral 

yang baik, e) berusaha berbicara yang jelas dan menarik, f) tekun melaksanakan 

tugas. 

b. Komponen penguasaan ilmu pengetahuan yang mencakup ciri-ciri: a) 

mengalami pendidikan formal dalam waktu lama, b) memiliki pengetahuan 

tertentu yang spesifik, c) mendalami dan memperluas pengetahuan dalam 

bidangnya secara terus menerus, d) pengetahuan guru hendaklah terintegrasi 

sebagai alat mengorganisasi, memotivasi, dan membantu peserta didik belajar. 

c. Komponen penyajian bahan pelajaran yang mencakup ciri-ciri: a) menanamkan 

cara berpikir ilmiah kepada peserta didik, b) mengembangkan kreativitas 

peserta didik dan kepercayaan kepada diri sendiri dalam menghadapi masa 

mendatang, c) mengembangkan filsafat moral peserta didik dan pandangannya 

yang positif terhadap dunia, d) dalam mengorganisasi belajar peserta didik, guru 

bertindak sebagai promotor, fasilitator, korektor, konsultan dan manajer. 

d. Komponen hubungan guru dengan peserta didik yang mencakup ciri-ciri: a) 

kenal akan keadaan setiap peserta didik, baik kemampuan belajarnya dan 

keadaan ekonominya, b) sensitif terhadap keadaan peserta didik, c) menaruh 

belas kasihan kepada peserta didik dalam situasi-situasi tertentu, d) senang 

kepada peserta didik, (e) memiliki otonomi dalam bertindak terhadap peserta 

didik, f) tidak bertindak sebagai diktator, dan g) memberi bimbingan dan 

bantuan kepada peserta didik dalam mengatasi gangguan mental. 
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e. Komponen hubungan guru dengan orang-orang dewasa yang mencakup ciri-

ciri: 1) menjadi anggota organisasi profesi, 2) bergaul dan berteman baik dengan 

kawan-kawan seprofesi, 3) berteman baik dengan anggota-anggota masyarakat, 

4) pribadi guru menjadi contoh di masyarakat.20 

Adapun prinsip profesional guru yang mencakup karakteristik disebutkan 

dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat 1, sebagai 

berikut. 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. 
b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas. 
c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 
d. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. 
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 
g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan. 
h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

keprofesionalan. 
i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan keprofesian.21 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri guru 

profesional ialah selain memiliki empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan sosial), guru profseional juga mampu menguasai lima komponen, 

yaitu komponen afeksi guru, komponen penguasaan ilmu pengetahuan, komponen 

penyajian bahan pelajaran, komponen hubungan guru dengan peserta didik, dan 

komponen hubungan guru dengan orang-orang dewasa, baik kepada orang tua/wali 

peserta didik maupun kepada sesame guru. 

4. Aspek-aspek Kompetensi Profesional Guru 

Aspek-aspek yang termasuk pada kompetensi profesional yang ditampilkan oleh 

guru dalam proses pembelajaran antara lain menggunakan metode, media dan 

                                                             
20Pupuh Faturohman dan Suryana. Guru Professional (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2012), h. 51. 

21Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta, 2005), h. 5.  
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bahan pengajaran, dan melaksanakan evaluasi pengajaran peserta didik dalam 

proses belajar mengajar. 

a. Menggunakan metode pengajaran 

Untuk menggunakan suatu metode mengajar yang efektif harus berdasarkan 

tujuan khusus yang hendak dicapai. Demikian pula kesesuaiannya dengan bahan 

pelajaran. Antara tujuan, bahan dan metode dituntut adanya keserasian. Karena 

menurut salah satu prinsip pengembangan kurikulum dan pengajaran, kurikulum 

juga harus memiliki relevansi di dalam, yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi 

antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses 

penyampaian, dan penilaian. Relevansi internal ini memperuntukkan suatu 

keterpaduan kurikulum. Oleh karena itu, para pengajar yang terdidik penuh di 

dalam tugasnya akan memiliki keterampilan menggunakan segala teknik 

menunjang yang mungkin diwujudkan dengan tujuan pengajaran dan bahan 

pelajaran dalam rangka mencapai titik kulminasi pendidikan pada umumnya, proses 

belajar mengajar khususnya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan guru 

dalam memilih model/metode pembelajaran menurut Rusman, antara lain (1) tujuan 

yang hendak dicapai, (2) bahan atau materi pembelajaran, (3) peserta didik/peserta 

didik, dan (4) pertimbangan lain yang bersifat nonteknis. 

Dalam penggunaan suatu metode mengajar di samping dilatarbelakangi 

oleh beberapa faktor, setiap guru wajib mengetahui dan menguasai metode yang 

akan digunakannya. Sebagai indikator apakah seorang guru tersebut mengetahui 

dan menguasai metode yang dipilihnya untuk menyampaikan materi pembelajaran, 

maka ia akan melaksanakan metode mengajar tersebut dengan langkah-langkah 

yang benar menurut  teori penggunaannya.22 

                                                             
22Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Profesi Keguruan),  h. 48.  
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Metode pengajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

bermacam-macam, metode yang bisa dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran 

Al-Qur’an dan hadis yaitu: metode drill, metode kerja kelompok, metode tanya 

jawab metode resitasi, metode diskusi dan metode ceramah. 

1) Metode Drill (Latihan) 

Penggunaan istilah “latihan” sering disamakan artinya dengan istilah 

“ulangan.23 Padahal maksudnya berbeda, latihan bermaksud agar pengetahuan dan 

kecakapan tertentu dapat menjadi milik anak didik dan dikuasai sepenuhnya, 

sedangkan ulangan hanyalah untuk sekedar mengukur sejauh mana dia telah 

menyerap pengajaran tersebut. 

2) Metode Kerja Kelompok 

Apabila guru dalam menghadapi anak didik di kelas merasa perlu membagi-

bagi anak didik dalam kelompok-kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau 

untuk menyerahkan suatu pekerjaan yang perlu dikerjakan bersama-sama, maka 

secara mengajar tersebut dapat dinamakan metode kerja kelompok. 

3) Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat 

membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Ini 

disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana murid dapat 

mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah di ceramahkan. 

4) Metode Pemberian Tugas (Resitasi) 

Yang dimaksud dengan metode ini adalah suatu cara dalam proses belajar-

mengajar bilamana guru memberi tugas tertentu dan murid mengerjakannya, 

kemudian tugas tersebut dipertanggung jawabkan kepada guru. Dengan cara 

                                                             
23Zakiah Dardajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Cet. III; Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2004), h. 302. 
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demikian diharapkan agar murid belajar secara bebas bertanggungjawab dan murid-

murid akan berpengalaman mengetahui berbagai kesulitan kemudian berusaha 

untuk ikut mengatasi kesulitan-kesulitan itu. 

5) Metode Diskusi 

Metode ini biasanya erat kaitanya dengan metode lainnya, misalnya metode 

ceramah, karyawisata dan lain-lain karena metode diskusi ini adalah bagian yang 

terpenting dalam memecahkan suatu masalah (problem solving). Dalam dunia 

pendidikan metode diskusi ini mendapat perhatian karena dengan diskusi akan 

merangsang murid-murid berpikir atau mengeluarkan pendapat sendiri. 

6) Metode Ceramah 

Metode ceramah sering juga disebut dengan metode konvensional atau 

tradisional. Dalam metode ceramah, guru lebih aktif sementara peserta didik pasif. 

Meski metode ini lebih banyak dikritik tetapi tetap tidak bisa dihilangkan dalam 

proses pembelajaran karena masih tetap diperlukan atau metode ini masih punya 

keunggulan dalam kondisi tertentu.24 

b. Menggunakan alat pengajaran 

Alat pengajaran adalah segala alat yang dapat menunjang keefektifan dan 

efisien pengajaran. Alat pengajaran sering pula diartikan oleh sebagian orang 

dengan istilah sarana belajar atau sarana pengajaran. Alat pengajaran ini dapat 

mempengaruhi tingkah laku peserta didik sebab alat pengajaran tersebut juga 

termasuk bagian dari sumber pengajaran.  

Pada dasarnya penggunaan alat pengajaran tidak terlepas dari prinsip dan 

kriteria pemilihan, yaitu Pertama, adanya kejelasan dan ketegasan tujuan 

pemilihan, apakah alat yang akan dipilih untuk alat bantu mengajar guru atau alat 

bantu belajar peserta didik. Kedua, adanya keharusan pemahaman tentang 

                                                             
24Lufri, dkk, Metodologi Pembelajaran: Strategi, Pendekatan, Model, Metode Pembelajaran 

(Malang: CV. IRDH, 2020), h. 48. 
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karakteristik pengajaran, baik dari segi pembuatan, fungsinya, dan cara 

penggunaannya oleh guru atau pemilih alat. Ketiga, adanya berbagai alat 

pengajaran yang dapat diperbandingkan. Kemudian kriteria yang perlu diperhatikan 

di dalam memilih alat pengajaran meliputi (1) kesesuaian alat pengajaran yang 

dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan peserta 

didik, (2) kemudahan dalam perolehan alatnya dan kemudahan dalam 

perancangannya, (3) kemudahan dalam penggunaannya, (4) terjamin keamanan 

dalam penggunaannya, (5) kemampuan dana untuk pengadaannya, (6) kemudahan 

dalam penyimpanan dan pemeliharaannya, dan sebagainya.25 

Berdasarkan kriteria-kriteria dan prinsip penggunaan alat pengajaran yang 

telah dikemukakan di atas, maka setiap guru dapat memilih media yang tepat guna 

dan berhasil dalam mencapai tujuan instruksional melalui proses belajar mengajar 

di kelas. 

c. Menggunakan media pembelajaran 

Fungsi media dalam proses belajar mengajar tidak hanya sebagai alat yang 

digunakan oleh guru, tetapi juga mampu mengomunikasikan pesan kepada peserta 

didik. Pada dasarnya fungsi media adalah menumbuhkan motivasi peserta didik, 

dapat mengingat pelajaran dengan mudah, peserta menjadi aktif dalam merespons, 

memberi umpan balik dengan cepat, pendorong peserta didik untuk melaksanakan 

kegiatan praktek dengan cepat. 

Penggunaan media hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip pemilihan 

media itu sendiri. Selain memerhatikan prinsip-prinsip pemilihan media juga ada 

sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media pengajaran. Prinsip-

prinsip dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media pengajaran: 

a. Prinsip-prinsip pemilihan media pengajaran: 1) tujuan pemilihan, 2) karakteristik 

                                                             
25Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Profesi Keguruan, h. 49.  
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media pengajaran, dan 3) alternatif pilihan, b. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

dalam memilih media pengajaran, antara lain: 1) objektivitas, 2) program 

pengajaran, 3) sasaran program, 4) situasi dan kondisi, 5) kualitas teknik, 6) 

keefektifan dan efisien penggunaan.26 

 Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru dalam kaitannya dalam 

keterampilan memilih media pengajaran. Di samping itu memberikan kemungkinan 

pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara variasi. 

Sedangkan apabila kurang memahami karakteristik media tersebut, guru 

dihadapkan pada kesulitan dan cenderung bersifat spekulatif. 

d. Bahan pembelajaran 

Penguasaan bahan materi pembelajaran berarti pemahaman terhadap 

keseluruhan aspek dari materi atau bahan pembelajaran. Guru yang menguasai 

bahan ajar berarti paham benar terhadap struktur pengetahuan yang diajarkan; dapat 

memilahkan anatomi materi ajar, termasuk mengidentifikasi kelemahan dan 

kelebihan, serta bagian-bagian termudah dan tersulit. 

Konten atau materi pelajaran sebenarnya merupakan komponen kurikulum 

yang amat penting. Konten menyangkut jawaban terhadap pertanyaan, “apa yang 

akan dikerjakan?” konten ini sering tidak diperhatikan. Artinya, konten seringkali 

diambil saja dari buku teks yang berlimpah-limpah tersedia, tanpa mengaitkannya 

dengan tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, atau dengan tujuan omstruksional.” 

Apa yang dikemukakan tersebut memang sering kali terjadi, bahwa pengajar lebih 

cenderung menyampaikan apa yang ada dalam buku teks yang dijadikan acuan yang 

                                                             
26Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Profesi Keguruan, h. 48.  
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kadang-kadang hanya menekankan pada ranah kognitif, tanpa melibatkan ranah 

afektif dan psikomotor.27 

Penguasaan bahan materi pembelajaran memungkinkan guru memilih 

materi mana yang harus didahulukan dan mana yang disampaikan belakangan. 

Guru tahu betul konsep prasyarat, inti dan yang hanya bersifat pengembangan. Guru 

dapat membedakan fakta, konsep dan generalisasi dari materi yang diajarkan. 

Penguasaan materi juga memungkinkan guru memilih metode, tahapan dan media 

yang tepat untuk mengajarkan bagian demi bagian materi pelajaran. 

e. Kemampuan Mengevaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta didik 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Penilaian atau 

evaluasi hasil belajar peserta didik merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

seberapa jauh tujuan pembelajaran dapat tercapai, agar mampu mereformasi 

kondisi peserta didik dari yang tidak baik menjadi baik.  

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Istilah prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi dan belajar. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia prestasi adalah hasil yang telah dicapai  (dari 

yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Sedangkan belajar adalah 

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu.28 Kata prestasi berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang 

                                                             

27Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Profesi Keguruan, h. 54.  

28Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online], kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses 11 Januari 2017. 
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berarti hasil usaha. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena 

adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan.29 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, prestasi belajar yaitu hasil yang diperoleh 

berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai 

hasil dari aktivitas dalam belajar.30 Sedangkan menurut Sardiman prestasi belajar 

merupakan kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai 

faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar dari individu dalam 

belajar.31  

Adapun menurut AG Parnawi, prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan 

yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat memberikan kepuasan 

emosional dan dapat diukur dengan alat atau tes tertentu32 

Prestasi belajar juga diartikan sebagai penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, biasanya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau nilai yang diberikan oleh guru. 

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang diperoleh setelah melalui kegiatan proses belajar mengajar yang 

dapat memberikan perubahan dalam diri individu yang terlihat dari pengetahuan, 

sikap, dan keahlian yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS az-

Zumar/39: 9. 

 ...قلُْ هَلْ يسَْتوَِى الَّذِيْنَ يعَْلمَُوْنَ وَالَّذِيْنَ لََ يعَْلمَُوْنَ ٍۗ انَِّمَا يتَذَكََّرُ اوُلوُا الَْلَْباَب.  

 

                                                             
29Moh. Zaiful Rosyid, Mustajab, dan Aminol Rosid Abdullah, Prestasi Belajar (Cet. I; 

Malang: Literasi Nusantara, 2019), h. 5-6. 

30Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2012), h. 23.  

31Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 

46.  

32AG Parnawi, Psikologi Belajar (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 142.  
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Terjemahnya:  

Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat 
yang dapat menerima pelajaran.33 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diberi kelebihan akal untuk 

menuntut ilmu, dengan belajar maka manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan 

dan mendapatkan prestasi yang baik. 

Menurut Benjamin S. Bloom dan Rathwihl, sebagaimana yang dikutip oleh 

Yatim Riyanto, bahwa prestasi belajar diklasifikasikan ke dalam tiga ranah  yaitu: 

ranah kognitif (cognitive domain), ranah psikomotor (psychomotor domain) dan 

ranah afektif (affective domain).34  Ketiga ranah ini lebih terukur dalam artian 

bahwa untuk mengetahui prestasi belajar yang dimaksudkan mudah dan dapat 

dilaksanakan, khususnya pada pembelajaran yang bersifat formal. 

Adapun mata pelajaran Al-Qur’an Hadis adalah salah satu mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di tingkat Madrasah Tsanawiyah yang memberikan 

pendidikan kepada peserta didik supaya dapat memahami isi dari Al-Qur’an dan 

Hadis sebagai landasan hidup dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupannya. 

Penulis menyimpulkan bahwa prestasi Al-Qur’an Hadis adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pelajaran 

Al-Qur’an Hadis yang dapat memberikan perubahan dalam diri peserta didik yang 

terlihat dari kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimilikinya. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta 

didik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

datangnya dari diri peserta didik berupa faktor fisiologis (kesehatan dan keadaan 

                                                             
33Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 459. 

34Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi bagi Pendidik dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 17-18. 
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tubuh), psikologis (minat, bakat, intelegensi, emosi, kelelahan, dan cara belajar). 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri peserta didik 

yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat, dan lingkungan alam. Semua faktor tersebut harus berkontribusi 

sinergik satu sama lain karena mempengaruhi prestasi belajar dan dalam rangka 

membantu peserta didik dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya.35 

Menurut Dimyati Mahmud, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar peserta didik mencakup faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut. 

a. Faktor Internal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari peserta didik adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, yang terdiri dari N. 

Ach (Need For Achievement) yaitu kebutuhan atau dorongan atau motif untuk 

berprestasi. Faktor ini meliputi motivasi, perhatian pada mata pelajaran yang 

berlangsung, tingkat penerimaan dan pengingatan bahan, kemampuan 

menerapkan apa yang dipelajari, kemampuan mereproduksi dan kemampuan 

menggeneralisasi. Faktor internal lain adalah: a. Fisiologi yang berupa kondisi 

fisik dan pancaindra, b. Psikologi yang berupa bakat, minat, kecerdasan, 

motivasi dan kemampuan kognitif. 

b. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta 

didik. Hal ini dapat berupa sarana prasarana, situasi lingkungan baik itu 

lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Termasuk faktor 

eksternal meliputi kemampuan membangun hubungan dengan  peserta didik, 

kemampuan menggerakkan minat pelajaran, kemampuan memberikan 

penjelasan, kemampuan menyebutkan pokok-pokok masalah yang diajarkan, 

                                                             
35M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 55.  
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kemampuan mengarahkan perhatian pada pelajaran yang sedang berlangsung, 

kemampuan memberikan tanggapan terhadap reaksi.36 

Djamarah, Ngalim Purwanto, dan Munadi menyebutkan guru adalah faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Oemar Hamalik menegaskan, 

proses belajar dan hasil belajar peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, 

pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh 

kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten 

akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, 

dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para peserta didik 

berada pada tingkat optimal.37 

 Dari beberapa pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

prestasi belajar peserta didik secara umum dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

yang pertama berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri dan faktor yang kedua 

berasal dari luar diri peserta didik yang sedang melakukan proses kegiatan belajar.  

3. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Zainal Arifin, prestasi belajar mempunyai fungsi utama sebagai 

berikut: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 
telah dikuasai peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 
c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 
peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
berperan sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 
pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat 
dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. 
Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat 
dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta didik di masyarakat. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai indikator terhadap daya serap 
(kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik 

                                                             
36Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa 

(Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 303. 

37Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, h. 36.  
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menjadi fokus utama yang harus diperhatikan karena peserta didiklah 
yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran.38 

Dari beberapa fungsi prestasi belajar di atas, dapat dipahami bahwa betapa 

pentingnya kita mengetahui dan memahami prestasi belajar setiap peserta didik 

sebab fungsi prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dalam mata 

pelajaran tertentu, tetapi juga sebagai indikator kualitas intuisi pendidikan. 

4. Pengukuran Prestasi Belajar 

Pengukuran hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

perubahan tingkah laku peserta didik setelah proses belajar. Pengukuran yang 

dilakukan guru lazimnya menggunakan tes sebagai alat ukur. Hasil pengukuran 

tersebut berwujud angka ataupun pernyataan yang mencerminkan tingkat 

penguasaan materi pelajaran bagi para peserta didik, yang lebih dikenal dengan 

prestasi belajar.39 

Tes merupakan serangkaian pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang 

harus direspon oleh peserta didik dan respon itu dikategorikan menjadi benar dan 

salah. Selain itu, tes dapat pula dimaknai sebagai instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran selama periode 

tertentu. 

Tes mempunyai fungsi sentral dalam proses pembelajaran karena berangkat 

dari tes, keputusan tentang kemajuan belajar peserta didik dapat dibuat. Guru dapat 

memanfaatkan tes sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

pembelajaran telah dicapai oleh sebagian peserta didik. Dengan demikian, guru 

memberikan tes kepada peserta didik bukan tanpa alasan.40 

                                                             
38Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional: Prinsip-Teknik-Prosedur (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 12-13. 

39Junierissa Marpaung, Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa, Jurnal 

Kopasta, Vol.2 No.2, 2015, h. 85.  

40Sumardi, Teknik Pengukuran dan Penilaian Hasil Belajar (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 

2020), h. 25. 
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Dilihat dari aspek standarisasi, ada dua macam tes yaitu tes baku dan tes 

non baku. Tes baku adalah tes yang sudah diuji di lapangan dengan maksud 

mendapatkan data tentang keterandalan (reliability) dan kesahihan (validity) 

pengukuran serta standar normatif yang dipakai untuk menaksir skor. Contohnya 

tes TOEFL, Stanford achievement test, dan lain-lain. Sedangkan tes non-baku yang 

biasa disebut tes buatan guru, yaitu tes yang dibuat oleh seseorang atau kelompok 

untuk digunakan sesaat dan hanya berlaku intern serta hanya untuk mengukur satu 

jenis kemampuan. Tes non-baku biasanya tidak dilakukan pengujian di lapangan 

tetapi langsung dipakai. Contohnya tes buatan guru, dosen, dan lain-lain.41 

Secara garis besar, bentuk tes dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes 

objektif dan tes subjektif.  

a. Tes Objektif 

Tes objektif dapat dipahami sebagai sebuah tes dimana proses penilaiannya 

tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi dari penguji. Dengan kata lain, proses 

penilaian dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif 

dari penguji. Tingkat akurasi dari jawaban peserta didik yang diuji (testee) semata-

mata didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tes bentuk ini 

paling banyak digunakan oleh guru-guru di sekolah karena proses penilaiannya 

dapat dilakukan secara cepat dan mudah. 

Pada umumnya, guru menggunakan tes objektif untuk mengukur 

kemampuan berpikir peserta didik pada aspek pengetahuan dengan cakupan materi 

yang luas. Sebenarnya, tes bentuk ini dapat dikembangkan dan digunakan pula 

untuk mengukur proses berpikir peserta didik untuk memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi terhadap suatu objek pengetahuan. Agar tes 

objektif tidak sekadar untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah, 

                                                             
41Djaali dan Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan (Jakarta: Grasindo, 

2008), h. 4.  
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pengembang tes perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam 

menuliskan tes tersebut.42 

b. Tes Subjektif 

Tes subjektif adalah sebuah bentuk tes dimana proses penilaiannya sering 

dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi dan penguji. Pada bentuk tes ini, 

subjektivitas penguji sulit sekali untuk dihilangkan, bahkan tidak mungkin untuk 

dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan adalah bagaimana meminimalisir 

subjektivitas penguji agar hasil penilaiannya mendekati objektif.  

Ada beberapa hal yang harus dilakukan guru atau penguji untuk 

meminimalisir subjektivitas itu. Pertama, guru sebelum melakukan proses penilaian 

harus telah menyiapkan rubrik penilaian yang baik sebagai pedoman untuk 

memberikan nilai terhadap hasil belajar peserta didik. Kedua, proses penilaian 

dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu penguji sehingga dapat diketahui 

sejauh mana konsistensi hasil penilaian itu. Ketiga, dilakukan teknik pengujian 

ulang, yaitu penguji yang sama melakukan dua kali proses penilaian terhadap tes 

yang sama dan proses penilaian kedua dilakukan beberapa saat setelah proses 

penilaian pertama dilakukan (biasanya tidak lebih dari satu atau dua minggu dari 

proses penilaian pertama). Rentang waktu ini dimaksudkan untuk menghindari 

curry over effect, yaitu efek atau kondisi dimana pada saat guru memeriksa hasil tes 

peserta didik pada kesempatan yang berbeda masih dipengaruhi oleh efek atau 

kondisi pada saat guru memeriksa hasil tes peserta didik pada kesempatan 

pertama.43 

 

 

                                                             
42Sumardi, Teknik Pengukuran dan Penilaian Hasil Belajar, h. 49.  

43Sumardi, Teknik Pengukuran dan Penilaian Hasil Belajar, h. 48. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat ex post facto. 

Penelitian ex post facto merupakan hubungan timbal balik antara variabel atau 

penelitian dimana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan 

pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian.1 

2. Lokasi Penelitian 

Tempat dilaksanakannya penelitian adalah di MTs Negeri 1 Kota Makassar 

yang beralamat di Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 1A, Kelurahan Mannuruki, 

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Peneliti memilih MTs Negeri 1 Kota 

Makassar sebagai tempat penelitian karena penulis beranggap presentatif baik dari 

segi jarak, waktu, dan dana.  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan positivistik. 

Pendekatan positivistik digunakan dengan tujuan untuk menerangkan fakta, 

hubungan sebab akibat, memprediksi, menekankan fakta dan prediksi dari sebuah 

peristiwa dan realitas yang terjadi.2 Jadi, melalui pendekatan positivistik maka 

dapat diketahui pengaruh kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

 

                                                             
1Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 168. 

2Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi (Cet. 

I; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), h. 4. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (diteliti) dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.3 

Dalam penelitian ini populasinya adalah peserta didik kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar yang berjumlah 320 peserta didik.    

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah 

1. VIII-1 40 

2. VIII-2 40 

3. VIII-3 40 

4. VIII-4 40 

5. VIII-5 40 

6. VIII-6 40 

7. VIII-7 40 

8. VIII-8 40 

Total 320 

Sumber Data: Dokumen Tata Usaha MTs Negeri 1 Kota Makassar 

2. Sampel  

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya sebagian 

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi.4 

                                                             
3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 80. 

4Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, h. 56. 
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Adapun teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah Simpel 

Random Sampling atau teknik random sederhana. Pada teknik ini, warga populasi 

(subjek penelitian) tidak dipilah-pilah terlebih dahulu. Semua warga populasi 

langsung dipilih secara random. Peneliti langsung merandom atau mengacak semua 

warga populasi untuk mendapatkan sampel sebanyak yang dibutuhkan. Hal yang 

harus selalu diingat adalah bahwa penggunaan teknik random digunakan apabila 

populasi bersifat homogen5. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi 

dianggap homogen. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dari responden yang 

diteliti oleh penulis, yaitu peserta didik kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil sebagian sampel 

untuk mewakili populasi yang ada, dan memudahkan memperoleh data yang 

konkrit dan relevan dari sampel. Jika populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 

antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.6 Jadi, dari keseluruhan populasi yang 

berjumlah 320, peneliti mengambil sampel sebanyak 10%. Jadi, jumlahnya 

sebanyak 32 peserta didik yang menjadi sampel. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Kuesioner/Angket 

Kuesioner/Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Skala pengukuran yang dapat digunakan dari angket adalah skala likert. 

                                                             
5Sulaiman Saat, dan Sitti Mania. Metodologi Penelitian, (Gowa: Pusaka Almaida,2019), 

h. 71.  

6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis  (Cet. XIII; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006),  h. 120. 
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Skala likert adalah skala yang umum yang digunakan dalam angket dan merupakan 

skala yang paling banyak digunakan dalam riset penerapan survei.7 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner/angket ini berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

responden dalam bentuk tulisan, metode ini digunakan jika subjek (penelitian) 

banyak. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap 

atau data sekunder yang tinggal diambil, bukan lagi peneliti yang mencari. 

Misalnya data tentang nilai peserta didik yang sudah ada dalam rapor peserta didik, 

dan peneliti tinggal menyalin saja.8 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan 

data yang diperlukan. Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat 

evaluasi karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti 

dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti.9 Penulis membutuhkan beberapa instrumen 

penelitian untuk memperoleh data  yang  dibutuhkan.  Instrumen  yang  digunakan  

pada  penelitian  ini  berupa lembar angket dan format dokumentasi. Lembar angket 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang kompetensi profesinonal guru Al-

Qur’an Hadis. Adapun dokumentasi digunakan  untuk mengukur prestasi belajar 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis. 

                                                             
7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 199. 

8Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 97.  

9Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 78.  
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Angket yang diberikan kepada responden terdiri dari lima alternatif jawaban 

yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS), dan 

sangat tidak sesuai (STS). Adapun pemberian skor alternatif jawabannya sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Skor Pertanyaan 

Positif (+) Negatif (-) 

SS (Sangat Sesuai) 5 1 

S (Sesuai) 4 2 

KS (Kurang Sesuai) 3 3 

TS (Tidak Sesuai) 2 4 

STS (Sangat Tidak Sesuai) 1 5 

F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen 

Sebuah instrumen evaluasi dikatakan baik manakala memiliki validitas 

yang tinggi. Validitas adalah kemampuan instrumen tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen dapat dihitung dengan uji 

validitas dan dinyatakan dengan koefisien validitas.10 Untuk memperoleh alat ukur 

yang sahih dalam penelitian ini, item-item diuji berdasarkan konsep 

operasionalisasi variabel indikator-indikatornya. Dengan demikian diharapkan 

akan memperoleh alat ukur yang memiliki kesahihan. Hasil perhitungan validitas 

tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan rumus product moment. Adapun 

rumusnya adalah: 

Rxy = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2} {𝑁 ∑ 𝑌2 – (∑ 𝑌)2 }
 

Keterangan: 

Rxy  = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

∑ 𝑥𝑦  = jumlah perkalian x dan y 

∑ 𝑥2 = jumlah kuadrat x 

                                                             
10Zulkifli Matondang, dkk, Evaluasi Hasil Belajar (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 

h. 83. 
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∑ 𝑦2 = jumlah kuadrat y 

Reliabilitas dapat juga dikatakan reliabel adalah alat ukur yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang relatif sama. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear. 

1. Analisis Deskriptif  

 Analisis deskriptif adalah bentuk analisis untuk menggambarkan berbagai 

karakteristik data yang berasal dari suatu sampel.11 Metode statistik deskriptif 

adalah sekumpulan metode yang berupaya membuat ringkasan dan deskripsi data 

yang telah dikumpulkan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil  

R = Xt – Xr 

Keterangan: 

R = Rentang nilai 

Xt = Data terbesar 

Xr = Data terkecil 

2) Menetapkan banyaknya kelas dengan aturan sturges 

K = 1 + 3,3 log n 

3) Menghitung panjang kelas interval 

𝑃 =
𝑅

 𝐾
 

Keterangan: 

P = Panjang kelas interval 

                                                             
11Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipelajari (Cet. 

I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 105. 
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R = Rentang nilai 

K = Kelas interval. 

4) Menghitung rata-rata (mean) dengan rumus:  

�⃐� = 
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Keterangan: 

 �̅� = Rata-rata yang dicari 

xi = Nilai tengah 

 Fr = Frekuensi  

5) Menghitung standar deviasi 

𝑆𝑑 = √
∑ 𝑓𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑁 − 1
 

Keterangan: 

SD = Deviasi standar 

 �̅�   = Mean 

Xi  = Titik tengah kelas interval ke-i 

fi   = Frekuensi kelas interval ke-i 

n   = Jumlah populasi 

6) Kategorisasi  

Pengkategorian dilakukan berdasarkan mean (Mi) dan standar deviasi (SDi) 

yang diperoleh. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan mean dan 

standar deviasi adalah sebagai berikut: 

Mi = 1/2 (Skor tertinggi + Skor terendah)  

SDi = 1/6 (Skor tertinggi – Skor terendah)  

Untuk mengetahui kategorisasi tinggi, sedang dan rendah maka 

menggunakan klasifikasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Kategorisasi 

Interval  Kategori  

x ≥ (Mi + 1,0 * SD) Tinggi 

(Mi – 1,0 * SD ) ≤ x < (Mi + 1,0 * SD) Sedang 

x  < (Mi – 1,0 * SD) Rendah 

Setelah diketahui kategorinya, maka akan dihitung dengan rumus 

persentase sebagai berikut: 

𝑃 =
𝐹

 𝑁
 x 100 

Keterangan:  

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah subjek 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial sering disebut sebagai statistika induktif yang 

merupakan statistika yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

akan digeneralisasikan atau disimpulkan untuk populasi dari asal sampel itu 

diambil.12 Analisis inferensial dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Analisis Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data 

atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, 

data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya. Karena data yang 

baik itu adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. Dengan rumus chi 

kuadrat sebagai berikut: 

𝑥2= ∑
(𝑓𝑜−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

                                                             
12Yeri Sutopo dan Achmad Slamet, Statistik Inferensial (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Andi, 

2017), h. 2. 



47 
 

 

 

Keterangan: 

X2 = Uji chi kuadrat 

F0= Data frekuensi yang diperoleh dari sampel 

Fh= frekuensi yang diharapkan dalam populasi  

i. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah asumsi sampel 

yang diambil dari populasi memiliki varian yang sama (homogen) dapat diterima. 

Dengan rumus sebagai berikut: 

Fhitung = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 Sampel dikatakan memiliki varian homogen apabila Fhitung lebih kecil dari 

pada Ftabel pada taraf signifikan 5%. 

b. Analisis Statistik Regresi Sederhana 

 Analisis regresi bertujuan mempelajari apakah antara dua variabel atau lebih 

mempunyai pengaruh/hubungan atau tidak, mengukur kekuatan pengaruh, dan 

membuat ramalan yang didasarkan kepada kuat lemahnya pengaruh/hubungan 

tersebut. Untuk melakukan analisis regresi maka dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

i. Menentukan persamaan regresi Y atas X 

ŷ= α + bx 

Keterangan: 

ŷ = variabel terikat 

x = variabel bebas 

α = penduga bagi intersep (α) 

b = penduga bagi koefisien regresi (β) 
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Rumus yang dapat digunakan untuk mencari a dan b adalah: 

α = 
(∑Y)(∑ 𝑋2)−(∑ X)(∑𝑋𝑌)

n ∑𝑋2 −(∑𝑋)2  

b = 
𝑛(∑XY) −(∑ X)(∑𝑌)

n ∑𝑋2 −(∑𝑋)2  

ii. Uji signifikan koefisien persamaan regresi 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a) Menghitung galat baku taksiran (standar error) 

𝑠𝑒2 = RJK (S) 

b) Menghitung penduga untuk α dan β 

𝑆𝑎2 =
∑ 𝑋2

𝑛 ∑ 𝑥2 

𝑆𝑏2 =
𝑆𝑒2

 ∑ 𝑥2 

c) Menghitung statistik uji-t 

H0 = β ≤ 0 (Koefisien regresi tidak signifikan) 

H1 = β > 0 (Koefisien regresi signifikan) 

Dimana:  

H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profesional guru terhadap 

prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran al-Quran Hadis di MTs Negeri 1 

Kota Makassar. 

H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara profesional guru terhadap prestasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota 

Makassar.  

𝑡𝑎 =
𝑎

 𝑠𝑎
   dan 𝑡𝑏 =

𝑏

 𝑠𝑏
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada 

bab pendahuluan, peneliti menetapkan 3 rumusan masalah yang akan dijawab. 

Rumusan masalah 1 dan 2 dijawab dengan menggunakan analisis statistik 

deskriptif, sedangkan rumusan masalah ke-3 dijawab dengan menggunakan analisis 

statistik inferensial, dalam hal ini analisis statistik inferensial sekaligus akan 

menjawab hipotesis yang telah diajukan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi profesional 

guru terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis 

di MTs Negeri 1 Kota Makassar. Penelitian ini memiliki 2 variabel yakni variabel 

x adalah kompetensi profesional guru dan variabel y adalah prestasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis Dengan demikian, penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menjawab tiga rumusan masalah yang telah diajukan dalam 

skripsi ini. Rumusan masalah pertama dan kedua dijawab dengan analisis deskriptif 

yaitu untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yang dihitung 

dengan cara manual. Adapun rumusan masalah ketiga dijawab menggunakan 

statistik inferensial untuk uji normalitas, uji homogenitas, dan uji regresi linear 

sederhana  dengan menggunakan SPSS for windows versi 28. Hasil penelitian yang 

diperoleh digambarkan sebagai berikut. 

1. Kompetensi Profesional Guru pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis 

di MTs Negeri 1 Kota Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 

Januari 2022, diperoleh hasil pengumpulan data melalui instrumen angket dengan 

20 poin pernyataan yang diberikan kepada 32 peserta didik kelas VIII MTs Negeri 
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1 Kota Makassar. Adapun indikatornya adalah menguasai bahan pembelajaran, 

mengelola proses belajar mengajar, dan menilai prestasi peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Berikut adalah hasil data angket tentang kompetensi profesional guru, yaitu 

sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Perhitungan Angket Kompetensi Profesional Guru pada 

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis 

No. Nama Responden Skor 

1 Abdul Rahman Assudais Aksan 81 

2 Adib Ahmad Fauzan 88 

3 Afifah Permatasari 100 

4 Akhyar Maulidan 93 

5 Alfiyah Khalilah Subhan 88 

6 Alya Akilah Kamaruddin 85 

7 Andi Dwi Batari Helmi 91 

8 Andi Naurah Zahra Azhar 90 

9 Andi Nayla Zahratussita 84 

10 Andi Revhalina 93 

11 Andita Aprilia 90 

12 Azizah Khairinniswah 88 

13 Bintang Rifat Rizqulah N 94 

14 Ikhlas Adyputra Wahab 81 

15 Ilmi Fayumi 95 

16 Intan Ayu Azzahra 97 

17 Irbah Shafiyah Alauddin 81 

18 Luthfiya Shafana Syihab 84 
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19 Maufa Muhammad 84 

20 Miftahul Khair 88 

21 Morioxzan Juraidin 96 

22 Muh. Fikri Kadir 90 

23 Muh. Ilham Pradana Ismail 91 

24 Muh. Yusuf Zidan 91 

25 Muhammad Ahsan Sufirman Rahman 82 

26 Muhammad Arya Aidissalam 82 

27 Muhammad Daffa Pratama Putra 91 

28 Muhammad Khiyarul Gulam 91 

29 Nuril Azkiyah Hilmy 89 

30 Qhalilah Taufik Akbar 96 

31 Suci Ramadhani 100 

32 Syaina Ramadhani 100 

JUMLAH 2874 

Sumber: Skor Angket Kompetensi Profesional Guru pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 
Hadis  

Tabel di atas diolah oleh peneliti secara manual untuk memperoleh 

gambaran tentang profesional guru. Maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang nilai  

R   = Xt - Xt 

= 100 - 81 

= 19 

b. Banyak kelas (K) 

K   = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 32 

= 1 + 3,3 (1,5)  
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= 1 + 4,95  

= 5,95 ≈ 6 

c. Menghitung panjang kelas (interval kelas) 

P = 
𝑅

𝐾
 

   = 
19

6
 

   = 3,17 ≈ 3 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif kompetensi profesional guru 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, setelah dilakukan penyebaran angket kepada 

beberapa peserta didik kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Data dari Angket Kompetensi Profesional 

Guru 

Interval 

Kelas 

Frekuensi 

(Fi) 

Nilai 

Tengah 

(Xi) 

Fi.Xi Xi-�̅� (𝐗𝐢 − �̅�)𝟐 Fi(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 

81-83 5 82 410 -8.2 67.24 336.2 

84-86 4 85 340 -5.2 27.04 108.16 

87-89 5 88 440 -2.2 4.84 24.2 

90-92 8 91 728 0.8 0.64 5.12 

93-95 4 94 376 3.8 14.44 57.76 

96-98 3 97 291 6.8 46.24 138.72 

99-101 3 100 300 9.8 96.04 288.12 

∑ 32 637 2885 5.6 256.48 958.28 
Sumber: Hasil Angket Kompetensi Profesional Guru pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadis  

d. Menghitung rata-rata (mean) 

Me = 
∑ 𝐹𝑖𝑋𝑖

∑ 𝐹𝑖
 = 

2885

32
 = 90,2 ≈ 90 
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e.  Menghitung standar deviasi (SD) 

SD = √
∑ 𝐹𝑖 (𝑋𝑖−�̅�)2

(𝑛−1)
 

      = √
958,28

(32−1)
  

 = √30,91 

 = 5,56 ≈ 6 

f. Kategorisasi skor responden  

Dari pengamatan peserta didik, tingkat kompetensi profesional guru pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadis dapat dilihat dengan melakukan kategori yang 

digunakan sebagai acuan dalam pengelompokkan skor setiap responden. Skor 

tersebut terlebih dahulu ditetapkan batasannya berdasarkan standar deviasi dan 

mean teoritisnya (�̅�). Berdasarkan analisis deskriptif, maka diperoleh standar 

deviasi sebesar 5,56  (dibulatkan menjadi 6) dan nilai rata-rata sebesar 90,2 

(dibulatkan menjadi 90). Adapun kategori tingkat kompetensi profesional guru 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis berdasarkan pengamatan peneliti 

dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: tinggi, sedang dan rendah. Tingkat 

kompetensi profesional guru pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.3 Kategorisasi Kompetensi Profesional Guru pada Mata Pelajaran 

Al-Qur’an Hadis  

No. Kategorisasi Skor Frekuensi 

(Fi) 

Kategori  Persentase  

1 x ≥ 96 6 Tinggi 19% 

2 84 ≤ x < 96 21 Sedang 66% 

3   x < 84 5 Rendah 15% 

Jumlah 100% 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 32 peserta didik MTs Negeri 1 Kota 

Makassar yang menjadi sampel pada penelitian ini, terdapat 6 orang berada pada 
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kategori tinggi dengan persentase 19%, 21 orang berada pada kategori sedang 

dengan persentase 66%, dan 5 orang berada pada kategori rendah dengan persentase 

15%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar termasuk 

pada kategori sedang. 

2. Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis 

di MTs Negeri 1 Kota Makassar 

Prestasi belajar peserta didik kelas VIII didapatkan dari data nilai di sekolah 

yang diperoleh dari nilai rapor peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis. 

Prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 
Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar 

No. Nama Responden Nilai  

1 Abdul Rahman Assudais Aksan 90 

2 Adib Ahmad Fauzan 91 

3 Afifah Permatasari 95 

4 Akhyar Maulidan 92 

5 Alfiyah Khalilah Subhan 92 

6 Alya Akilah Kamaruddin 93 

7 Andi Dwi Batari Helmi 94 

8 Andi Naurah Zahra Azhar 93 

9 Andi Nayla Zahratussita 95 

10 Andi Revhalina 93 

11 Andita Aprilia 91 

12 Azizah Khairinniswah 93 

13 Bintang Rifat Rizqulah N 91 

14 Ikhlas Adyputra Wahab 91 
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15 Ilmi Fayumi 98 

16 Intan Ayu Azzahra 97 

17 Irbah Shafiyah Alauddin 94 

18 Luthfiya Shafana Syihab 95 

19 Maufa Muhammad 91 

20 Miftahul Khair 89 

21 Morioxzan Juraidin 91 

22 Muh. Fikri Kadir 92 

23 Muh. Ilham Pradana Ismail 89 

24 Muh. Yusuf Zidan 89 

25 Muhammad Ahsan Sufirman Rahman 93 

26 Muhammad Arya Aidissalam 90 

27 Muhammad Daffa Pratama Putra 90 

28 Muhammad Khiyarul Gulam 89 

29 Nuril Azkiyah Hilmy 91 

30 Qhalilah Taufik Akbar 90 

31 Suci Ramadhani 91 

32 Syaina Ramadhani 89 

Jumlah 2942 

Sumber: Skor Rata-rata Prestasi Belajar Peserta Didik Semester Ganjil pada Mata 
Pelajaran Al-Qur’an Hadis 

Berdasarkan tabel di atas, dari nilai rapor semester ganjil peserta didik kelas 

VIII, maka diperoleh nilai tertinggi 98 dan nilai terendah 89 dengan jumlah sampel 

sebanyak 32 orang. 

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

a. Menghitung rentang nilai 

R = Xt – Xr 

  = 98 – 89  = 19 
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b. Banyak kelas interval (K) 

     K = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + 3,3 log 32 

   = 1 + 3,3 (1,5) 

   = 1 + 4,95 

   =  5,95 ≈ 6 

c. Menghitung panjang kelas interval 

P =
𝑅

 𝐾
  

   =
9

6 
 

    =  1,5 ≈ 2 

Berdasarkan hasil data di atas, diketahui bahwa banyak kelas adalah 5,95 

(dibulatkan menjadi 6),  dan interval kelas adalah 1,5 (dibulatkan menjadi 2), maka 

prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis dapat dilihat 

pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadis  

Interval Kelas Fi Xi FiXi 𝑿𝒊 − �̅� (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 Fi(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 

89-90 9 89.5 805.5 -2.6 6.76 60.84 

91-92 11 91.5 1006.5 -0.6 0.36 3.96 

93-94 7 93.5 654.5 1.4 1.96 13.72 

95-96 3 95.5 286.5 3.4 11.56 34.68 

97-98 2 97.5 195 5.4 29.16 58.32 

∑  32 467.5 2948 7 49.8 171.52 

Sumber: Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs 
Negeri 1 Kota Makassar  
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d. Menghitung rata-rata (mean):  

�⃐�  = 
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

    = 
2948

32
 

     = 92,1 ≈ 92 

e. Menghitung Standar Deviasi (SD) 

SD = √
∑ 𝑭𝒊 (𝑿𝒊−�̅�)𝟐

(𝒏−𝟏)
 

        = √
171,52

(32−1)
=  √5,53 

 = 2,3 ≈ 2 

f. Tabel Kategorisasi Skor 

Tabel 4.6 Kategorisasi Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Al-Qur’an Hadis  

No. Kategorisasi Skor Frekuensi 

(Fi) 

Kategori   Persentase  

1 x ≥ 94 7 Tinggi 22% 

2 90 ≤ x < 94 20 Sedang 62% 

3   x < 90 5 Rendah 16% 

Jumlah 100% 

Berdasarkan tabel kategorisasi prestasi belajar peserta didik di atas, dapat 

diketahui bahwa dari 32 peserta didik sebagai sampel, 7 orang berada di kategori 

tinggi dengan persentase 22%, 20 orang berada di kategori sedang dengan 

persentase 62% serta 5 orang berada di kategori rendah dengan persentase 16 %. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar berada pada kategori sedang. 
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3. Pengaruh Tingkat Kompetensi Profesional Guru terhadap Prestasi 

Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs 

Negeri 1 Kota Makassar 

 Bagian ini akan menjawab rumusan masalah ketiga dengan menggunakan 

analisis statistik inferensial. 

a. Uji Normalitas   

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang 

dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk 

pengujian normalitas pada penelitian ini adalah menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov melalui program SPSS for windows 28 version. Ketentuan yang digunakan 

adalah, jika nilai signifikan > 0,05 maka data yang dimiliki berdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika nilai signifikan < 0.05, maka data sebarannya tidak normal. 

Tabel 4.7 Hasil Tes Normalitas Kolmogorov Smirnov Z pada Kompetensi 

Profesional Guru terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadis 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.68107847 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .098 

Positive .098 

Negative -.083 

Test Statistic .098 

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

Monte Carlo Sig. (2-

tailed)e 

Sig. .596 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.583 

Upper 

Bound 

.609 
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Dari tabel di atas, didapat hasil dari uji normalitas dengan nilai signifikan 

0,609 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data di atas yang didapatkan dari 

pengumpulan data berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah asumsi sampel 

yang diambil dari populasi memiliki varian yang sama (homogen) dapat diterima. 

Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan rumus ANOVA (Analisis 

of Varians) melalui program SPSS for Windows 28 version. Sampel yang diambil 

dari populasi dikatakan homogen jika nilai signifikan > 0.05,  sebaliknya apabila 

nilai signifikan < 0.05 maka dikatakan tidak identik (tidak homogen). 

Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas pada Kompetensi Profesional Guru 

terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadis 

Tests of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Kompetensi 

Profesional 

Guru 

Based on Mean 1.505 6 23 .221 

Based on Median .617 6 23 .715 

Based on Median 

and with adjusted df 

.617 6 8.175 .714 

Based on trimmed 

mean 

1.432 6 23 .245 

  Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikan 

yaitu 0,245 > 0,05 memiliki makna bahwa varians dari kedua data yang 

dibandingkan adalah homogen. 
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c. Analisis Regresi Sederhana 

Tabel 4.9 variable entered/removed 

 

 

 

 

Tabel variabel entered/ removed menjelaskan tentang variabel yang 

dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang 

dimasukkan adalah variabel kompetensi profesional guru sebagai variabel 

independen dan prestasi belajar sebagai variabel dependen dan metode yang 

digunakan adalah metode enter.  

Tabel 4.10 Model Summary 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .418a .174 .147 2.162 

Tabel model summary menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,418 dari output tersebut diperoleh determinasi (R square) yaitu 

sebesar 0,174. Jadi, pengaruh kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis adalah sebesar 17,4%. 

Tabel 4.11 ANOVA 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 29.634 1 29.634 6.339 .01b 

Residual 140.241 30 4.675   

Total 169.875 31    

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

b. Predictors: (Constant), Profesional Guru 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kompetensi 

Profesional 

Gurub 

. Enter 
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Dari tabel ANOVA diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 6,339, dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,01 < 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi variabel kompetensi profesional guru atau dengan kata lain ada 

pengaruh  antara kompetensi profesional guru (variabel X) terhadap prestasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis (variabel Y).  

Tabel 4.12 Coefficients  

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa konstanta (a) serta 

koefisien (b) persamaannya dapat dilihat pada kolom B tabel di atas, sehingga 

persamaan regresinya adalah Y= a+bx= 106,720 + (-0,275X). Berdasarkan analisis 

dapat diketahui bahwa taraf nyatanya (α) dan nilai tabel sebesar α = 5% = 0,05/α/2 

= 0,025. Kemudian diperoleh hasil analisis Thitung  = 18,138 dan Ttabel = 2,042. 

Sehingga diperoleh Thitung  > Ttabel  yaitu 18,138 > 2,042 dan nilai sig. 0,01 < 0,05 

maka Ha diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

guru ada pengaruhnya terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

d. Merumuskan Hipotesis 

Ho = β ≤ 0 (koefisien regresi tidak signifikan) 

H1  = β > 0 (koefisien regresi signifikan) 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diketahui bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat homogen. Dengan demikian, 

pengujian hipotesis dapat digunakan dengan melihat hasil uji regresi linear 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 106.720 5.884  18.138 <.001 

Kompetensi 

Profesional Guru 

-.275 .109 -.418 -2.518 .01 
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sederhana didapatkan nilai sig. 0,01 < 0,05 dan hasil Thitung  > Ttabel yaitu 18,138 > 

2,042 maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar. Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah diterima. 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun untuk 

menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu tingkat kompetensi 

profesional guru dan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis yang telah dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Adapun untuk 

rumusan masalah yang ketiga, mengenai pengaruh kompetensi profesional guru 

terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis telah 

dianalisis menggunakan analisis inferensial. 

1. Deskriptif Kompetensi Profesional Guru pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar 

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di 

sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Jadi, kompetensi profesional 

merupakan kemampuan guru dalam menguasai dan memahami mata pelajaran yang 

akan diberikan ke peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Seorang guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi akan 

tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan 

peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Dengan kata 

lain, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 
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dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Seseorang dikatakan sebagai guru 

yang profesional tidak cukup hanya dengan mengetahui satu materi yang akan 

diajarkan, tetapi ia harus memiliki kepribadian guru dengan segala ciri dan tingkat 

kedewasaannya. Guru disebut sebagai tenaga profesional karena di dalam 

pekerjaannya ia tidak hanya mengajar peserta didik agar tahu beberapa hal tetapi ia 

juga memperhatikan beberapa keterampilan terutama sikap mental peserta 

didiknya. 

Guru sebagai subjek dalam pendidikan khususnya dalam pembelajaran 

hendaknya terus melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada peningkatan mutu 

pengajaran dan selalu memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat 

dalam belajar yang nantinya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didiknya. 

Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru yang utama adalah 

mempunyai sikap cinta kasih, tulus dan ikhlas dalam mengajar. Dengan sikap cinta 

kasih, tulus dan ikhlas dalam mengajar, maka akan menumbuhkan rasa ingin tahu 

yang tinggi dan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan 

tugasnya secara profesional.  

Guru yang profesional selalu mengikuti kegiatan KKG (Kelompok kerja 

Guru). Karena melalui wadah inilah para guru diarahkan untuk mencari berbagai 

pengalaman mengenai metodologi pembelajaran dan bahan ajar yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Syafruddin Nurdin dan Adriantoni mengemukakan bahwa ada beberapa 

aspek yang termasuk pada kompetensi profesional guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di antaranya yaitu kemampuan menggunakan metode, media dan 

bahan pengajaran yang bervariasi, serta melaksanakan evaluasi pembelajaran 

kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 

s.d. 17 Januari 2022 dengan menggunakan instrumen angket yang diisi oleh peserta 

didik sebanyak 32 orang, peneliti mampu mengumpulkan data kompetensi 

profesional guru Al-Qur’an Hadis dengan jumlah pernyataan 20 butir kepada 

peserta didik. Berdasarkan hasil instrumen angket peserta didik, maka terdapat 8 

orang berada pada kategori tinggi dengan persentase 19%, 21 orang berada pada 

kategori sedang dengan persentase 66%, dan 5 orang berada pada kategori rendah 

dengan persentase 15%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

profesional guru pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota 

Makassar termasuk pada kategori sedang dengan skor sebesar 66%. 

2. Deskriptif Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh setelah melalui kegiatan proses 

belajar mengajar yang dapat memberikan perubahan dalam diri individu yang 

terlihat dari pengetahuan, sikap, dan keahlian yang dimilikinya. 

Pengukuran hasil belajar menurut Junierissa Marpaung, dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku peserta didik setelah proses 

belajar. Pengukuran yang dilakukan guru umumnya menggunakan tes sebagai alat 

ukur. Hasil pengukuran tersebut berwujud angka ataupun pernyataan yang 

mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran bagi para peserta didik, yang 

lebih dikenal dengan prestasi belajar. 

Hasil belajar memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran. Selain 

itu, hasil belajar dapat dijadikan patokan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan yang dimiliki peserta didik dari proses belajar yang dilakukan. 

Berdasarkan pengumpulan data prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis dengan menggunakan instrumen angket dan dianalisis 



65 
 

 

menggunakan analisis deskriptif, sehingga dapat diketahui bahwa kategori prestasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis  terdapat 7 orang berada 

di kategori tinggi dengan persentase 22%, 20 orang berada di kategori sedang 

dengan persentase 62% serta 5 orang berada di kategori rendah dengan persentase 

16%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar berada pada kategori 

sedang dengan skor sebesar 62%. 

Prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs 

Negeri 1 Kota Makassar sudah cukup baik karena dari data di atas, diketahui bahwa 

peserta didik yang memiliki prestasi belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis 

hanya ada 5 orang, masih lebih banyak peserta didik yang berada pada kategori 

sedang dan tinggi. 

3. Deskriptif Pengaruh Kompetensi Profesional Guru terhadap Prestasi 

Belajar Peserta DIdik pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs 

Negeri 1 Kota Makassar 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh setelah melalui kegiatan proses 

belajar mengajar yang dapat memberikan perubahan dalam diri diri individu yang 

terlihat dari pengetahuan, sikap, dan keahlian yang dimilikinya. Jika dikaitkan 

antara kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar, tentu jelas kaitannya. 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menjawab rumusan masalah ketiga, 

yaitu ada tidaknya pengaruh antara kompetensi profesional guru terhadap prestasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis , maka hasil penelitian 

dari 32 peserta didik telah diperoleh data dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan analisis data menggunakan SPSS for windows 28 version maka diperoleh 

persamaan regresi sederhana yaitu Y = 106,720 + (-0,275X). 



66 
 

 

 Pengaruh antara variabel x dan y dapat dilihat dari hasil analisis regresi 

sederhana telah diperoleh data bahwa nilai Thitung  = 18,138 dan Ttabel = 2,042. 

Sehingga diperoleh Thitung  > Ttabel  yaitu 18,138 > 2,042 dan nilai sig. 0,01 < 0,05 

maka Ha diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

guru ada pengaruhnya terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

Tabel model summary menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,418 dari output tersebut diperoleh determinasi (R square) yaitu 

sebesar 0,174. Kontribusi kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis adalah 17,4% sedangkan 

sisanya 82,6% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti yang juga menunjang 

dalam peningkatan prestasi belajar peserta didik. 

Dari hasil penelitian di atas, keberhasilan peserta didik dalam mencapai 

prestasi belajar yang maksimal tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru, 

baik dalam membangun hubungan dengan peserta didik, kemampuan 

menggerakkan minat pelajaran, kemampuan memberikan penjelasan, kemampuan 

menyebutkan pokok-pokok masalah yang diajarkan, kemampuan mengarahkan 

perhatian pada pelajaran yang sedang berlangsung maupun kemampuan dalam 

mengelola model pembelajaran. 

Mengingat tugas guru sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar 

peserta didik, tentunya diperlukan guru yang mampu menjalankan tugasnya dengan 

baik, salah satunya adalah menjadi guru yang profesional. Kompetensi profesional 

guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai dan memahami mata pelajaran 

yang akan diberikan ke peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Sementara itu, guru yang profesional adalah orang yang memiliki kompetensi  yang 

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata 
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lain, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia 

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, yang terdiri dari N. Ach (Need For 

Achievement) yaitu kebutuhan atau dorongan atau motif untuk berprestasi. Faktor 

ini meliputi motivasi, perhatian pada mata pelajaran yang berlangsung, tingkat 

penerimaan dan pengingatan bahan, kemampuan menerapkan apa yang dipelajari, 

kemampuan mereproduksi dan kemampuan menggeneralisasi. Faktor internal lain 

adalah: a. Fisiologi yang berupa kondisi fisik dan pancaindra, b. Psikologi yang 

berupa bakat, minat, kecerdasan, motivasi dan kemampuan kognitif.dan faktor yang 

berasal dari luar peserta didik. Hal ini dapat berupa sarana prasarana, situasi 

lingkungan baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran kompetensi profesional guru yang dinilai oleh peserta didik kelas 

VIII di MTs Negeri 1 Kota Makassar yang berjumlah 32 orang diperoleh 

hasil  6 orang berada pada kategori tinggi dengan persentase 19%, 21 orang 

berada pada kategori sedang dengan persentase 66%, dan 5 orang berada 

pada kategori rendah dengan persentase 15%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Kota Makassar termasuk dalam kategori 

sedang. 

2. Untuk prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, 

telah diperoleh hasil, terdapat 7 orang berada pada kategori tinggi dengan 

persentase 22%, 20 orang berada pada kategori sedang dengan persentase 

62% serta 5 orang berada pada kategori rendah dengan persentase 16%. 

Maka prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di 

MTs Negeri 1 Kota Makassar termasuk dalam kategori sedang. 

3. Nilai Thitung  = 18,138 dan Ttabel = 2,042. Sehingga diperoleh Thitung  > Ttabel  

yaitu 18,138 > 2,042 dan nilai sig. 0,01 < 0,05 maka Ha diterima. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru ada pengaruhnya 

terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis 

di MTs Negeri 1 Kota Makassar. 
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B. Implikasi Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan maka peneliti mengemukakan implikasi dari 

penelitian ini adalah: 

1. Kompetensi profesional guru menjadi salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

2. Kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadis perlu ditingkatkan dengan 

memberikan pembelajaran dan pelatihan tentang pengetahuan keterampilan 

komputer agar mampu menggunakan media pembelajaran secara maksimal. 

3. Perlu adanya evaluasi yang berkesinambungan dari semua pihak, baik kepala 

Madrasah maupun guru, khususnya guru Al-Qur’an Hadis agar senantiasa 

meningkatkan kualitasnya
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