
1 
 

PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU, MOTIVASI 
BELAJAR DAN SELF-EFFICACY TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR BAHASA ARAB PESERTA DIDIK  
DI MTS AL-IKHWAN BAUBAU 

SULAWESI TENGGARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis 
 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Bahasa Arab pada 

Program Pascasarjana UIN Alauddin  
Makassar 

   
 

Oleh: 
Fitratun Najam Ahmad  

NIM : 80400218003 
 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 

MAKASSAR



ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama    : FITRATUN NAJAM AHMAD 

NIM    : 80400218003 

Tempat/Tgl. Lahir   : DILI TIM-TIM, 21 SEPTEMBER 1994 

Jurusan/Prodi/Konsentrasi  : Pendidikan BAHASA ARAB 

Fakultas/Program  : Pascasarjana Program Magister  

Alamat                                    : Jl. DR WAHIDIN, KELURAHAN LAMANGGA, 
KECAMATAN MURHUM, KOTA BAUBAU  

                                            
  Judul                                       : Pengaruh Kompetensi Profesional Guru, Motivasi 

Belajar Dan Self-Efficacy Terhadap Prestasi Belajar 
Bahasa Arab Peserta Didik Di Mts Al-Ikhwan Baubau 
sulawesi Tenggara. 
     

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar 

adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia adalah merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum. 
 

 

                                                             Makassar, 21 September  2021                            
                        Penyusun, 

 
    
 

                                                                         Fitratun Najam Ahmad  

 

  



 



iv 
 

KATA PENGANTAR 

يْمِ بِ  ِاللهِالرَّحْْن ِالَّرح  سْم   
ِي  عْل م،ِأ شْه دُِأ نِْل ِاِ  ِم الَْ  نْس ان  ِاْلإ  ،ِع لَّم  لْق ل م  ِاللهِو أ شْه دُِِلْْ مْدُِللهِالَّذ يِع لَّم ِبِ  إ ل ه ِإ لَّ

ه،ِأ مَّاِب عد َِّب  عْد  ِن بِ  ِر سُوْلهُِالَّذ يِل  ِأ نَِّمُُ مَّداًِع بْدُهُِو 

Puji syukur kehadirat Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat 

pada waktu yang diharapkan.  

Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta 

seluruh keluarga, sahabatnya yang menyampaikan kebenaran agama Islam untuk 

umat manusia dengan ajaran demi tegaknya keadilan dan kedamaian umat Islam di 

muka bumi ini. 

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri pada penyusunan tesis ini, banyak pihak 

yang berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam penyelesaian tesis ini. Berkat 

bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, sehingga hambatan dan kesulitan tersebut 

dapat teratasi dengan baik. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta, 

ayahanda Ahmad S.Sos.i dan Ibunda Munizah, yang selalu memberikan motivasi dan 

doanya tiada henti, maafkan jika ananda sering menyusahkan ayah dan ibu baik dari 

segi material, maupun non meterial. Semoga Allah swt., senantiasa memberikan 

rahmat beserta naungan-Nya kepada kalian berdua dengan naungan rahmat dan kasih 

sayang-Nya. Amin. 

Selanjutnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan moril dan material atas penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih secara 

khusus ditujukan kepada:  



v 
 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar bersama Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., Dr. H. Wahyuddin Naro, 

M.Hum., Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., 

selaku Wakil Rektor I, II, III dan IV, yang telah memimpin UIN Alauddin 

Makassar yang menjadi tempat memperoleh ilmu, baik dari segi akademik maupun 

ekstrakurikuler. 

2. Prof. Dr. H. M. Galib, M.A., dan Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A., Selaku Direktur 

dan Wakil direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, serta para staf 

administrasi yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan sebaik-baiknya. 

3. Dr. Hj. Haniah, Lc., M.A., dan Dr. Hamka, M.Th.I., selaku Ketua Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab serta Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Arab atas segala ilmu, 

petunjuk, serta arahannya selama menempuh perkuliahan di Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar. 

4. Prof. Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd., dan Dr. Amrah Kasim, MA., selaku 

Promotor dan Kopromotor atas segala perhatian dan keikhlasan meluangkan waktu 

di sela-sela kesibukannya dalam membimbing mulai dari bimbingan proposal 

tesis, sampai bimbingan hasil penelitian tesis. 

5. Dr. M. Yusuf T. M.Ag., dan Dr. Hj. Haniah, Lc., M.A., selaku penguji utama 1 

dan 2, yang meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta menguji dengan 

sebaik-baiknya. 

6. Segenap dosen dan karyawan pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang penuh 

keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdiannya telah banyak memberikan 

pengetahuan dan pelayanan, baik akademik maupun administratif, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini.  



vi 
 

7. Kepala sekolah, Guru dan staf Administrasi Mts Al-Ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara, yang telah memfasilitasi dan memberi izin sekaligus menyediakan 

saranan tempat penelitian. 

8. Saudara saya, Wahyu Nusantara Ramadhan Ahmad, yang senantiasa memberikan 

dorongan semangat untuk saya serta memberikan bantuan baik moril maupun 

materil dalam penyusunan tesis ini. 

9. PBA 2018 sahabat seperjuangan saya di kampus UIN Alauddin Makassar, yang 

selalu berbagi pengalaman bersama, berbagi suka duka di perantauan, terima kasih 

atas kebaikan dan perhatian kalian selama ini, serta seluruh pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, yang telah membatu saya dalam penyelesaian tesis ini, 

semoga Allah swt., membalas dengan kebaikan-kebaikan yang Allah tetapkan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima saran dan kritikan yang sifatnya 

positif dari berbagai pihak.  

Akhirnya hanya kepada Allah swt., penulis mohon ridho dan AmpunanNya, 

semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang melimpah 

disisi Allah swt, walaupun karya ini sangat sederhana namun semoga dapat 

memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian dan penulis akan selalu berusaha 

untuk memberikan yang terbaik di masa depan.  

Makassar,       2021 

  
FITRATUN NAJAM AHMAD 
NIM: 8040021803 

 



vii 
 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN SAMPUL 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ........................................................................ ii 
PERSETUJUAN PROMOTOR ................................................................................ iii 
KATA PENGANTAR ................................................................................................ iv 

DAFTAR ISI .............................................................................................................. vii 
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xii 
PEDOMAN TRANSLETERASI ............................................................................ xiii 
ABSTRAK ................................................................................................................. xx 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 6 

C. Definisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian........................................... 7 

D. Kajian Pustaka .................................................................................................... 9 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................................... 10 

F. Kegunaan Penelitian......................................................................................... 11 

BAB II KAJIAN TEORITIK .............................................................................. 13 

A. Kompetensi Profesional Guru .......................................................................... 13 

B. Motivasi Belajar ............................................................................................... 25 

C. Self-Efficacy .................................................................................................... 35 

D. Prestasi Belajar ................................................................................................. 40 

E. Kerangka Berpikir ............................................................................................ 54 

F. Hipotesisi Penelitian ........................................................................................ 56 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................................ 57 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .............................................................................. 57 

B. Pendekatan Penelitian ...................................................................................... 58 

C. Populasi dan Sampel ........................................................................................ 59 

D. Metode Pengumpulan Data .............................................................................. 60 

E. Instrument Penelitian ....................................................................................... 62 

F. Uji  Instrumen .................................................................................................. 67 

G. Teknik Analisis Data ........................................................................................ 72 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..................................... 79 



viii 
 

A. Hasil Penelitian ................................................................................................ 79 

B. Pembahasan Hasil Penelitian ......................................................................... 141 

BAB V PENUTUP.............................................................................................. 151 

A. Kesimpulan .................................................................................................... 151 

B. Implikasi Penelitian ........................................................................................ 152 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 154 

LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................................ 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................................. 159 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 3. 1  Jumlah Peserta Didik MTs Al-Ikhwan Baubau ........................................ 59 
Tabel 3. 2  Kisi-Kisi Angket Kompetensi Profesional Guru ...................................... 63 
Tabel 3. 3  Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar ........................................................... 65 
Tabel 3. 4  Kisi-Kisi Angket Self-Efficacy .................................................................. 66 
Tabel 3. 5 Hasil Uji Reliabilitas Angket ..................................................................... 69 
Tabel 3. 6  Hasil Uji Reliabilitas Tes .......................................................................... 69 
Tabel 3. 7  KriteriaTingkat Kesukaran ........................................................................ 70 
Tabel 3. 8  Kriteria Daya beda .................................................................................... 71 
Tabel 3. 9  Rumus Kategorisasi .................................................................................. 73 
 
Tabel 4. 1 Analisis Angket X1 Item 1 ........................................................................ 79 
Tabel 4. 2 Analisis Angket X1 Item 2 ........................................................................ 80 
Tabel 4. 3 Analisis Angket X1 Item 3 ........................................................................ 80 
Tabel 4. 4 Analisis Angket X1 Item 4 ........................................................................ 81 
Tabel 4. 5 Analisis Angket X1 Item 5 ........................................................................ 81 
Tabel 4. 6 Analisis Angket X1 Item 6 ........................................................................ 82 
Tabel 4. 7 Analisis Angket X1 Item 7 ........................................................................ 82 
Tabel 4. 8 Analisis Angket X1 Item 8 ........................................................................ 83 
Tabel 4. 9 Analisis Angket X1 Item 9 ........................................................................ 83 
Tabel 4. 10 Analisis Angket X1 Item 10 .................................................................... 84 
Tabel 4. 11 Analisis Angket X1 Item 11 .................................................................... 84 
Tabel 4. 12 Analisis Angket X1 Item 12 .................................................................... 85 
Tabel 4. 13 Analisis Angket X1 Item 13 .................................................................... 86 
Tabel 4. 14 Analisis Angket X1 Item 14 .................................................................... 86 
Tabel 4. 15 Analisis Angket X1 Item 15 .................................................................... 87 
Tabel 4. 16 Analisis Angket X1 Item 16 .................................................................... 87 
Tabel 4. 17 Analisis Angket X1 Item 17 .................................................................... 88 
Tabel 4. 18 Analisis Angket X1 Item 18 .................................................................... 88 
Tabel 4. 19 Analisis Angket X1 Item 19 .................................................................... 89 
Tabel 4. 20 Analisis Angket X1 Item 20 .................................................................... 89 
Tabel 4. 21  Hasil Skor per item Angket Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab
 ..................................................................................................................................... 90 
Tabel 4. 22  Hasil Analisis Deskriptif Skor Kompetensi Profesional Guru ................ 93 
Tabel 4. 23  Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab .......... 93 
Tabel 4. 24  Hasil Kategorisasi Kompetensi Profesional Guru .................................. 94 
Tabel 4. 25  Skor Total Observasi Kompetensi Profesional Guru .............................. 95 
Tabel 4. 26 Analisis Deskriptif Skor Observasi Kompetensi Profesional Guru ......... 96 
Tabel 4. 27 Hasil Kategorisasi Observasi Kompetensi Profesional Guru .................. 96 
Tabel 4. 28 Analisis Angket X2 Item 1 ...................................................................... 97 
Tabel 4. 29 Analisis Angket X2 Item 2 ...................................................................... 97 
Tabel 4. 30 Analisis Angket X2 Item 3 ...................................................................... 98 
Tabel 4. 31 Analisis Angket X2 Item 4 ...................................................................... 99 
Tabel 4. 32 Analisis Angket X2 Item 5 ...................................................................... 99 
Tabel 4. 33 Analisis Angket X2 Item 6 .................................................................... 100 
Tabel 4. 34 Analisis Angket X2 Item 7 .................................................................... 100 



x 
 

Tabel 4. 35 Analisis Angket X2 Item 8 .................................................................... 101 
Tabel 4. 36 Analisis Angket X2 Item 9 .................................................................... 101 
Tabel 4. 37 Analisis Angket X2 Item 10 .................................................................. 102 
Tabel 4. 38 Analisis Angket X2 Item 11 .................................................................. 102 
Tabel 4. 39 Analisis Angket X2 Item 12 .................................................................. 103 
Tabel 4. 40 Analisis Angket X2 Item 13 .................................................................. 103 
Tabel 4. 41 Analisis Angket X2 Item 14 .................................................................. 104 
Tabel 4. 42 Analisis Angket X2 Item 15 .................................................................. 104 
Tabel 4. 43 Hasil Skor per item Angket Motivasi Belajar Bahasa Arab .................. 105 
Tabel 4. 44  Hasil Analisis Deskriptif Skor Motivasi Belajar .................................. 107 
Tabel 4. 45  Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar .................................................. 107 
Tabel 4.46  Hasil Kategorisasi Variabel Motivasi Belajar ........................................ 108 
Tabel 4. 47 Analisis Angket X3 Item 1 .................................................................... 109 
Tabel 4. 48 Analisis Angket X3 Item 2 .................................................................... 110 
Tabel 4. 49 Analisis Angket X3 Item 3 .................................................................... 110 
Tabel 4. 50 Analisis Angket X3 Item 4 .................................................................... 111 
Tabel 4. 51 Analisis Angket X3 Item 5 .................................................................... 111 
Tabel 4. 52 Analisis Angket X3 Item 6 .................................................................... 112 
Tabel 4. 53 Analisis Angket X3 Item 7 .................................................................... 112 
Tabel 4. 54 Analisis Angket X3 Item 8 .................................................................... 113 
Tabel 4. 55  Analisis Angket X3 Item 9 ................................................................... 113 
Tabel 4. 56 Analisis Angket X3 Item 10 .................................................................. 114 
Tabel 4. 57 Analisis Angket X3 Item 11 .................................................................. 114 
Tabel 4. 58 Analisis Angket X3 Item 12 .................................................................. 115 
Tabel 4. 59 Analisis Angket X3 Item 13 .................................................................. 115 
Tabel 4. 60 Analisis Angket X3 Item 14 .................................................................. 116 
Tabel 4. 61 Analisis Angket X3 Item 15 .................................................................. 116 
Tabel 4. 62 Analisis Angket X3 Item 16 .................................................................. 117 
Tabel 4. 63 Analisis Angket X3 Item 17 .................................................................. 117 
Tabel 4. 64 Analisis Angket X3 Item 18 .................................................................. 118 
Tabel 4. 65 Analisis Angket X3 Item 19 .................................................................. 118 
Tabel 4. 66  Analisis Angket X3 Item 20 ................................................................. 119 
Tabel 4. 67  Hasil Skor per item Angket Self-Efficacy ............................................. 120 
Tabel 4. 68  Hasil Analisis Deskriptif Skor Variabel Self-Efficacy .......................... 122 
Tabel 4. 69  Distribusi Frekuensi Self-Efficacy ......................................................... 123 
Tabel 4. 70  Kategorisasi Self-Efficacy ..................................................................... 124 
Tabel 4. 71  Hasil Analisis Deskriptif Variabel Self-Efficacy .................................. 125 
Tabel 4. 72  Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Arab............................... 126 
Tabel 4. 73  Kategorisasi Prestasi Belajar Bahasa Arab ........................................... 126 
Tabel 4. 74  Hasil Uji Normalitas ............................................................................. 128 
Tabel 4. 75  Hasil Uji Linearitas Kompetensi Profesional Guru Terhadap Prestasi 
Belajar Bahasa Arab .................................................................................................. 129 
Tabel 4. 76  Hasil Uji Linearitas Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bahasa 
Arab ........................................................................................................................... 129 
Tabel 4. 77 Hasi Uji Linearitas Self-Efficacy Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab
 ................................................................................................................................... 130 
Tabel 4. 78  Hasil Uji Multikolinearitas.................................................................... 131 
Tabel 4. 79  Hasil Uji Rank Sparman ....................................................................... 133 



xi 
 

Tabel 4. 80 Hasil Analisis Regresi Sederhana Kompetensi Guru (X1) terhadap 
Prestasi Belajar Bahasa Arab (Y) .............................................................................. 133 
Tabel 4. 81 Hasil Analisis Regresi Sederhana Motivasi Belajar (X2) terhadap Prestasi 
Belajar Bahasa Arab (Y) ........................................................................................... 135 
Tabel 4. 82  Hasil Analisis Regresi Sederhana Self-Efficacy (X3) terhadap Prestasi 
Belajar Bahasa Arab (Y) ........................................................................................... 137 
Tabel 4. 83  Hasil Analisis Regresi Berganda Kompetensi Profesional Guru (X1), 
Motivasi Belajar (X2), dan Self-Efficacy (X3) terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 
(Y) ............................................................................................................................. 139 
 
 

 

 

  



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2. 1  Kerangka Pikir....................................................................................... 56 
 

Gambar 4. 1  Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Guru.............................. 94 
Gambar 4. 2 Distribusi Kategori Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab ........... 95 
Gambar 4. 3  Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar................................................. 108 
Gambar 4. 4  Distribusi kategori Motivasi belajar .................................................... 109 
Gambar 4. 5  Distribusi Frekuensi Self-Efficacy ....................................................... 124 
Gambar 4. 6  Distribusi Kategori Self-Efficacy ......................................................... 125 
Gambar 4. 7  Distribusi Kategori Prestasi Belajar .................................................... 127 
Gambar 4. 8  Scaterplots Uji Heteroskedasitas ......................................................... 132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///E:/NGAMPUS/TESIS%20BERSIH/TUTUP/TESIS%20FULL%20KU%20TUTUP.docx%23_Toc79007431
file:///E:/NGAMPUS/TESIS%20BERSIH/TUTUP/TESIS%20FULL%20KU%20TUTUP.docx%23_Toc79117000
file:///E:/NGAMPUS/TESIS%20BERSIH/TUTUP/TESIS%20FULL%20KU%20TUTUP.docx%23_Toc79117001
file:///E:/NGAMPUS/TESIS%20BERSIH/TUTUP/TESIS%20FULL%20KU%20TUTUP.docx%23_Toc79117002
file:///E:/NGAMPUS/TESIS%20BERSIH/TUTUP/TESIS%20FULL%20KU%20TUTUP.docx%23_Toc79117003
file:///E:/NGAMPUS/TESIS%20BERSIH/TUTUP/TESIS%20FULL%20KU%20TUTUP.docx%23_Toc79117004
file:///E:/NGAMPUS/TESIS%20BERSIH/TUTUP/TESIS%20FULL%20KU%20TUTUP.docx%23_Toc79117005
file:///E:/NGAMPUS/TESIS%20BERSIH/TUTUP/TESIS%20FULL%20KU%20TUTUP.docx%23_Toc79117006
file:///E:/NGAMPUS/TESIS%20BERSIH/TUTUP/TESIS%20FULL%20KU%20TUTUP.docx%23_Toc79117007


xiii 
 

PEDOMAN TRANSLETERASI 

Prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan dalam penulisan 

tesis ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I., dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilam bangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A اَ 

 Kasrah i I اَ 
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 Dammah u U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i   ىِْ

 Fathah dan wau Iu i dan u   وِْ

Contoh: 

 kaifa : ك  يْ فِ 

 haula : ه وْلِ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ِى ِاِِ...ِ   ِ... Fathah dan alif atau ya Ā A dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī I dan garis di atas   ى

 Dammah dan wau Ū U dan garis di atas  ُ  و

 

Contoh: 

تِ ما  :  māta 
 rama  : ر م ى

 qila  : ق يْلِ 
وْتُِ  yamut  : يَ 
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4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal  :  ر وْض ةُِالأِطْف الِ 

ل ةُِ  al-madinah al-fadilah :  ا لْم د يْ ن ةُِا لْفاض 
ةُِ  al-hikmah  :    ا لْ كْم 

 

5. Syaddah (Tasydid ) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

  rabbana :  ر بنّاِ 
  najjaina :  نَ َّيْناِ
ُِِا لْ قِّ   : al-haqq 

 al-hajj :  ا لْ جُِِّ
 nu“ima :  نُ عّم ِِ
ِ  aduwwun‘ :  ع دُوٌّ
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ىِّ)

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  ع ل ىٌِّ

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  ع ر بىِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufِال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengi-kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   ا لشّمْسُِ

ِ  al-zalzalah (az-zalzalah) :  ا لزَّلز لةُِ

 al-falsafah : ا لف لْسف ةُِِ

 al-biladu :  ا لبلا دُِِ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muruna : تأمُرُوْن  

 ’al-nau : الن وْءُ  
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 syai’un : ش يْءٌ  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz labi khusus al-sabab 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billah  بِاِاللِ  dinullah دِينُ اللِ 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِ اللِ  حم   hum fi rahmatillah هُمْ فِيْ ر 
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B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

Daftar Singkatan : 

Cet. = Cetakan 

saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam 

swt. = subhanahuwa ta‘ala 

QS. = al-Qur’an Surat 

h.  = Halaman 

KKM = Kriteria Ketuntasan Minimal  

KTSP = Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

SPSS = Statistical Product and Service Solution  

PAI = Pendidikan Agama Islam 

SD  = Standar Deviasi 

Vol = Volume 

Mts = Madrasah Tsanawiyah 
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ABSTRAK 
 

Nama : Fitratun Najam Ahmad 
Nim : 80400218003 
Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Arab 
Judul Tesis : Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Motivasi Belajar dan 

Self-Efficacy Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta 
Didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsiksan kompetensi 
profesional guru bahasa Arab MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. (2) 
mendeskripsiksan motivasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan 
Baubau Sulawesi Tenggara. (3) mendeskripsiksan self-efficacy peserta didik di MTs 
Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. (4) mendeskripsiksan prestasi belajar bahasa 
Arab MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. (5) menganalisis pengaruh 
kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di 
MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. (6) menganalisis pengaruh motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau 
Sulawesi Tenggara. (7) menganalisis pengaruh self-efficacy terhadap prestasi belajar 
bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. (8) 
menganalisis pengaruh kompetensi profesional guru,motivasi belajar dan self-efficacy 
secara bersama-sama terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-
Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif  
kausal yaitu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat. Populasi pada penelitian 
ini adalah peserta didik kelas VIII dan IX MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara 
tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 46 peserta didik yang semuanya menjadi sampel 
dalam penelitian ini. Instrument penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data 
yaitu angket, observasi, tes dan dokumnetasi. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi 
profesional guru bahasa Arab di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara berada 
pada kategori sedang; (2) Motivasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-
Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang; (3) Self-Efficacy 
peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara berada pada kategori 
sedang; (4) Prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau 
Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang;(5) Terdapat pengaruh yang positif  
kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di 
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MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara; (6) Terdapat pengaruh yang positif  
motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan 
Baubau Sulawesi Tenggara; (7) Terdapat pengaruh yang positif  self-efficacy terhadap 
prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi 
Tenggara; (8) Terdapat pengaruh yang positif secara bersama-sama kompetensi 
profesional guru, motivasi belajar dan self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa 
Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah: (1) Guru bahasa Arab diharapkan 
mengikuti seminar-seminar yang terkait pembelajaran, workshop dan pelatihan yang 
menunjang peningkatan kompetensi khususnya kompetensi profesional; (2) guru 
diharapkan untuk selalu menghargai sekecil apapun prestasi peserta didiknya, seperti 
memberi pujian atau hadiah agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik; 
(3) diharapkan kepada peserta didik agar giat dalam belajar dan mengerjakan tugas 
serta  fokus pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Kata Kunci: Kompetensi Profesional Guru, Motivasi Belajar, Self-Efficacy dan Prestasi 
Belajar Bahasa Arab.



ABSTRACT 

Name : Fitratun Najam Ahmad 
Reg. Number : 80400218003 
Department : Arabic Education Department 
Thesis Tittle : The Influences of Teachers’ Professional Competences, 

Students’ Learning Motivation, and Students’ Self-Efficacy on 
the Arabic Learning Achievement of Student at MTs Al-Ikhwan 
Baubau of Southeast Sulawesi 

 

The major objectives of this this research consisted of eight: (1) To describe the 
professional competences of Arabic teachers at MTs Al-Ikhwan Baubau of Southeast 
Sulawesi, (2) to describe the students’ Arabic learning motivation at MTs Al-Ikhwan 
Baubau of Southeast Sulawesi, (3) to describe students’ self-efficacy at MTs Al-Ikhwan 
Baubau of Southeast Sulawesi, (4) to describe students’ Arabic learning achievement 
at MTs Al-Ikhwan Baubau of Southeast Sulawesi, (5) to analyze the influences of 
teachers’ professional competence on students’ Arabic learning achievement at MTs 
Al-Ikhwan Baubau of Southeast Sulawesi, (6) to analyze the influences of students’ 

learning motivation on Arabic learning achievement at MTs Al-Ikhwan Baubau of 
Southeast Sulawesi, (7) to analyze the influences of self-efficacy on students’ Arabic 
learning achievement at MTs Al-Ikhwan Baubau of Southeast Sulawesi, (8) to analyze 
the influences of teachers’ professional competence, students’ learning motivation, and 
self-efficacy on students’ Arabic learning achievement at MTs Al-Ikhwan Baubau of 
Southeast Sulawesi. 

The methodological approach taken in this research was a quantitative method 
by using causal associative research approach. Therefore, this research attempted to 
seek for a causal relationship. The population of this research was students of grade 
VIII and IX of MTs Al Ikhwan Baubau of Southeast Selawesi for the academic year of 
2020-2021. Among all the students, 46 students were selected as the samples of this 
study. The research instruments used in this research were questionnaires, observations, 
tests, and document analysis. 

The findings of this research indicated that: (1) The professional competences 
of Arabic teachers at MTs Al-Ikhwan Baubau of Southeast Sulawesi have been 
considered to be in the moderate category; (2) the students’ Arabic learning motivation 
at MTs Al-Ikhwan Baubau of Southeast Sulawesi have been considered to be in the 
moderate category; (3) the students’ self efficacy at MTs Al-Ikhwan Baubau of 
Southeast Sulawesi have been considered to be in the moderate category; (4) the 
students’ Arabic learning achievement at MTs Al-Ikhwan Baubau of Southeast 
Sulawesi have been considered to be in the moderate category; (5) There have been 
positive influences of teachers’ professional competences on students’ Arabic 

achievement at MTs Al-Ikhwan Baubau of Southeast Sulawesi; (6) There have been 
positive influences of students’ learning motivation on students’ Arabic learning 

achievement at MTs Al-Ikhwan Baubau of Southeast Sulawesi; (7) There have been 
positive influences of students’ self efficacy on students’ Arabic learning achievement 

at MTs Al-Ikhwan Baubau of Southeast Sulawesi; and (8) There have been positive 



influences of teachers’ professional competences, students’ learning motivation, and 

students’ self efficacy on students’ Arabic learning achievement at MTs Al-Ikhwan 
Baubau of Southeast Sulawesi. 

Several implications were drawn from this research: (1) It is expected for the 
Arabic teachers at the school to participate in various seminars, workshops, and 
trainings related to teaching and learning practices in order to ehance their professional 
competences; (2) It is expected for the teachers to appreciate the students’ achievement 

by praising the students so that their motivation could increase; (3) it is expected for 
the students to actively learn and do their assignment. It is also expected for them to 
focus on their leraning objectives.   

Key Words: Teachers’ Professional Competences, Learning Motivation, Self-Efficacy 
and Arabic Learning Achievement. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang dipikirkan oleh para ilmuan. Di bidang ini pula 

tajamnya tinta para peneliti dan pendidik. Walaupun mereka berbeda pandangan dan 

pendapat tentang batasan pengertian pendidikan dan tujuannya, namun mereka sepakat 

atas pentingnya pendidikan tersebut. 

Secara umum tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan berdasarkan nilai-

nilai pancasila termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pasal 3 yang 

berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bengsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

Rumusan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut menggambarkan 

tentang kriteria warga Negara Indonesia seutuhnya yang ingin dicapai. Peningkatan 

kehidupan manusia kearah yang lebih baik hanya bisa dicapai lewat pendidikan. Hal 

ini karena pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara terpadu untuk 

menghasilkan output yang berkualitas guna tercapainya tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Tercapainya tujuan pendidikan, salah satunya dapat dilihat melalui prestasi 

belajar peserta didik yang maksimal. 

                                                           

1Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, h.6. 
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Prestasi merupakan lambang penting pada diri peserta didik dan untuk 

menumbuhkan langkah selanjutnya di masa-masa akan datang. Menurut Rohmalina 

Wahab prestasi belajar adalah taraf keberhasilan peserta didik dalam menguasai 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari 

hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.2 Untuk itu peserta didik 

berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh prestasi yang baik, namun 

kenyataan yang terjadi sering tidak sesuai dengan yang diharapkan di mana hasil 

belajar peserta didik belum tentu dapat tercapai dengan baik. Adanya perbedaan 

tinggi rendahnya prestasi peserta didik dan perbedaan-perbedaan prestasi 

disebabkan oleh beberapa faktor. Berkaitan dengan proses belajar ini, Mahfudh 

Shalahuddin menjelaskan bahwa, peserta didik dalam proses belajar dan hasil 

belajar dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari luar diri peserta didik 

seperti guru, lingkungan sekolah dan juga faktor dari dalam diri peserta didik 

diantaranya motivasi belajar.3 

Guru memiliki peran penting dalam peningkatan prestasi belajar dan 

tercapainya tujuan pendidikan nasional, bukanlah hal yang mustahil jika guru 

berupaya secara optimal dalam menjalankan amanahnya yaitu sebagai pendidik. 

Salah satunya yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan ia mampu membimbing peserta didik memenuhi 

standar nasional pendidikan.4 Ini merupakan salah satu indikaktor dari kompetensi 

profesional guru. Permasalahan yang sering muncul adalah seorang guru selalu 

disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif sehingga tergambar seolah-

                                                           

2Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 
h. 244. 

3Mahfudh Shalahuddin, Pengantar Psikologi Pendidikan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 
h. 55-57. 

4Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Cet. 
III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 145. 
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olah guru dalam kelas memindahkan materi yang ada di buku paket ke otak peserta 

didik, tanpa adanya pendalaman dan penguasaan bahkan pengembangan materi 

yang mengakibatkan sulitnya peserta didik memahami materi yang diajarkan guru 

dan berdampak pada prestasi belajarnya. 

UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara singkat dinyatakan 

bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.5 Keempat jenis kompetensi tersebut 

harus saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Pada pelaksanaannya seluruh 

kompetensi merupakan suatu hal yang terintegrasi. 

Guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan 

memiliki dan menguasai keempat kompetensi tersebut. Kompetensi yang harus 

dimiliki pendidik itu sungguh sangat ideal sebagaimana tergambar pada peraturan 

pemerintah tersebut. Karena itu, guru harus selalu belajar dengan tekun disela-sela 

menjalankan tugasnya. Menjadi guru profesional bukan pekerjaan mudah, untuk 

tidak mengatakan sulit, apalagi di tengah kondisi mutu guru yang sangat buruk di 

setiap aspeknya.6 

Guru profesional merupakan guru yang memiliki keahlian di bidang 

pendidikan. Sedangkan kompetensi profesional, merupakan kemampuan yang 

harus dimiliki oleh guru tersebut. Menurut Hamzah B. Uno, kompetensi profesional 

guru merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru sebagai pendidik guna 

melaksanakan tugas mengajarnya hingga berhasil.7 Kompetensi profesional guru 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Hal 

ini dibuktikan oleh Nova Winari dkk dalam penelitiannya, bahwa kompetensi guru 
                                                           

5Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, h.6. 

6Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 
Teori dan Praktik (cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 30. 

7Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan: Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 
Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h.19. 
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berpengaruh terhadap prestasi belajar.8 Faktor lain yang mempengaruhi prestasi 

belajar peserta didik adalah faktor intern, diantaranya motivasi belajar dan self-

efficacy. 

Dimyati dan Mujiono menjelaskan bahwa motivasi belajar adalah kekuatan 

mental yang mendorong terjadinya kegiatan belajar.9Motivasi juga merupakan 

faktor yang dapat meningkatkan prestasi anak sebagaimana yang telah diungkapkan 

oleh Mahfudh Shalahuddin. Motivasi yang dimaksud usaha-usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi sehingga anak itu ingin melakukannya. Anak-anak 

akan giat mengangkat batu untuk mendirikan benteng dalam permainan perang-

perangan, tetapi mereka tidak sudi menggeser sebuah batu pun kalau pekerjaan itu 

tak menarik, kecuali dengan paksaan dan pengawasan. Anak yang mempunyai 

intelegensi tinggi mungkin gagal dalam pelajaran karena kekurangan motivasi 

dibandingkan dengan anak yang mempunyai intelegensi sedang namun memiliki 

motivasi yang tinggi. Rahmat Winata dan Rizki Nurhana Friantini dalam penelitian 

mereka membuktikan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi 

belajar.10. Faktor internal lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah 

self-effcacy. 

Nur Hidayah dan Adi Atmoko mengatakan bahwa self-efficacy dalam dunia 

pendidikan merupakan taraf keyakinan yang dimiliki peserta didik akan 

kemampuanya dalam menyelasaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, 

                                                           

8Nova Winari, dkk “ Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Akutansi Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akutansi SMA Swasta Se-Kota Pekanbaru”. Jurnal Online 
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol. 2, No. 2 (2014), h.2. 

9Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka cipta, 1999), h. 80. 

10Rahmat Winata, Riski Nurhana Friantini“Pengaruh Motivasi belajar Terhadap Prestasi 
Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 1 Kuala Behe”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika 
Vol. 7, No. 2 (2019), h.85. 
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membuat laporan, dan belajar guna persiapan menghadapi ujian disekolah.11 

Peserta didik yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi tidak akan 

menghindari tugas-tugas yang diberikan guru kepadanya serta dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya, namun jika peserta didik memiliki self-efficacy yang rendah ia 

akan mengeluh ketika diberi tugas, hal ini karena ia tidak yakin dapat 

menyelesaikan tugas tersebut serta mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan 

dalam belajar.12 Hal ini dibuktikan secara empiris oleh Sari dan Mariah bahwa self-

efficacy mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar. Artinya jika self-

efficacy peserta didik tinggi maka maka ia memiliki prestasi belajar yang tinggi 

pula.13 

MTs Al-Ikhwan Baubau merupakan salah satu madrasah yang menjadikan 

mata pelajaran bahasa Arab sebagai pelajaran yang utama, hal ini karena bahasa 

Arab merupakan bahasa yang dapat digunakan untuk mengkaji sumber-sumber 

agama islam. Hal ini senada dengan pendapat As-Shiddieqie bahwa untuk 

memahami isi kandungan Alquran maka diperlukan kemahiran dalam bahasa 

Arab.14 

Prestasi belajar bahasa Arab peserta didik menjadi salah satu indikator 

tercapainya tujuan pendidikan nasional serta tujuan pembelajaran bahasa Arab 

khususnya. Semua kalangan, baik peserta didik, guru, dan orang tua peserta didik 

mengharapkan prestasi belajar bahasa Arab yang maksimal. Faktanya masih 

                                                           

11Nur Hidayah, Adi Atmoko, Landasan Budaya dan Psikologi Pendidikan: Terapannya di 
Kelas,(Cet. I; Malang: Gunung Samudra, 2014), h.42. 

12Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Teori dan Prakteknya (Cet;I. 
Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), h. 289. 

13Anggri Sekar Sari dan Siti Mariah“Pengaruh Self-efficacy Terhadap Prestasi Akademik 
Mahasiswa PKK UST”. Jurnal Taman Vokasi Vol. 5, No. 2 (2017), h.136. 

14Hasbi As-shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Edisi 
III.(Semarang: Pustaka Riski Putra,2009), h. 165. 
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ditemukan peserta didik MTs Al-Ikhwan Baubau yang prestasi belajar bahasa 

Arabnya masih dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Berdasarkan obeservasi awal di MTs Al-Ikhwan Baubau, ketika 

pembelajaran bahasa Arab peserta didik kurang semangat dalam mengikuti 

pembelajaran, dan juga mengeluh ketika diberi tugas oleh guru bahasa Arab. Ketika 

proses pembelajaran guru bahasa Arab tidak menggunakan media pembelajaran 

ketika mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pengaruh kompetensi profesional guru, motivasi belajar, dan self-efficacy terhadap 

prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau, Sulawesi 

Tenggara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengemukakan rumusan 

masalah pokok penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kompetensi profesional 

guru, motivasi belajar, dan self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa Arab 

peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau, Sulawesi Tenggara, dari pokok masalah 

tersebut maka lahirlah submasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi profesional guru bahasa Arab di MTs Al-Ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimana motivasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-

Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara? 

3. Bagaimana self-efficacy peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara? 

4. Bagaimana prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara? 
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5. Apakah terdapat pengaruh positif kompetensi profesional guru terhadap 

prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara? 

6. Apakah terdapat pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara? 

7. Apakah terdapat pengaruh self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa 

Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara? 

8. Apakah terdapat pengaruh positif  kompetensi profesional guru, motivasi 

belajar dan self-efficacy secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 

bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara? 

C. Definisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Oprasional Variabel 

 Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna variabel 

yang diteliti yatu: 

 Kompetensi profesional guru yaitu kemampuan menguasai materi, 

mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media 

pengajaran, dan menilai prestasi peserta didik. 

 Motivasi belajar yaitu hasrat untuk belajar dan berprestasi, adanya 

penghargaan dalam belajar bahasa Arab, dan adanya lingkungan belajar yang 

kondusif. 

 Self-efficacy adalah keyakinan peserta didik akan kemampuan yang 

dimilikinya guna menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan serta mampu 

menghadapi kesulitan dalam belajar. Self-efficacy dalam penelitian diukur 
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berdasarkan tiga dimensi yang dikembangkan oleh Albert Bandura yaitu, 

magnitude, strenght dan generality dan terdiri atas enam indikator keyakinan pada 

startegi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, keyakinan dalam 

memecahkan masalah belajar bahasa Arab, keyakinan akan pengharapan yang kuat 

dalam menyelesaikan tugas bahasa Arab, keyakinan akan pengharapan yang kuat 

dalaam mencapai tujuan belajar bahasa Arab, keyakinan diri dalam pembelajaran 

bahasa Arab, dan keyakinan diri dalam menghadapi kondisi dan situasi beragam 

ketika mengerjakan soal bahasa Arab. 

 Prestasi belajar bahasa Arab adalah skor yang diperoleh peserta didik dari 

hasil tes pelajaran bahasa Arab. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan cakupan 

penelitian, baik berdasarkan rentang waktu maupun jangkauan wilayah obyek yang 

akan diteliti. 

Obyek pada penelitian ini terdiri atas tiga variabel bebas dan satu variabel 

terikat. 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah (1) Kompetensi profesional guru, (2) 

motiasi belajar dan (3) self-efficacy peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau 

yang duduk kelas VIII dan IX pada tahun ajaran 2020-2021. 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar bahasa Arab peserta 

didik di MTs Al-Ikhwan Baubau yang duduk kelas VIII dan IX pada tahun ajaran 

2020-2021. 

c. Subyek Penelitian ini yaitu peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau yang duduk 

di kelas VIII dan IX pada tahun ajaran 2020-2021.  
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D. Kajian Pustaka 

 Pada tinjauan pustaka, penulis akan melakukan penelusuran berbagai 

sumber yang mempunyai relevansi pada pokok permasalahan dalam penelitian ini, 

tujuannya adalah penelitian ini tidak menjadi pengulangan penelitian-penelitian 

sebelumnya, tetapi mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan 

dikembangkan demi meningkatkan mutu secara umum dan khususnya mutu 

akademik. 

 Berdasarkan penelusuran penulis berkaitan topik yang membahas 

kompetensi profesional guru, motivasi belajar, self-efficacy dan prestasi belajar 

termasuk beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul tesis ini, antara 

lain: 

 Muhammad Aswar Ahmad, pada tahun 2017 melakukan penelitian berjudul 

“Pengaruh Kompetensi Sosial dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam”. Hasil penelitiannya adalah terdapat 

pengaruh yang signifikan kompetensi sosial dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.15  

 Syakrul Hamdi dan Agus Maman Abadi, pada tahun 2014 melakukan 

penelitian berjudul “Pengaruh Motivasi, Self-efficacy dan Latar Belakang 

Pendidikan Terhadap Prestasi Belajar Matematika Mahasiswa PGSD STKIP-H 

dan PGMI IAIH”. Hasil Penelitiannya adalah terdapat pengaruh Motivasi, self-

efficacy dan latar belakang pendidikan secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar matematika, namun ketika diuji secara parsial latar belakang tidak 

                                                           

15Muhammad Aswar Ahmad, “Pengaruh Kompetensi Sosial Guru PAI dan Motivasi 

Belajar terhadap Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam” Tesis (Makassar: 
UIN Alauddin Makassar, 2017). 
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berpengaruh terhadap prestasi sedangkan motivasi dan self-efficacy secara parsial 

berpengaruh terhadap prestasi belajar.16  

Sri Wihartanti pada tahun, pada tahun 2017 melakukan penelitian berjudul 

“Pengaruh Kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan 

Agama Dalam Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Ma’rif 8 

Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

Ajaran 2017”. Hasil Penelitiannya adalah secara simultan kompetensi profesional 

guru dan pendidikan agama dalam keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar 

Siswa di SMP Ma’rif 8 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten 

Lampung tengah tahun ajaran 2017.17  

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, maka setelah dianalisis, peneliti tidak 

menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang pengaruh kompetensi 

profesional guru, motivasi belajar dan self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa 

Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau sebagaimana dalam tesis ini.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:  

a. Untuk mendeskripsikan kompetensi profesional guru bahasa Arab di MTs Al-

Ikhwan Baubau. 

b. Untuk mendeskripsikan motivasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-

Ikhwan Baubau. 

                                                           

16 Syukrul Hamdi, Maman Abadi “Pengaruh Motivasi, Self-efficacy dan Latar Belakang 
Pendidikan Terhadap Brestasi Belajar Matematika mahasisiwa PGSD STKIP-H dan PGMI IAIH”. 
Jurnal Riset Pendidikan Matematika Vol.1, no. 1 (2014). 

17Sri Wihartanti,“Pengaruh Kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam dan 
Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Ma’rif 8 Sendang 
Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Ajaran 2017” Tesis (Bandar 

Lampung: UIN Bandar Lampung, 2017). 



11 
 

 
 

c. Untuk mendeskripsikan self-efficacy peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau. 

d. Untuk mendeskripsikan prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-

Ikhwan Baubau. 

e. Untuk  menganalisis pengaruh kompetensi profesional guru terhadap prestasi 

belajar bahasa arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau. 

f. Untuk  menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa 

Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau. 

g. Untuk  menganalisis pengaruh self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa 

Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau. 

h. Untuk  menganalisis pengaruh kompetensi profesional guru, motivasi belajar, 

dan self-efficacy secara bersama-sama terhadap prestasi belajar bahasa Arab 

peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kajian dan 

pengembangan teori tentang pengaruh kompetensi profesional guru, motivasi 

belajar, self-efficacy dan prestasi belajar. Penelitian ini juga dapat menjadi 

tambahan khasanah keilmuan dibidang pendidikan yang berkaitan dengan 

kompetensi profesional guru, motivasi belajar, self-efficacy dan prestasi belajar 

bahasa Arab.  

2. Kegunaan secara praktis 

a. Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini dipergunakan sebagai tambahan wawasan dan bahan 

pertimbangan baru, khususnya yang terkait permasalahan pendidikan. 
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b. Bagi guru 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk 

mendapat pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif sehingga dapat 

meningkatkan prestasi peserta didik. 

 

c. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dan 

pertimbangan bagi peneliti dalam meningkatkan rancangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II  

KAJIAN TEORITIK 

A. Kompetensi Profesional Guru 

1. Hakikat kompetensi Guru 

 Istilah kompetensi merupakan serapan dari bahasa Inggris competence yang 

berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang.1 Sedangkan secara leksikal arti kata 

kompetensi yaitu kemampuan.2 Dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap yang 

dikutip oleh Agus Wibowo dan Hamrin bahwa arti kata kompetensi ialah 

kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk menentukan atau memutuskan 

sesuatu.3 Pada Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia 

disebutkan bahwa kompetensi adalah kewenangan atau hak untuk menentukan atau 

memutuskan sesuatu.4 

Secara istilah, pengertian kompetensi mempunyai banyak makna. Hal ini 

karena banyak ahli yang mendefinisikan pengertian kompetensi. Menurut E 

Mulyasa kompetensi merupakan unsur utama dari standar profesi disamping kode 

etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem 

pengawasan tertentu.5 Hall dan Jones dalam Nur Fuadi mengatakan bahwa 

kompetensi adalah 
 

                                                           

1Agus wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter ( Strategi Membangun Kompetensi 
dan Karakter Guru) (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 102. 

2Nur Fuadi, Profesionalisme Guru (Purwokerto:STAIN Press,2012),h. 72. 

3Agus wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter ( Strategi Membangun Kompetensi 
dan Karakter Guru), h. 102. 

4J.S. Badudu, Kamus Serapan Kata-Kata Asing (Jakarta: Buku Kompas, 2003), h. 187. 

5E Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 
2007), h.26. 
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perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan tertentu yang dapat diamati dan 

terukur.6 

Kompetensi menurut Husaini Usman dalam Agus Wibowo dan Hamrin 

adalah perpaduan antara keterampilan, pengetahuan dan nilai-nilai dasar yang 

dicerminkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.7 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi adalah kemampuan atau kesanggupan guru dalam melaksanakan 

tugasnya, melaksanakan proses belajar mengajar, kemampuan atau kesanggupan 

tersebut mempunyai konsekuensi bahwa: seorang yang menjadi guru dituntut 

benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan 

profesinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.  

Kompetensi bagi seorang guru merupakan salah satu ukuran yang 

ditetapkan baginya dalam menguasai seperangkat kecakapan agar ia mampu 

menjalankan kewajibannya sebagai pendidik. Menurut Kunandar bahwa 

kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru 

agar dapat menjalankan tugasnya secara tepat dan juga efektif.8  

Menurut E Mulyasa, Kompetensi guru merupakan Perpaduan antara 

kemapuan kepribadian, keilmuan, teknologi, sosial, dan spritual yang secara 

bersama-sama membentuk kompetensi standar profesi bagi seorang guru, yang 

mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, 

melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan pengembangan pribadi serta 

profesionalisme.9 

                                                           

6Nur Fuadi, Profesionalisme Guru, h. 72. 

7Agus wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter, h. 103 

8Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) dan Sukses dalam Sertifiksi Guru (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009),h.56. 

9E Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, h.26. 
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Hal yang sama dalam Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 

tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi menyatakan bahwa, “Kompetensi adalah 

seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat 

dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu”.10 Begitu juga 

pengertian kompetensi dalam undang-undang Republik Indonesia No 14 tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa: 

kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki dihayati, serta dikuasi oleh guru atau dosen dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang profesional.11 

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kompetensi 

guru adalah perpaduan berbagai kemampuan yang bervariasi, berupa pengetahuan, 

keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh seorang guru 

sebagai pendidik untuk menjalankan tugasnya dibidang pendidikan secara tepat dan 

efektif. Kompetensi guru juga merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan 

tugasnya agar tercapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Ada beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan (knowledge): kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang 

guru mengetahui cara mengidentifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana 

melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Pemahaman (understanding): kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh 

individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus 

memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik 

agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

                                                           

10Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru (UKG)- Perpaduan 
Lengkap (surabaya: Kata Pena, 2015), h.18 

11Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, h.3. 
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c. Kemampuan (skill): adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru 

dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan 

kemudahan belajar kepada peserta didik. 

d. Nilai (value): suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis 

telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam 

pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratif dan lain-lain).  

e. Sikap (attitude): perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka atau reaksi 

terhadap sesuatu rangsangan yang dating dari luar. Misalnya reaksi terhadap 

krisis ekonomi, perasaan terhadap upah/gaji dan sebagainya). 

f. Minat (interest): Kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. 

Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.12 

2. Macam Kompetensi Guru 

Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang 

profesional dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi, karena sebagai guru 

profesional guru tidak hanya menguasai satu kemampuan saja. 

Nurhala dan Radito dalam Kunandar meyatakan bahwa seorang guru harus 

memiliki beberpa kompetensi yaitu: 

a. Memiliki pengetahuan tentang pembelajaran dan tingkah laku manusia. 

b. Mempunyai sifat yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, rekan sejaewat, dan 

bidang pelajaran yang diampunya. 

c. Menguasai pelajaran yang diajarkan. 

                                                           

12E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik dan Implementasi 
(Bandung: Rhineka Cipta, 2002), h.38. 
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d. Mempunyai keterampilan mengajar.13 

Sedangkan Nana Sudjana dalam Hamzah B.uno membagi kompetensi yang 

harus dimiliki seorang guru menjadi tiga bagian yaitu kompetensi kognitif, 

kompetensi bidang sikap, dan kompetensi perfomance.14Berbeda dengan peraturan 

mentri Pendidikan Nasional RI No. 16 yang membagi kompetensi guru kedalam 

empat bagian  

a. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam memahami karakter 

peserta didik dan pengelolaan pembelajaran. 

b. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal guru yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa sehingga dapat menjadi teladan bagi 

peserta didik. 

c. Kempetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan 

baik kepada peserta didik, oran tua peserta didik, sesama guru, atasan, dan 

masyarakat. 

d. Kemampuan profesional yaitu kemampuan seorang guru dalam penguasaan 

materi secara luas dan mendalam sehingga dapat membimbing siswa mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.15 

Guru dituntut untuk memiliki keempat kompetensi yang sudah dituangkan 

dalam undang-undang dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Jika masih 

ada yang belum dimiliki atau dikuasai oleh guru, maka teruslah untuk belajar. Tidak 

ada kata berhenti untuk belajar bagi guru. Sebagian waktu guru untuk mengajar dan 

                                                           

13Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) dan Sukses dalam Sertifiksi Guru (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h.56. 

14Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan: Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 
Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h.6. 

15Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru (UKG)- Perpaduan 
Lengkap (surabaya: Kata Pena, 2015), h.19. 
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sebagian lainnya untuk belajar. Pendidikan berjalan ke depan dan selalu mengalami 

perubahan, bila berhenti belajar akan tertinggal.16  

Selain empat kompetensi di atas, terdapat juga kompetensi kepempinan 

dalam Peraturan Kementrian Agama Republik Indonesia Tentang pengelolaan 

Pendidikan Agama di Sekolah. Kompetensi Kepempinan tersebut diantaranya 

meliputi, kemampuan guru membuat perencanaan pembudayaan pengamalan 

agama, kemampuan mengoraganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis, 

kemampuan menjaga, mengendalikan dan mengarahkan pembudayaan pengamalan 

agama agar tercipta suasana yang harmonis antar pemeluk agama, serta kemampuan 

guru menjadi motivator, fasilitator dalam pembudayaan pengamalan ajaran 

agama.17 

Makna penting kompetensi dalam dunia pendidikan dilandaskan atas asas 

pertimbangan yang rasional bahwasanya proses pembelajaran merupakan proses 

yang rumit dan kompleks. Hal tersebut karena ada beberapa aspek yang saling 

berhubungan sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu 

pendidikan.18 

Ada beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya kompetensi guru dalam 

dunia pendidikan diantaranya: 

a. Sebagai alat untuk seleksi dalam penerimaan guru, artinya kompetensi apa yang 

harus disyaratkan untuk menjadi seorang guru. Sehingga dengan adanya 

persyaratan, seseorang yang direkrut menjadi guru dapat menjalankan tugasnya 

dengan efektif karena telah diseleksi berdasarkan kompetensi. 

                                                           

16Najib Sulhan, Karakter Guru Masa Depan Sukses & Bermartabat (Surabaya: Jaring Pena, 
2011), h. 122-123. 

17Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia. No 16 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan 
Pendidikan Agama Pada Sekolah, h.11 

18Nur Fuadi, Profesionalisme Guru, h. 72. 
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b. Kompetensi guru berfungsi untuk pembinaan guru, artinya jika sudah ditentukan 

jenis kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang guru maka atas dasar itu 

dapat dijadikan tolak ukur mana guru yang memiliki kompetensi penuh dan 

mana guru yang memiliki kompetensi belum memadai atau kurang. 

c. Kompetensi guru penting dalam penyusunan kurikulum, artinya berhasil atau 

gagalnya pendidikan ditentukan oleh berbagai komponen, salah satunya 

kurikulum. Maka dari itu, kurikulum pendidikan guru harus disusun berdasarkan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap guru. Seperti tujuan, program 

pendidikkan, sistem penyampaian, ealuasi, dan sebagainya harus direncanakan 

dengan baik dan relevan. 

d. Kompetensi guru penting dalam hubungannya dengan kegiatan dan hasil belajar 

peserta didik, karena proses dan hasil belajar peserta didik tidak hanya 

ditentukan sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulum namun ditentukan juga oleh 

kecakapan atau kompetensi guru.19 

3. Kompetensi Profesional Guru 

 Kata profesioanlisme berasal dari bahasa Inggris “profesionalism” yang 

mempunyai arti bersifat profesional. Guru yang profesional berarti guru yang 

berkompeten atau guru yang memiliki kemampuan dalam profesinya. Sedangkan 

istilah kompetensi profesional guru memiliki banyak makna karena perbedaan para 

ahli dalam menjabarkan pengertian kompetensi profesional. 

Nasrul HS mengatakan bahwa kompetensi profesional guru adalah 

kemampuan guru yang berhubungan dengan penyusaian tugas-tugasnya sebagai 

pendidik. Menurut Rusman tentang kompetensi profesional adalah kemampuan 

                                                           

19Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru (UKG)- Perpaduan 
Lengkap, h.19. 
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yang dimiliki guru dalam proses pembelajaran.20 Hal yang sama dikatakan Siti 

Suwibatul Aslamiyah yang dikutip oleh Umar bahwa kompetensi profesional 

adalah kemampuan guru dalam melaksankan tugas mengajar dengan baik.21 

Penjelasan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Sementara dalam 

Standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan 

bahwa:  

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 
secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik 
memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 
Pendidikan.22 

Menurut E Mulyasa kompetensi profesional guru adalah kemampuan 

merancang, melaksanakan, dan menilai tugas sebagai guru, hal ini meliputi 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan.23 Sedangkan Hamzah B. 

Uno menyatakan bahwa kompetensi profesional guru merupakan kemampuan yang 

harus dimiliki guru sebagai pendidik guna melaksanakan tugas mengajarnya hingga 

berhasil24. Jika tugas seorang guru dilimpahkan pada seseorang yang tidak memiliki 

kompetensi profesional atau keahlian dalam mengajar maka kemungkinan besar 

pembelajaran yang dilakasanakannya tidak akan berhasil, sebagaimana saba nabi 

Muhammad SAW: 

ِ)ِرواهِالبخاري(ِةِ اعِ السَِِّرِْظِ تِ ان ِْفِ ِهِ لِ هِْأ ِِيِْ ِغِ ل ِا ِِرُِالأمِِْدِ سِ اِوُِذِ إِ 
                                                           

20Nasrul HS, Profesi dan etika keguruan (Yogyakarta: Aswaja, 2014) h.48. 

21Umar, Pengantar Profesi Keguruan, Edisi 1 (Cet;I. Depok: Rajawali Press, 2019) h. 92. 

22E Mulyasa, Standar Kompetensi Guru dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya, 2008), h. 5. 

23E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik dan Implementasi, h. 
10. 

24Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan: Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 
Indonesia, h.19. 
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"Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka 

tunggulah kehancuran.”25 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan berupa memahami materi pembelajaran yang luas 

dan mendalam dan mampu melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik sehingga 

dapat membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

4. Indikator Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi Profesional merupakan kompetensi yang sangat penting, 

karena langsung langsung berkaitan dengan kinerja yang ditampilkan. Oleh sebab 

itu, tingkatan keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi ini.26 

Menurut E Mulyasa dalam bukunya Standar Kompetensi Guru dan 

Sertifikasi guru menetapkan indikator kompetensi guru yang dirangkum dari 

berbagai sumber sebagai berikut: 

a. Mengerti dan menerapkan landasan pendidikan. 

b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan perkembabgan 

peserta didiknya. 

c. Mampu mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang 

diampuhnya. 

d. Mengerti dan dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi 

e. Mampu menggunakan dan mengembangkan alat, media, dan sumber belajar 

yang relevan. 

                                                           
25 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Juz I (Beirut: Dar-al kutub 

al ilmiah, 1992), h. 26. 

26Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(Cet.III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 145 
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f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.27 

Lebih spesifik Siti Suwibatul Aslamiyah dalam Umar menjelaskan 

kompetensi profesional guru sebagai berikut:  

a. Guru mampu menguasai materi, yang meliputi: 

1). Mengusai materi bidang studi yang diampuh . 

2). Mengusai materi pengayaan/ penunjang bidang studi yang diampuh. 

b. Mampu mengelola program belajar mengajar meliputi: 

1). Merumuskan tujuan intruksional. 

2). Mengenal dan dapat menggunakan prosedur intruksional. 

3). Melaksanakan program mengajar. 

4). Mengenal kemampuan peserta didik. 

c. Mampu mengelola kelas, meliputi: 

1). Mengatur tata ruang kelas 

2). Menjaga kondisi kelas agar tetap kondusif. 

d. Mampu menggunakan media dan sumber belajar  

1). Menggunakan dan memilih media yang tepat 

2). Menggunakan alat bantu pembelajaran yang sederhana. 

3). Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar 

4). Menggunakan micro teaching untuk unit program pengenalan 

lapangan.28 

Sedangkan indikator kompetensi profesional sebagai landasan dalam 

pengabdian profesi guru menurut Uzer Usman diantaranya adalah kemampuan 

                                                           

27E Mulyasa, Standar Kompetensi Guru dan Sertifikasi Guru, h. 5. 

28Umar, Pengantar Profesi Keguruan, h. 92-93. 
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menguasai landasan pendidikan, menguasai materi pengajaran, menyusun program 

pembelajaran dan melaksanakan program pembelajaran.29 

Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang studi menurut Slamet PH 

sebagaimana dikutip oleh Syaiful Sagala terdiri atas sub- kompetensi yang 

mencirikan guru profesional sebagai berikut. 
a. Memahami mata pelajaran yang telah disiapkan untuk mengajar 

b. Memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera dalam 

peraturan menteri serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP). 

c. Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar 

d. Memahami hubungan konsep antara mata pelajaran yang terkait 

e. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.30 

Adapun indikator kompetensi profesional guru menurut undang-undang 

Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang Kompetensi Profesional Guru adalah 

sebagai berikut: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampuh. 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampuh. 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampuh secara kreatif 

d. Mengembangkan keprofesionalan dengan melakukan tindakan reflektif. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan 

diri.31 

                                                           

29 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja rosda karya, 1995), 
h.17. 

30Syaiful Sagala, kemampuan Profesional guru dan tenaga kependidikan, (Cet.VI; 
Bandung: Alfabeta, 2009), h. 39-40. 

31Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.16 Tahun 2007, Tentang 
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 
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Kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang guru berhubungan langsung dalam pelaksanaan utama tugas keguruannya 

sebagai pengajar. Depdikbud sejak tahun 1979-1980 telah merumuskan 10 

kompetensi professional guru yang dikenal dengan rumusan P3G (pendidikan, 

pengayaan, pengajaran guru), antara lain:  

1) Menguasai bahan; 

2) Mengelola program belajar mengajar; 

3) Mengelola kelas; 

4) Menggunakan media dan sumber dalam pelaksannaan pengajaran; 

5) Menguasai landasan-landasan pendidikan; 

6) Mengelola interaksi belajar mengajar; 

7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran; 

8) Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah; 

9) Mengenal dan menyenggerakan administrasi sekolah; 

10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran.32 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

kompetensi profesional guru yaitu kemampuan dalam menguasai materi, mengelola 

program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media, dan kemampuan 

menilai peserta didik. 

 

 

 

                                                           

32Sadirman AM., Interaksi dan motivasi belajar mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1996), h. 162-178. 
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B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi 

 Motivasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris “motivation” yang 

berarti keinginan atau dorongan untuk melakukan sesuatau.33 Menurut Sadirman, 

motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam 

subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Bahkan 

motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari 

kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai penggerak yang menjadi 

aktif.34 

 Motivasi menurut Mc Donald dalam Oemar Hamalik adalah suatu 

perubahan kekauatan pada diri (pribadi) seseorang yang di tandai dengan adanya 

perasaan dan anggapan untuk menggapai tujuan.35 Dimyati dan Mudjiono, 

menjelaskan bahwa motivasi belajar adalah kekuatan mental yang merangsang 

seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. 

 Menurut Galloway dalam Toeti Soekamto dan Udin S. Winataputra, bahwa 

dengan mengatur suasana pembelajaran menjadi kondusif, serta diberikan 

penguatan-penguatan diharapkan akan dapat merubah motivasi ekstrinsik menjadi 

intrinsik. Sebagian guru berpendapat bahwa motivasi belajar bersumber dari peserta 

didik itu sendiri dan peserta didiklah yang harus berusaha untuk mengatasi 

masalahnya sendiri dalam meningkatkan motivasi belajarnya, sehingga guru tidak 

                                                           

33Halid Hanafi, dkk, Profesionalisme Guru Dalam Pengeloloaan Kegiatan Pembelajaran 
disekolah, (Cet,I; Yogyakarta: Deeppublish, 2018), h.60. 

34 Sadirman A. M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 71. 

35Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 
h. 106. 
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atau kurang peduli bagaimana merangsang, meningkatkan dan memelihara 

motivasi belajar peserta didik.36 

 Menurut Koontz, O Donnel san Wcihrich yang dikutip Sondang P. Siagian 

bahwa motivasi adalah suatu dorongan dan usaha untuk memenuhi atau 

memuaskan suatu kebutuhan atau mencapai suatu tujuan.37 Pendapat lain 

diutarakan oleh Ahmad Rivai bahwa motivasi adalah pemberian motif, 

menimbulkan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang 

menimbulkan dorongan. Motivasi dapat pula diartikan sebagai faktor yang 

mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu.38 

 Sudah banyak sekali para ahli psikologi pendidikan dan psikologi 

pembelajaran yang membahas tentang motivasi dalam pembelajaran. Sedemikian 

banyaknya pembahasan tentang motivasi dalam pembelajaran itu telah 

menghasilkan definisi motivasi banyak pula. Namun demikian, pada intinya 

motivasi dapat diartikan sebagai (1) dorongan yang timbul pada diri seseorang, 

secara disadari atau tidak disadari, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 

tertentu; (2) usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok 

orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang ingin 

dicapai.39 

 Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi, 

terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, 

                                                           

36Toeti Soekamto & Udin Sarifuddin Winataputra, Teori Belajar dan Model-Model 
Pembelajaran (Jakarta: PAU-UT, 1997), h. 39. 

37Sondang P. Siagan. Dasar-Dasar Management Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), 
h. 634. 

38Ahmad Rivai. Suatu Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2001), h. 146. 

39Mohammad Asrori, Psikologi Pembelajaran (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), h. 
183. 
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dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar.40 Maka dengan motivasi, 

peserta didik dapat memicu hasrat untuk belajar baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi 

adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri seseorang yang menjadi sebab suatu 

tujuan. Juga merupakan suatu rangsangan yang mendorong seseorang untuk 

bertingkah laku sehingga akan mengunggah dirinya bersemangat untuk meraih cita-

citanya. Apabila beberapa hal tersebut telah terpenuhi, maka motivasi belajar siswa 

akan muncul dan mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

 Motivasi sangat dibutuhkan dalam belajar. Hasil belajar akan menjadi 

optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin 

berhasil pula pelajaran itu. Jadi, motivasi akan senantiasa menentukan intensitas 

usaha belajar bagi para peserta didik. 

 Perlu ditegaskan, bahwa motivasi bertalian dengan suatu tujuan. 

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, Jadi motivasi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak 

dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuan. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang peserta didik 
                                                           

40Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, h. 80. 
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akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan melakukan 

kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu 

atau membaca komik, sebeb tidak serasi dengan tujuan.41 

 Ada pula fungsi lain dari motivasi yaitu berfungsi sebagai pendorong usaha 

dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya 

motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang 

baik. Adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka 

seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas 

motivasi seorang peserta didik akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya.42 Seorang peserta didik dengan motivasi yang baik akan dapat 

berprestasi walaupun tidak memiliki IQ tinggi, dan juga seorang peserta didik yang 

memiliki motivasi yang rendah kemungkinan akan mengalami kegagalan walaupun 

memiliki IQ tinggi. 

3. Cara-cara untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

 Pada proses pembelajaran peranan motivasi baik intrinsik maupun 

ekstrinsik sangat diperlukan. Motivasi bagi pelajar dapat mengembangkan aktivitas 

dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan 

kegiatan belajar. 

 Perlu diketahui bahwa cara dan jenis menumbuhkan motivasi adalah 

bermacam-macam. Tetapi untuk motivasi ekstrinsik kadang-kadang tepat dan 

kadang-kadang juga idak sesuai. Guru harus hati-hati dalam menumbuhkan dan 

memberi motivasi bagi kegiatan belajar para peserta didik. Sebab mungkin 

                                                           

41Halid Hanafi, dkk, Profesionalisme Guru Dalam Pengeloloaan Kegiatan Pembelajaran 
disekolah, h.62. 

42Sardiman A. M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 84-86. 
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maksudnya memberikan motivasi tetapi justru tidak menguntungkan 

perkembangan belajar peserta didik. 

 Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa, antara lain sebagai berikut:43 

a. Memberi Angka 

 Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Setiap 

siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya, yakni berupa angka yang diberikan oleh 

guru. Siswa yang mendapat angka baik akan mendorong motivasi belajarnya 

menjadi lebih besar. Sebaliknya, siswa yang mendapat angka kurang, mungkin 

menimbulkan frustasi atau dapat juga menjadi pendorong agar belajar lebih baik. 

b. Pujian 

 Apabila ada peserta didik yang sukses, yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang 

positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian 

ini merupakan motivasi, si pemberinya harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan 

memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta 

sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

c. Hadiah 

 Hadiah biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik dari hukuman.44 

Hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian. 

Hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang 

tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh 

hadiah yang diberikan bagi gambar yang terbaik mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang siswa yang tidak memiliki bakat menggambar. Cara ini dapat juga 

                                                           

43Oemar hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 166-168. 

44Zakiyah derajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 
144. 
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dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu. Misalnya pemberian hadiah pada 

akhir tahun kepada para siswa yang mendapat atau menunjukkan hasil belajar yang 

baik. Pemberian hadiah ada pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa. Hadiah 

itu dapat barupa barang-barang tertentu, tetapi harus diwaspadai agar jangan sampai 

hadiah menjadi pengganti tujuan belajar.45 Agar tidak terjadi peserta didik belajar 

untuk hadiah maka ada baiknya guru tidak memberinya berlebihan. Mengenai 

pemberian hadiah atau ganjaran ini telah dijelaskan dalam Al-qur’an surat an-nisa’ 

ayat 124 Allah berfirman: 

 
َ
ا يُظْل

َ
ةَ وَل جَنَّ

ْ
وْنَ ال

ُ
كَ يَدْخُل ٰۤىِٕ ول

ُ
نْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَا

ُ
وْ ا

َ
رٍ ا

َ
لِحٰتِ مِنْ ذكَ  مِنَ الصّٰ

ْ
عْمَل  مُوْنَ نَقِيْرًا وَمَنْ يَّ

Terjemahannya: 
“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan 

dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.”46 

d. Kerja kelompok 

Kerja kelompok adalah melakukan kerja sama dalam belajar kadang-kadang 

ada perasaan untuk mempertahankan nama baik kelompok menjadi pendorong yang 

kuat dalam belajar. 

e. Persaingan 

 Cara ini dapat digunakan sebagai upaya pemberian intensif, kerja sama 

dianggap lebih efektif, karena bermaksud untuk mencapai tujuan bersama, yang 

pada gilirannya akan memberikan kepuasan kepada masing-masing individu. 

Persaingan banyak kelemahannya karena cenderung menimbulkan persaingan yang 

tidak sehat yang lebih menonjolkan kepentingan perorangan, mendorong 

superioritas dan dampak negatif lainnya.47  

f. Penilaian 

                                                           
45 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran , h. 120. 

46 Al-qur’an Kemenag In MS. Word 

47Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, h. 120. 
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 Penilaian secara terus menerus akan mendorong peserta didik untuk belajar, 

oleh karenanya setiap anak memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang 

baik. 

 Merujuk pada pendapat di atas, masih banyak cara yang dapat digunakan 

oleh guru untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. 

Namun yang lebih penting adalah motivasi yang timbul dari dalam diri murid itu 

sendiri, seperti dorongan kebutuhan, kesadaran akan tujuan, dan juga pribadi guru 

sendiri merupakan contoh yang dapat merangsang motivasi mereka. 

4. Macam-Macam Motivasi 

 Pada umumnya para ahli membagi motivasi kedalam dua macam bentuk 

motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, sebagaimana pendapat 

yang menyatakan bahwa Motivasi dapat pula ditinjau dari bagaimana munculnya, 

maka dapat dibedakan : 

a. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa 

paksaan dari luar. 

b. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul kalau ada rangsangan dari 

luar.48 

 Kemudian pendapat lain juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

motivasi intrinsik adalah motiv-motiv yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsanng dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah motiv-motiv yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar.49 

Berdasarkan teori-teori di atas jelaslah bahwa yang dimaksud motivasi 

intrinsik adalah bentuk motivasi yang berasal dari diri individu dan berfungsinya 

                                                           
48Winarno Surahmat, Psikologi Umum dan Sosial (Jakarta: Jasanku, 1970), h. 89. 

49Sadirman A. M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 89-90. 



32 
 

 
 

tidak memerlukan rangsangan dari luar, karena timbul dari kesadaran diri sendiri 

dengan tujuan yang nyata.  

Pada konteks belajar dapat dikatakan bahwa yang menggerakkan individu 

melakukan kegiatan belajar itu bersumber pada suatu kebutuhan, yang berisikan 

suatu keharusan untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Demikian juga 

bahwa motivasi ekstrinsik adalah bentuk motivasi yang akan berfungsi atau aktif 

apabila ada rangsangan dari luar, maka dapat dikatakan bahwa motivasi ekstrinsik 

dalam belajar adalah suatu bentuk motivasi dalam belajar peserta didik yang 

dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan yang tidak mutlak berkaitan dengan 

aktifitas belajar itu sendiri. Pada kegiatan pembelajaran motivasi ekstrinsik ini tetap 

penting sebab di sekolah peserta didik melakukan kegiatan belajar bukan karena 

didasari oleh kesadaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan melainkan karena 

ingin memperoleh nilai atau prestasi yang baik, mendapat hadiah atau beasiswa. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

 Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan. 

Artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Ada 

beberapa hal yang memengaruhi motivasi siswa antara lain:50 

a. Cita-cita atau Aspirasi Siswa 

 Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil seperti keinginan 

belajar berjalan, makan makanan lezat, dapat menyanyi dan lain sebagainya. Dari 

segi pembelajaran pengetahuan dengan hadiah atau dengan hukuman akan dapat 

mengubah keinginan menjadi kemauan dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. 

Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik, sebab 

tercapainya cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. 

 
                                                           

50Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, h. 97-100. 
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b. Kemampuan Siswa 

 Keinginan seorang anak perlu dibarengi dangan kemampuan atau 

kecakapan mencapainya. Keinginan membaca perlu dibarengi dengan kemampuan 

mengenal dan mengucapkan bunyi huruf-huruf. Keberhasilan membaca suatu buku 

bacaan akan menambah kekayaan pengalaman hidup. Keberhasilan tersebut akan 

memuaskan dan menyenangkan hatinya. Secara dapat dikatakan bahwa 

kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan. 

c. Kondisi Siswa 

 Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani memengaruhi 

motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit atau lapar akan mengganggu 

perhatian belajar. Sebaliknya seorang siswa yang sehat, kenyak dan gembira akan 

mudah memusatkan perhatian. 

d. Kondisi Lingkungan Siswa 

 Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal 

pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat 

maka siswa akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 

e. Unsur-Unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran 

 Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman 

sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. 

f. Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa 

 Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan 

puluhan atau ratusan siswa. Intensitas pergaulan tersebut memengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan siswa. Guru adalah pendidik yang berkembang. 

Tugas profesionalnya Mengharuskan dia belajar sepanjang hayat. Pertisipasi dan 
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teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya 

membelajarkan peserta didik. 

6. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

 Motivasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam aktivitas belajar 

seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi 

berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka 

prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi harus 

diterapkan dalam aktivitas belajar mengajar. Ada beberapa prinsip motivasi dalam 

belajar seperti dalam uraian berikut. 
a. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar; 

b. Motivasi intrinsik lebih utama dari pada motivasi ekstrinsik dalam belajar; 

c. Motivasi berupa pujian lebih baik dari pada hukuman; 

d. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar; 

e. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar; 

f. Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar.51 

 Adanya prinsip-prinsip motivasi maka bisa diketahui seberapa besar 

seseorang memiliki motivasi dalam belajar, sebagaimana peserta didik yang meraih 

prestasi yang baik dalam belajar karena dia memiliki motivasi yang besar. Akan 

tetapi peserta didik yang tidak meraih prestasi yang baik karena tidak memiliki 

motivasi yang besar, bahkan peserta didik yang gagal dalam proses pembelajaran 

dikarenakan dia tidak memiliki motivasi dalam belajar.  

 

 

                                                           

51Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 
2011), h. 152-155. 
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C. Self-Efficacy 

1. Pengertian Self -Efficacy 

Self-Efficacy merupakan inti dari teori kognitif sosial yang digagas oleh 

Albert Bandura yang menfokuskan pada peran belajar observasional. Menurut 

Bandura yang dikutip oleh Alveus Manuntung bahwa self-efficacy adalah 

keyakinan seeorang akan kemampuannya untuk melaksanakan suatu bentuk kontrol 

terhadap fungsi dirinya dan kejadian dalam lingkungan.52 Sedangkan menurut 

Alwisol Self- efficacy adalah keyakinan sesorang tentang seberapa baik dirinya bisa 

berfungsi pada situasi tertentu.53 

Menurut Baron dan Bryan dalam Manuntung bahwasanya self-efficacy 

adalah penilaian seseorang tentang kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, mencapai sesuatu yang akan dicapai dan 

mengatasi halangan54. Hal yang sama dikatakan oleh Abdu Rouf Al- tala’ bahwa 

self-efficacy adalah: 

 "ثقةِالفردِفيِقدراتهِعلىِأداءِالسلوكِالذيِيحققِنتائجِالمرغوبةِفيِموقفِمعين"
Maksud dari kutipan diatas adalah bahwa self-eficacy merupakan keyakinan 

seseorang akan kemampuanya untuk melakukan sesuatu guna mencapai hasil yang 

diinginkan pada situasi tertentu.55 

 Nur Hidayah dan Adi Atmoko mengatakan bahwa self-efficacy dalam dunia 

pendidikan merupakan taraf keyakinan yang dimiliki peserta didik akan 

                                                           

52Alveus Manuntung, Terapi Perilaku Kognitiv Pasien Hipertensi,(Malang: Wineka 
Media, 2018), h.55. 

53Alwisol, Psikologi kepribadian, Edisi Revisi,(Malang: UMM Press, 2018), h.303. 

54Alveus Manuntung, Terapi Perilaku Kognitiv Pasien Hipertensi, h. 55-56 
55 Abdu rauf al-tala’, “dira>sah qalqi al-mustaqbal wa ‘ala>qatihi bifa>’iliyah al-za>ti lada> al-

muhajiri>na min su>riya> ila> q{it>a’ gazah”, jurnal al-bahs\u al-ilmi> fi> at-tarbiyyah (2018), h.5. 
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kemampuanya dalam menyelasaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, 

membuat laporan, dan belajar guna persiapan menghadapi ujian disekolah.56 

Self-efficacy yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh pada penentuan 

tindakan yang akan dipilihnya guna mencapai suatu tujuan, hal ini karena self-

efficacy merupakan suatu bentuk pengetahuan tentang diri atau self knowledge.57 

Hal senada dinyatakan oleh Schunk dan Pajares yang dikutip oleh Jeane Ellis 

Ormrod bahwa self-efficacy dapat mempengaruhi keberhasilan serta prestasi belajar 

peserta didik, hal ini terjadi karena self-efficacy mempengaruhi pilihan aktifitas, 

tujuan, usaha, serta kegigihan peserta didik dalam kegiatan dikelas.58 

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa self-efficacy 

merupakan penilaian seseorang (peserta didik) tentang diri atas kemampuan yang 

dimilikinya guna menyelesaikan tugas-tugas, mencapai tujuan dan menghadapi 

hambatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Setiap manusia seharusnya yakin bahwa dengan kemampuan yang dimiliki 

ia dapat menjalani semua tugas dalam kehidupannya termasuk dalam 

menyelesaikan masalah, karena Allah swt tidak akan membebani seseorang diluar 

batas kesanggupannya dalam surat al-baqarah ayat 286 Allah berfirman: 

ا تُؤَاخِذْنَآ 
َ
تَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا ل

ْ
يْهَا مَا اك

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
ا وُسْعَهَا ۗ ل

َّ
ُ نَفْسًا اِل فُ اللّّٰٰ ِ

 
ا يُكَل

َ
نَاۚ  ل

ْ
خْطَأ

َ
وْ ا

َ
سِيْنَآ ا

َّ
اِنْ ن

ذِينَْ مِنْ قَبْلِنَاۚ  رَ 
َّ
ى ال

َ
تَهٗ عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
يْنَآ اِصْرًا ك

َ
 عَل

ْ
مِل حْ

َ
ا ت

َ
ۚ وَاعْفُ رَبَّنَا وَل نَا بِه 

َ
ا طَاقَةَ ل

َ
نَا مَا ل

ْ
ل م ِ حَ

ُ
ا ت

َ
بَّنَا وَل
فِرِيْنَ ࣖ 

ٰ
ك
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ى ال

َ
ىنَا فَانْصُرْنَا عَل

ٰ
نْتَ مَوْل

َ
نَاۗ وَارْحَمْنَاۗ  ا

َ
اۗ وَاغْفِرْ ل  .عَنَّ

Terjemahannya: 

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. 
Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan 

                                                           
56Nur Hidayah, Adi Atmoko, Landasan Budaya dan Psikologi Pendidikan: Terapannya di 

Kelas,(Cet. I; Malang: Gunung Samudra, 2014), h.42. 

57 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita Suminta, “Efikasi Diri dan Hasil Belajar 

Matematika: Meta Analisis”, Jurnal Psikologi 21 No.1 (2013), h.21. 

58 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang, 
Edisi VI, terj. Amitya Kumara (Jakarta, Erlangga, 2009), h.2. 
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terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. 
(Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika 
kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani 
kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 
ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, 
tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir59 

Allah swt juga memberi isyarat dalam kitab-Nya agar setaiap orang yakin 

atas kemampuan yang dimiliki. Hal ini berhubungan dengan seruan untuk selalu 

memiliki self-efficacy yang tinggi dalam surat ali imran ayat 139, Allah berfirman: 

ؤْمِنِيْنَ  نْتُمْ مُّ
ُ
وْنَ اِنْ ك

َ
عْل
َ
ا
ْ
نْتُمُ ال

َ
زَنُوْا وَا حْ

َ
ا ت

َ
ا تَهِنُوْا وَل

َ
 وَل

Terjemahannya: 
 “Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal 

kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”60 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan manusia dengan 

kelebihan yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, sehingga 

manusia haruslah yakin bahwa dengan kelebihan itu ia dapat menyelesaikan setiap 

masalah yang dihadapi. Dalam hal ini seseorang dituntut untuk memiliki self-

efficacy yang tinggi agar tidak bersikap lemah dan pasif dan harus kuat serta 

memiliki pikiran yang positif terhadap kemampuan yang dimilikinya. 

Self-efficacy menurut Bandura, tidak berhubungan dengan kemahiran 

seseorang untuk melakukan sesuatu, akan tetapi berhubungan dengan keyakinan 

seseorang mengenai hal yang dapat kerjakan dengan kemahiran yang dimilikinya 

sebesar apapun itu.61 

 Peserta didik yang memiliki self-efficacy tinggi akan berusaha 

memyelesaikan tugas-tugas sulit, sedangkan peserta didik dengan tingkat self-

                                                           
59 Al-qur’an Kemenag In MS. Word 

60 Al-qur’an Kemenag In MS. Word 

61Sofwan Adiputra, “Keterkaitan Self Efficacy dan Self Estem Terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa” Jurnal Fokus Konseling Vol.1, No.2 (2015), h.153. 
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efficacy yang rendah akan mudah menyerah ketika menghadapi tugas yang sulit. 

Hal senada dinyatakan oleh hafiziani dan Idat Muqaddas bahwasanya seseorang 

yang memiliki self-efficacy yang rendah akan lebih mudah menyerah ketika 

menghadapi hambatan, sedangkan seseorang yang memiliki self-efficacy yang 

tinggi akan dapat menghadapi hambatan dengan tenang.62 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self-Efficacy 

Menurut Bandura Self-efficacy seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor sehingga dapat menurunkan atau meningkatkan keyakinannya, adapun faktor 

tersebut ialah sebagai berikut63: 

a. Pengalaman Pribadi 

 Pengalaman pribadi merupakan sumber self-efficacy yang sangat 

berpengaruh. Keberhasilan seseorang dapat meningkatkan self-efficacy sementara 

kegagalan dapat menurunkan self-efficacy. Jadi apabila ada peserta didik yang 

pernah berhasil dalam mengerjakan tugasnya, maka ia akan memiliki self-efficacy 

yang tinggi untuk menyelesaikan tugas selanjutnya. Namun sebaliknya jika peserta 

didik pernah gagal dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru maka ia akan 

memiliki tingkat self-efficacy yang rendah ketika mengerjakan tugas yang akan 

datang. 

b. Kondisi Emosional 

 Seseorang dengan emosi yang baik memiliki self-efficacy yang lebih tinggi 

ketika mengerjakan suatu tugas dibandingkan seorang dengan emosi yang buruk. 

Artinya jika kondisi emosional peserta didik dalam keadaan yang senang dan 

                                                           

62Hafiziani Eka Putri dan Idat Muqadas, Pendekatan Concerete-Pictorial-Abstract (CPA), 
Kecemasan matematis, Self-efficacy Matematis, Instrument dan Rancangan Pembelajarannya, 
(Cet,1; Sumedang: UPI Sumedang Press, 2019), h.26. 

63Alveus Manuntung, Terapi Perilaku Kognitiv Pasien Hipertensi, h. 60-61. 
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gembira akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dibandingkan mereka 

yang dalam keadaan sedih atau emosi yang buruk. 

c. Pengalaman Orang Lain 

 Pengalaman orang lain bisa menjadi sumber self-efficacy bagi peserta didik. 

Pengalaman seseorang diluar diri peserta didik dapat meningkatkan atau bahkan 

menurunkan self-efficacy. Pengalaman positif orang lain dapat meningkatkan 

efikasi diri sementara pengalaman yang negatif dapat menurunkan self-efficacy nya. 

d. Persuasi sosial 

Self-efficacy seseorang dapat dikuatkan dan dilemahkan oleh persuasi 

sosial, jika persuasi yang diterima orang bersifat positif maka hal itu dapat 

memperkuat keyakinan sesorang atas kemampuan yang dimilikinya. Misalnya jika 

peserta didik sedang mengerjakan tugas, lalu ada orang tua mengatakan bahwa 

dirinya bisa menyelesaikan tugas tersebut, maka self-effcacy anak tersebut akan 

meningkat. Namun menurut beberapa ahli bahwa persuasi sosial tidak memberi 

pengaruh yang besar jika dibandingkan oleh pengalaman pribadi yang pernah 

dialami individu. 

3. Dimensi Self-Efficacy 

Self-efficacy seseorang menurut Bandura dapat diukur dari tiga dimensi 

yaitu magnitude, strenght dan generality 

a. Magnitude 

 Dimensi Magnitude ini berhubungan dengan tingkat kesulitan tugas yang 

diberikan atau dihadapi. Jika seseorang diberikan tugas yang disusun sesuai dengan 

tingkat kesulitannya maka self-efficacy seseorang tersebut akan berfokus pada tugas 

yang mudah, sedang dan behkan tugas yang sulit, sesuai dengan batas kemampuan 

yang diyakininya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dimensi ini berdampak pada 

pemilihan tingkah laku, seseorang dengan self-efficacy tinggi akan mampu 
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menghadapi tugas yang sulit, sedangkan yang memiliki self-efficacy rendah lebih 

memilh untuk menghindari tugas-tugas diluar batas kemampuannya.  

b. Strenght  

 Dimensi ini berkaitan dengan kekuatan dari keyakinan atau pengharapan 

seseorang atas kemampuan yang dimilikinya. Pengharapan yang lemah akan mudah 

digoyangkan oleh pengalaman-pengalaman yang sulit, sebaliknya orang yang 

memiliki pengharapan yang kuat akan bertahan pada usahanya, meskipun ia tidak 

memiliki pengalaman yang menunjang. Aspek ini mempunyai hubungan dengan 

aspek level, yaitu makin tinggi kesulitan tugas yang dihadapi maka makin lemah 

pula keyakinannya untuk menyelesaikan tugasnya. 

c. Generality ( Keluasan) 

 Aspek ini berhubungan dengan luas bidang tugas yang diyakini seseorang 

bahwa mampu menyelesaikannya. Dalam hal ini apakah seseorang hanya mampu 

menyelesaikan tugas pada situasi tertentu saja atau ia juga dapat menyelesaikan 

tugas pada situasi yang bervariasi.64 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi self-

efficacy adalah magnitude yaitu berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas, sterenght 

berkaitan dengan tingkat kekuatan keyakinan seseorang, dan generality yang 

berhubungan dengan situasi yang bervariasi. 

D. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi belajar 

Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie kemudian dalam 

bahasa Indonesia yang menjadi prestasi yang berarti hasil usaha.65 Hasil atau 

                                                           

64Alveus Manuntung, Terapi Perilaku Kognitiv Pasien Hipertensi, h. 57-58. 

65Moh Zaiful Rosyid, dkk, Prestasi Belajar Edisi I (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h. 
5. 
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prestasi pada dasarnya suatu yang diperoleh dari suatu aktivitas. Hasil merupakan 

suatu yang telah dicapai dan merupakan kemampuan maksimum yang dicapai 

seseorang (peserta didik), sebagai akibat dari suatu perlakuan dalam kegiatannya, 

atau hasil dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh dari suatu kegiatan yang 

telah diciptakan, dilaksanakan baik secara individual maupun berkelompok.66 

Prestasi belajar adalah penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran 

tertentu yang telah diperoleh dari hasil tes belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

skor. Keberhasilan peserta didik dalam proses belajarnya dapat dilihat dari prestasi 

yang dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam hal ini dapat dilihat dari yang 

dibukukan dalam bentuk buku laporan pendidikan atau rapor. Nilai-nilai yang 

tertera dalam buku tersebut merupakan penjumlahan nilai dari seluruh mata 

pelajaran yang diperoleh peserta didik dalam satu semester. Besar kecilnya nilai 

yang diperoleh menunjukkan besar kecilnya prestasi yang dicapai.67 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian belajar dan memberikan 

gambaran tentang pengertian belajar. Berikut beberapa defenisi belajar yang 

dikemukakan oleh para ahli: 

Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa “belajar adalah perubahan yang 

bersifat relatif, menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari 

latihan atau pengalaman”.68 

Muhibbin Syah mengatakan bahwa: 

Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku 
individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 
lingkungan yang melibatkan proses kognitif.69 

Sedangkan menurut H.M. Arifin mengemukakan bahwa: 
                                                           

66Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 2. 

67Abdul Gafur, Desain Instruksional (Jakarta: BPT.IKIP, 2003), h. 9. 

68Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 80. 

69Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Cet. XV; Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2010), h. 64. 
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Suatu kegiatan anak didik dalam menerima, menanggapi serta menganalisa 
bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh pendidik yang berakhir pada 
kemampuan anak didik menguasai bahan pelajaran yang disajikan.70 

H. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono mengemukakan bahwa; 

Belajar menurut pengertian Psikologi merupakan suatu proses perubahan 
yaitu perubahan di dalam tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 
lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.71 

Abdul Rachman Abror mengatakan bahwa: 

Belajar menimbulkan suatu perubahan (dalam arti tingkah laku, kapasitas) 
yang relatif tetap perubahan ini pada pokoknya, membedakan antara keadaan 
sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan belajar. 
Perubahan itu dilakukan lewat kegiatan, atau usaha atau praktek yang 
disengaja atau diperkuat.72 

Selain itu Nana Sudjana berpendapat bahwa: 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan. 
Perubahan tersebut dapat menunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 
penambahan pengetahuan, pemahaman tingkah laku, kecakapan dan 
kemampuan, daya penerimaan, dan lain-lain yang ada pada individu.73 

Belajar merupakan deretan perubahan perilaku karena adanya pengalaman 

dan pelatihan. Artinya tujuan kegiatan belajar ialah perubahan tingkah laku, baik 

menyangkut pengetahuan keterampilan sikap maupun meliputi segenap aspek 

pribadi.74 Teori lain mengatakan bahwa belajar adalah perubahan atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman.75 Belajar merupakan suatu proses 

yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku. Artinya sehabis belajar seseorang 

mengalami perubahan dalam perilakunya. Belajar merupakan suatu proses penting 

                                                           

70H.M.Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan 
Masyarakat (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 172. 

71Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 
2001), h. 121. 

72Abdul Rachman Abror, Psikologi Pendidikan (Cet. IV; Yogya: Tiara Wacana, 2003), h. 
67. 

73Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Cet. I; Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2005), h. 28. 

74Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching (Ciputat; Quantum 
Teaching, 2007), h. 19. 

75Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, h. 27 
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bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan.76 

Jadi, seseorang dapat memperoleh prestasi apabila telah melakukan proses 

belajar beberapa waktu dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Maka 

dari itu, prestasi belajar diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai 

peserta didik dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima, 

dikerjakan, dipelajari, dipahami dan diterapkan dalam jangka waktu tertentu. 

Prestasi belajar merupakan penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak didik dalam periode tertentu.77 

Prestasi belajar menurut Rohmalina Wahab adalah taraf keberhasilan murid 

atau santri dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah atau pondok pesantren 

yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

materi pelajaran tertentu.78 

Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

berkelanjutan pada seseorang hingga mengalami perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan. Artinya perubahan yang senantiasa bertambah baik, baik itu 

keterampilannya, kemampuannya ataupun sikapnya sebagai prestasi belajar. Selain 

itu belajar juga merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang. Hampir semua 

kehidupan manusia diwarnai dengan keegiatan belajar. Belajar adalah usaha yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif 

permanen terhadap lingkungannya. 
                                                           

76Bimo Wagito, Pengantar Psikolog Umum (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 167. 

77Fajrin Amik, Menuju Guru dan Siswa Cerdas, (Cet.I; Yogyakarta: Leutikaprio. 2016), 
h.309. 

78Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 
h. 244. 
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Dalam islam Allah sangat memuliakan hambanya yang selalu belajar atau 

menuntut ilmu dengan mengangkat derajatnya, sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al-mujaddalah ayat 11 dijelaskan bahwa: 

مْۚ وَاِ 
ُ
ك
َ
ُ ل مَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّّٰٰ

ْ
حُوْا فِى ال مْ تَفَسَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
مَنُوْٓا اِذَا قِيْل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
شُزُوْا يٰٓا

ْ
شُزُوْا فَان

ْ
 ان

َ
ذَا قِيْل

ذِ 
َّ
مْْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ُ ال وْنَ خَبِيْرٌ يَرْفَعِ اللّّٰٰ

ُ
ُ بِمَا تَعْمَل مَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّّٰٰ

ْ
عِل
ْ
وْتُوا ال

ُ
 ينَْ ا

Terjemahannya: 
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) 
berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah 
Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.79 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-

orang yang berilmu didunia maupun diakhirat. Islam menganjurkan semua umatnya 

untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Hal ini tidak hanya ilmu agama, namun 

juga ilmu yang relevan di zaman modern kini. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa prestasi 

belajar merupakan ukuran keberhasilan kegiatan belajar peserta didik dalam 

menguasai sejumlah mata pelajaran selama periode tertentu yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai yang diperoleh dari hasil test dari beberapa materi pelajaran tertentu. 

2. Prinsip Belajar 

 Prinsip belajar yang efektif sangat berkaitan dengan perhatian dan motivasi, 

keaktifan, keterlibatan langsung, penguatan dan perbedaan individual. Strategi 

belajar yang efektif yaitu yang memungkinkan seseorang mengerjakan kembali 

materi yang telah dipelajari, dan membuat sesuatu menjadi baru. Strategi belajar ini 

hendaknya melibatkan pengolahan mental tingkat tinggi pada diri seseorang. 

Pemantauan yang efektif ketika peserta didik mengetahui kapan dan bagaimana 

                                                           
79 Al-qur’an Kemenag In MS. Word 
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cara menerapkan strategi belajarnya dan bagaimana menyatakan bahwa “strategi 

yang digunakan itu bermanfaat bagi peserta didik yang harus memiliki kejelasan 

bahwa belajar akan berhasil apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh”.80 

 Penyampaian materi harus sesuai dengan rencana pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik dapat membantu peserta didik 

dengan menyelenggarakan ujian berdasarkaan pada materi yang telah dipelajari. 

Dengan adanya ujian atau evaluasi, peserta didik dapat mengetahui apakah tujuan 

pembelajaran sudah berhasil, karena keberhasilan belajar akan ditentukan dengan 

hasil prestasinya. 

3.  Syarat Belajar 

 Syarat belajar yang perlu diperhatikan agar dapat belajar dengan baik yaitu 

faktor jasmani, rohani, sehat lingkungan, tempat belajar yang tenang dan nyaman, 

tersedia cukup bahan dan alat yang diperlukan serta kehidupan ekonomi yang 

memadai. Syarat belajar yang terpenuhi akan kehidupan memotivasi anak didik 

untuk belajar sehingga anak didik dapat meningkatkan prestasinya.81 

 Belajar dengan menggunakan indra ganda (indra dengar dan pandang) akan 

memberikan keuntungan bagi peserta didik dibanding dengan materi yang disajikan 

hanya dalam satu indra saja misalnya dengan indra dengar saja atau indra pandang 

saja. Dengan kata lain ada peserta yang lebih menyukai belajar sambil 

mendengarkan dan ada juga yang lebih menyukai belajar dengan melihat. Hal ini 

diperkuat dengan adanya teori Prefered Modality, Teori ini mengatakan setiap 

peserta didik mempunyai kecenderungan kemampuan yang berbeda.82 

 

                                                           
80Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, h. 42. 

81Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2010), h 57. 

82Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (Cet.1; Bandung: 
Alfabeta, 2008), h. 75. 
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4. Tujuan Belajar 

 Tujuan belajar yaitu untuk memperoleh pengetahuan tentang belajar serta 

untuk menambah keterampilan belajar, mengetahui kebiasaan dan sikap belajar 

yang baik.83  

Hal yang dapat mendorong manusia atau seseorang untuk belajar adalah 

karena sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang luas, sifat yang kreatif 

yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju, keinginan untuk 

mendapatkan simpati dari teman-teman orang tua dan pendidik, keinginan untuk 

memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru. Adanya keinginan 

untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran dan ganjaran atau hukuman 

sebagai akhir dari pada belajar.84 Karena rasa ingin tahu manusia itu besar maka ia 

belajar sehingga mengetahui apa yang belum diketahuinya. 

5. Faktor-faktor yang Memengaruhi Belajar 

Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan yang diperoleh peserta 

didik selama proses belajarnya. Keberhasilan itu ditentukan oleh berbagai faktor 

yang saling berkaitan. Menurut Slameto faktor-faktor yang memengaruhi prestasi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, faktor internal terdiri atas: 

1) Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh) 

                                                           

83Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 48. 

84Sumadi Suryabrata dan Arden Frandsen, Strategi Pembelajaran (Jakarta: PT Grafindo 
Persada, 2004), h. 253. 
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2) Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, motivasi, dan 

kematangan). Faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Intelegensi 

 Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri atas tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan 

efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, dan 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

b) Perhatian 

 Perhatian menurut Gazali yang dikutip Slameto adalah keaktifan jiwa yang 

dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau 

sekumpulan objek.85 Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka peserta 

didik harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan 

pelajaran tidak menjadi perhatian peserta didik, maka timbullah kebosanan pada 

peserta didik sehingga ia tidak suka belajar. Olehnya itu, dalam belajar, usahakan 

bahan pelajaran selalu menarik dan sesuai dengan mutu atau bakat peserta didik 

sehingga peserta didik tidak bosan. 

c) Minat Peserta Didik 

 Secara sederhana minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau yang besar terhadap sesuatau. Minat ini sangat berpengaruh dalam 

belajar. Seorang peserta didik yang menaruh minat besar terhadap mata pelajaran 

tertentu, maka dia akan memusatkan perhatiannya secara intensif terhadap materi 

itu, sehingga memungkinkan untuk belajar lebih giat lagi. 

d) Motivasi 

 Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisme, baik manusia 

maupun hewan-hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam 
                                                           

85Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka 
Cipta. 2003), h. 55. 
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pengertian ini, motivasi berarti pemasukan daya (energizer) untuk bertingkah laku 

secara terarah. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam 

diri peserta didik sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan dari luar 

individu peserta didik yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. 

e) Kematangan 

 Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, 

dimana alat-alat tubuhnya siap untuk melaksanakan kecakapan baru.86 

b. Faktor Eksternal 

faktor yang ada di luar individu yang sedang belajar. Faktor eksternal terdiri 

atas tiga yaitu: 

1) Faktor Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, dan suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga). Faktor-faktor tersebut dapat di uraikan sebagai 

berikut: 

a) Cara Orang Tua Mendidik 

 Kemauan anak untuk belajar tidak terlepas dari bagaimana cara orang tua 

mendidiknya. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama 

sengat memegang peranan penting. Dapatlah dipahami betapa pentingnya peranan 

keluarga dalam pendidikan anaknya. Cara orang tua mendidik anak-anak akan 

berpengaruh terhadap belajarnya. 

b) Relasi antara Anggota Keluarga 

 Relasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tuan dan 

anaknya. Hubungan ini harus diciptakan dengan suasana yang harmonis, penuh 

perhatian dan kasih saying di antara semua anggota keluarga. Baik tidaknya 

hubungan dalam keluarga sangat menentukan kesuksesan belajar anak itu sendiri. 

                                                           

86Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya, h.54-70. 
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c) Suasana Rumah Tangga dan Keadaan Ekonomi Keluarga 

 Selain faktor yang telah disebutkan sebelumnya di atas suasana rumah 

tangga yang sudah gaduh ataupun tenang dan lain-lain sangat memengaruhi 

ketenangan anak untuk belajar. Olehnya itu, perlu diciptakan suasana rumah yang 

tenang dan harmonis, sehingga anak dapat tenang belajar dan kerasan tinggal di 

rumah. 

 Kondisi ekonomi keluarga juga merupakan faktor yang memengaruhi 

keberhasilan belajar anak. Hal ini erat kaitannya dengan fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan dalam belajar dan fasilitas belajar ini akan terpenuhi jika didukung oleh 

ekonomi yang cukup. 

2) Faktor Sekolah 

Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Metode Mengajar Guru 

 Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di dalam 

mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan memengaruhi belajar 

peserta didik yang tidak baik pula. Hal ini terjadi jika guru kurang menguasai materi 

yang akan diajarkan dengan menggunakan metode mengajar secara monoton. 

b) Kurikulum 

 Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

peserta didik. Kegiatan ini sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar 

peserta didik menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 

Kurikulum yang terlalu padat dan tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik 

akan menghambat belajar peserta didik. 

c) Relasi Guru dengan Peserta Didik 

 Relasi atau hubungan guru dan peserta didik yang kurang baik juga akan 

memengaruhi perkembangan belajar peserta didik. 
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d) Relasi Peserta Didik dengan Peserta Didik 

 Relasi peserta didik dengan peserta didik perlu agar dapat memberikan 

pengaruh yang positif terhadap belajar. 

e) Disiplin Sekolah, Alat Pelajaran dan Kondisi Gedung 

 Masalah kedisiplinan dalam belajar perlu mendapatkan perhatian, karena 

kedisiplinan sekolah sangat erat kaitannya dengan keinginan peserta didik dalam 

sekolah dan juga dalam belajar. Begitupun dengan alat pelajaran yang digunakan 

guru dalam proses belajar mengajar. Alat pelajaran yang lengkap dan juga tepat 

akan memperlancar penerimaan pelajaran oleh peserta didik dan yang paling 

penting adalah kondisi gedung yang harus memadai di dalam setiap kelas. Selain 

faktor yang telah disebutkan di atas, perlu diperhatikan kaitannya dengan faktor 

belajar adalah masalah waktu sekolah. Standar pelajaran di atas ukurannya kadang 

membuat peserta didik kewalahan dalam menerima pelajaran. Begitupun dengan 

metode belajar yang digunakan peserta didik serta pemberian tugas rumah yang 

terlalu berlebihan. Kesemua ini perlu dipertimbangkan agar peserta didik dapat 

belajar secara optimal. 

3) Faktor Masyarakat 

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan yang 

lainnya maka faktor masyarakat sebagai penunjang keberhasilan belajar sangat 

menentukan. Selain pergaulan peserta didik di lingkungan keluarga, sekolah, 

pergaulan dengan masyarakat luar juga tidak dapat dihindari, karena sangat 

berpengaruh pada prestasi belajar anak itu sendiri. Ini disebabkan oleh: 

a) Kegiatan peserta didik dalam pergaulan yang tidak terkontrol. 

b) Media massa (TV, radio, internet, Koran, majalah, dan sebagainya) 

c) Teman bergaul juga sangat cepat masuk kedalam jiwa peserta didik, baik 

tidaknya anak itu tergantung pada pengaruh dari lingkungan pergaulan. 
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d) Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar peserta didik juga berpengaruh terhadap 

belajar peserta didik. Dampak yang diterima dari bentuk kehidupan masyarakat 

apakah positif atau negatif tergantung pada perilaku masyarakat yang ada di 

sekelilingnya. 

 Adapun faktor lain yang memengaruhi prestasi belajar peserta didik 

menurut Mustaqim dan Abdul Wahab, yaitu sebagai berikut: 

a) Kemampuan pembawaan; 

b) Kondisi fisik dari peserta didik; 

c) Kondisi psikis peserta didik; 

d) Kemauan belajar; 

e) Sikap terhadap guru, mata pelajaran, dan pengertian mereka mengenai kemajuan 

mereka sendiri; 

f) Bimbingan; 

g) Ulangan.87 

Selain itu, Azwar berpendapat bahwa faktor yang memengaruhi prestasi 

belajar peserta didik adalah sebagai berikut: 

a) Faktor fisik yang meliputi panca indra dan kondisi fisik umum; 

b) Faktor psikologis yang meliputi kemampuan kognitif dan non kognitif. 

Kemampuan kognitif terdiri atas kemampuan khusus (bakat) dan kemampuan 

umum (intelegensi). Sedangkan kemampuan non kognitif adalah minat, dan 

motivasi. 

c) Faktor sosial dan budaya yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan kelompok, adat istiadat, 

tekhnologi, dan kesenian.88 

                                                           
87Mustaqim dan Abdul Wahab, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Melto Putra, 2003), h. 

63-67.  

88Azwar, Pengantar Psikologi Intelegensi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 165.  
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6. Penilaian Prestasi Belajar Peserta Didik 

Penilaian atau evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan 

harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Nana Sudjana dan Muhibbin Syah 

mengartikan penilaian (evaluasi) prestasi belajar peserta didik sebagai proses 

penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai oleh seorang peserta didik 

sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap prestasi belajar peserta 

didik bertujuan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dalam hal 

ini adalah tujuan instruksional khusus, dan mengetahui keefektifan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik.89 

 Penilaian prestasi belajar peserta didik bertujuan: 

a. Untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik 

dalam satu kurun waktu proses belajar tertentu. 

b. Untuk menetukan posisi atau kedudukan seorang peserta didik dalam kelompok 

kelasnya. 

c. Untuk mengetahui sejauh mana usaha yang telah dilakukan peserta didik dalam 

belajar. 

d. Untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik telah mendayagunakan kapasitas 

kognitifnya untuk hasil keperluan belajar. 

e. Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode pembelajaran yang 

telah digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar.90 

 Atas dasar penilaian/evaluasi prestasi belajar peserta didik dapat 

dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh: 

a. Informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas serta efektivitas 

belajar peserta didik. 

                                                           
89Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, h. 28. 

90Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. h. 142. 
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b. Bahan feed back (umpan balik). 

c. Informasi yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan 

mengajar pendidik. 

d. Informasi yang diperlukan untuk memperbaiki, penyempurnaan serta 

mengembangkan program.91 

 Disamping itu, penilaian prestasi belajar peserta didik memiliki fungsi-

fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi administratif, untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian raport. 

b. Fungsi promosi, untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan peserta didik. 

c. Fungsi diagnostik, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik 

program remedial teaching (pembelajaran perbaiakan). 

d. Sumber data BK untuk memasok data peserta didik yang memerlukan 

bimbingan dan konseling. 

e. Bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang meliputi 

pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat KBM.92 

 Berdasarkan penilaian prestasi belajar peserta didik dan fungsi penilaian 

prestasi belajar peserta didik yang dikemukakan oleh Muhibin Syah menunjukkan 

bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan prestasi belajar peserta didik harus melalui 

proses pembelajaran melalui prosedur yang ketat. Hal ini juga memberikan arti 

pentingnya kinerja pendidik, sebagai tenaga professional yang tidak dapat terlepas 

dari peran pendidik dalam memberikan penilaian kepada peserta didiknya. 

Menurut Suryabrata, untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik perlu 

dilakukan penilaian terhadap hasil pendidikan yang diberikan. Adapun cara 

seseorang melakukan penilaian prestasi belajar bermacam-macam. Misalnya: 

                                                           
91Slameto, Kebijakan Kinerja Karyawan ( Jakarta: DPFE,1999), h. 15. 

92Muhibbin syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, h.142-143. 
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dengan jalan testing, memberikan tugas-tugas tertentu, bertanya tentang berbagai 

hal, memberi ulangan dan lain-lain.93 

Adapun menurut Murjono, prestasi belajar diperoleh dengan melihat nilai 

raport di mana prestasi belajar seorang peserta didik dapat dioperasionalkan dalam 

bentuk indikator-indikator berupa indeks prestasi belajar, predikat keberhasilan, 

dan semacamnya.94 

Sedangkan Anas Sudijono berpendapat bahwa dalam mengukur prestasi 

belajar peserta didik harus dilihat dari semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Aspek kognitif mencakup kegiatan mental (otak), aspek 

afektif yang mencakup sikap atau nilai, sedangkan aspek psikomotorik mencakup 

keterampilan atau kemampuan setelah menerima pengalaman belajar tertentu. 

Ketiga aspek ini terangkum dalam proses penilaian yang dilakukan pendidik untuk 

memperoleh nilai-nilai yang akan dimasukkan dalam nilai raport.95 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran prestasi 

belajar adalah penilaian hasil pendidikan yang diberikan kepada peserta didik 

dengan berbagai cara diantaranya melalui testing, memberi ulangan dan 

memberikan tugas. 

E. Kerangka Berpikir 

Tercapainya prestasi belajar merupakan salah satu keberhasilan sekolah 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tinggi rendahnya prestasi belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kompetensi profesional guru, 

motivasi belajar, dan self-efficacy peserta didik. 

                                                           
93Sumadi, Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Grafindo Persada; 2004) h. 322. 

94Murjono, Intelegensi dalam Kaitannya dengan Prestasi Beajar (t.t, 1996), h. 178. 

95Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidik (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 48. 
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Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru 

sebagai pendidik guna melaksanakan tugas mengajarnya hingga berhasil. Dengan 

demikian maka, guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik akan mampu 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. berdasarkan uraian tersebut diduga 

bahwa kompetensi profesional guru berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta 

didik. 

Motivasi akan memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar. 

Semakin tinggi motivasi peserta didik maka ia akan semakin tergerak untuk belajar 

dan berusaha untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Berdasarkan hal tersebut 

diduga bahwa motivasi belajar dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar.  

Selain kompetensi profesional dan motivasi, self-efficacy yang merupakan 

kepercayaan peserta didik akan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas 

serta mampu menghadapi kesulitan belajar diduga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar. Peserta didik yang memiliki self-efficacy 

tinggi tidak akan menghindari tugas yang diberikan serta dapat mencari solusi 

ketika menghadapi kesulitan belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

Prestasi belajar peserta didik yang maksimal dapat dicapai dengan 

kompetensi profesional guru, motivasi belajar, dan self-efficacy peserta didik. 

ketiganya tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, karena faktor-faktor tersebut saling 

melengkapi dan memperkuat antara satu dengan yang lain dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan secara skematis  
sebagai berikut: 
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Keterangan: 

   : Pengaruh Parsial 

   : Pengaruh Simultan 

F. Hipotesisi Penelitian 

Berdasarkan kajian teoretik dan kerangka pikir sebelumnya, maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif  kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar 

bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara.  

2. Terdapat pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab 

peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. 

3. Terdapat pengaruh positif  self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa Arab 

peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. 

4. Terdapat pengaruh positif  kompetensi profesional guru, motivasi belajar, dan 

self-efficacy secara bersama-sama terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta 

didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. 

 

Gambar 2. 1  
Kerangka Pikir 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah 

pengumpulan informasi dari suatu sampel dengan menggunakan pertanyaan atau 

pernyataan melalui angket yang dapat menggambarkan populasi. Adapun jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif kausal. Dimana asosiatif 

kausal adalah suatu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat.1 Variabel 

bebas (X) yang terdiri atas: kompetensi profesional (X1), motivasi belajar (X2), dan 

self- efficacy (X3). Variabel terikat (Y) yang terdiri atas pretasi belajar bahasa Arab 

peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Analisis Data bersifat analisis statistik 

deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan tujuan menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

profesional guru, motivasi belajar dan self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa 

Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. 

2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini tentang pengaruh kompetensi profesional guru, motivasi 

belajar dan self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs 

Al-Ikhwan yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan 

Wolio, Kota Baubau, Privinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. 

                                                           
1 Toto Syatori Nasehudin dan Nanang gozali, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung, 

Remaja Rosda Karya, 2006), h.55. 
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 Peneliti memilih lokasi tersebut berdasarkan observasi awal yang 

menunjukkan masih adanya prestasi belajar bahasa Arab peserta didik yang 

dibawah KKM. Selain itu, belum ada penelitian tentang pengaruh kompetensi 

profesional guru, motivasi belajar, self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa 

arab peserta didik di sekolah tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. Pendekatan merupakan 

upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian.2 

Adapun pendekatan dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu pendekatan 

metodologis dan pendekatan ilmiah. Pendekatan metodologis yang digunakan 

adalah pendekatan yang bercorak positivistik. Dikatakan demikian karena fakta 

yang diteliti adalah fakta yang observable (dapat diobservasi), calculable (dapat 

dihitung), measurable (dapat diukur). Adapun pendekatan ilmah yang digunakan 

adalah pendekatan psikologis. 

Pendekatan psikologis yaitu pendekatan ilmu jiwa yang mempelajari jiwa 

gejala perilaku yang diamatinya3. Ini digunakan untuk meneliti gejala yang muncul 

dan menguraikan perkembangan kegiatan psikis manusia termasuk kegiatan 

pengamatan, pemikiran, intelegensi, perasaan dan kehendak. 
  

                                                           

2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D 
(Cet.XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h.81. 

3Abiddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Gaja Grafindo Persada, 2008), h.50. 
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Setiap penelitian pada dasarnya selalu berhadapan dengan masalah sumber 

data yang sering disebut dengan populasi dan sampel penelitian. Penentuan sumber 

data tersebut tergantung pada masalah yang diteliti, serta hipotesa yang akan diuji 

kebenarannya. Suharsimi Arikunto memberikan pengertian bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.4 Pengertian lain disebutkan bahwa Populasi adalah 

semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.5 

Populasi adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian. Adapun populasi 

dalam penelitian ini yaitu peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau dengan jumlah 

46 peserta didik yang terdiri atas kelas VIII dan kelas IX tahun ajaran 2020-2021. 

Kelas VII tidak dijadikan sebagai populasi karena dianggap belum representatif 

dalam menggambarkan keadaan kompetensi profesional guru bahasa Arab 

mengingat masa belajar yang belum terlalu lama. 

Adapun rinciannya adalah: 

Tabel 3. 1  
Jumlah Peserta Didik MTs Al-Ikhwan Baubau 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

VIII 23 

IX 23 

Jumlah 46 

(Sumber: Absensi MTs Al-Ikhwan Baubau) 
  

                                                           

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: RinekaCipta, 1992), h. 102. 

5Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 
1993) h. 53.  
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1. Sampel 

Sugiyono mengatakan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.6 Sedangkan menurut Roscue 

yang sebagaimana yang dikutip oleh sugiyono menyatakan bahwa jumlah sampel 

haruslah lebih dari 30 dan kurang dari 500, dan untuk penelitian multivariate 

(termasuk regresi berganda) maka jumlah sampelnya haruslah 10 x lebih besar dari 

jumlah variabel yang akan diteliti.7 

Menurut Arikunto, jika jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100 

maka semua anggota populasi dapat dijadikan sampel penelitian, tetapi apabila 

lebih dari 100 maka jumlah sampel peneletian yang dapat diambil sekitar 10 – 15% 

atau 20 - 25% dari jumlah populasi.8  

Mengacu pada pendapat Arikunto diatas, maka teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah sampling jenuh. Smpling jenuh merupakan cara 

pengambilan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

penelitian.9 Adapun sampel pada penelitian ini adalah peserta didik di MTs Al-

Ikhwan Baubau dengan jumlah 46 peserta didik yang terdiri atas kelas VIII dan 

kelas IX tahun ajaran 2020-2021. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Terdapat dua hal utama yang memengaruhi kualitas dari hasil penelitian, 

yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.10 Teknik 

                                                           

6Sugiyono, MetodePenelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D, h. 
118. 

7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : Alfabeta, 2010), h.131-132 

8 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h.136 

9 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, h.136 

10Sugiyono, Metode Penelitianpendidikan PendekatanKuantitatif, kualitatif dan R&D, h. 
193. 
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pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.11 

 Adapun metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner/Angket 

 Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

berkaitan dengan bidang kajian yang sedang diteliti.12 Adapun instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala. Adapun skala yang 

digunakan adalah skala likert untuk mengukur kompetensi profesional guru bahasa 

Arab, motivasi belajar dan self-efficacy peserta didik. Melalui skala likert maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk mengukur item-item instrument yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

2. Tes 

 Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui prestasi belajar 

bahasa Arab peserta didik di MTs AL-ikhwan Baubau. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.13  

                                                           

11Sugiyono, Metode Penelitianpendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D, h. 
308. 

12Sugiyono, MetodePenelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D, h. 
142. 

13Ridwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. III; Alfabeta: Bandung, 2013), h. 58. 
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4. Observasi 

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengamati secara langsung 

permasalahan yang akan diteliti yaitu pengaruh kompetensi profesional guru, 

motivasi belajar dan self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa Arab di MTs AL-

ikhwan Baubau. Hasil dari observasi akan dijadikan pelengkap dan penguat data 

yang didapatkan dari angket mengenai kompetensi profesioanal guru. 

E. Instrument Penelitian 

 Dalam menunjang penelitian ini, maka disiapkan instrument penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan.Instrumen penelitian ini dalam bentuk 

angket untuk Peserta didik MTs Al-Ikhwan yang akan diminta untuk mengisi demi 

mendapatkan data tentang kompetensi profesianal guru, motivasi belajar dan self-

efficacy, untuk prestasi belajar digunakan format catatan, adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

1. Angket 

 Instrumen ini digunakan sebagai cara utama untuk memperoleh data tentang 

kompetensi profesional guru bahasa Arab, motivasi belajar peserta didik dan self-

efficacy. Responden dalam angket ini adalah peserta didik di MTs Al-Ikhwan 

Baubau. Penyebaran angket diisi berdasarkan alternatif jawaban dengan 

menggunakan rating scale. Dalam penelitian ini menggunakan tingkatan yaitu: SS 

= Sangat Setuju diberi nilai 4, S = Setuju diberi nilai 3, TS = Tidak Setuju diberi 

nilai 2, STS = Sangat Tidak Setuju diberi nilai 1. Pernyataan yang berkonotasi 

negatif akan diberi nilai sebaliknya.  
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Angket motivasi belajar diadopsi dari penelitian Budi Warman dengan 

mengambil tiga indikator motiasi belajar.14 Angket self-efficacy diadopsi dari 

penelitian Atrika Anggreini yang dikembangkan berdasarkan teori Bandura.15 

Adapun kisi-kisi angket kompetensi profesional guru, motivsi belajar, dan self- 

efficacy sebagai berikut: 

Tabel 3. 2  
Kisi-Kisi Angket Kompetensi Profesional Guru 

Variabe Indikator Sub Indikator 

No. Item 

Pernyataan 

(+) (-) 

Kompetensi 

Profesional 

guru 

Mampu 

menguasai 

materi  

Mampu menyampaikan materi  1, 2  

Mampu memberikan contoh 3  

 Mampu menjawab pertanyaan 

peserta didik 
4  

Mampu 

Mengelola 

program belajar 

mengajar 

 Menyampaikan materi sesuai 

dengan tujuan pembelajaran  
5,6  

Melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran 
7  

 Merangkum materi 8  

Memberi perhatian keseluruh 

peserta didik 
9  

                                                           

14Budi Warman,“Pengaruh kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Jurusan Akutansi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jambi” Tesis( 
Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Yogyakarta,2017) 

15Atrika Angreini, “Pengaruh Self-Efficacy dan Kebiasaan Belajar Terhadap Kemampuan 
Matematik dan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri Se-Kabupaten Cilacap” Tesis ( Yogyakarta: 
Program Pasca Sarjana Universitas Yogyakarta,2017) 
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Mampu 

mengelola 

kelas 

Semangat dalam mengajar 10  

Menegur peserta didik yang 

melanggar 
11  

 Menata tempat duduk peserta 

didik 
12  

Meluangkan waktu tanya 

jawab 
13  

 Mampu 

Menggunakan 

media 

pengajaran 

 Menggunakan media 

pembelajaran 

14, 

15 
 

Memanfaatkan lingkungan 

sebagai media belajar 
16  

 Mampu 

menilai prestasi 

belajar 

 Soal yang dibuat sesuai materi 

yang diajarkan 

17, 

18 
 

Objektif dalam pemberian nilai 19  

Mengelola berkas 

ujian/ulangan peserta didik 

dengan baik 

20 
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Tabel 3. 3  
Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar 

Variabel Aspek Indikator Sub Indikator 

No. Item 

Pernyataan 

(+) (-) 

Motivasi 

Belajar 

 

 Intrinsik 

Hasrat untuk 

belajar dan 

Berhasil 

dalam belajar 

bahasa Arab 

Bersungguh-sungguh 

belajar bahasa Arab 
1, 2 3 

Mengerjakan tugas 

bahasa Arab 
4, 5  

 Keinginan untuk 

berhasil dalam 

pembelajaran bahasa 

Arab 

6, 7  

ekstrinsik 

Adanya 

penghargaan 

dalam belajar 

Penghargaan dari 

Orang tua 
8,9  

Penghargaan dari 

Guru  

10, 11, 

12 
 

Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

 Kelas tertata rapi 13  

Ketertiban ruang 

belajar 
14  

Kebersihan sekolah 15   
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Tabel 3. 4  
Kisi-Kisi Angket Self-Efficacy 

          

Variabel Aspek Indikator 

No. Item 

Pernyataan 

(+) (-) 

Self Efficacy 

Magnitude 

Keyakinan dalam strategi 

yang digunakan 
1,2,3,5 4 

Keyakinan dalam 

memecahkan masalah 

belajar Bahasa Arab 

  

6 7,8 

Strenght 

Keyakinan akan 

pengharapan yang kuat 

untuk menyelesaikan tugas 

bahasa Arab 

9,10  

Keyakinan akan 

pengharapan yang kuat 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa Arab 

 11, 12 

Generality 

Keyakinan diri pada 

pembelajaran bahasa Arab 
13, 14, 15, 16 

Keyakinan diri dalam 

menghadapi kondisi dan 

situasi beragam ketika 

mengerjakan soal bahasa 

Arab 

17, 18 19, 20 
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2. Tes 

 Instrument ini digunakan untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar 

bahasa Arab peserta didik. Tes yang digunakan merupakan tes obyektif yang sesuai 

dengan materi yang telah diajarkan oleh guru bahasa Arab kepada peserta didik.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.16 

Instrument ini digunakan peneliti guna mengambil dokumentasi penelitian berupa 

foto saat penelitian dilaksanakan. 

4. Panduan Observasi 

Instrument ini digunakan untuk mengamati permasalahan yang akan diteliti 

yaitu pengaruh kompetensi profesional guru, motivasi belajar dan self-efficacy 

terhadap prestasi belajar bahasa Arab di MTs AL-ikhwan Baubau. Hasil dari 

observasi akan dijadikan pelengkap dan penguat data yang didapatkan dari angket. 

Panduan observasi ini berdasarkan indikator yang ada pada angket penelitian. 

F. Uji  Instrumen 

1. Validitas 

a. Validitas Angket 

Untuk menentukan validitas butir-butir pernyataan yang terdapat pada 

instrument angket, maka terlebih dahulu diadakan uji coba sehingga pertanyaan-

pertanyaan yang tidak valid gugur dan tidak diolah.  

                                                           

16Ridwan, Dasar-Dasar Statistik, h.58. 
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Pada uji coba ini variabel-variabel yang akan diuji adalah: (1) Kompetensi 

Profesional Guru; (2) Motivasi Belajar; dan (3) Self-Efficacy. 

Kriteria pengujian adalah jika harga Rhitung lebih besar dari harga Rtabel, maka 

item dalam angket dinyatakan valid. Sebaliknya jika harga Rhitung lebih kecil dari 

harga Rtabel, maka item dalam angket dinyatakan gugur. 

Berdasarkan hasil pengujian (pada lampiran 3) seluruh item pertanyaan 

tentang  kompetensi profesional guru, motivasi belajar; dan self-efficacy memiliki 

Rhitung lebih besar dari Rtabel sehingga item dinyatakan valid. 

b. Validitas Tes 

Berdasarkan hasil pengujian (pada lampiran 3) seluruh item tes tentang  

prestasi belajar bahasa Arab memiliki Rhitung lebih besar dari Rtabel sehingga item 

dinyatakan valid. 
 

2. Reliabilitas 

a. Validitas Angket 

Suatu alat ukur dikatakan baik apabila alat ukur tersebut mempunyai tingkat 

Relialitas atau keandalan yang tinggi, sehingga tingkat reliabilitas suatu alat ukur 

harus di uji. Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas variabel penelitian, 

yaitu rumus koefisien alpha. Kriteria pengujian adalah item dalam angket 

dinyatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari Rtabel. Adapun hasil 

uji reliabilitas angket kompetensi profesional guru, motivasi belajar dan self-

efficacy sebagai berikut: 
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Tabel 3. 5 
Hasil Uji Reliabilitas Angket 

Variabel  
Cronbach 

Alpha Rtabel Keterangan 

Kompetensi Profesional 
guru 

0,856 0,2455 Reliabel 

Motivasi Belajar 0,630 0,2455 Reliabel 

Self-Efficacy 0,890 0,2455 Reliabel 
(Sumber: olah data primer, lampiran: 3) 

Berdasarkan Tabel 3. 5 diketahui bahwa nilai cronbach alpha lebih besar 

dari Rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua angket dinyatakan reliabel dan 

layak dijadikan alat ukur. 

b. Reabilitas Tes 

Tabel 3. 6  
Hasil Uji Reliabilitas Tes 

Kelas Cronbach 
Alpha 

Rtabel Keterangan 

VIII 0,906 0,4000 Reliabel 
IX 0,929 0,4575 Reliabel 

(Sumber: olah data primer, lampiran: 3) 
 

Berdasarkan Tabel 3. 6 diketahui bahwa nilai conbach alpha lebih besar dari 

Rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir soal tes dinyatakan reliabel dan 

layak dijadikan alat ukur. 
 

3. Tingkat Kesukaran Butir Tes 

Uji tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui derajat kesulitan suatu 

butir soal dengan melihat proporsi peserta didik yang menjawab benar. 

Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran adalah sebagai 
 

berikut: 
 

                                     𝑃 =
B

JS
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Keterangan: 

P         = indeks kesukaran 

B         = banyaknya peserta tes yang menjawab soal dengan benar 

JS        = Jumlah seluruh peserta tes 

 

Tabel 3. 7  
KriteriaTingkat Kesukaran17 

Indeks Tingkat Kesukaran Keterangan 

0,00 – 0,30 Soal Sukar 

0,31 – 0,70 Soal Sedang 

0,71 – 1,00 Soal Mudah 

 Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal tes kelas VIII ( pada lampiran 

3) yang diuji cobakan pada peserta didik di MTs 1 Buton Selatan terdapat sembilan 

soal dengan tingkat kesukaran mudah, delapan soal sedang dan tiga soal sukar. 

 Adapun hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal tes kelas XI ( pada 

lampiran 3) yang diuji cobakan pada peserta didik di MTs 1 Buton Selatan terdapat 

sembilan soal dengan tingkat kesukaran mudah, sepuluh soal sedang dan dua soal 

sukar. 

4. Daya Beda Butir Tes  

Uji daya beda adalah uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

butir soal dapat membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan 

peserta didik yang memliki kemampuan rendah berdasarkan krtiteria tertentu. 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung daya pembeda pada pilihan 

ganda adalah sebagai berikut: 

                                                           
17 Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 

h. 225. 
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  𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵   

Keterangan: 

D  = daya pembeda 

JA  = banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi kelompok bawah yang menjawab benar.18 

Adapun kriteria yang digunakan untuk mengiterpertasikan hasil perhitungan 

daya pembeda sebagai berikut: 

Tabel 3. 8  
Kriteria Daya beda19 

Indeks Daya Pembeda Keterangan 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,20 – 0,40 Cukup 

0,40 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Baik Sekali 

Hasil perhitungan uji daya beda butir soal tes kelas VIII dan kelas IX yang 

diuji cobakan pada peserta didik di MTs 1 Buton Selatan (pada lampiran 3) berada 

pada kategori baik dan sangat baik. 

                                                           
18 Anik Kurniawati, “Analisis Hasil Tes Evaluasi Pendidikan Pada Mahasiswa Ditinjau dari 

Perbedaan Gender” Jurnal Ilmiah Didaktika vol.19, no.1 (2018), h. 97. 

19 Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi, h. 227. 
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G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis 

terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi. Ada dua 

tujuan analisis data yaitu menganalisis data dengan menggunakan statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah yang diselesaikan secara deskriptif sedangkan statistik inferensial 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.20 Dalam hal ini, hipotesis pertama 

sampai ketiga di uji menggunakan uji T dan hipotesis keempat menggunakan uji F. 

Analisis data ini menggunakan SPSS. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistika 

deskriptif, yaitu yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum. Pada umumnya penyajian data deskriptif menggunakan tabel, grafik, 

diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median, dan range.21 

 Penggunaan statistik deskriptif dalam hal ini berfungsi untuk menjawab 

permasalahan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Pada data statistik deskriptif ini 

disajikan dengan tabel distribusi frekuensi melalui penjelasan sebagai berikut: 

a. Rentang (RT) adalah nilai terbesar (NT) dikurangi nilai terkecil (NK) 

    RT = NT – NK 

b. Banyak Kelas Interval 

  Banyak kelas interval = 1 + (3.3) log n 

                                                           
20Sambas Ali Muhiddin & Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur 

dalam Penelitian: Dilengkapi Program SPSS (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.47. 
21Edi Riadi, Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS) (Yogyakarta: CV. Andi 

Offset, 2016), h. 58. 
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c. Panjang Kelas Interval 

   𝑝 =
rentang

banyak kelas
 

d. Menghitung rata-rata (mean) dengan menggunakan rumus. 

    𝑥 =
Ʃfi x i

Ʃfi
 

 Dengan: 

 X = Rata-rata Variabel 

 fi = Frekuensi untuk Variabel 

 xi = Tanda Kelas interval variabel  

e. Menghitung simpanan baku (standar deviasi) dengan menggunakan rumus: 

  𝑆𝐷 = √
Ʃfi (xi−X)

𝑛−1
 

Keterangan: 

 SD = Standar Deviasi 

 Fi = Frekuensi untuk Variabel 

Xi  = Tanda Kelas interval variabel 

 X  = Rata-rata 

 n = Jumlah populasi  

 Pada analisis deskriptif ini, peneliti menggunakan kategori kompetensi 

profesional, motivasi belajar, self-efficacy dan prestasi belajar, maka digunakan 

kategorisasi dengan rumus sebagai berikut: 

Tabel 3. 9  
Rumus Kategorisasi 

Kategori Kriteria 

Rendah <= X < (M - 1SD)  

Sedang (M - 1SD) <= X < (M -+1SD) 

Tinggi (M -+1SD) <= X < 

Total   
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Setelah semuanya selesai maka presentasi frekuensinya dapat ditentukan 

dengan rumus: 

  p =
f

n
 × 100% 

  Keterangan: 

  P = Angka presentase 

  F = Frekuensi 

  N = Banyaknya frekuensi 

2. Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh kompetensi profesional 

guru, motivasi belajar dan self- efficacy terhadap prestasi balajar bahasa Arab 

peserta didik MTs Al-Ikhwan Baubau. 

 

a. Regresi Sederhana 

 Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis pengaruh kompetensi profesional guru, motivasi belajar dan self-

efficacy secara parsial terhadap prestasi belajar bahasa Arab, Jika sebuah variabel 

terikat dihubungkan dengan variabel bebas maka persamaan regresi linear 

sederhananya sebagai berikut: 

Y = a + β X 

Keterangan: 

 Y = Prestasi belajar 

 a = Konstanta 

 β = Koefisien regresi  

 X = Kompetensi profesional guru, motivasi belajar dan self-efficacy 
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b. Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis pengaruh kompetensi profesional guru, motivasi belajar dan self-

efficacy secara bersama-sama terhadap prestasi belajar bahasa Arab, Jika sebuah 

variabel terikat dihubungkan dengan dua variabel bebas atau lebih maka persamaan 

regresi linear bergandanya22 

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3X3+ e 

Keterangan: 

 Y = Prestasi belajar 

 a = Konstanta 

 β = Koefisien regresi berganda 

 X1 = Kompetensi profesional guru 

 X2 = Motivasi belajar 

 X3 = Self-efficacy 

 E = Error 

 +/- = Arah pengaruh positif atau negatif 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai 

R2 dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai R square berkisar antara 0-1.23 

 

 

 

 
                                                           

22Bhuono Agung Nugroho,Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan Spss, 
(Yogyakarta: Andi Offset, 2005) h.43.  

23Bhuono Agung Nugroho,Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan Spss, 
h.50-51. 
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d. Uji Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini peneliti menggunakan uji T dan 

uji F. Adapun penjelasannya sebagai berikut:24  

1) Uji T 

 Uji T dalam penelitian ini digunakan untuk menguji Hipotesis pertama, 

kedua dan ke tiga, yaitu menguji pengaruh kompetensi profesional guru, motivasi 

belajar, dan self-efficacy terhadap prestasi belajar secara parsial atau sendiri-sendiri. 

 Adapun hipotesis statistik ujit T pada penelitian ini sebagai berikut: 

Ho : β < 0 = tidak ada pengaruh positif variabel X teradap variabel Y. 

H1 : β > 0 = ada pengaruh positf variabel X teradap variabel Y 

kriteria pengujiannya yaitu apabila Thitung lebih besar dari Ttabel atau nilai 

signifikasi t < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2) Uji F 

 Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis keempat yaitu 

pengaruh kompetensi profesional guru, motivasi belajar, dan self-efficacy terhadap 

prestasi belajar secara simultan atau bersama-sama.  

Adapun hipotesis statistik ujit T pada penelitian ini sebagai berikut: 

Ho : β123 < 0 = tidak ada pengaruh positif variabel X teradap variabel Y. 

H1 : β123 > 0 = ada pengaruh positf variabel X teradap variabel Y 

Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai signifikasi F < 0,05 maka H1 

diterima dan Ho ditolak atau dapat dikatakan bahwa variabel bebas secara simultan 

atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

 

 
                                                           

24Agus Widarjono Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan 
Bisnis,(Yogyakarta: Ekonisia, 2015) h.1772-182.  
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e. Uji Asumsi Klasik 

 Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah 

regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis data, maka data harus 

memenuhi persyaratan analisis adapun uji prasyaratnya sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

 Pengujian ini bermaksud untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang 

diperoleh. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov 

dengan bantuan SPSS. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka datanya dinyatakan 

berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansinya < 0,05 maka datanya 

dinyatakan berdistribusi tidak normal. 

2) Uji Linearitas 

Uji asumsi dasar ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

yang linear antara variabel bebas yaitu kompetensi profesional guru, motivasi 

belajar, dan self-efficacy dengan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar bahasa 

Arab. Uji asumsi dasar ini menggunakan SPSS 23.0 dengan dasar pengambilan 

keputusannya adalah jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel  atau nilai Deviation Linearity 

lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan memiliki hubungan yang linear.25 

3) Uji Multikolinieritas 

 Uji asumsi dasar ini digunakan untuk analisis regresi yang lebih dari satu 

variabel bebas dimana akan diukur tingkat keeratan hubungan antar variabel bebas. 

Analisis regresi seharusnya tidak terjadi gejala multikolinearitas atau antar variabel 

bebas tidak memiliki hubungan yang linear. Variabel bebas dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas jika nilai Variance Inflation Factor (VIV) lebih kecil dari 10.26 

                                                           

25 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.96 

26 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, h.96 
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4) Uji Heteroskedastisitas 

 Dalam persamaan regresi harus diuji mengenai sama atau tidak varian dari 

residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya 

mempunyai varian yang sama maka dikatakan terjadi homoskedastisitas dan jika 

variannya tidak sama atau berbeda dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Persamaan 

regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan 

data antara ZPRED dan SREID menyebar dibawah maupun di atas titik origin 

(ongka 0) pada sumbu Y dan tidak memiliki pola yang teratur. 

 Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai 

pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.27  

Namun untuk lebih meyakinkan  uji asumsi ini maka peneliti juga menggunakan 

uji rank sparman.

                                                           
27Danang Sunyoto dan Ari Setiawan, Buku Ajar Statistik, h.157-158. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan keadaan data yang diperoleh saat penelitian, gambaran 

tersebut berupa distribusi frekuensi, nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata (mean), 

rentang (range), standar deviasi serta pengkategorian data. 

a. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab  

Perolehan data kompetensi profesional guru bahasa Arab dikumpulkan 

melalui angket yang diisi oleh 46 peserta didik dengan memilih 20 peryataan yang 

disertai alternatif jawaban, hasil skor tiap jawaban dijumlahkan menjadi satu 

sebagai hasil untuk variabel kompetensi profesional guru bahasa Arab dari 

pendapat masing-masing responden. Adapun frekuensi jawaban per item yang 

diolah menggunakan spss 23.0 sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 
Analisis Angket X1 Item 1 

Guru bahasa Arab menjelaskan pelajaran dengan baik sehingga saya 
paham dengan apa yang disampaikan 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 17 37,0 
Sangat Setuju 29 63,0 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 17 (37%) 

responden yang menjawab setuju, 29 (63%) responden menjawab sangat setuju, 
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sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 (0%) responden. 

Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (63%) menyatakan sangat 

setuju guru bahasa Arab menjelaskan pelajaran dengan baik. 

Tabel 4. 2 
Analisis Angket X1 Item 2 

Ketika mengajar guru bahasa arab tidak mengalami kendala dalam 
menyampaikan materi 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 11 23,9 
Setuju 15 32,6 

Sangat Setuju 20 43,5 
Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 2 diatas menunjukkan bahwa terdapat 11 (23%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 15 (32%) responden menjawab setuju, 20 

(43%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(43%) menyatakan sangat setuju ketika mengajar guru bahasa arab tidak mengalami 

kendala dalam menyampaikan materi. 

Tabel 4. 3 
Analisis Angket X1 Item 3 

Guru bahasa Arab saya memberikan contoh cara pengucapan kosa kata 
bahasa Arab yang baru dipelajari 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Tidak Setuju 12 26,1 

Setuju 19 41,3 

Sangat Setuju 15 32,6 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 3 diatas menunjukkan bahwa terdapat 12 (26,1%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 15 
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(32,6%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(32,6%) menyatakan sangat setuju guru bahasa Arab memberikan contoh cara 

pengucapan kosa kata bahasa Arab yang baru dipelajari. 

Tabel 4. 4 
Analisis Angket X1 Item 4 

Guru bahasa Arab saya dapat menjawab pertanyaan peserta didik dengan 
jelas 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 1 2,2 
Setuju 19 41,3 

Sangat Setuju 26 56,5 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 4 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 26 

(56,5%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(32,6%) menyatakan sangat setuju guru bahasa arab dapat menjawab pertanyaan 

peserta didik dengan jelas. 

Tabel 4. 5 
Analisis Angket X1 Item 5 

Guru bahasa Arab saya menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum 
memulai materi 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Tidak Setuju 12 26,1 

Setuju 19 41,3 

Sangat Setuju 15 32,6 

Sangat tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 
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Data pada Tabel 4. 5 diatas menunjukkan bahwa terdapat 12 (26,1%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 15 

(32,6%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(41,3%) menyatakan setuju guru bahasa Arab menyampaikan tujuan pembelajaran 

sebelum memulai materi. 

Tabel 4. 6 
Analisis Angket X1 Item 6 

Guru bahasa Arab saya menjelaskan materi sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 17 37,0 
Sangat Setuju 29 63,0 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 6 diatas menunjukkan bahwa terdapat 17 (37%) 

responden yang menjawab setuju, 29 (63%) responden menjawab sangat setuju, 

sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 (0%) responden. 

Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (63%) menyatakan sangat 

setuju guru bahasa Arab menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Tabel 4. 7 
Analisis Angket X1 Item 7 

Guru bahasa Arab melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 9 19,6 
Setuju 19 41,3 

Sangat Setuju 18 39,1 

Sangat Tidak Setuju   

Total 46 100,0 
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Data pada Tabel 4. 7 diatas menunjukkan bahwa terdapat 9 (19,6%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 18 

(39,1%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(41,3%) menyatakan setuju guru bahasa Arab melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran. 

Tabel 4. 8 
Analisis Angket X1 Item 8 

Di akhir pembelajaran guru bahasa Arab merangkum materi yang 
dipelajari pada hari itu 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 12 26,1 
Setuju 19 41,3 
Sangat Setuju 15 32,6 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 8 diatas menunjukkan bahwa terdapat 12 (26,1%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 15 

(32,6%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(41,3%) menyatakan setuju di akhir pembelajaran guru bahasa Arab merangkum 

materi yang dipelajari pada hari itu. 

Tabel 4. 9 
Analisis Angket X1 Item 9 

Ketika pembelajaran guru bahasa Arab membagi pandangannya keseluruh 
peserta didik, sehingga semua merasa diperhatikan 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 15 32,6 
Setuju 13 28,3 

Sangat Setuju 18 39,1 

Sangat Tidak Setuju 0 0 



84 
 

 
 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 9 diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 (32,6%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 13(28,3%) responden menjawab setuju, 18 

(39,1%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(39,1%) menyatakan sangat setuju ketika pembelajaran guru bahasa Arab membagi 

pandangannya keseluruh peserta didik, sehingga semua merasa diperhatikan. 

Tabel 4. 10 
Analisis Angket X1 Item 10 

Guru bahasa Arab mengajar dengan semangat, sehingga semua peserta 
didik ikut bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 13 28,3 
Setuju 11 23,9 
Sangat Setuju 22 47,8 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 10 menunjukkan bahwa terdapat 13 (28,3%) responden 

yang menjawab tidak setuju, 11 (23,9%) responden menjawab setuju, 22 (47,8%) 

responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 

0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(47,8%) menyatakan sangat setuju guru bahasa Arab mengajar dengan semangat, 

sehingga semua peserta didik ikut bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Tabel 4. 11 
Analisis Angket X1 Item 11 

Guru bahasa Arab menegur siswa yang ribut ketika pembelajaran sedang 
berlangsung 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 13 28,3 
Setuju 19 41,3 
Sangat Setuju 14 30,4 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
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Total 46 100,0 

 

Tabel 4. 11 diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 (28,3%) responden yang 

menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 14 (30,4%) 

responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 

0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(41,3%) menyatakan setuju guru bahasa Arab menegur siswa yang ribut ketika 

pembelajaran sedang berlangsung. 

Tabel 4. 12 
Analisis Angket X1 Item 12 

Guru bahasa Arab mengatur tempat duduk peserta didik sebelum memulai 
pembelajaran 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 13 28,3 
Setuju 19 41,3 

Sangat Setuju 14 30,4 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Tabel 4. 12 diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 (28,3%) responden yang 

menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 14 (30,4%) 

responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 

0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(41,3%) menyatakan setuju guru bahasa Arab mengatur tempat duduk peserta didik 

sebelum memulai pembelajaran. 
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Tabel 4. 13 
Analisis Angket X1 Item 13 

Guru bahasa Arab menyediakan waktu untuk tanya jawab 
Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 14 30,4 
Setuju 15 32,6 
Sangat Setuju 17 37,0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 13 diatas menunjukkan bahwa terdapat 14 (30,4%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 15 (32,6%) responden menjawab setuju, 17 

(37%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(37%) menyatakan sangat setuju guru bahasa Arab menyediakan waktu untuk tanya 

jawab. 

Tabel 4. 14 
Analisis Angket X1 Item 14 

Guru bahasa Arab saya menggunakan media pembelajaran ketika 
mengajar 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Setuju 18 39,1 

Sangat Setuju 28 60,9 
Tidak Setuju 0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 14 diatas menunjukkan bahwa terdapat 18 (39,1%) 

responden menjawab setuju, 28 (60,9%) responden menjawab sangat setuju 

sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 (0%) responden. 

Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (60,9%) menyatakan 

sangat setuju guru bahasa Arab menggunakan media pembelajaran ketika mengajar. 
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Tabel 4. 15 
Analisis Angket X1 Item 15 

Media yang digunakan guru bahasa Arab dapat memperjelas materi yang 
diajarkan 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 13 28,3 
Setuju 16 34,8 
Sangat Setuju 17 37,0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 15 diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 (28,3%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 16 (34,8%) responden menjawab setuju, 17 

(37%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(37%) menyatakan sangat setuju media yang digunakan guru bahasa Arab dapat 

memperjelas materi yang diajarkan. 

Tabel 4. 16 
Analisis Angket X1 Item 16 

Guru bahasa Arab memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media 
pembelajaran 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 15 32,6 
Setuju 15 32,6 

Sangat Setuju 16 34,8 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 16 diatas bahwa terdapat 15 (32,6%) responden yang 

menjawab tidak setuju, 15 (32,6%) responden menjawab setuju, 16 (34,8%) 

responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 

0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(34,8%) menyatakan sangat setuju guru bahasa Arab memanfaatkan lingkungan 

sekolah sebagai media pembelajaran. 
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Tabel 4. 17 
Analisis Angket X1 Item 17 

Guru bahasa Arab membuat soal ulangan/ ujian sesuai dengan materi yang 
diajarkan 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 13 28,3 

Setuju 19 41,3 

Sangat Setuju 14 30,4 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 17 diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 (28,3%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 14 

(30,4%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(%) menyatakan setuju guru bahasa Arab membuat soal ulangan/ ujian sesuai 

dengan materi yang diajarkan. 

Tabel 4. 18 
Analisis Angket X1 Item 18 

Soal yang dibuat guru tidak mudah dan juga tidak sulit 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 15 32,6 
Setuju 14 30,4 
Sangat Setuju 17 37,0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 18 diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 (32,6%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 14 (30,4%) responden menjawab setuju, 17 

(37%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 
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(37%) menyatakan sangat setuju soal yang dibuat guru tidak mudah dan juga tidak 

sulit. 

Tabel 4. 19 
Analisis Angket X1 Item 19 

Guru bahasa Arab memberikan nilai ulangan/ujian yang obyektif (apa 
adanya) 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 15 32,6 
Setuju 14 30,4 
Sangat Setuju 17 37,0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 19 diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 (32,6%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 14 (30,4%) responden menjawab setuju, 17 

(37%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(37%) menyatakan sangat setuju guru bahasa Arab memberikan nilai ulangan/ujian 

yang obyektif (apa adanya). 

Tabel 4. 20 
Analisis Angket X1 Item 20 

Guru bahasa Arab mengembalikan berkas ujian atau tugas setelah 
diperiksa 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 13 28,3 
Setuju 20 43,5 
Sangat Setuju 13 28,3 
Sangat Tidak Setuju   
Total 46 100,0 

 

Tabel 4. 20 diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 (28,3%) responden yang 

menjawab tidak setuju, 20 (43,5%) responden menjawab setuju, 13 (28,3%) 

responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 
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0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(43,5%) menyatakan setuju guru bahasa Arab mengembalikan berkas ujian atau 

tugas setelah diperiksa. 

Untuk mengetahui indikator tertinggi dan terendah pada variabel 

kompetensi profesional guru maka dilakukan penjumlahan skor per item angket 

menggunakan spss 23.0 sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 21  
Hasil Skor per item Angket Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab 

 N Minimal Maksimal Jumlah 

X1.1 46 3 4 167 
X1.2 46 2 4 147 
X1.3 46 2 4 141 
X1.4 46 2 4 163 
X1.5 46 2 4 141 
X1.6 46 3 4 167 
X1.7 46 2 4 147 
X1.8 46 2 4 141 
X1.9 46 2 4 141 
X1.10 46 2 4 147 
X1.11 46 2 4 139 
X1.12 46 2 4 139 
X1.13 46 2 4 141 
X1.14 46 3 4 166 
X1.15 46 2 4 142 
X1.16 46 2 4 139 
X1.17 46 2 4 139 
X1.18 46 2 4 140 
X1.19 46 2 4 140 
X1.20 46 2 4 138 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5) 

Variabel kompetensi profesional guru terdapat lima indikator yaitu mampu 

menguasai materi pelajaran, mampu mengelola program belajar mengajar, mampu 

mengelola kelas, mampu menggunakan media pengajajaran dan mampu menilai 

prestasi belajar. Berdasarkan lima indikator tersebut dapat diketahui, indikator 
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mana yang lebih baik menurut persepsi reponden. Untuk itu dapat dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

No butir untuk indikator kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara dalam menguasai materi pelajaran ada 4 butir 

pernyataan yaitu no 1, 2, 3 dan 4. Jumlah untuk nilai butir tersebut ( pada Tabel 4. 

21 diatas ) 167 + 147 + 141 + 163 = 618. Skor idealnya = 4 x 4 x 46 = 736. Jadi 

kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara dalam 

menguasai materi pelajaran = 618 : 736 = 0,839 atau 83,9% dari yang diharapkan. 

No butir untuk indikator kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara dalam mengelola program belajar mengajar ada 4 butir 

pernyataan yaitu no 5, 6, 7 dan 8. Jumlah untuk nilai butir tersebut ( pada Tabel 4. 

21 diatas ) 141 + 167 + 147 + 141 = 596. Skor idealnya = 4 x 4 x 46 = 736. Jadi 

kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara dalam 

mengelola program belajar mengajar = 596 : 736 = 0,809 atau 80,9% dari yang 

diharapkan. 

No butir untuk indikator kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara dalam mengelola kelas ada 5 butir pernyataan yaitu no 

9, 10, 11, 12 dan 13. Jumlah untuk nilai butir tersebut tersebut ( pada Tabel 4. 21 

diatas ) 141 + 147 + 139 + 139 + 141 = 707. Skor idealnya = 4 x 5 x 46 = 920. Jadi 

kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara dalam 

mengelola kelas = 707 : 920 = 0,768 atau 76,8% dari yang diharapkan. 

No butir untuk indikator kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara dalam menggunakan media pengajaran ada 3 butir 

pernyataan yaitu no 14, 15 dan 16. Jumlah untuk nilai butir tersebut tersebut ( pada 

Tabel 4. 21 diatas ) 166 + 142 + 139 = 447. Skor idealnya = 4 x 3 x 46 = 552. 

kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara dalam 
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menggunakan media pengajaran = 447 : 552 = 0,809 atau 80,9% dari yang 

diharapkan. 

No butir untuk indikator kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara dalam menilai prestasi belajar ada 4 butir pernyataan 

yaitu no 17, 18, 19 dan 20. Jumlah untuk nilai butir tersebut tersebut ( pada Tabel 

4. 21 diatas ) 139 + 140 + 140 + 138 = 557. Skor idealnya = 4 x 4 x 46 = 736. Jadi 

kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara dalam 

menilai prestasi belajar = 557 : 736 = 0,756 atau 75,6% dari yang diharapkan. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai indikator 

kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara dalam 

menguasai materi pelajaran 83,9%, kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara dalam mengelola program belajar mengajar 80,9%, 

kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara dalam 

mengelola kelas 76,8%, kemampuan guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara dalam menggunakan media pengajaran 80,9% dan kemampuan 

guru bahasa Arab MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara dalam menilai 

prestasi belajar 75,6%. Jadi indikator kompetensi profesional guru bahasa Arab di 

MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara yang tertinggi adalah kemampuan 

menguasai materi pelajaran 83,9%, dan terendah adalah kemampuan menilai 

prestasi belajar 75,6%. 

Rekapitulasi hasil skor angket variabel kompetensi profesional guru bahasa 

Arab sebagai berikut: 
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Tabel 4. 22  
Hasil Analisis Deskriptif Skor Kompetensi Profesional Guru 

Variabel N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Kompetensi 
Profesional Guru 

46 36 44 80 63,59 7,782 

Valid N (listwise) 46           
(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5) 

Tabel 4. 22 diatas menunjukkan variabel kompetensi profesinal guru bahasa 

Arab memiliki nilai range sebesar 36; minimum 44; maximum 80; mean 63,59; dan 

standar deviasinya sebesar 7,782. 

Jumlah kelas interval pada variabel kompetensi profesional guru bahasa 

Arab adalah 1 + (3.3) log 46 = 6,48 jadi jumlah kelas interval 6 atau 7. Pada 

penelitian ini menggunakan 6 kelas interval. Adapun panjang kelas dihitung dari 

rentang data dibagi dengan kelas interval yaitu 36/6 = 6. Hasil perhitungan ini dapat 

dibuat tabel distribusi frekuensi seperti tabel berikut  

Tabel 4. 23  
Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab 

  Interval Frekuensi Persentase 

Valid 

44-49 2 4,3 
50-55 6 13,0 
56-61 6 13,0 
62-67 20 43,5 
68-73 6 13,0 
74-80 6 13,0 
Total 46 100,0 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5)  

Berdasarkan Tabel 4. 23 diatas menunjukan bahwa frekuensi tertinggi 

variabel kompetensi profesional guru bahasa Arab MTs Al-Ikhwan terletak pada 

kelas interval 62-67 sebesar 43,5%, sedangkan frekuensi terendahnya terletak pada 

kelas interval 44-49 sebesar 4,3%. Berikut disajikan dalam diagram lingkar. 
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Jika skor kompetensi profesional guru bahasa Arab dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi maka akan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 24  
Hasil Kategorisasi Kompetensi Profesional Guru 

  Kategori Kriteria Frekuensi Persentase 

Valid Rendah < 56  9 19,6 
Sedang 56 – 71 30 65,2 
Tinggi 71 < 7 15,2 
Total   46 100,0 

Berdasarkan Tabel 4. 24 diatas maka dapat diketahui bahwa skor 

kompetensi profesional guru bahasa Arab adalah sebanyak 9 peserta didik atau 

19,6% berpendapat bahwa kompetensi profeional guru bahasa Arab termasuk 

dalam kategori rendah, sebanyak 30 peserta didik atau 65,2% berpendapat 

kompetensi profeional guru bahasa Arab termasuk dalam kategori sedang dan 5 

peserta didik atau 15,2% berpendapat kompetensi profeional guru bahasa Arab 

termasuk dalam kategori tinggi. 

Berikut disajikan diagram distribusi kategori dan persentase kompetensi 

profesional guru bahasa Arab di MTs Al-ikhwan kota Baubau Sulawesi Tenggara: 
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Gambar 4. 1  
Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Guru 
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Hasil perhitungan angket kompetensi profesional guru bahasa Arab diatas 

didukung oleh hasil obervasi yang dilakukan peneliti menngenai kompetensi 

profesional guru tersebut. Instrument lembar observasi kompetensi provesional 

guru terdiri atas 5 yang meliputi : penguasaan materi pembelajaran, pengelolaan 

program belajar mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media pembelajaran, dan 

penilaian prestasi peserta didik dan 15 deskriptor. Pada lembar observasi tersebut 

menggunakan skala penilaian 1 sampai 4. Apabila tidak ada deskriptor yang 

nampak maka diberi nilai 1 , apabila 1 deskriptor yang nampak maka diberi nilai 2, 

apabila 2 deskriptor yang nampak maka diberi nilai 3 dan apabila 3 deskriptor yang 

nampak maka diberi nilai 4. 

Adapun data hasil observesi mengenai komptensi profesional guru bahasa 

Arab di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara sebagai berikut: 

Tabel 4. 25  
Skor Total Observasi Kompetensi Profesional Guru 

Kelas Skor Observasi Kompetensi profesional 

VIII 16 

IX 19 
(Sumber: data observasi, lampiran: 2)  

Gambar 4. 2 
Distribusi Kategori Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab 
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Berdasarkan hasil observasi tersebut maka selanjutnya maka selanjutnya 

mencari rata-rata, dan standar deviasinya menggunakan SPSS 23.0, adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4. 26 
Analisis Deskriptif Skor Observasi Kompetensi Profesional Guru 

 
N Mean Std. Deviation 

Observasi kompetensi profesional 
guru 

2 17,50 2,121 

Valid N (listwise) 2   
(Sumber: data observasi yang diolah, lampiran: 5 ) 

Berdasarkan analisis deskriptif pada Tabel 4. 26 diatas diketahui bahwa rata-

rata atau mean hasil observasi sebesar 17,50 dan standar deviasinya sebesar 2,121, 

selanjutnya dibuat kategorisasi hasi observasi kompetensi profesional guru bahasa 

Arab menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi, adapun hasil 

kategorisasinya sebagai berikut: 

Tabel 4. 27 
Hasil Kategorisasi Observasi Kompetensi Profesional Guru 

  Kategori Kriteria Frekuensi Persentase 

Valid Rendah < 15  0 0,0 

Sedang 15-20 2 100,0 

Tinggi 20 < 0 0,0 

Total   2 100,0 
     

(Sumber: data observasi yang diolah, lampiran: 5) 

Berdasarkan hasil kategorisasi lembar observasi pada Tabel 4. 27 diatas 

menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru bahasa Arab di MTs Al-ikhwan 

termasuk dalam kategori sedang yaitu berada pada skala 15-20. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan angket dengan hasil observasi memiliki 

kecenderungan yang sama dengan kategori sedang. 
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b. Analisis Deskriptif Variabel Motivasi Belajar Bahasa Arab 

Perolehan data motivasi belajar bahasa Arab dikumpulkan melalui angket 

yang diisi oleh 46 peserta didik dengan memilih 15 peryataan yang disertai 

alternatif jawaban, hasil skor tiap jawaban dijumlahkan menjadi satu sebagai hasil 

untuk variabel motivasi belajar bahasa Arab dari pendapat masing-masing 

responden. Berdasarkan data angket variabel motivasi belajar bahasa Arab yang 

diolah secara deskriptif menggunakan program SPSS 23.0 didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 28 
Analisis Angket X2 Item 1 

Saya mengulang-ulang pelajaran bahasa Arab dirumah 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Setuju 25 54,3 

Sangat Setuju 21 45,7 
Tidak Setuju 0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 28 diatas menunjukkan bahwa terdapat 25 (54,3%) 

responden menjawab setuju, 21 (45,7%) responden menjawab sangat setuju 

sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 (0%) responden. 

Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (54,3%) menyatakan 

bahwa mereka mengulang pelajaran bahasa Arab dirumah. 

Tabel 4. 29 
Analisis Angket X2 Item 2 

Saya memperhatikan pelajaran bahasa Arab dengan baik supaya lebih 
menguasai 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 14 30,4 
Setuju 19 41,3 
Sangat Setuju 13 28,3 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
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Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 29 diatas menunjukkan bahwa terdapat 14 (30,4%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 13 

(28,3%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(41,3%) menyatakan setuju memperhatikan pelajaran bahasa Arab dengan baik 

supaya lebih menguasai. 

Tabel 4. 30 
Analisis Angket X2 Item 3 

Saya tidak pernah mencatat materi yang dijelaskan guru bahasa Arab 
dikelas 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 16 34,8 
Tidak Setuju 18 39,1 
Sangat Tidak Setuju 12 26,1 

Sangat Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

 

Tabel 4. 30 diatas menunjukkan bahwa terdapat 16 (34,8%) responden yang 

menjawab setuju, 18 (39,1%) responden menjawab tidak setuju, 12 (26,1%) 

responden menjawab sangat tidak setuju sedangkan yang menjawab sangat setuju 

0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (34%) 

menyatakan setuju tidak pernah mencatat materi yang dijelaskan guru bahasa Arab 

dikelas. 
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Tabel 4. 31 
Analisis Angket X2 Item 4 

Saya mengerjakan tugas bahasa Arab tepat waktu 

Data pada Tabel 4. 31 diatas menunjukkan bahwa terdapat 27 (58,7%) 

responden yang menjawab setuju, 19 (41,3%) responden menjawab sangat setuju, 

sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 (0%) responden. 

Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (58,7%) menyatakan 

setuju mengerjakan tugas bahasa Arab tepat waktu. 

Tabel 4. 32 
Analisis Angket X2 Item 5 

Saya mengerjakan tugas bahasa Arab yang diberikan guru secara mandiri 
Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 4 8,7 
Setuju 6 13,0 
Sangat Setuju 36 78,3 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 32 diatas menunjukkan bahwa terdapat 4 (8,7%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 6 (13,0%) responden menjawab setuju, 36 

(78,3%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(78,3%) menyatakan sangat setuju mengerjakan tugas bahasa Arab yang diberikan 

guru secara mandiri. 
  

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Setuju 27 58,7 

Sangat Setuju 19 41,3 
Tidak Setuju 0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 
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Tabel 4. 33 
Analisis Angket X2 Item 6 

Saya rajin belajar bahasa Arab agar mendapatkan nilai yang tinggi 
dipelajaran tersebut 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 19 41,3 
Setuju 16 34,8 

Sangat Setuju 11 23,9 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 33 diatas menunjukkan bahwa terdapat 19 (41,3%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 16 (34,8%) responden menjawab setuju, 11 

(23,9%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(41,3%) menyatakan rajin belajar bahasa Arab agar mendapatkan nilai yang tinggi 

dipelajaran tersebut. 

Tabel 4. 34 
Analisis Angket X2 Item 7 

Saya puas dengan nilai ujian bahasa Arab saya, dan akan meningkatkan 
lagi 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 11 23,9 
Setuju 24 52,2 
Sangat Setuju 11 23,9 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 34 diatas menunjukkan bahwa terdapat 11 (23,9%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 24 (52,2%) responden menjawab setuju, 11 

(23,9%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 
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(%) menyatakan setuju puas dengan nilai ujian bahasa Arab saya, dan akan 

meningkatkan lagi. 

Tabel 4. 35 
Analisis Angket X2 Item 8 

Orang tua memberikan hadiah karena prestasi belajar bahasa Arab yang 

saya raih memuaskan 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Tidak Setuju 6 13,0 

Setuju 19 41,3 

Sangat Setuju 21 45,7 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 35 diatas menunjukkan bahwa terdapat 6 (13%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju, 21 

(45,7%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(45,7%) menyatakan sangat setuju orang tua memberikan hadiah karena prestasi 

belajar bahasa Arab yang saya raih memuaskan. 

Tabel 4. 36 
Analisis Angket X2 Item 9 

Orang tua memuji saya karena prestasi belajar bahasa Arab saya 
meningkat 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 13 28,3 
Sangat Setuju 33 71,7 
Tidak Setuju 0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 36 diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 (28,3%) 

responden yang menjawab setuju, (71,7%) responden menjawab sangat setuju 

sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 (0%) responden. 

Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (71,7%) menyatakan 
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sangat setuju orang tua memuji mereka karena prestasi belajar bahasa Arab 

meningkat. 

Tabel 4. 37 
Analisis Angket X2 Item 10 

Guru bahasa Arab memberikan pujian bagi peserta didik yang berprestasi 
baik dikelas 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Tidak Setuju 15 32,6 

Setuju 17 37,0 
Sangat Setuju 14 30,4 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 37 diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 (32,6%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 17 (37%) responden menjawab setuju, 14 

(30%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(37%) menyatakan setuju guru bahasa Arab memberikan pujian bagi peserta didik 

yang berprestasi baik dikelas. 

Tabel 4. 38 
Analisis Angket X2 Item 11 

Guru atau teman-teman memberikan sanjungan jika dapat menjawab 
pertanyaan dari guru bahasa Arab dikelas 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Tidak Setuju 19 41,3 

Setuju 17 37,0 
Sangat Setuju 10 21,7 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 38 diatas menunjukkan bahwa terdapat 19 (41,3%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 17 (37%) responden menjawab setuju, 

(21,7%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 
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(41,3%) menyatakan tidak setuju guru atau teman-teman memberikan sanjungan 

jika dapat menjawab pertanyaan dari guru bahasa Arab dikelas.  

Tabel 4. 39 
Analisis Angket X2 Item 12 

Saya ingin mendapat pujian dari guru bahasa Arab jika dapat menjawab 
pertanyaan yang sulit 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 15 32,6 
Sangat Setuju 31 67,4 
Tidak Setuju 0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 39 diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 (32,6%) 

responden yang menjawab setuju, 31 (67,4%) responden menjawab sangat setuju, 

sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 (0%) responden. 

Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (67,4%) menyatakan 

sangat setuju ingin mendapat pujian dari guru bahasa Arab jika dapat menjawab 

pertanyaan yang sulit. 

Tabel 4. 40 
Analisis Angket X2 Item 13 

Saya semangat belajar bahasa Arab apabila kelas tertata rapi ketika 
pembelajaran 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 13 28,3 
Setuju 11 23,9 

Sangat Setuju 22 47,8 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 40 diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 (28,3%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 11 (23,9%) responden menjawab setuju, 22 

(47,8%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 



104 
 

 
 

(47,8%) menyatakan sangat setuju semangat belajar bahasa Arab apabila kelas 

tertata rapi ketika pembelajaran. 

Tabel 4. 41 
Analisis Angket X2 Item 14 

Ketertiban suasana disekolah menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam 
proses pembelajaran 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Tidak Setuju 1 2,2 

Setuju 24 52,2 
Sangat Setuju 21 45,7 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 41 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 24 (52,2%) responden menjawab setuju, 21 

(45,7%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(45,7%) menyatakan setuju ketertiban suasana disekolah menimbulkan rasa aman 

dan nyaman dalam proses pembelajaran. 

Tabel 4. 42 
Analisis Angket X2 Item 15 

Sekolah yang bersih membuat saya bersemangat untuk belajar 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 15 32,6 
Setuju 20 43,5 

Sangat Setuju 11 23,9 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 42 diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 (32,6%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 20 (43,5%) responden menjawab setuju, 11 

(23,9%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 
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(23,9%) menyatakan setuju sekolah yang bersih membuat saya bersemangat untuk 

belajar. 

Untuk mengetahui indikator tertinggi dan terendah pada variabel motivasi 

belajar bahasa Arab maka dilakukan penjumlahan skor jawaban tiap item angket 

menggunakan spss 23.0 sebagai berikut: 

Tabel 4. 43 
Hasil Skor per item Angket Motivasi Belajar Bahasa Arab 

 N Minimal Maksimal jumlah 
X2.1 46 3 4 159 
X2.2 46 2 4 137 
X2.3 46 2 4 134 
X2.4 46 3 4 157 
X2.5 46 2 4 170 
X2.6 46 2 4 130 
X2.7 46 2 4 138 
X2.8 46 2 4 153 
X2.9 46 3 4 171 
X2.10 46 2 4 137 
X2.11 46 2 4 129 
X2.12 46 3 4 169 
X2.13 46 2 4 147 
X2.14 46 2 4 158 
X2.15 46 2 4 134 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5)  

Variabel motivasi belajar bahasa Arab terdapat tiga indikator yaitu hasrat 

belajar dan berhasil dalam belajar bahasa Arab, adanya penghargaan dalam belajar 

bahasa Arab dan Adanya lingkungan belajar bahasa Arab yang kondusif. Untuk 

mengetahui Indikator mana yang lebih baik menurut persepsi reponden. Untuk itu 

dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut 

No butir untuk indikator hasrat belajar dan berhasil dalam belajar bahasa 

Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara ada 7 butir 

pernyataan yaitu no 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan7. Jumlah untuk nilai butir tersebut (pada 
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Tabel 4. 43 diatas) 159 + 137 + 134 + 134 + 157 + 170 + 130 + 138 = 1025. Skor 

idealnya = 4 x 7 x 46 = 1288. Jadi hasrat belajar dan berhasil dalam belajar bahasa 

Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara = 1025 : 1288 = 

0,795 atau 79,5% dari yang diharapkan. 

No butir untuk adanya penghargaan dalam belajar bahasa Arab peserta didik 

di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara ada 4 butir pernyataan yaitu 8, 9, 10 

dan 11. Jumlah untuk nilai butir tersebut (pada Tabel 4. 43 diatas) 153 + 171 + 137 

+ 129 = 590. Skor idealnya = 4 x 4 x 46 = 736. Jadi adanya penghargaan dalam 

belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara = 

590 : 736 = 0,801 atau 80,1% dari yang diharapkan. 

No butir untuk Adanya lingkungan belajar bahasa Arab yang kondusif ada 

4 butir pernyataan yaitu 12, 13, 14 dan 15. Jumlah untuk nilai butir tersebut (pada 

Tabel 4. 43 diatas) 169 + 147 + 158 + 134 = 608. Skor idealnya = 4 x 4 x 46 = 736. 

Jadi Adanya lingkungan belajar bahasa Arab yang kondusif = 608 : 736 = 0,826 

atau 82,6% dari yang diharapkan. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai hasrat belajar 

dan berhasil dalam belajar bahasa Arab 79,5%, adanya penghargaan dalam belajar 

bahasa Arab 80,1%, dan lingkungan belajar bahasa Arab yang kondusif  82,6% dari 

yang diharapkan. Jadi indikator motivasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs 

Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara yang tertinggi adalah lingkungan belajar 

bahasa Arab yang kondusif 82,6% dan yang terendah adalah hasrat belajar dan 

berhasil dalam belajar bahasa Arab 79,5% dari yang diharapkan. 

Rekapitulasi hasil skor angket variabel motivasi bahasa Arab sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 44  
Hasil Analisis Deskriptif Skor Motivasi Belajar 

Variabel N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Motivasi Belajar 46 18 39 57 48,33 4,126 
Valid N (listwise) 46           

(Sumber: data primer yang diolah, 2020) 

 Berdasarkan Tabel 4. 44 diatas menunjukkan bahwa motivasi belajar bahasa 

Arab memiliki nilai range sebesar 18; minimum 39; maximum 57; mean 48,33; dan 

standar deviasinya sebesar 4,126. 

Jumlah kelas interval pada variabel motivasi belajar bahasa Arab adalah 

sebesar 1 + (3.3) log 46 = 6,48 jadi jumlah kelas interval 6 atau 7. Pada penelitian 

ini menggunakan 6 kelas interval. Adapun panjang kelas dihitung dari rentang data 

dibagi dengan kelas interval yaitu 18/6 = 3. Hasil perhitungan ini dapat dibuat tabel 

distribusi frekuensi seperti tabel berikut ini: 

Tabel 4. 45  
Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar 

  Skor Frekuensi Persentase 

Valid 

39-41 2 4,3 

42-44 7 15,2 

45-47 11 23,9 

48-50 11 23,9 

51-53 10 21,7 

54-57 5 10,9 

Total 46 100,0 
(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5) 

Tabel 4. 45 diatas menunjukan bahwa frekuensi tertinggi variabel motivasi 

belajar bahasa Arab peserta didik MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara 

terletak pada kelas interval 45-47 dan kelas interval 48-50 sebesar 23,9%, 

sedangkan frekuensi terendahnya terletak pada kelas interval 39-41 sebesar 4,3%. 
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Berikut disajikan dalam diagram lingkar tentang distribusi frekuensi motivasi 

belajar: 

 

 

 

 

 

 

 

Jika skor variabel motivasi belajar bahasa Arab dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu rendah, sedang dan tinggi maka akan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.46  
Hasil Kategorisasi Variabel Motivasi Belajar 

  Kategori Kriteria Frekuensi Persentase 

Valid 

Rendah < 44  9 19,6 
Sedang 44 - 52 28 60,9 
Tinggi 52 < 9 19,6 
Total   46 100,0 

Berdasarkan Tabel 4.46 diatas maka dapat diketahui bahwa skor motivasi 

belajar bahasa Arab peserta didik adalah sebanyak 9 peserta didik atau 19,6% 

termasuk dalam kategori rendah, sebanyak 28 peserta didik atau 60,9% termasuk 

dalam kategori sedang dan 9 peserta didik atau 19,6% termasuk dalam kategori 

tinggi. 

Berikut disajikan diagram kategori dan presentase motivasi belajar bahasa 

Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan kota Baubau Sulawesi Tenggara: 

39-41

4%

42-44

15%

45-47
24%

48-50
24%

51-53

22%

54-57
11%

Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar

39-41

42-44

45-47

48-50

51-53

54-57

Gambar 4. 3  
Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar 
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Gambar 4. 4  
Distribusi kategori Motivasi belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Analisis Deskriptif Variabel Self-Efficacy  

Perolehan data self-efficacy dikumpulkan melalui angket yang diisi oleh 46 

peserta didik MTs Al-Ikhwan Baubau dengan memilih 20 peryataan yang disertai 

alternatif jawaban, hasil skor tiap jawaban dijumlahkan menjadi satu sebagai hasil 

untuk variabel self-efficacy dari pendapat masing-masing responden.  

Berdasarkan data angket variabel self-efficacy yang diolah secara deskriptif 

menggunakan program SPSS 23.0 didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 47 
Analisis Angket X3 Item 1 

Saya mampu menyelesaikan tugas bahasa Arab yang sulit 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Tidak Setuju 1 2,2 

Setuju 20 43,5 
Sangat Setuju 25 54,3 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 47 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 20 (43,5%) responden menjawab setuju, 25 

(54,3%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 



110 
 

 
 

(54,3%) menyatakan sangat setuju mampu menyelesaikan tugas bahasa Arab yang 

sulit. 

Tabel 4. 48 
Analisis Angket X3 Item 2 

Tugas bahasa Arab yang sulit, dapat saya kerjakan dengan ketekunan dan 
kegigihan 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 2,2 
Tidak Setuju 11 23,9 
Setuju 19 41,3 

Sangat Setuju 15 32,6 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 48 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab sangat tidak setuju, 11 (23,9%) responden menjawab 

tidak setuju, 19 (41,3%) responden menjawab setuju sedangkan yang menjawab 

sangat setuju 15 (32,6%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar 

responden (41,3%) menyatakan setuju tugas bahasa Arab yang sulit, dapat ia 

kerjakan dengan ketekunan dan kegigihan. 

Tabel 4. 49 
Analisis Angket X3 Item 3 

Soal bahasa Arab yang diberikan guru dapat saya selesaikan dengan mudah 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 2,2 

Tidak Setuju 12 26,1 
Setuju 12 26,1 
Sangat Setuju 21 45,7 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 49 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab sangat tidak setuju, 12 (26,1%) responden menjawab 

setuju, 12 (26,1%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab 

sangat setuju 21 (45,7%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar 
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responden (45,7%) menyatakan sangat setuju soal bahasa Arab yang diberikan guru 

dapat diselesaikan dengan mudah. 

Tabel 4. 50 
Analisis Angket X3 Item 4 

Saya merasa tidak dapat menghadapi ujian/ulangan bahasa Arab meski 
sudah belajar bersungguh-sungguh 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Sangat Setuju 1 2,2 

Setuju 1 2,2 
Tidak Setuju 20 43,5 
Sangat Tidak Setuju 24 52,2 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 50 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab sangat setuju, 1 (2,2%) responden menjawab setuju, 20 

(43,5%) responden menjawab tidak setuju dan yang menjawab sangat tidak setuju 

24 (5,2%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(52,2%) menyatakan sangat tidak setuju merasa tidak dapat menghadapi 

ujian/ulangan bahasa Arab meski sudah belajar bersungguh-sungguh. 

Tabel 4. 51 
Analisis Angket X3 Item 5 

Saya mampu menerjemahkan kalimat bahasa Arab yang sulit 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 15 32,6 
Sangat Setuju 31 67,4 
Tidak Setuju 0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 51 diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 (32,6%) 

responden menjawab setuju, 31 (67,4%) responden menjawab sangat setuju 

sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 (0%) responden. 

Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (67,4%) menyatakan 

sangat setuju mampu menerjemahkan kalimat bahasa Arab yang sulit. 
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Tabel 4. 52 
Analisis Angket X3 Item 6 

Saya menganggap tugas bahasa Arab yang sulit sebagai tantangan yang 
bisa diselesaikan 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 2,2 
Tidak Setuju 12 26,1 
Setuju 21 45,7 
Sangat Setuju 12 26,1 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 52 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab sangat tidak setuju, 12 (%) responden menjawab tidak 

setuju, 21 (45,7%) responden menjawab setuju sedangkan yang menjawab sangat 

setuju 12 (26,1%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar 

responden (45,7%) menyatakan setuju menganggap tugas bahasa Arab yang sulit 

sebagai tantangan yang bisa diselesaikan. 

Tabel 4. 53 
Analisis Angket X3 Item 7 

Saya khawatir gagal dalam menyelesaikan tugas bahasa Arab 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Sangat Setuju 1 2,2 
Setuju 1 2,2 

Tidak Setuju 20 43,5 
Sangat Tidak Setuju 24 52,2 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 53 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab sangat setuju, 1 (2,2%) responden menjawab setuju, 20 

(43,5%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 24 (52,2%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar 

responden (%) menyatakan tidak setuju khawatir gagal dalam menyelesaikan tugas 

bahasa Arab. 
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Tabel 4. 54 
Analisis Angket X3 Item 8 

Saya ragu dapat menemukan solusi jika menemukan hambatan dalam 
belajar bahasa Arab 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 11 23,9 

Tidak Setuju 14 30,4 

Sangat Tidak Setuju 21 45,7 

Sangat Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 54 diatas menunjukkan bahwa terdapat 11 (23,9%) 

responden yang menjawab setuju, 14 (30,4%) responden menjawab tidak setuju, 21 

(45,7%) responden menjawab sangat tidak setuju sedangkan yang menjawab sangat 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(45,7%) menyatakan sangat tidak setuju ragu dapat menemukan solusi jika 

menemukan hambatan dalam belajar bahasa Arab. 

Tabel 4. 55  
Analisis Angket X3 Item 9 

Keberhasilan teman dalam menyelesaikan tugas bahasa Arab membuat 
saya terpacu untuk bisa menyelesaikannya juga 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 15 32,6 
Sangat Setuju 31 67,4 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 55 diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 (32,6%) 

responden yang menjawab setuju, 31 (67,4%) responden menjawab sangat setuju, 

sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 (0%) responden. 
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Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (67,4%) menyatakan 

sangat setuju Keberhasilan teman dalam menyelesaikan tugas bahasa Arab 

membuat saya terpacu untuk bisa menyelesaikannya juga. 

Tabel 4. 56 
Analisis Angket X3 Item 10 

Belajar bahasa Arab dengan tekun dan ulet, mampu membuat saya 
mengerjakan soal bahasa Arab yang sulit 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 2,2 
Tidak Setuju 3 6,5 

Setuju 16 34,8 

Sangat Setuju 26 56,5 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 56 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab sangat tidak setuju, 3 (6,5%) responden menjawab tidak 

setuju, 16 (34,8%) responden menjawab setuju dan yang menjawab sangat setuju 

26 (56,5%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(56,5%) menyatakan sangat setuju belajar bahasa Arab dengan tekun dan ulet, 

mampu membuat saya mengerjakan soal bahasa Arab yang sulit. 

Tabel 4. 57 
Analisis Angket X3 Item 11 

Saya pesimis dapat mempelajari materi bahasa Arab yang sulit 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Sangat Setuju 1 2,2 
Setuju 11 23,9 
Tidak Setuju 21 45,7 
Sangat Tidak Setuju 13 28,3 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 57 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab sangat setuju, 11 (23,9%) responden menjawab setuju, 

21 (45,7%) responden menjawab tidak setuju dan yang menjawab sangat tidak 
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setuju 13 (28,3%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar 

responden (28,3%) menyatakan sangat tidak setuju pesimis dapat mempelajari 

materi bahasa Arab yang sulit. 

Tabel 4. 58 
Analisis Angket X3 Item 12 

Kegagalan yang pernah dialami, membuat saya ragu dengan kemampuan 
saya untuk menggapai keberhasilan 

Jawaban Frekuensi Persentase 
Valid Setuju 2 4,3 

Tidak Setuju 15 32,6 
Sangat Tidak Setuju 29 63,0 
Sangat Setuju 0 0 
Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 58 diatas menunjukkan bahwa terdapat 2 (4,3%) 

responden yang menjawab setuju, 15 (32,6%) responden menjawab setuju, 29 

(63%) responden menjawab sangat tidak setuju sedangkan yang menjawab sangat 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(63%) menyatakan sangat tidak setuju kegagalan yang pernah dialami, membuat 

saya ragu dengan kemampuan saya untuk menggapai keberhasilan. 

Tabel 4. 59 
Analisis Angket X3 Item 13 

Saya yakin bahwa dengan belajar tekun, materi bahasa Arab yang sulit, 
akan menjadi lebih mudah dipelajari. 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 2,2 
Tidak Setuju 12 26,1 

Setuju 14 30,4 

Sangat Setuju 19 41,3 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 59 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab sangat tidak setuju, 12 (26,1%) responden menjawab 

setuju, 14 (30,4%) responden menjawab setuju dan yang menjawab sangat setuju 
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19 (41,3%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(41,3%) menyatakan sangat setuju yakin bahwa dengan belajar tekun, materi 

bahasa Arab yang sulit, akan menjadi lebih mudah dipelajari. 

Tabel 4. 60 
Analisis Angket X3 Item 14 

Saya dapat memperbaiki nilai ulangan bahasa Arab saya yang kurang. 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 1 2,2 
Setuju 20 43,5 

Sangat Setuju 25 54,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 60 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 20 (43,5%) responden menjawab setuju, 25 

(54,3%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(54,3%) menyatakan sangat setuju dapat memperbaiki nilai ulangan bahasa Arab 

yang kurang. 

Tabel 4. 61 
Analisis Angket X3 Item 15 

Saya menjadi tertekan apabila ada materi bahasa arab yang sulit 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 9 19,6 
Tidak Setuju 13 28,3 

Sangat Tidak Setuju 24 52,2 

Sangat Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 61 diatas menunjukkan bahwa terdapat 9 (19,6%) 

responden yang menjawab setuju, 13 (28,3%) responden menjawab tidak setuju, 24 

(52,2%) responden menjawab sangat tidak setuju sedangkan yang menjawab sangat 
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setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(52,2%) menyatakan sangat tidak setuju menjadi tertekan apabila ada materi bahasa 

arab yang sulit. 

Tabel 4. 62 
Analisis Angket X3 Item 16 

Saat pembelajaran bahasa Arab, saya lebih memilih berbincang dengan 
teman dibanding memperhatiakan penjelasan guru 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Sangat Setuju 1 2,2 
Setuju 2 4,3 
Tidak Setuju 13 28,3 

Sangat Tidak Setuju 30 65,2 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 62 diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (2,2%) 

responden yang menjawab sangat setuju, 2 (4,3%) responden menjawab setuju, 13 

(28,3%) responden menjawab tidak setuju dan yang menjawab sangat tidak setuju 

30 (62,2%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(62%) menyatakan sangat tidak setuju saat pembelajaran bahasa Arab, lebih 

memilih berbincang dengan teman dibanding memperhatiakan penjelasan guru. 

Tabel 4. 63 
Analisis Angket X3 Item 17 

Saat ujian/ulangan bahasa Arab berlangsung, saya tetap diam dan tidak 
bertanya kepada teman walaupun jawaban yang sudah dikoreksi salah 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Sangat Tidak Setuju 2 4,3 
Tidak Setuju 10 21,7 

Setuju 16 34,8 

Sangat Setuju 18 39,1 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 63 diatas menunjukkan bahwa terdapat 2 (4,3%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 10 (21,7%) responden menjawab setuju, 16 
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(34,8%) responden menjawab setuju dan yang menjawab sangat setuju 18 (39,1%) 

responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (39,1%) 

menyatakan sangat setuju saat ujian/ulangan bahasa Arab berlangsung, saya tetap 

diam dan tidak bertanya kepada teman walaupun jawaban yang sudah dikoreksi 

salah. 

Tabel 4. 64 
Analisis Angket X3 Item 18 

Saya mampu menyelesaikan soal bahasa Arab jika soalnya mirip dengan 
contoh yang diberikan guru 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Tidak Setuju 12 26,1 
Setuju 17 37,0 

Sangat Setuju 17 37,0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 64 diatas menunjukkan bahwa terdapat 12 (26,1%) 

responden yang menjawab tidak setuju, 17 (37%) responden menjawab setuju, 17 

(37%) responden menjawab sangat setuju sedangkan yang menjawab sangat tidak 

setuju 0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(37%) menyatakan setuju dan sangat setuju mampu menyelesaikan soal bahasa 

Arab jika soalnya mirip dengan contoh yang diberikan guru. 

Tabel 4. 65 
Analisis Angket X3 Item 19 

Saya ragu dengan pekerjaan bahasa Arab saya, jika tidak menyalin 
pekerjaan teman 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Sangat Setuju 2 4,3 
Setuju 8 17,4 
Tidak Setuju 15 32,6 

Sangat Tidak Setuju 21 45,7 
Total 46 100,0 
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Berdasarkan Tabel 4. 65 diatas menunjukkan bahwa terdapat 2 (4,3%) 

responden yang menjawab sangat setuju, 8 (17,4%) responden menjawab setuju, 15 

(32,6%) responden menjawab tidak setuju dan yang menjawab sangat tidak setuju 

21 (45,7%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(45,7%) menyatakan sangat tidak setuju ragu dengan pekerjaan bahasa Arab, jika 

tidak menyalin pekerjaan teman. 

Tabel 4. 66  
Analisis Angket X3 Item 20 

Saya ragu akan belajar bahasa Arab dengan tekun jika tidak diawasi guru 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Valid Setuju 11 23,9 
Tidak Setuju 18 39,1 

Sangat Tidak Setuju 17 37,0 

Sangat Setuju 0 0 

Total 46 100,0 

Data pada Tabel 4. 66 diatas menunjukkan bahwa terdapat 11 (23,9%) 

responden yang menjawab setuju, 18 (39,1%) responden menjawab tidak setuju, 17 

(37%) responden menjawab sangat tidak setuju dan yang menjawab sangat setuju 

0 (0%) responden. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

(39,1%) menyatakan tidak setuju ragu akan belajar bahasa Arab dengan tekun jika 

tidak diawasi guru. 

Untuk mengetahui indikator tertinggi dan terendah pada variabel self-

efficacy maka dilakukan penjumlahan skor jawaban per item angket menggunakan 

spss 23.0 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 67  
Hasil Skor per item Angket Self-Efficacy 

 
N Minimal Maksimal Jumlah 

X3.1 46 2 4 162 
X3.2 46 1 4 140 
X3.3 46 1 4 145 
X3.4 46 1 4 159 
X3.5 46 3 4 169 
X3.6 46 1 4 136 
X3.7 46 1 4 159 
X3.8 46 2 4 148 
X3.9 46 3 4 169 
X3.10 46 1 4 159 
X3.11 46 1 4 138 
X3.12 46 2 4 165 
X3.13 46 1 4 143 
X3.14 46 2 4 162 
X3.15 46 2 4 153 
X3.16 46 1 4 164 
X3.17 46 1 4 142 
X3.18 46 2 4 143 
X3.19 46 1 4 147 
X3.20 46 2 4 144 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5) 

Variabel self-efficacy terdapat enam indikator yaitu keyakinan dalam 

strategi yang digunakan, keyakinan dalam memecahkan masalah belajar Bahasa 

Arab, keyakinan akan pengharapan yang kuat untuk menyelesaikan tugas bahasa 

Arab, keyakinan akan pengharapan yang kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran 

bahasa Arab, keyakinan diri pada pembelajaran bahasa Arab dan indikator 

menghadapi kondisi dan situasi beragam ketika mengerjakan soal bahasa Arab. 

Berdasarkan enam indikator tersebut dapat diketahui, indikator mana yang lebih 

baik menurut persepsi reponden. Untuk itu dapat dilakukan perhitungan sebagai 

berikut: 

No butir untuk indikator keyakinan dalam strategi yang digunakan ada 5 

butir pernyataan yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Jumlah untuk nilai butir tersebut ( pada   
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Tabel 4. 67 diatas) 162 + 140 + 145 + 159 + 169 = 775. Skor idealnya = 4 x 

5 x 46 = 920. Jadi keyakinan peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara dalam strategi yang digunakan = 775 : 920 = 0,842 atau 84,2% dari yang 

diharapkan. 

No butir untuk indikator keyakinan dalam memecahkan masalah belajar 

Bahasa Arab ada 3 butir pernyataan yaitu 6, 7 dan 8. Jumlah untuk nilai butir 

tersebut (pada tabel Tabel 4. 67 diatas ) 136 + 159 + 148 = 443. Skor idealnya = 4 

x 3 x 46 = 552. Jadi keyakinan peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara dalam memecahkan masalah belajar Bahasa Arab = 443 : 552 = 0,802 

atau 80,2% dari yang diharapkan. 

No butir untuk indikator keyakinan akan pengharapan yang kuat untuk 

menyelesaikan tugas bahasa Arab ada 2 butir pernyataan yaitu 9 dan 10. Jumlah 

untuk nilai butir tersebut (pada Tabel 4. 67 diatas ) 169 + 159 = 328. Skor idealnya 

= 4 x 2 x 46 = 368. Jadi keyakinan peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara akan pengharapan yang kuat untuk menyelesaikan tugas bahasa 

Arab = 328 : 368 = atau 0,891 atau 89,1% dari yang diharapkan. 

No butir untuk indikator keyakinan akan pengharapan yang kuat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab ada 2 butir pernyataan yaitu 11 dan 12. 

Jumlah untuk nilai butir tersebut (pada tabel Tabel 4. 67 diatas )138 + 165 = 303. 

Skor idealnya = 4 x 2 x 46 = 368. Jadi keyakinan peserta didik di MTs Al-ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara akan pengharapan yang kuat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa Arab = 303 : 368 = atau 0,823 atau 82,3% dari yang 

diharapkan. 

No butir untuk indikator keyakinan diri pada pembelajaran bahasa Arab ada 

4 butir pernyataan yaitu 13, 14, 15 dan 16. Jumlah untuk nilai butir tersebut (pada 

Tabel 4. 67) 143 + 162 + 153 + 164 = 622. Skor idealnya = 4 x 4 x 46 = 736. Jadi 



122 
 

 
 

keyakinan diri pada pembelajaran bahasa Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara = 622 : 736 = atau 0,845 atau 84,5% dari yang 

diharapkan. 

No butir untuk indikator menghadapi kondisi dan situasi beragam ketika 

mengerjakan soal bahasa Arab ada 4 butir pernyataan yaitu 17, 18, 19 dan 20. 

Jumlah untuk nilai butir tersebut (pada tabel Tabel 4. 67) 142 + 143 + 147 + 144 = 

576. Skor idealnya = 4 x 4 x 46 = 736. Jadi keyakinan diri menghadapi kondisi dan 

situasi beragam ketika mengerjakan soal bahasa Arab peserta didik di MTs Al-

ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara = 576 : 736 = atau 0,782 atau 78,2% dari yang 

diharapkan.  

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai indikator 

keyakinan dalam strategi yang digunakan 84,2%, keyakinan dalam memecahkan 

masalah belajar bahasa Arab 80,2%, keyakinan akan pengharapan yang kuat untuk 

menyelesaikan tugas bahasa Arab 89,1%, keyakinan akan pengharapan yang kuat 

untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab 82,3%, keyakinan diri pada 

pembelajaran bahasa Arab 84,5 % dan indikator menghadapi kondisi dan situasi 

beragam ketika mengerjakan soal bahasa Arab 78,2% dari yang diharapkan. Jadi 

nilai indikator tertinggi dari variabel self-efficacy adalah keyakinan akan 

pengharapan yang kuat untuk menyelesaikan tugas bahasa Arab 89,1% dan 

terendah adalah indikator menghadapi kondisi dan situasi beragam ketika 

mengerjakan soal bahasa Arab sebesar 78,2% dari yang diharapkan. 

Rekapitulasi hasil skor keseluruhan angket variabel self-efficacy sebagai 

berikut:  
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Tabel 4. 68  
Hasil Analisis Deskriptif Skor Variabel Self-Efficacy 

Variabel N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Self-Efficacy 46 42 38 80 66,24 8,375 

Valid N 
(listwise) 

46           

(Sumber: data primer yang diolah, 2020) 

Berdasarkan Tabel 4. 68 menunjukkan bahwa variabel self-efficacy 

memiliki nilai range sebesar 42; minimum 38; maximum 80; mean 66,24; dan 

standar deviasinya sebesar 8,375. 

Jumlah kelas interval pada variabel self-efficacy adalah sebesar 1 + (3.3) log 

46 = 6,48 jadi jumlah kelas interval 6 atau 7. Pada penelitian ini menggunakan 6 

kelas interval. Adapun panjang kelas dihitung dari rentang data dibagi dengan kelas 

interval yaitu 42/6 = 7. Hasil perhitungan ini dapat dibuat tabel distribusi frekuensi 

seperti tabel berikut ini: 

Tabel 4. 69  
Distribusi Frekuensi Self-Efficacy 

  Skor Frekuensi Persentase 

Valid 38-44 2 4,3 
45-51 1 2,2 
52-58 1 2,2 
59-65 12 26,1 
66-72 22 47,8 
73-80 8 17,4 
Total 46 100,0 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5) 

Tabel 4. 69 diatas menunjukan bahwa frekuensi tertinggi variabel self-

efficacy terletak pada kelas interval 66 -72 sebesar 47,8%, sedangkan frekuensi 

terendahnya terletak pada kelas interval 45-51 dan 52-58 sebesar 2,2%. Berikut 

disajikan diagram lingkar distribusi frekuensi self-effiacy. 
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Jika skor self-efficacy dibagi menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang dan 

tinggi maka akan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 70  
Kategorisasi Self-Efficacy 

  Kategori Kriteria Frekuensi Persentase 

Valid 

Rendah < 58  4 8,7 

Sedang 58 – 75 36 78,3 

Tinggi 75 < 6 13,0 

Total   46 100,0 

Berdasarkan Tabel 4. 70 diatas maka dapat diketahui bahwa skor self-

efficacy peserta didik adalah sebanyak 4 peserta didik atau 8,7% termasuk dalam 

kategori rendah, sebanyak 36 peserta didik atau 78,3% termasuk dalam kategori 

sedang dan 6 peserta didik atau 13% termasuk dalam kategori tinggi. 

Berikut disajikan diagram kategori dan presntase self-efiicacy peserta didik 

di MTs Al-ikhwan kota Baubau Sulawesi Tenggara: 
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Gambar 4. 5 
 Distribusi Frekuensi Self-Efficacy 
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Gambar 4. 6 
 Distribusi Kategori Self-Efficacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Analisis Deskriptif Variabel Prestasi Belajar Bahasa Arab  

Perolehan data prestasi belajar bahasa Arab dikumpulkan melalui test 

berupa 20 pertanyaan pilihan ganda, hasil skor tiap jawaban dijumlahkan menjadi 

satu sebagai hasil untuk variabel prestasi belajar bahasa Arab. Berdasarkan data 

variabel prestasi belajar bahasa Arab yang diolah secara deskriptif menggunakan 

program SPSS 23.0 didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 71  
Hasil Analisis Deskriptif Variabel Prestasi Belajar 

Variabel N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Prestasi Belajar 46 24 66 90 80,80 4,829 

Valid N (listwise) 46           

(Sumber: data primer yang diolah, 2020) 

Berdasarkan Tabel 4. 71 menunjukkan variabel prestasi belajar memiliki 

nilai range sebesar 24; minimum 66; maximum 90; mean 80,80; dan standar 

deviasinya sebesar 4,829. 

Jumlah kelas interval pada variabel prestasi belajar bahasa Arab adalah 1 + 

(3.3) log 46 = 6,48 jadi jumlah kelas interval 6 atau 7. Pada penelitian ini 

menggunakan 6 kelas interval. Adapun panjang kelas dihitung dari rentang data 
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dibagi dengan kelas interval yaitu 24/6 = 4. Hasil perhitungan ini dapat dibuat tabel 

distribusi frekuensi seperti tabel berikut ini: 

Tabel 4. 72  
Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Arab 

  Skor Frekuensi Persentase 

Valid 

66-69 1 2,2 
70-73 2 4,3 
74-77 6 13,0 
78-81 16 34,8 
82-85 14 30,4 
86-90 7 15,2 
Total 46 100,0 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 2) 

Berdasarkan Tabel 4. 72 diatas menunjukan bahwa frekuensi tertinggi 

variabel prestasi belajar bahasa Arab terletak pada kelas interval 78-81 sebanyak 

34,8% sedangkan frekuensi terendahnya terletak pada kelas interval 66 – 69 

sebanyak 2,2%. 

Jika skor prestasi belajar bahasa Arab dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

rendah, sedang dan tinggi maka akan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 73  
Kategorisasi Prestasi Belajar Bahasa Arab 

  Kategori Kriteria Frekuensi Persen 

Valid 

Rendah < 76  9 19,6 

Sedang 76 – 86 32 69,6 

Tinggi 86 < 5 10,9 

Total   46 100,0 

Berdasarkan Tabel 4. 73 maka dapat diketahui bahwa skor prestasi belajar 

bahasa Arab peserta didik adalah sebanyak 9 peserta didik atau 19,6% termasuk 
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Gambar 4. 7  
Distribusi Kategori Prestasi Belajar 

 

dalam kategori rendah, sebanyak 32 peserta didik atau 69,6% termasuk dalam 

kategori sedang dan 5 peserta didik atau 10,9% termasuk dalam kategori tinggi. 

Berikut disajikan diagram kategori prestasi belajar bahasa Arab peserta 

didik di MTs Al-ikhwan kota Baubau Sulawesi Tenggara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan analisis data, maka data harus memenuhi persyaratan 

analisis adapun uji prasyaratnya sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Pengujian ini bermaksud untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang 

diperoleh. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov. 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka datanya dinyatakan berdistribusi 

normal, sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka datanya 

dinyatakan berdistribusi tidak normal.  
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Tabel 4. 74  
Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized Residual 

N 46 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. 
Deviation 

3,23761512 

Most Extreme Differences 
Absolute ,080 
Positive ,080 
Negative -,068 

Test Statistic ,080 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 4) 

Berdasarkan Tabel 4. 74 hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa nilai 

signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah uji untuk mengetahui apakah data variabel bebas dan 

terikat yang kita miliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Analisis regresi yang 

baik seharusnya variabel bebas dan terikatnya memiliki hubungan yang linear. 

 Dasar pengambilan keputusan uji linearitas adalah jika Fhitung lebih besar 

dari Ftabel  atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka terdapat hubungan yang 

linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Berikut adalah hasil uji 

linearitas menggunakan program spss 23.0.  
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Tabel 4. 75  
Hasil Uji Linearitas Kompetensi Profesional Guru Terhadap Prestasi Belajar 

Bahasa Arab 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Prestasi 
Belajar * 
Kompetensi 
Profesional 
Guru 

Between 
Groups 

(Combined) 697,006 22 31,682 2,069 ,045 

Linearity 399,405 1 399,405 26,080 ,000 

Deviation 
from 
Linearity 

297,601 21 14,171 ,925 ,569 

Within Groups 352,233 23 15,314     

Total 1049,239 45       

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 4) 

Berdasarkan Tabel 4. 75 menunjukan bahwa hasil uji linearitas kompetensi 

profesional guru terhadap prestasi belajar bahasa Arab diperoleh nilai Fhitung 0,925 

lebih kecil dari nilai Ftabel 2,83 dan nilai signifikansinya 0,569 lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara variabel kompetensi 

profesional guru dengan prestasi bahasa Arab. 

Selanjutnya adalah uji linearitas variabel motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar. Adapun hasil ujinya sebagai berikut: 

Tabel 4. 76  
Hasil Uji Linearitas Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bahasa 

Arab 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Prestasi 
Belajar * 
Motivasi 
Belajar 
 

Between 
Groups 

(Combined) 359,289 15 23,953 1,041 ,444 

Linearity 192,409 1 192,409 8,366 ,007 
Deviation 
from 
Linearity 

166,881 14 11,920 ,518 ,903 

Within Groups 689,950 30 22,998     
Total 1049,239 45       

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 4) 
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Tabel 4. 76 diatas menunjukan bahwa hasil uji linearitas kompetensi 

profesional guru terhadap prestasi belajar bahasa Arab diperoleh nilai Fhitung 0,518 

lebih kecil dari nilai Ftabel 2,83 dan nilai signifikansinya 0,903 lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara variabel kompetensi 

profesional guru dengan prestasi bahasa Arab. 

Selanjutnya adalah uji linearitas variabel self-efficacy terhadap prestasi 

belajar. Adapun hasil ujinya sebagai berikut: 

Tabel 4. 77 
Hasi Uji Linearitas Self-Efficacy Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Prestasi 
Belajar * 
Self-
Efficacy 

Between 
Groups 

(Combined) 651,308 21 31,015 1,871 ,070 

Linearity 158,879 1 158,879 9,582 ,005 
Deviation 
from 
Linearity 

492,430 20 24,621 1,485 ,177 

Within Groups 397,931 24 16,580     
Total 1049,239 45       

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 4)  

Tabel 4. 77 diatas menunjukan bahwa hasil uji linearitas variabel self-

efficacy terhadap prestasi belajar bahasa Arab diperoleh nilai Fhitung  sebesar 1,485 

lebih kecil dari nilai Ftabel 2,83 dan nilai signifikansinya 0,177 lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara variabel motivasi 

belajar dengan prestasi bahasa Arab.  

3) Uji Multikolinearitas 

 Uji asumsi dasar ini digunakan untuk analisis regresi yang lebih dari satu 

variabel bebas, uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi antara variabel bebas pada model regresi. 
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Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah jika nilai VIF 

lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.  

Adapun hasil uji multikolinearitas variabel kompetensi profesional guru 

motivasi belajar dan self-efficacy sebagai berikut: 

Tabel 4. 78  
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Kompetensi Profesional Guru ,843 1,186 

Motivasi Belajar ,921 1,085 

Self-Efficacy ,867 1,153 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 4) 

Tabel 4. 78 diatas menunjukan nilai tolerance variabel kompetensi 

profesional guru sebesar 0,843 lebih besar dari 0,01 dan nilai VIV sebesar 1,186 

lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel kompetensi 

profesional guru tidak terjadi multikolinearitas. 

Selanjutnya nilai tolerance variabel motivasi belajar sebesar 0,921 lebih 

besar dari 0,01 dan nilai VIV sebesar 1,085 lebih kecil dari 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa data variabel motivasi belajar tidak terjadi multikolinearitas. 

Variabel Self-efficacy memiliki nilai tolerance sebesar 0,867 lebih besar dari 

0,01 dan nilai VIF sebesar 1,153 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

data variabel Self-efficacy tidak terjadi multikolinearitas. 

4) Heterokedastisitas 

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas tidak terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan 

data antara ZPRED dan SREID menyebar dibawah maupun di atas titik ongka 0 
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pada sumbu Y dan tidak memiliki pola yang teratur. Adapun hasil uji scaterplotnya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berasarkan Gambar 4. 8 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SREID menyebar dibawah maupun di atas titik 

ongka 0 pada sumbu Y dan tidak memiliki pola yang teratur, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang diperoleh terbebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

Namun untuk lebih meyakinkan bahwa data yang diperoleh terbebas dari 

gejala heteroskedastisitas, maka peneliti juga menggunakan uji spearman, dengan 

dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil uji spearman sebagai 

berikut: 
  

Gambar 4. 8  
Scaterplots Uji Heteroskedasitas 
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Tabel 4. 79  
Hasil Uji Rank Sparman 

Variabel Signifikansi 

Kompetensi Profesional Guru 0,948 

Motivasi Belajar 0,701 

Self-Efficacy 0,159 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 4) 

Berdasarkan Tabel 4. 79 diketahui bahwa semua nilai signifikansi variabel 

bebas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak 

mengalami gejala heteroskedastisitas. 

3. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

a. Hipotesis 1 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif  kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar bahasa Arab 

peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. Pengujian hipotesis 

pertama ini menggunakan analisis regresi sederhana. Adapun rangkuman hasil 

analisis regresi sederhananya sebagai berikut: 

Tabel 4. 80 
Hasil Analisis Regresi Sederhana Kompetensi Guru (X1) terhadap Prestasi 

Belajar Bahasa Arab (Y) 

Variabel  Koefisien 
Regresi (B) 

T Sig 

Konstanta 56,461 - - 
Kompetensi Profesional Guru (x1) 0,383 5,200 0,000 
R : 0,617a 

 
R Square : 0,381 
N  : 46 

Variabel Dependen (Y): Prestasi Belajar Bahasa Arab 
(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5) 
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Berasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 23.0 pada tabel diatas 

diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut: 

 
Y = 56,461 + 0,383 X1 

Persamaan regresi tersebut menunjukan nilai konstanta sebesar 56,461. Hal 

ini menunjukkan bahwa apabila variabel kompetensi profesional guru (X1) 

dianggap nol, maka nilai variabel prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 56,461 

satuan. Koefisien regresi kompetensi profesional guru (X1) sebesar 0,383. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan kompetensi profesional guru (X1) sebesar 1 

satuan akan menaikan variabel prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 0,383 

satuan. Persamaan regresi tersebut menunjukan bahwa arah model regresi ini adalah 

positif. 

Selanjutnya untuk menentukan keeratan hubungan antara kompetensi 

profesianal guru (X1) dan prestasi bahasa Arab (Y) maka dilihat berdasarkan nilai 

R pada analasis regresi. Nilai R pada Tabel 4. 80 diatas sebesar 0,617, hal ini 

menunjukkan bahwa antara kompetensi profesianal guru (X1) dan prestasi bahasa 

Arab (Y) memiliki hubungan yang kuat. Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh kompetensi profesional guru (X1) terhadap prestasi bahasa Arab (Y) 

maka dilakukan uji T. Berdasarakan i sederhananya sebagai berikut: 

Tabel 4. 80 Tabel 4. 80 diperoleh nilai t_hitung sebesar 5,200 dan nilai 

signifikansinya sebesar 0,000. Karena nilai t_hitung lebih besar dari nilai t_tabel ( 5,200 

> 1,68195) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ( 0,000 < 0,05), hal ini 

berarti, terdapat pengaruh kompetensi profesional guru (X1) terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab (Y). Koefisien regresi (b) memiliki arah positif yaitu sebesar 

0,383 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis pertama yang 

menyatakan “terdapat pengaruh positif kompetensi profesional guru terhadap 
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prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara” diterima. 

Nilai R square pada Tabel 4. 80 diatas sebesar 0,381, hal ini menunjukkan 

bahwa kompetensi profesional guru memberikan kontribusi terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab sebesar 38,1% dan sisanya 61,9% dipengaruhi oleh faktor lain.  

b. Hipotesis 2 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif  motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs 

Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. Pengujian hipotesis kedua ini 

menggunakan analisis regresi sederhana. Adapun rangkuman hasil analisis regresi 

sederhananya sebagai berikut:  

Tabel 4. 81 
Hasil Analisis Regresi Sederhana Motivasi Belajar (X2) terhadap Prestasi 

Belajar Bahasa Arab (Y) 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5) 

Berasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 23 pada tabel Tabel 4. 81 

diatas diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut: 

Y = 56,586 + 0,501 X2 

Persamaan regresi tersebut menunjukan nilai konstanta sebesar 56,586. Hal 

ini menunjukkan bahwa apabila variabel motivasi belajar (X2) dianggap nol, maka 

nilai variabel prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 56,586 satuan. Koefisien 

Variabel  Koefisien 
Regresi (B) 

T Sig 

Konstanta 56,586 - - 
Motivasi Belajar (x2) 0,501 3,143 0,003 
R : 0,428a 

 
R Square : 0,183 
N  : 46 

Variabel Dependen (Y): Prestasi Belajar Bahasa Arab 
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regresi motivasi belajar (X2) sebesar 0,501. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan motivasi belajar (X2) sebesar 1 satuan akan menaikan variabel prestasi 

belajar bahasa Arab (Y) sebesar 0,501 satuan. Persamaan regresi tersebut 

menunjukan bahwa arah model regresi ini adalah positif. 

Selanjutnya untuk menentukan keeratan hubungan antara motivasi belajar 

(X2) dan prestasi bahasa Arab (Y) maka dilihat berdasarkan nilai R pada analasis 

regresi. Nilai R pada Tabel 4. 81 diatas sebesar 0,428 hal ini menunjukkan bahwa 

antara motivasi belajar (X2) dan prestasi bahasa Arab (Y) memiliki hubungan yang 

sedang. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi profesional guru 

(X1) terhadap prestasi bahasa Arab (Y) maka dilakukan uji T. Berdasarakan Tabel 

4. 81 diperoleh nilai t_hitung sebesar 3,143 dan nilai signifikansinya sebesar 0,003. 

Karena nilai t_hitung lebih besar dari nilai t_tabel (3,143 > 1,68195) dan nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ( 0,003 < 0,05), hal ini berarti, terdapat 

pengaruh motivasi belajar (X2) terhadap prestasi belajar bahasa Arab (Y). 

Koefisien regresi (b) memiliki arah positif yaitu sebesar 0,383 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima sehingga hipotesis kedua yang menyatakan “terdapat pengaruh positif  

motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-

Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara” diterima. 

Nilai R square pada Tabel 4. 81 diatas sebesar 0,183, hal ini menunjukkan 

bahwa motivasi belajar memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar bahasa 

Arab sebesar 18,3% dan sisanya 81,7% dipengaruhi oleh faktor lain.  

c. Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif  self-efficacy terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-

Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. Pengujian hipotesis ketiga ini menggunakan 
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analisis regresi sederhana. Adapun rangkuman hasil analisis regresi sederhananya 

sebagai berikut:  

Tabel 4. 82  
Hasil Analisis Regresi Sederhana Self-Efficacy (X3) terhadap Prestasi 

Belajar Bahasa Arab (Y) 

(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 5) 

Berasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 23 pada Tabel 4. 82 

diatas diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut: 

Y = 65,943 + 0,224 X3 

Persamaan regresi tersebut menunjukan nilai konstanta sebesar 65,943. Hal 

ini menunjukkan bahwa apabila variabel self-efficacy (X3) dianggap nol, maka nilai 

variabel prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 65,943 satuan. Koefisien regresi 

self-efficacy (X3) sebesar 0,224. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan self-

efficacy (X3) sebesar 1 satuan akan menaikan variabel prestasi belajar bahasa Arab 

(Y) sebesar 0,224 satuan. Persamaan regresi tersebut menunjukan bahwa arah 

model regresi ini adalah positif. 

Selanjutnya untuk menentukan keeratan hubungan antara self-efficacy (X3) 

dan prestasi bahasa Arab (Y) maka dilihat berdasarkan nilai R pada analasis regresi. 

Nilai R pada Tabel 4. 82 diatas sebesar 0,389,  hal ini menunjukkan bahwa antara 

self-efficacy (X3) dan prestasi bahasa Arab (Y) memiliki hubungan yang lemah. 

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh self-efficacy (X3) terhadap prestasi 

Variabel  Koefisien 
Regresi (B) 

T Sig 

Konstanta 65,943 - - 

Self-Efficacy (x3) 0,224 2,802 0,008 

R : 0,389a 

 

R Square : 0,151 

N  : 46 

Variabel Dependen (Y): Prestasi Belajar Bahasa Arab 
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bahasa Arab (Y) maka dilakukan uji T. Berdasarakan Tabel 4. 82 diperoleh nilai 

t_hitung sebesar 2,802 dan nilai signifikansinya sebesar 0,008. Karena nilai t_hitung 

lebih besar dari nilai t_tabel (2,802 > 1,68195) dan nilai signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05 (0,008 < 0,05), hal ini berarti, terdapat pengaruh self-efficacy (X3) 

terhadap prestasi belajar bahasa Arab (Y). Koefisien regresi (b) memiliki arah 

positif yaitu sebesar 0,224, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis 

ketiga yang menyatakan “terdapat pengaruh positif  self-efficacy terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara” 

diterima. 

Nilai R square pada Tabel 4. 82 diatas sebesar 0,151, hal ini menunjukkan 

bahwa self-efficacy memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar bahasa Arab 

sebesar 15,1% dan sisanya 84,9% dipengaruhi oleh faktor lain. 

d. Hipotesis 4 

Hipotesis kempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif kompetensi profesional guru, motivasi belajar dan self-efficacy terhadap 

prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara. Pengujian hipotesis ketiga ini menggunakan analisis regresi berganda. 

Adapun rangkuman hasil analisis bergandanya sebagai berikut:  
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Tabel 4. 83  
Hasil Analisis Regresi Berganda Kompetensi Profesional Guru (X1), 

Motivasi Belajar (X2), dan Self-Efficacy (X3) terhadap Prestasi Belajar 
Bahasa Arab (Y) 

Variabel  Koefisien Regresi (B) 

Konstanta 30,870 
Kompetensi Profesional Guru (X1) 0,279 
Motivasi Belajar (X2) 0,435 
Self-Efficacy (X3) 0,169 
R : 0,742a 

 

R Square : 0,550 
Adjusted r Square : 0,518 
F Hitung : 17,142 
Sig F : 0,000b 
N  : 46 

Variabel Dependen (Y): Prestasi Belajar Bahasa Arab 
(Sumber: data primer yang diolah, lampiran: 6) 

Berasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 23.0 pada tabel diatas 

diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = 30,870 + 0,279 + 0,435 + 0,169 

Persamaan regresi tersebut menunjukan nilai konstanta sebesar 30,870. Hal 

ini menunjukkan bahwa apabila variabel kompetensi profesional guru (X1), 

motivasi belajar (X2) dan self-efficacy (X3) dianggap nol, maka nilai variabel 

prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 30,870 satuan. Koefisien regresi 

kompetensi profesional guru (X1) sebesar 0,297. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan kompetensi guru (X1) sebesar 1 satuan akan menaikan variabel prestasi 

belajar bahasa Arab (Y) sebesar 0,297 satuan dengan asumsi X2 dan X3 tetap. 

Koefisien regresi motivasi belajar (X2) sebesar 0,435. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan motivasi belajar (X2) sebesar 1 satuan akan menaikan variabel 

prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 0,435 satuan dengan asumsi X1 dan X3 

tetap. Koefisien regresi self-efficacy (X3) sebesar 0,169. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan self-efficacy (X3) sebesar 1 satuan akan menaikan variabel 
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prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 0,169 satuan dengan asumsi X2 dan X3 

tetap. Persamaan regresi tersebut menunjukan bahwa arah model regresi ini adalah 

positif. 

Selanjutnya untuk menentukan keeratan hubungan antara kompetensi 

profesional guru (X1), motivasi belajar (X2) dan self-efficacy (X3) dengan prestasi 

bahasa Arab (Y) maka dilihat berdasarkan nilai R pada analasis regresi. Nilai R 

pada diatas sebesar 0,742, hal ini menunjukkan bahwa antara kompetensi 

profesional guru (X1), motivasi belajar (X2) dan self-efficacy (X3) dengan prestasi 

bahasa Arab (Y) memiliki hubungan yang kuat. Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh kompetensi profesional guru (X1), motivasi belajar (X2) dan self-efficacy 

(X3) secara bersama-sama terhadap prestasi bahasa Arab (Y)  maka dilakukan uji 

F. Berdasarakan tabel diatas diperoleh nilai F_hitung sebesar 17,142 dan nilai 

signifikansinya sebesar 0,000. Karena nilai F_hitung lebih besar dari nilai t_tabel 

(17,142 > 2,83) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), hal 

ini berarti, terdapat pengaruh kompetensi profesional guru (X1), motivasi belajar 

(X2) dan self-efficacy (X3) secara bersama-sama terhadap prestasi bahasa Arab (Y). 

Koefisien regresi (b) memiliki arah positif, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga hipotesis keempat yang menyatakan “terdapat pengaruh positif  

kompetensi profesional guru, motivasi belajar, dan self-efficacy secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara” diterima. 

Nilai Adjust R square pada tabel diatas sebesar 0,518, hal ini menunjukkan 

bahwa kompetensi profesional guru, motivasi belajar, dan self-efficacy secara 

bersama-sama memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 51,8% dan 

sisanya 48,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab di MTs Al-Ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggar 

Kompetensi profesional guru bahasa Arab dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan lima indikator yaitu kemampuan guru dalam penguasaan materi, 

kamampuan mengelola program belajar mengajar, kemampuan mengelola kelas, 

kemampuan menggunakan media pembelajaran dan kemampuan menilai prestasi 

peserta didik. 

Berdasarkan pada hasil analisis data deskriptif mengenai kompetensi 

profesional guru bahasa Arab di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara 

diketahui bahwa skor kompetensi profesional guru bahasa Arab adalah sebanyak 9 

peserta didik atau 19,6% berpendapat bahwa kompetensi profeional guru bahasa 

Arab termasuk dalam kategori rendah, sebanyak 30 peserta didik atau 65,2% 

berpendapat kompetensi profeional guru bahasa Arab termasuk dalam kategori 

sedang dan 5 peserta didik atau 15,2% berpendapat kompetensi profeional guru 

bahasa Arab termasuk dalam kategori tinggi. Jadi hasil penelitian menunjukan 

bahwa kompetensi profesional guru bahasa Arab di MTs Al-ikhwan baubau 

Sulawesi Tenggara berada dalam kategori “sedang”. Hasil analisis angket tersebut 

juga didukung oleh hasil obsevasi peneliti pada Tabel 4. 27 yang menunjukkan 

bahwa kompetensi profesional guru di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara 

berada dalam kategori sedang. 

 Skor item pernyataan terendah mengenai kompetensi profesional guru 

bahasa Arab yaitu 138 (43,5% responden menyatakan setuju) terdapat pada item 

nomor 20 yang menyatakan guru bahasa Arab mengembalikan berkas ujian atau 

ulangan setelah diperiksa. Skor item pernyataan tertinggi yaitu 167 (63% responden 

menyatakan sangat setuju) terdapat pada item nomor 1 yang menyatakan guru 
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bahasa Arab menjelaskan pelajaran dengan baik sehingga peserta didik memahami 

apa yang disampaikan, dan skor item tertinggi selanjutnya terdapat pada item 

nomor 6 yang menyatakan guru bahasa Arab menjelaskan materi sesuai dengan 

tujuan pembelajan.  

Indikator kompetensi profesional guru bahasa Arab di MTs Al-ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara yang memiliki nilai tertinggi adalah kemampuan 

menguasai materi pelajaran 83,9%, dan terendah adalah kemampuan menilai 

prestasi belajar 75,6% dari yang diharapkan. 

2. Motivasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik di MTs Al-Ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara 

Motivasi belajar bahasa arab pada penelitian ini diukur berdasarkan tiga 

indikator yaitu hasrat untuk belajar dan berhasil dalam pembelajaran bahasa Arab, 

adanya penghargaan dalam belajar bahasa Arab dan adanya lingkungan belajar 

bahasa Arab yang kondusif. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa skor motivasi belajar 

bahasa Arab peserta didik adalah sebanyak 9 peserta didik atau 19,6% termasuk 

dalam kategori rendah, sebanyak 28 peserta didik atau 60,9% termasuk dalam 

kategori sedang dan  9 peserta didik atau 19,6% termasuk dalam kategori tinggi. 

Jadi penelitian ini menunjukan bahwa pada umumnya motivasi belajar peserta didik 

di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara berada pada kategori “sedang”. 

Skor item pernyataan terendah mengenai motiivasi belajar yaitu 129 (41,3% 

responden menyatakan tidak setuju) terdapat pada item nomor 11 yang menyatakan 

guru bahasa Arab memberikan sanjungan jika dapat menjawab pertanyaan dikelas. 

Skor item pernyataan tertinggi yaitu 171 (71,7% responden menyatakan sangat 

setuju) terdapat pada item nomor 9 yang menyatakan orang tua memuji peserta 

didik jika prestasi bahasa Arab mereka meningkat.  
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Indikator motivasi belajar bahasa Arab di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara yang tertinggi adalah adanya lingkungan belajar bahasa Arab yang 

kondusif 82,6% dan yang terendah adalah hasrat belajar dan berhasil dalam belajar 

bahasa Arab 79,5% dari yang diharapkan. 

3. Self-Efficacy Peserta Didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara 

Self-efficacy dalam penelitian ini diukur berdasarkan enam indikator yaitu 

keyakinan pada startegi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, 

keyakinan dalam memecahkan masalah belajar bahasa Arab, keyakinan akan 

pengharapan yang kuat dalam menyelesaikan tugas bahasa Arab, keyakinan akan 

pengharapan yang kuat dalaam mencapai tujuan belajar bahasa Arab, keyakinan 

diri dalam pembelajaran bahasa Arab, dan keyakinan diri dalam menghadapi 

kondisi dan situasi beragam ketika mengerjakan soal bahasa Arab. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif mengenai self-efficacy peserta didik di 

MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 4 peserta didik atau 

8,7% termasuk dalam kategori rendah, sebanyak 36 peserta didik atau 78,3% 

termasuk dalam kategori sedang dan 6 peserta didik atau 13% termasuk dalam 

kategori tinggi. Jadi penelitian ini menunjukan bahwa pada umumnya self-efficacy 

peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara termasuk dalam 

kategori “sedang”. 

Skor item pernyataan terendah mengenai self-efficacy yaitu 136 (45,7% 

responden menyatakan setuju) terdapat pada item nomor 6 yang menyatakan tugas 

bahasa Arab yang sulit dianggap sebagai tantangan yang bisa diselesaikan. Skor 

item pernyataan tertinggi yaitu 169 (67,4% responden menyatakan sangat setuju) 

terdapat pada item nomor 5 dan item nomor 9 yang menyatakan mampu 

menerjemahkan kalimat bahasa Arab yang sulit dan pernyataan yang menyatakan 
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keberhasilan teman dalam menyelesaikan tugas bahasa Arab membuat saya terpacu 

untuk dapat menyelesaikan juga.  

Indikator self-efficacy peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara yang tertinggi adalah indikator keyakinan akan pengharapan yang kuat 

untuk menyelesaikan tugas bahasa Arab 89,1% dan terendah adalah indikator 

menghadapi kondisi dan situasi beragam ketika mengerjakan soal bahasa Arab 

sebesar 78,2% dari yang diharapkan. 

4. Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik di MTs Al-Ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara 

Prestasi belajar bahasa Arab pada penelitian ini diukur menggunakan tes 

berupa soal berbentuk pilihan ganda yang didasari pada materi yang telah diajarkan 

oleh guru bahasa Arab. 

Berdasarkan pada hasil analisis data deskriptif mengenai prestasi belajar 

bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara diketahui 

bahwa skor prestasi belajar bahasa Arab peserta didik adalah sebanyak 9 peserta 

didik atau 19,6% termasuk dalam kategori rendah, sebanyak 32 peserta didik atau 

69,6% termasuk dalam kategori sedang dan 5 peserta didik atau 10,9% termasuk 

dalam kategori tinggi. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya 

prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan baubau berada pada 

kategori “sedang” sebesar 69% 32 peserta didik. 

5. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Prestasi Belajar 

Bahasa Arab Peserta Didik MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara 

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dapat diketahui bahwa 

kompetensi profesional guru berpengaruh positif  terhadap prestasi belajar bahasa 
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Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara diperoleh nilai 

koefisien regresi (b) sebesar 0,383. Pada taraf signifikansi 5% dapat diketahui Thitung 

sebesar 5,200 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, karena nilai koefisien 

mempunyai nilai positif dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan semakin tinggi tingkat kompetensi profeional guru maka semakin 

tinggi prestasi belajar bahasa Arab peserta didik. Hal ini juga berlaku sebaliknya  

jika semakin rendah tingkat kompetensi profesional guru maka semakin rendah 

prestasi belajar bahasa Arab peserta didik. Kompetensi profesional guru memiliki 

hubungan yang kuat dengan prestasi bahasa Arab dan berkontribusi sebesar 38,1%. 

Menurut Kurniasih dan Sani kompetensi guru penting dalam hubungannya 

dengan kegiatan dan keberhasilan belajar peserta didik, karena proses dan hasil 

belajar peserta didik tidak hanya ditentukan sekolah, pola, struktur, dan isi 

kurikulum namun ditentukan juga oleh kemampuan atau kompetensi guru, salah 

satunya kompetensi profesional.1  

Dalam peraturan mentri Pendidikan Nasional RI No. 16 dijelaskan bahwa 

kompetensi profesional yaitu kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi 

secara luas dan mendalam sehingga dapat membimbing siswa mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.2 

Hasil penelitian diatas, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova 

Winari dkk dalam penelitiannya, bahwa kompetensi profesional guru berpengaruh 

terhadap prestasi belajar dengan nilai Thitung 2,916 lebih besar dari nilai Ttabel 2,035 

dan kompetensi profesional berkontribusi terhadap prestasi belajar peserta didik 

                                                           
1Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru (UKG)- Perpaduan 

Lengkap, h.19. 

2Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru (UKG)- Perpaduan Lengkap 
(surabaya: Kata Pena, 2015), h.19. 
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sebesar 20,5%.3 Penelitian sejalan lainya juga dilakukan oleh Mohammad 

Rizkullah Masykur dalam tesisnya yang berjudul pengaruh kompetensi profesional 

dan kepribadian guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMPN 1 Pohjentrek 

dan SMPN  Kraton Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa kompetensi 

profesional guru PAI berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa, dengan 

nilai signifikansi kompetensi profesional guru PAI 0,00 lebih keil dari 0,05 dan nilai 

koefisien  sebesar 0,682.4 

Hal ini membuktikan bahwa beberapa landasan teori dan penemuan empirik 

terdahulu sejalan dengan hasil penelitian ini, secara teoritik dan empirik terdapat 

pengaruh yang positif  kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar yang 

diperoleh peserta didik. 

6. Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Peserta Didik MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara 

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dapat diketahui bahwa motivasi 

belajar berpengaruh positif  terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di 

MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara diperoleh nilai koefisien regresi (b) 

sebesar 0,501. Pada taraf signifikansi 5% dapat diketahui Thitung sebesar 3,143 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, karena nilai koefisien mempunyai nilai 

positif dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan semakin 

tinggi tingkat motivasi belajar maka semakin tinggi prestasi belajar bahasa Arab 

peserta didik. Hal ini juga berlaku sebaliknya  jika semakin rendah tingkat motivasi 

belajar maka semakin rendah prestasi belajar bahasa Arab peserta didik. motivasi 
                                                           

3Nova Winari, dkk “ Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Akutansi Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akutansi SMA Swasta Se-Kota Pekanbaru”. Jurnal Online 
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol. 2, No. 2 (2014), h.2. 

4 Mohammad Rizkullah Masykur,“ pengaruh kompetensi profesional dan kepribadian guru 
PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMPN 1 Pohjentrek dan SMPN  Kraton Kabupaten Pasuruan” 

Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). 
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belajar memiliki hubungan yang sedang dengan prestasi bahasa Arab dan 

berkontribusi sebesar 18,3%. 

Menurut Koontz, O Donnel san Wcihrich yang dikutip Sondang P. Siagian 

bahwa motivasi adalah suatu dorongan dan usaha untuk memenuhi atau 

memuaskan suatu kebutuhan atau mencapai suatu tujuan.5 Hal ini menunjukan jika 

peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi maka ia akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk mendapatkan prestasi yang memuaskan dalam 

pembelajaran. Sadirman dalam bukunya Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar 

menyatakan bahwa intensitas motivasi seorang peserta didik akan sangat 

menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.6 Artinya bahwa tingkat 

pencapain prestasi peserta didik dapat dipengaruhi oleh tingkat motivasinya. 

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat 

Winata dan Rizki Nurhana Friantini dalam penelitian mereka membuktikan bahwa 

motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar dengan nilai signifikansi 

motivasi belajar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan motivasi belajar berkontribusi 

terhadap prestasi belajar peserta didik sebesar 19,5%.7 Penelitian sejalan lainya juga 

dilakukan oleh Muhammad Idris Usman tentang pengaruh kreativitas dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar bahasa Arab di MA DDI Al-Badar. Hasil 

temuannya yang sejalan dengan penelitian ini yaitu motivasi belajar bahasa 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar bahasa Arab dengan nilai signikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi motivasi belajar sebesar 

                                                           

5Sondang P. Siagan. Dasar-Dasar Management Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), 
h. 634. 

6Sardiman A. M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1996), h. 84-86. 

7Rahmat Winata, Riski Nurhana Friantini“Pengaruh Motivasi belajar Terhadap Prestasi 
Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 1 Kuala Behe”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika 
Vol. 7, No. 2 (2019), h.85. 
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0,226 yang menunjukkan bahwa jika motivasi belajar meningkat maka prestasi 

belajar bahasa Arab juga meningkat.8 

Hal ini membuktikan bahwa beberapa landasan teori dan penelitian 

terdahulu sejalan dengan hasil penelitian ini, secara teoritik dan empirik terdapat 

pengaruh yang positif  motivasi belajar terhadap prestasi belajar yang diperoleh 

peserta didik. 

7. Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Peserta Didik MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara 

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dapat diketahui bahwa self-

efficacy berpengaruh positif  terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di 

MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara diperoleh nilai koefisien regresi (b) 

sebesar 0,224. Pada taraf signifikansi 5% dapat diketahui Thitung sebesar 2,802 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,008, karena nilai koefisien mempunyai nilai 

positif dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan semakin 

tinggi tingkat self-efficacy maka semakin tinggi prestasi belajar bahasa Arab peserta 

didik. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika semakin rendah tingkat self-efficacy 

maka semakin rendah prestasi belajar bahasa Arab peserta didik. self-efficacy 

memiliki hubungan yang lemah dengan prestasi bahasa Arab namun berkontribusi 

sebesar 15,1%. 

Menurut Baron dan Bryan self-efficacy adalah penilaian seseorang tentang 

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, 

mencapai sesuatu yang akan dicapai dan mengatasi halangan.9 

                                                           

8 Muhammad Idris Usman “Pengaruh Kreativitas dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap 
Prestasi Belajar Bahasa Arab di MA DDI Al-Badar”. Lentera Pendidikan Vol. 19, No. 1 (2016), 
h.76-89. 

9Alveus Manuntung, Terapi Perilaku Kognitiv Pasien Hipertensi, (Malang: Wineka Media, 
2018),h. 55-56 
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Schunk dan Pajares yang dikutip oleh Jeane Ellis Ormrod bahwa self-

efficacy dapat mempengaruhi keberhasilan serta prestasi belajar peserta didik, hal 

ini terjadi karena self-efficacy mempengaruhi pilihan aktifitas, tujuan, usaha, serta 

kegigihan peserta didik dalam kegiatan dikelas.10 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan 

Mariah, mereka membuktikan bahwa motivasi self-efficacy berpengaruh terhadap 

prestasi belajar dengan nilai signifikansi motivasi belajar 0,000 lebih kecil dari 

0,05.11 Penelitian sejalan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syakrul 

Hamdi dan Agus Maman Abadi, pada tahun 2014 self-efficacy secara parsial 

berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika mahasiswa PGSD dan PGMI 

dengan nilai signifikansi 0,000 dan 0,021 yang nilai keduanya lebih kecil dari 

0,05.12  

Hal ini membuktikan bahwa beberapa landasan teori dan penelitian 

terdahulu sejalan dengan hasil penelitian ini, secara teoritik dan empirik terdapat 

pengaruh yang positif  self-efficacy terhadap prestasi belajar yang diperoleh peserta 

didik. 

8. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru, Motivasi Belajar dan 

SelFefficacy Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik 

MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara 

Seperti dijelaskan bahwa hasil analisis regresi berganda menunjukkan jika 

kompetensi profesional guru, motivasi belajar, dan self-efficacy meningkat maka 

                                                           

10 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang, 
Edisi VI, terj. Amitya Kumara (Jakarta, Erlangga, 2009), h.2. 

11Anggri Sekar Sari dan Siti Mariah“Kontribusi Self-efficacy Terhadap Prestasi Akademik 
Mahasiswa PKK UST”. Jurnal Taman Vokasi Vol. 5, No. 2 (2017), h.136. 

12 Syukrul Hamdi, Maman Abadi “Pengaruh Motivasi, Self-efficacy dan Latar Belakang 
Pendidikan Terhadap Brestasi Belajar Matematika mahasisiwa PGSD STKIP-H dan PGMI IAIH”. 
Jurnal Riset Pendidikan Matematika Vol.1, no. 1 (2014). 
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prestasi belajar bahasa Arab peserta didik juga meningkat. Hal ini juga dibuktikan 

oleh hasil analisis uji F dimana secara bersama-sama variabel kompetensi 

profesional guru, motivasi belajar, dan self-efficacy memiliki pengaruh terhadap 

prestasi belajar bahasa Arab peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi uji F pada  
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Tabel 4. 83 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan hasil ini juga 

membuktikan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan terdapat pengaruh positif  

kompetensi profesional guru, motivasi belajar, dan self-efficacy terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau diterima 

kebenarannya. 

kompetensi profesional guru, motivasi belajar dan self-efficacy secara 

simultan memiliki hubungan yang kuat dengan prestasi belajar bahasa Arab dan 

memberikan kontribusi sebesar 51,8% dan sisanya 48,2% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan pada bab sebelummya, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kompetensi profesional guru bahasa Arab di MTs Al-Ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara menurut peserta didik berada pada kategori sedang 

dengan frekuensi 30 peserta didik atau 65,2%, sebanyak 9 peserta didik 

atau 19,6% berpendapat bahwa kompetensi profeional guru bahasa Arab 

termasuk dalam kategori rendah, dan 5 peserta didik atau 15,2% 

berpendapat kompetensi profeional guru bahasa Arab termasuk dalam 

kategori tinggi. 

2. Motivasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang dengan frekuensi 28 

orang atau 60,9% , sebanyak 9 orang berada pada kategori rendah atau 

19,6 dan sebanyak 9 orang berada pada kategori tinggi atau 19,6%. 

3. Self-Efficacy peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara berada pada kategori sedang dengan frekuensi 36 orang atau 

78,3%, sebanyak 4 orang berada pada kategori rendah atau 8,7% dan 

sebanyak 6 orang berada pada kategori tinggi atau 13%. 

4. Prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang dengan frekuensi 32 

orang atau 69,6%, sebanyak 9 orang berada pada kategori rendah atau 

19,6% dan sebanyak 5 orang berada pada kategori tinggi atau 10,9%. 
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5. kompetensi profesional guru berpengaruh positif dan berkontribusi 

sebesar 38,1% terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs 

Al-Ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. 

6. Motivasi belajar berpengaruh positif dan berkontribusi sebesar 18,3% 

terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara. 

7. Self-Efficacy berpengaruh positif dan berkontribusi sebesar 15,1% 

terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan 

Baubau Sulawesi Tenggara. 

8. Kompetensi profesional guru, motivasi belajar dan self-efficacy  secara 

simultan berpengaruh positif dan berkontribusi sebesar 51,8%  terhadap 

prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-Ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara dan sisanya 48,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitan ini telah membuktikan bahwa kompetensi profesional guru, 

motivasi belajar, dan self-efficacy berpengaruh secara parsial maupun simultan 

terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau 

Sulawesi Tenggara, dengan demikian maka implikasi penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan meunjukkan bahwa 

kompetensi profesional guru berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi 

Tenggara. Oleh karenanya guru diharapkan untuk mengikuti seminar 

tentang pembelajaran, workshop, dan pelatihan yang dapat menunjang 

pengembangan kompetensi guru khususnya kompetensi profesional. 
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2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar bahasa 

Arab peserta didik di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. Oleh 

karenanya guru diharapkan untuk selalu menghargai sekecil apapun 

prestasi peserta didiknya, seperti memberi pujian atau hadiah agar dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa self-efficacy 

berpengaruh positif  terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik 

di MTs Al-ikhwan Baubau Sulawesi Tenggara. Untuk itu diharapkan 

kepada peserta didik agar giat dalam belajar dan mengerjakan tugas serta  

fokus pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
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Lampiran 1 : Instrument Penelitian 

ANGKET 

 PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU, MOTIVASI BELAJAR, DAN SELF EFFICACY 

 
Nama : 

Kelas : 

 
Petunjuk Pengisian Angket 

 
1. Pada angket ini terdapat beberapa pertanyaan dan pernyataan yang harus anda jawab. Berilah tanda ( 

x ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat dan sesuai dengan diri anda. 
2. Adapun jawaban tersebut terdiri atas: 

SS : Sangat Setuju 
S : Setuju  
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 

3. Dalam setiap pernyataan dan pernyataan tidak ada jawaban salah maupun benar. Jawaban anda 
merupakan informasi yang sangat berarti. Oleh karena itu kelengkapan pengisian angket dan 
kejujuran dalam menjawab sangat diharapkan peneliti. 

4. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu dan berkenan memberikan jawaban pada angket 
yang telah disediakan. 

 

Contoh: 

 
NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Guru bahasa arab memberi salam ketika memulai dan 
mengakhri pembelajaran ×    

 

SELAMAT MENGERJAKAN!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANGKET KOMPETENSI PROFESIOANAL GURU 
 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Guru bahasa arab menjelaskan pelajaran dengan baik 
sehingga saya paham dengan apa yang disampaikan 

    

2 Ketika mengajar guru bahasa arab tidak mengalami 
kendala dalam menyampaikan materi 

    

3 Guru bahasa Arab saya memberikan contoh cara 
pengucapan kosa kata bahasa Arab yang baru dipelajari 

    

4 Guru bahasa Arab saya dapat menjawab pertanyaan peserta 
didik dengan jelas 

    

5 Guru bahasa Arab saya menyampaikan tujuan 
pembelajaran sebelum memulai materi 

    

6 Guru bahasa Arab saya menjelaskan materi sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 

    

7 Guru bahasa Arab melibatkan peserta didik dalam 
pembelajaran. 

    

8 Diakhir pembelajaran guru bahasa Arab merangkum materi 
yang dipelajari pada hari itu. 

    

9 Ketika pembelajaran guru bahasa Arab membagi 
pandangannya keseluruh peserta didik, sehingga semua 
merasa diperhatikan 

    

10 Guru bahasa Arab mengajar dengan semangat, sehingga 
semua peserta didik ikut bersemangat dalam mengikuti 
pembelajaran 

    

11 Guru bahasa Arab menegur siswa yang ribut ketika 
pembelajaran sedang berlangsung 

    

12 Guru bahasa Arab mengatur tempat duduk siswa sebelum 
memulai pembelajaran 

    

13 Guru bahasa Arab menyediakan waktu untuk tanya jawab     

14 Guru bahasa Arab saya menggunakan media pembelajaran 
ketika mengajar. 

    

15 Media yang digunakan guru bahasa Arab dapat 
memperjelas materi yang diajarkan 

    

16 Guru bahasa Arab memanfaatkan lingkungan sekolah 
sebagai media pembelajaran 

    

17 Guru bahasa Arab membuat soal ulangan/ ujian sesuai 
dengan materi yang diajarkan 

    

18 Soal yang dibuat guru tidak mudah dan juga tidak sulit     

19 Guru bahasa Arab memberikan nilai ujian yang obyektif 
(apa adanya) 

    

20 Guru bahasa Arab mengembalikan berkas ujian atau tugas 
setelah diperiksa 

    

 



 
ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

 
NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Saya mengulang-ulang pelajaran bahasa Arab 
dirumah 

    

2 Saya memperhatikan pelajaran bahasa Arab dengan 
baik supaya lebih menguasai 

    

3 Saya tidak pernah mencatat materi yang dijelaskan 
guru bahasa Arab dikelas 

    

4 Saya mengerjakan tugas bahasa Arab tepat waktu     

5 Saya mengerjakan tugas bahasa Arab yang diberikan 
guru secara mandiri 

    

6 Saya rajin belajar bahasa Arab agar mendapatkan 
nilai yang tinggi dipelajaran tersebut 
 

    

7 Saya puas dengan nilai ujian bahasa Arab saya, dan 
akan meningkatkan lagi 

    

8 Orang tua memberikan hadiah karena prestasi belajar 
bahasa Arab yang saya raih memuaskan 

    

9 Orang tua memuji saya karena prestasi belajar bahasa 
Arab saya meningkat 

    

10 Guru bahasa Arab memberikan pujian bagi peserta 
didik yang berprestasi baik dikelas 

    

11 Guru atau teman-teman memberikan sanjungan jika 
dapat menjawab pertanyaan dari guru bahasa Arab 
dikelas.  

    

12 Saya ingin mendapat pujian dari guru bahasa Arab 
jika dapat menjawab pertanyaan yang sulit 

    

13 Saya semangat belajar bahasa Arab apabila kelas 
tertata rapi ketika pembelajaran 

    

14 Ketertiban suasana disekolah menimbulkan rasa 
aman dan nyaman dalam proses pembelajaran 

    

15 Sekolah yang bersih membuat saya bersemangat 
untuk belajar. 

    

 

 

 

  



 

 

ANGKET SELF-EFFICACY 
 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Saya mampu menyelesaikan tugas bahasa Arab yang sulit     

2 Tugas bahasa Arab yang sulit, dapat saya kerjakan dengan 
ketekunan dan kegigihan 

    

3 Soal bahasa Arab yang diberikan guru dapat saya selesaikan 
dengan mudah 

    

4 Saya merasa tidak dapat menghadapi ujian bahasa Arab meski 
sudah belajar bersungguh-sungguh 

    

5 Saya mampu menerjemahkan kalimat bahasa Arab yang sulit     

6 Saya menganggap tugas bahasa Arab yang sulit sebagai 
tantangan yang bisa diselesaikan 

    

7 Saya khawatir gagal dalam menyelesaikan tugas bahasa Arab     

8 Saya ragu dapat menemukan solusi jika menemukan hambatan 
dalam belajar bahasa Arab 

    

9 Keberhasilan teman dalam menyelesaikan tugas bahasa Arab 
membuat saya terpacu untuk bisa menyelesaikannya juga 

    

10 Belajar bahasa Arab dengan tekun dan ulet, mampu membuat 
saya mengerjakan soal bahasa Arab yang sulit 

    

11 Saya pesimis dapat mempelajari materi bahasa Arab yang sulit     

12 Kegagalan yang pernah dialami, membuat saya ragu dengan 
kemampuan saya untuk menggapai keberhasilan 

    

13 Saya yakin bahwa dengan belajar tekun, materi bahasa Arab 
yang sulit, akan menjadi lebih mudah dipelajari. 

    

14 Saya dapat memperbaiki nilai bahasa Arab saya yang kurang.     

15 Saya menjadi tertekan apabila ada materi bahasa arab yang sulit     

16 Saat pembelajaran bahasa Arab, saya lebih memilih berbincang 
dengan teman dibanding memperhatiakan penjelasan guru 

    

17 Saat ujian/ulangan bahasa Arab berlangsung, saya tetap diam 
dan tidak bertanya kepada teman walaupun jawaban yang sudah 
dikoreksi salah 

    

18 Saya mampu menyelesaikan soal bahasa Arab jika soalnya 
mirip dengan contoh yang diberikan guru 

    

19 Saya ragu dengan pekerjaan bahasa Arab saya, jika tidak 
menyalin pekerjaan teman 

    

20 Saya ragu akan belajar bahasa Arab dengan tekun jika tidak 
diawasi guru 

    

 

 



Instrument Tes Prestasi Belajar Bahasa Arab 
 

Nama : 

       

K e l a s : VIII (Delapan)   J a m : 07.30 – 08.30 WITA 

 

بة !ضع علامة الضرب علي حرف )) أ (( , ))ب(( , ))ج((, أو ))د(( في أصح اجا  
Berilah tanda (X) pada huruf A, B, C, atau D jawaban yang paling benar ! 

 

 06،30فيي أَي ي سَاعَة تَذْهَبُ إيلََ الْمَدْرَسَة ؟  .1
 ج. السَّاديسَة إيلََّّ الن يصْف   السَّاديسَة وَ الرُّبْع .أ

 د. السَّاديسَة وَ الن يصْف  السَّاديسَة إيلََّّ الرُّبع .ب
 

 اعَة تُصَل يي الظُّهْر ؟فيي أَي ي سَ  .2
 عَشْرَ الْْاَميسَة  ج.   الثَّانييَة عَشْرَة .أ

 عَشْرَ الْْاَدييةَ  د.  عَشْرَ الرَّابيعَة  .ب
 

تْييبِي مَا يلَيي، إيلََّّ ... .3 نَ الَْعَدَدي التََّّ  مي
 ج. اَلْْاَميسَة  اَلْْاَميس .أ

 د. اَلْْمَييْس  اَلْْمَْسَة .ب
 

تْييبِي عَلَى وَزْ  .4  ن ...الَْعَدَدي التََّّ
 فَ عَالٌ / فَ عَالَةٌ  ج.   فَعييْلٌ / فَعييْلٌ  أ.

 مَفَاعيلٌ / مَفَاعيلَة  د.  ب. فاَعيلٌ / فَاعيلَةٌ 
 
 
 

 ... تَطاَليعُ الدُّرُوْس ؟ فيي السَّاعَة الثَّامينَة .5
 ج. كَم السَّاعَة   فيي أَي ي سَاعَة .أ



 د. كَمْ سَاعَة  كَم السَّاعَة الْْن .ب
 

 ا مَرْيَ أُخْتُكَ ... ايسُْْهَ  .6
ثْ نَ تَيْ  .أ  ج. الثَّانييَة  الَّْي

ثْ نَ تَان  الثَّاني  .ب  د. الَّْي
 

يْذٌ. أَرْتَديي ... .7  أَنََ تيلْمي
بَاحَة   مَلَابيسَ الن َّوْمي  .أ  ج. مَلَابيسَ الس ي

 د. زيي  الْمَدْرَسَة  مَلَابيسَ الر ييََضَة .ب
 

مُّ فيي ... .8  أَنََ أَسْتَحي
 ج. الْبَحْر  الْميسْبَح .أ

 الْْمََّام د.  الن َّهْر .ب
 

بَ الْمَنْزيلِي . .9  فَطْمَة تَ عْمَلُ الْوَاجي
تَدَأ مينْ هٰذيهي الْْمُْلَة هُوَ ...   الَْمُب ْ
بَ   فَطْمَة .أ  ج. الْوَاجي

 د. الْمَنْزيلِي    تَ عْمَلُ  .ب
 

 ... يذَْهَبُ إلََ مَوْ قيفي السَّيَّارةَ .10
ح  السَّائيق .أ  ج. الْفَلاَّ

 د. الْمُهَنْديسَة  الطَّاليبَة .ب
 

 

بَ الْمَنْزيلِي  فيي غُرْفَة الْمُذَاكَرَةرَ   .11  تْ نَا ... الْوَاجي
 ج. يَ عْمَلُ   تَ عْمَلُ  .أ

 د. نَ عْمَلُ   تَ عْمَلييَْ   .ب



 
 ... تُ عَل يمُ اللُّغَةَ الْعَرَبييَّةَ  .12
 ج. الُْْسْتَاذَةي   الُْْسْتَاذَةُ  .أ

 د. الُْْسْتَاذَات  الُْْسْتَاذَةَ  .ب
 

 حَسَن ... أَمَامَ الْفَصْل  .13
 ج. أَقُ وْمُ    يَ قُوْمُ  .أ

 د. نَ قُوْمُ   تَ قُوْمُ  .ب
 

14. ... ْ وَايَتِي بُّ أَنْ الَْتَقيط الصُّوَر. فَهي  أُحي
بَاحَة   كُرَةَ الْقَدَم .أ  ج. الَس ي

 الْمُرَاسََْة د.  الَتَّصْوييْر .ب
 

ْ ...، أَصْنَعُ  .15 وَايَتِي نَ الْْطْعيمَة هي  الْكَثييْْ مي
 ج. الَرَّسْمُ   الَطَّبْخُ  .أ

 د. الَتَّصْوييْر  كُرَةَ السَّلَّة   .ب
 

16. ... ْ وَايَتِي اَيةَ الًْْسْبُ وْع. فَهي  أَسْبَحُ فيي نِي
 ج. الَطَّبْخُ   الَرَّسْمُ  .أ

بَاحَة .ب  د. اَلْيْيَاط  الَس ي
 

 الصَّيَّادُ السَّمَاك فيي البَحْري ... .17
 ج. يَشْرَبُ   يََكُلُ  .أ

يْدُ   يََْخُذُ  .ب  د. يَصي
 

18.  ْ  الَر سَّام ... لَوْحَة عَنْ جََاَل مَدْرَسَتِي
 ج. أَرْسُمُ   يَ رْسُمُ  .أ

 د. نَ رْسُمُ   تَ رْسُمُ  .ب
 



يْح مينَ الْْمَُل الْْتييَة هييَ ...ا  .19  لتََّّكْييْب الصَّحي
 ج. فاَطمَة يَيَيْدُ التَّصْوييْر  يَيَيْدُ خَاليد التَّصْوييْر .أ

 د. خَاليد تَيَيْدُ التَّصْوييْر تَيَيْدُ فاَطمَة التَّصْوييْر  .ب
 

يَ ...اَلْْمُْلَة الْفيعْلييَّ   .20  ة مينَ الْْمَُل الْْتييَة هي
ْ غُرْفَة الْمُذَاكَرَة  .أ بَ الْمَنْزيلِي  فيي    يَ عْمَلُ أَفَ نْديي الْوَاجي

نَة  .ب    هُوَ يطُاَليع الدُّرُوْس فيي الثاَمي
وَايةَ أمُ يي الطَّبْخ   .ج  هي
 أمُ يي تُيُبُّ الْقيرَاءَة  .د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nama : 

       

K e l a s : IX (Sembilan)   J a m : 07.30 – 08.30 WITA 

 

 ضع علامة الضرب علي حرف )) أ (( , ))ب(( , ))ج((, أو ))د(( في أصح اجابة !
Berilah tanda (X) pada huruf A, B, C, atau D jawaban yang paling benar ! 

 

رُوْنَ بُ يُ وْتََمُْ وَ ... فيي مَكَّة. .1  تَ رَكَ الْمُهَاجي
يْْاَنَِمُْ  .أ  ج. أَمْوَالََمُْ    جي

 د. مَنَازيلََمُْ   أَصْديقاَئَ هُمْ  .ب
 

 أَذْهَبُ إيلََ بَ يْتي جَد ييْ ... إينْ شَاءَ الله. .2
 ج. غَدًا  صَبَاح الْيَ وْم  .أ

 د. قَ بْل أُسْبُ وْع   أَمْس .ب
ظْ نَص  الْقيرَاءَة الْْتِي !  لََّحي

يْ نَ  يْ نَة، بَلْ أَراَدُوْا أَنْ يَ قْتُ لُوْا أَراَدَ الْمُسْليمُوْنَ أَنْ يُ هَاجْرُوْا إيلََ الْمَدي رُوْا إيلََ الْمَدي ة. حَاوَلَ الْكُفَّارُ مَنَعَ الْمُسْليمْيَْ أَنْ يُ هَاجي
َنَّ اللهَ نَََّاهُ وَ نَََّى أَصْ  يْ نَة حَابهَ، وَ وَصَ رَسُوْلَ اللهي وَ يَ قْتُ لُوْا أَصْحَابهَ. لََْ يَسْتَطيع الْكُفَّار أَنْ يََنَْ عُوْهُم، لْي عًأ إيلََ الْمَدي ي ْ لُوْا جَيَ

 سَاليمييْ.
 

يْ نَة هُوَ ... .3 رُوْنَ إيلََ الْمَدي  الََّذييْ يَسَّرَ وُصُوْل الْمُهَاجي
رُوْنَ    نَََّى اللهُ الرَّسُوْلَ وَ أَصْحَابهَ .أ  ج. الَْمُسْليمُوْنَ يُ هَاجي

 كُفَّارُ الْمُسْليمييَْ د. مَنَعَ الْ    لََْ يَسْتَطيع الْكُفَّار أَنْ يََنَْ عُوْهُمْ  .ب
 
 الَْمُسْليمُوْنَ ... بْذيكْرَى هيجْرَة الرَّسُوْل صَلَّى الله عَلَيْهي وَسَلَّم فيي الَْْوَّل مينْ شَهْري الْمُحَرَّم .4

 ج. ايحْتَ فَلُوْا ايحْتَ فَلْتَ  .أ
 د. ايحْتَ فَلْتَُّ   ايحْتَ فَلْتُمْ  .ب

 



 سَنَة 40ى الله عَلَيْهي وَسَلَّم وَ كَانَ عُمْرُه ... الله مَُُمَّدًا نبييًّا وَ رَسُوْلًَّ صَلَّ  .5
 ج. بَ عَثَ   خَلَقَ  .أ

 د. أَنْ زَلَ   كَفَى .ب
ظْ نَص  الْقيرَاءَة الْْتِي !  لََّحي

. وُليدَ مَُُمَّدٌ  نْ شَهْري ربَييْعي الَْْوَّلي ثْ نَيْي، ا لثاَني عَشَرَ مي ةٍ يَ وْمَ الَّْي ْ مَكَّ َ أَبُ وْهُ عَبْدُ اللهي بْنُ عيبْدُ الْمُطلَ يب  صَلَّى الله عَلَيْهي وَسَلَّم فيي تُ وُفي ي
، وَ قييْلَ إينَّ أَبََهُ تُ وُفي ي وَهُوَ لََّ يَ زَالُ فيي بَطْني أُم يه، ثَُّ تُ وُف ييَتْ أُمُّهُ وَ  هُ وَ كَانَ ابْنُ شَهْرَيْني َ جَدُّ نييْ، ثَُّ تُ وُفي ي تَّ سي  كَانَ عُمْرُهُ سي

ْ طاَليب. عَبْدُ الْمُطلَ يب  وَ أَوْصَى بيهي إيلََ عَم يهي أَبِي
 
ثْ نَيْ فيي ...مَُُمَّدٌ  .6  صَلَّى الله عَلَيْهي وَسَلَّم وُليدَ يَ وْم الَّْي

ثْ نَيْ   الثَّاني عَشَر  .أ  ج. يَ وْم الَّْي
ر   مَكَّة .ب  د. شَهْري ربَييْعُ الْْخي

 فَاتي عَبْد الْمُطلَ يبصَلَّى الله عَلَيْهي وَسَلَّم بَ عْدَ وَ مَُُمَّدًا آوَصى ...  .7
 ج. أَبُ وْ طاَليب   عَبْدُ الله .أ

نَة .ب  د. خَدييََْة   آمي
 
يَ ... .8 يْحَة مينَ الْْمَُل الْْتييَة هي  اَلْْمُْلَة الصَّحي

 خَدييََْةَ وَ كَانَ عُمْرُهُ خََْسًا وَ عيشْرييْنَ سَنَةً مَُُمَّدٌ تَ زَوَّجَ  .أ
 عُمْرُهُ خََْسًا وَ عيشْرييْنَ سَنَةً  خَدييََْةَ وَ كَانَ مَُُمَّدٌ تَ زَوَّجَتْ  .ب
 خَدييََْةَ وَ كَانَ عُمْرُهَا خََْسًا وَ عيشْرييْنَ سَنَةً مَُُمَّدٌ تَ زَوَّجَ  .ج
 خَدييََْةَ وَ كَانَتْ عُمْرُهُ خََْسًا وَ عيشْرييْنَ سَنَةً مَُُمَّدٌ تَ زَوَّجَ   .د

بًا ايلََ الْمَدْرَسَة .9  ... مَُُمَّد ذَاهي
 ج. كُنْتُ   كَانَ  .أ

 د. كُنْتَ   كَانَتْ  .ب
 

يْنز  .10  الَْقُرْآنُ كيتَاب خَاليد وَ هُوَ ... ليلْمُسْليمي
 ج. قيرَاءَة  الَدُّعَاء .أ

 د. دُسْتُ وْر  حَدييْث  .ب



 

 كَانَ مَُُمَّدٌ ... : أَي  أَنَّه لََّ يَ عْريف الْقيرَاءَة وَ لََّ الْكيتَابةَ .11
 ج. رَسُوْلًَّ   أَمييًّا .أ

 د. مُنَجَّمًا  نبَييًّا  .ب
 ظْ نَص  الْقيرَاءَة الْْتِي !لََّحي 

ْ غَاري  الَّذييْ نَ زَّلَهُ عَلَى رَسُليهي مَُُمَّد الَْقُرْآنُ كَلَامُ اللهي  صَلَّى الله عَلَيْهي وَسَلَّم. كَانَ مَُُمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهي وَسَلَّم يَ تَ عَبَّدُ فيي
رَاء، وَ لَمَّا بَ لَغَ أَرْبعَييَْ سَنَة نَ زَلَ عَلَيْ  سْمي ربَ يكَ حي ، وَ كَانَ أَوَّلُ مَا نَ زَلَ مينَ الْقُرْآني الْكَرييْ : " إيقْ رَأْ بَي لْوَحْيي بْْييْل بَي هي جي

 " الَّذييْ خَلَقَ 

بْْييْل هُوَ ..الََّذي  .12  ..يْ جَاءَ بيهي جي
بْْييْل  كَلَام .أ  ج. كَلَام الله  جي

 د. كَلَام الرَّسُوْل  كَلَام مَُُمَّد .ب
 

 ز يلَ مين الْقُرْآني عَلَى مَُُمَّد هُوَ ...أَوَّلُ مَا ن ُ  .13
 ج. سُوْرةَ الْبَ قَرَة سُوْرةَ الْفَلَق .أ

قَاق سُوْرةَ الْعَلَق .ب نْشي  د. سُوْرةَ الْْي
 

 أَوَّلُ مَا نُ ز يلَ الْقُرْآني الْكَرييْ عَلَى مَُُمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهي وَسَلَّم كَانَ فيي ...  .14
يْ نَة .أ  ج. تَ بُ وْك  الْمَدي

 د. مَكَّة  الطَّائيف  .ب
 

يْذُ لََْ ... فيي قاَعَة الْمَدْرَسَة .15  الَتَّلَامي
بَةُ بيتيلْكَ الْْمُْلَة هييَ ...  الَْكَليمَةُ الْمُنَاسي

عُ  .أ عُوْا  يََْتَمي  ج. يََْتَمي
 د. يََْتَميعْ  يََْتَميعُوْنَ   .ب

 
 



 الْمدَاريس وَ الْْاَميعَات وَ الْمَكَاتيب فيي الْعييْد ......... .16
 ج. تَ رَكَ   فْتَحت َ  .أ

تَهيي .ب  د. تُ عَط يل  يَ ن ْ
ظْ نَص  الْقيرَاءَة الْْتِي !  لََّحي

، أَمَّا عييْدُ الْفيطْري فَ يَحْ  سْلَامي تَفيلُ بيهي الْمُسْليمُوْنَ بَ عْدَ ليلْمُسْليمييَْ عييْدَاني وَ هَُُا يَ رْتَ بْطاَني بيعيبَادَتَيْي مينْ عيبَادَاتي الْْي
تَ هُوْا مي  تَهييَ الْْجَُّاج مينَ الْوُقُ وْف بيعَرَ أَنْ يَ ن ْ  فَةَ.نْ صَوْمي رمََضَانَ، وَ أَمَّا عييْدُ الْْضْحَى فَ يَحْتَفيلُوْنَ بيهي بَ عْدَ أَنْ يَ ن ْ

 

، وَ هَُُا ... .17  ليلْمُسْليمييَْ عييْدَاني
سْتيقْلَال     عييْدُ الْفيطْر .أ  ج. عييْد الَّْي

 طْر وَ عييْدُ الَْْضْحَىعييْدُ الْفي د.      عييْدُ الَْْضْحَى .ب

 نذَْبَحُ الْْرُُوْف فيي عييْدي الَْْضْحَى .18
 تَ رْجَََة هٰذيهي الْْمُْلَة هييَ ...

 Kita menyembelih hewan qurban di Idul Adha .ت
 Kita menyembelih sapi di Idul Adha .ث

 Kita menyembelih domba di Idul Adha .ج

 Apakah kita menyembelih kambing di Idul Adha .د
 

19. Saya sholat Idul Adha di lapangan 

 تَ رْجَََة هٰذيهي الْْمُْلَة هييَ 

دي  .أ  ج. أُصَل يي عييْدَ الْفيطْري فيي الْمُصَلَّى  أُصَل يي صَلَاةَ الْعييْدي فيي الْمَسْجي
 د. أُصَل يي عييْدَ الَْْضْحَى فيي الْمَيْدَان   الْعييْدي فيي الْمَدْرَسَةي نُصَل يي صَلَاةَ  .ب

 
رُ  –اينْ تَشَرَ  .20 تَشي  ... -يَ ن ْ

نْ تيلْكَ الْكَليمَة هُوَ ...  الَْمَصْدَرُ مي

رٌ  .أ تَشي  ج. اينتْيشَرًا   مُن ْ
تَشَاراً   انتْيشَاراً  .ب  د. يَ ن ْ

 



LEMBAR OBSERVASI KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BAHASA ARAB MTS AL-
IKHWAN BAUBAU 

Nama Sekolah :  
Kelas/Semester :  
Tema /Subtema :  
Hari/Tanggal :  

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator kompetensi profesional guru 
2. Skala penilaian masing-masing deskriptor sebagai berikut: 

a. Jika tidak ada deskriptor yang terlihat beri nilai 1 pada kolom skor 
b. Jika terlihat 1 deskriptor beri nilai 2 pada kolom skor 
c. Jika terlihat 2 deskriptor beri nilai 3 pada kolom skor 
d. Jika terlihat 3 deskriptor beri nilai 4 pada kolom skor 

Indikator Deskriptor Skor 

menguasai materi 
pembelajaran 

 

Menjelaskan materi pembelajaran dengan baik 
Mampu memberikan contoh 
Mampu menjawab pertanyaan peserta didik 

 

Mengelola 
program belajar 

mengajar 
 

Menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memulai materi 
Menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 
merangkum materi diakhir pembelajaran 

 

Mengelola kelas 
 

Semangat ketika mengajar 
Menegur siswa yang melanggar 
Mengatur tempat duduk sebelum memulai pembelajaran 

 

Menggunakan 
Media 

Pembelajaran 
 

Menggunakan media pembeajaran ketika mengajar 
mengusai media yang digunakan 
memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media 
pembelajaran 

 

Mampu menilai 
prestasi siswa 

 

 
membuat soal ulangan sesuai materi yang diajarkan 
Menilai hasil ulangan peserta didik 
Mengembalikan berkas ulangan yang telah diperiksa 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Mengetahui  

Guru Kelas  Observer 

   

   



 
Lampiran 2: Data Penelitian 
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NILAI BHS. ARAB (Y)
No.

KOM
PETENSI PROFESIONAL GURU (X1)

M
OTIVASI BELAJAR (X2)

SELF-EFFICACY (X3)



 

 

 

Data Observasi Kompetensi Profesional Guru 

 

      

  Kelas VIII Kelas IX 

 4 4 

 4 4 

 3 4 

 3 4 
  2 3 

Total 16 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Uji Instrument Test 

 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SKOR BENAR

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10

2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 15

3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 14

4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5

6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19

10 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 14

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3

12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

13 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10

14 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18

18 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 16

No.
BUTIR  TES KELAS VIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SKOR X1

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12

2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5

3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18

6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17

7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7

8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4

9 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7

10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17

14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15

No.
BUTIR TES KELAS IX



X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20

Kompetensi 
Profesional 

Guru

Pearson 
Correlation

1 ,131 ,124 ,771** ,124 1,000** ,020 ,124 ,272 ,070 ,198 ,257 ,281 ,955** ,139 ,130 ,257 ,256 ,148 ,240 ,526**

Sig. (2-
tailed)

,384 ,410 ,000 ,410 0,000 ,896 ,410 ,067 ,643 ,187 ,085 ,058 ,000 ,357 ,389 ,085 ,086 ,326 ,109 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,131 1 ,265 ,056 ,265 ,131 ,782** ,265 ,110 ,938** ,207 ,242 ,047 ,085 ,313* ,160 ,278 ,085 ,249 ,218 ,584**

Sig. (2-
tailed)

,384 ,075 ,712 ,075 ,384 ,000 ,075 ,466 ,000 ,168 ,105 ,756 ,574 ,034 ,289 ,062 ,573 ,095 ,146 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,124 ,265 1 ,125 1,000** ,124 ,247 ,963** -,040 ,315* -,151 -,188 -,076 ,185 ,913** ,761** -,151 -,004 ,850** -,152 ,608**

Sig. (2-
tailed)

,410 ,075 ,408 0,000 ,410 ,099 ,000 ,790 ,033 ,316 ,210 ,614 ,218 ,000 ,000 ,316 ,977 ,000 ,315 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,771** ,056 ,125 1 ,125 ,771** -,048 ,125 ,113 ,053 ,024 ,077 ,215 ,724** ,092 ,121 ,129 ,092 ,044 ,054 ,357*

Sig. (2-
tailed)

,000 ,712 ,408 ,408 ,000 ,749 ,408 ,455 ,729 ,874 ,613 ,151 ,000 ,545 ,425 ,392 ,541 ,771 ,724 ,015

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,124 ,265 1,000** ,125 1 ,124 ,247 ,963** -,040 ,315* -,151 -,188 -,076 ,185 ,913** ,761** -,151 -,004 ,850** -,152 ,608**

Sig. (2-
tailed)

,410 ,075 0,000 ,408 ,410 ,099 ,000 ,790 ,033 ,316 ,210 ,614 ,218 ,000 ,000 ,316 ,977 ,000 ,315 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

1,000** ,131 ,124 ,771** ,124 1 ,020 ,124 ,272 ,070 ,198 ,257 ,281 ,955** ,139 ,130 ,257 ,256 ,148 ,240 ,526**

Sig. (2-
tailed)

0,000 ,384 ,410 ,000 ,410 ,896 ,410 ,067 ,643 ,187 ,085 ,058 ,000 ,357 ,389 ,085 ,086 ,326 ,109 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,020 ,782** ,247 -,048 ,247 ,020 1 ,208 -,055 ,733** ,222 ,222 -,129 ,031 ,373* ,208 ,261 -,049 ,303* ,234 ,491**

Sig. (2-
tailed)

,896 ,000 ,099 ,749 ,099 ,896 ,165 ,716 ,000 ,137 ,137 ,394 ,836 ,011 ,166 ,080 ,746 ,040 ,117 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,124 ,265 ,963** ,125 ,963** ,124 ,208 1 -,040 ,315* -,188 -,188 -,076 ,127 ,842** ,727** -,151 -,039 ,816** -,189 ,571**

Sig. (2-
tailed)

,410 ,075 ,000 ,408 ,000 ,410 ,165 ,790 ,033 ,210 ,210 ,614 ,401 ,000 ,000 ,316 ,799 ,000 ,207 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,272 ,110 -,040 ,113 -,040 ,272 -,055 -,040 1 ,043 ,199 ,199 ,969** ,220 -,040 -,033 ,166 ,985** -,066 ,171 ,432**

Sig. (2-
tailed)

,067 ,466 ,790 ,455 ,790 ,067 ,716 ,790 ,778 ,184 ,184 ,000 ,142 ,790 ,826 ,271 ,000 ,664 ,255 ,003

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,070 ,938** ,315* ,053 ,315* ,070 ,733** ,315* ,043 1 ,194 ,227 -,018 ,027 ,357* ,212 ,261 ,019 ,295* ,204 ,571**

Sig. (2-
tailed)

,643 ,000 ,033 ,729 ,033 ,643 ,000 ,033 ,778 ,197 ,129 ,904 ,857 ,015 ,157 ,080 ,902 ,047 ,174 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,198 ,207 -,151 ,024 -,151 ,198 ,222 -,188 ,199 ,194 1 ,963** ,171 ,197 -,038 ,034 ,926** ,203 -,070 ,982** ,492**

Sig. (2-
tailed)

,187 ,168 ,316 ,874 ,316 ,187 ,137 ,210 ,184 ,197 ,000 ,255 ,189 ,800 ,823 ,000 ,176 ,646 ,000 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,257 ,242 -,188 ,077 -,188 ,257 ,222 -,188 ,199 ,227 ,963** 1 ,171 ,197 -,074 -,035 ,963** ,169 -,070 ,982** ,492**

Sig. (2-
tailed)

,085 ,105 ,210 ,613 ,210 ,085 ,137 ,210 ,184 ,129 ,000 ,255 ,189 ,626 ,816 ,000 ,262 ,646 ,000 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,281 ,047 -,076 ,215 -,076 ,281 -,129 -,076 ,969** -,018 ,171 ,171 1 ,227 -,108 -,067 ,136 ,953** -,132 ,141 ,377**

Sig. (2-
tailed)

,058 ,756 ,614 ,151 ,614 ,058 ,394 ,614 ,000 ,904 ,255 ,255 ,129 ,475 ,659 ,366 ,000 ,383 ,349 ,010

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,955** ,085 ,185 ,724** ,185 ,955** ,031 ,127 ,220 ,027 ,197 ,197 ,227 1 ,198 ,184 ,197 ,256 ,202 ,237 ,518**

Sig. (2-
tailed)

,000 ,574 ,218 ,000 ,218 ,000 ,836 ,401 ,142 ,857 ,189 ,189 ,129 ,188 ,221 ,189 ,086 ,178 ,113 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,139 ,313* ,913** ,092 ,913** ,139 ,373* ,842** -,040 ,357* -,038 -,074 -,108 ,198 1 ,855** -,074 -,006 ,937** -,036 ,667**

Sig. (2-
tailed)

,357 ,034 ,000 ,545 ,000 ,357 ,011 ,000 ,790 ,015 ,800 ,626 ,475 ,188 ,000 ,626 ,970 ,000 ,812 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,130 ,160 ,761** ,121 ,761** ,130 ,208 ,727** -,033 ,212 ,034 -,035 -,067 ,184 ,855** 1 -,105 -,001 ,857** 0,000 ,587**

Sig. (2-
tailed)

,389 ,289 ,000 ,425 ,000 ,389 ,166 ,000 ,826 ,157 ,823 ,816 ,659 ,221 ,000 ,489 ,993 ,000 1,000 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,257 ,278 -,151 ,129 -,151 ,257 ,261 -,151 ,166 ,261 ,926** ,963** ,136 ,197 -,074 -,105 1 ,135 -,138 ,944** ,485**

Sig. (2-
tailed)

,085 ,062 ,316 ,392 ,316 ,085 ,080 ,316 ,271 ,080 ,000 ,000 ,366 ,189 ,626 ,489 ,372 ,361 ,000 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,256 ,085 -,004 ,092 -,004 ,256 -,049 -,039 ,985** ,019 ,203 ,169 ,953** ,256 -,006 -,001 ,135 1 -,034 ,174 ,437**

Sig. (2-
tailed)

,086 ,573 ,977 ,541 ,977 ,086 ,746 ,799 ,000 ,902 ,176 ,262 ,000 ,086 ,970 ,993 ,372 ,822 ,249 ,002

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,148 ,249 ,850** ,044 ,850** ,148 ,303* ,816** -,066 ,295* -,070 -,070 -,132 ,202 ,937** ,857** -,138 -,034 1 -,035 ,613**

Sig. (2-
tailed)

,326 ,095 ,000 ,771 ,000 ,326 ,040 ,000 ,664 ,047 ,646 ,646 ,383 ,178 ,000 ,000 ,361 ,822 ,819 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,240 ,218 -,152 ,054 -,152 ,240 ,234 -,189 ,171 ,204 ,982** ,982** ,141 ,237 -,036 0,000 ,944** ,174 -,035 1 ,500**

Sig. (2-
tailed)

,109 ,146 ,315 ,724 ,315 ,109 ,117 ,207 ,255 ,174 ,000 ,000 ,349 ,113 ,812 1,000 ,000 ,249 ,819 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,526** ,584** ,608** ,357* ,608** ,526** ,491** ,571** ,432** ,571** ,492** ,492** ,377** ,518** ,667** ,587** ,485** ,437** ,613** ,500** 1

Sig. (2-
tailed)

,000 ,000 ,000 ,015 ,000 ,000 ,001 ,000 ,003 ,000 ,001 ,001 ,010 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,000 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

X1.20

Kompetensi 
Profesional Guru

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X1.9

X1.10

X1.14

X1.15

X1.16

X1.17

X1.18

X1.19

X1.11

X1.12

X1.13

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1.6

X1.7

X1.8

 

Lampiran 3: Uji Validitas Dan Reabilitas  

Validitas Angket Kompetensi Profesional Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15
Motivasi 
Belajar

Pearson Correlation 1 -,088 ,215 ,915** -,113 ,036 -,063 ,198 ,091 -,085 ,120 -,014 -,057 ,963** ,107 ,419**

Sig. (2-tailed) ,561 ,151 ,000 ,454 ,812 ,677 ,186 ,549 ,575 ,429 ,926 ,707 ,000 ,480 ,004

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation -,088 1 -,186 -,091 ,078 -,114 ,821** ,136 -,018 ,965** -,192 -,020 ,207 -,135 -,003 ,454**

Sig. (2-tailed) ,561 ,215 ,545 ,609 ,450 ,000 ,367 ,906 ,000 ,202 ,896 ,168 ,370 ,983 ,002

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation ,215 -,186 1 ,322* ,035 ,082 -,284 -,028 ,366* -,144 ,117 ,341* ,125 ,247 ,700** ,449**

Sig. (2-tailed) ,151 ,215 ,029 ,816 ,588 ,056 ,853 ,012 ,338 ,438 ,021 ,409 ,098 ,000 ,002

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation ,915** -,091 ,322* 1 -,158 ,017 -,064 ,115 ,134 -,088 ,099 ,113 -,037 ,882** ,098 ,420**

Sig. (2-tailed) ,000 ,545 ,029 ,295 ,911 ,673 ,447 ,374 ,560 ,515 ,456 ,806 ,000 ,518 ,004

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation -,113 ,078 ,035 -,158 1 ,158 ,101 ,433** ,237 ,119 ,012 ,182 -,093 -,125 ,084 ,314*

Sig. (2-tailed) ,454 ,609 ,816 ,295 ,294 ,503 ,003 ,113 ,431 ,938 ,227 ,538 ,410 ,581 ,034

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation ,036 -,114 ,082 ,017 ,158 1 -,120 ,143 ,290 -,110 ,768** ,317* -,014 ,025 ,011 ,416**

Sig. (2-tailed) ,812 ,450 ,588 ,911 ,294 ,429 ,341 ,050 ,466 ,000 ,032 ,926 ,872 ,941 ,004

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation -,063 ,821** -,284 -,064 ,101 -,120 1 ,045 -,070 ,792** -,204 -,067 -,037 -,117 -,084 ,316*

Sig. (2-tailed) ,677 ,000 ,056 ,673 ,503 ,429 ,765 ,645 ,000 ,173 ,658 ,807 ,439 ,578 ,033

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation ,198 ,136 -,028 ,115 ,433** ,143 ,045 1 ,156 ,131 -,043 ,060 ,039 ,203 ,097 ,423**

Sig. (2-tailed) ,186 ,367 ,853 ,447 ,003 ,341 ,765 ,301 ,384 ,775 ,694 ,795 ,176 ,522 ,003

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation ,091 -,018 ,366* ,134 ,237 ,290 -,070 ,156 1 -,017 ,217 ,902** ,144 ,059 ,250 ,535**

Sig. (2-tailed) ,549 ,906 ,012 ,374 ,113 ,050 ,645 ,301 ,910 ,148 ,000 ,338 ,699 ,094 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation -,085 ,965** -,144 -,088 ,119 -,110 ,792** ,131 -,017 1 -,185 -,019 ,200 -,131 ,033 ,472**

Sig. (2-tailed) ,575 ,000 ,338 ,560 ,431 ,466 ,000 ,384 ,910 ,219 ,900 ,183 ,387 ,825 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation ,120 -,192 ,117 ,099 ,012 ,768** -,204 -,043 ,217 -,185 1 ,185 -,074 ,153 ,046 ,332*

Sig. (2-tailed) ,429 ,202 ,438 ,515 ,938 ,000 ,173 ,775 ,148 ,219 ,219 ,623 ,310 ,761 ,024

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation -,014 -,020 ,341* ,113 ,182 ,317* -,067 ,060 ,902** -,019 ,185 1 ,160 -,041 ,229 ,476**

Sig. (2-tailed) ,926 ,896 ,021 ,456 ,227 ,032 ,658 ,694 ,000 ,900 ,219 ,288 ,786 ,125 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation -,057 ,207 ,125 -,037 -,093 -,014 -,037 ,039 ,144 ,200 -,074 ,160 1 -,043 ,130 ,320*

Sig. (2-tailed) ,707 ,168 ,409 ,806 ,538 ,926 ,807 ,795 ,338 ,183 ,623 ,288 ,774 ,391 ,030

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation ,963** -,135 ,247 ,882** -,125 ,025 -,117 ,203 ,059 -,131 ,153 -,041 -,043 1 ,148 ,401**

Sig. (2-tailed) ,000 ,370 ,098 ,000 ,410 ,872 ,439 ,176 ,699 ,387 ,310 ,786 ,774 ,325 ,006

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation ,107 -,003 ,700** ,098 ,084 ,011 -,084 ,097 ,250 ,033 ,046 ,229 ,130 ,148 1 ,473**

Sig. (2-tailed) ,480 ,983 ,000 ,518 ,581 ,941 ,578 ,522 ,094 ,825 ,761 ,125 ,391 ,325 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson Correlation ,419** ,454** ,449** ,420** ,314* ,416** ,316* ,423** ,535** ,472** ,332* ,476** ,320* ,401** ,473** 1

Sig. (2-tailed) ,004 ,002 ,002 ,004 ,034 ,004 ,033 ,003 ,000 ,001 ,024 ,001 ,030 ,006 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

X2.11

X2.12

X2.13

X2.5

Correlations

X2.10

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.14

X2.15

Motivasi Belajar

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X2.6

X2.7

X2.8

X2.9

 

Validitas Motivasi Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 X3.13 X3.14 X3.15 X3.16 X3.17 X3.18 X3.19 X3.20
Self-

Efficacy

Pearson 
Correlation

1 ,048 ,243 ,868** ,328* ,157 ,868** ,139 ,328* ,903** ,154 ,484** ,204 ,926** ,009 ,380** ,179 ,224 ,243 ,045 ,607**

Sig. (2-
tailed)

,753 ,104 ,000 ,026 ,298 ,000 ,358 ,026 ,000 ,305 ,001 ,174 ,000 ,953 ,009 ,235 ,134 ,103 ,764 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,048 1 ,357* ,045 ,095 ,903** ,211 ,119 ,095 ,154 ,933** ,274 ,367* -,102 ,288 ,272 ,240 ,335* ,358* ,236 ,584**

Sig. (2-
tailed)

,753 ,015 ,766 ,530 ,000 ,159 ,429 ,530 ,305 ,000 ,066 ,012 ,501 ,052 ,067 ,109 ,023 ,015 ,114 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,243 ,357* 1 ,295* ,172 ,357* ,409** ,809** ,225 ,372* ,284 ,467** ,064 ,107 ,809** ,363* ,095 ,039 ,917** ,067 ,675**

Sig. (2-
tailed)

,104 ,015 ,046 ,252 ,015 ,005 ,000 ,133 ,011 ,056 ,001 ,674 ,480 ,000 ,013 ,531 ,798 ,000 ,659 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,868** ,045 ,295* 1 ,346* ,125 ,845** ,184 ,275 ,864** ,129 ,564** ,260 ,806** ,135 ,498** ,273 ,201 ,378** ,142 ,662**

Sig. (2-
tailed)

,000 ,766 ,046 ,018 ,407 ,000 ,220 ,065 ,000 ,394 ,000 ,081 ,000 ,371 ,000 ,067 ,181 ,010 ,347 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,328* ,095 ,172 ,346* 1 ,259 ,417** ,073 -,187 ,315* ,178 ,146 ,141 ,242 ,172 ,850** ,174 ,096 ,155 ,239 ,423**

Sig. (2-
tailed)

,026 ,530 ,252 ,018 ,082 ,004 ,632 ,213 ,033 ,236 ,334 ,350 ,105 ,254 ,000 ,247 ,525 ,302 ,110 ,003

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,157 ,903** ,357* ,125 ,259 1 ,297* ,154 ,140 ,270 ,894** ,349* ,329* ,002 ,202 ,374* ,196 ,292* ,331* ,191 ,618**

Sig. (2-
tailed)

,298 ,000 ,015 ,407 ,082 ,045 ,308 ,354 ,069 ,000 ,018 ,025 ,988 ,179 ,010 ,192 ,049 ,024 ,204 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,868** ,211 ,409** ,845** ,417** ,297* 1 ,184 ,203 ,864** ,257 ,564** ,298* ,683** ,178 ,646** ,273 ,286 ,378** ,185 ,743**

Sig. (2-
tailed)

,000 ,159 ,005 ,000 ,004 ,045 ,220 ,175 ,000 ,084 ,000 ,044 ,000 ,237 ,000 ,067 ,054 ,010 ,217 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,139 ,119 ,809** ,184 ,073 ,154 ,184 1 ,303* ,168 0,000 ,288 -,159 ,089 ,785** ,172 ,065 -,140 ,865** ,024 ,468**

Sig. (2-
tailed)

,358 ,429 ,000 ,220 ,632 ,308 ,220 ,041 ,265 1,000 ,052 ,292 ,557 ,000 ,252 ,666 ,352 ,000 ,872 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,328* ,095 ,225 ,275 -,187 ,140 ,203 ,303* 1 ,315* ,059 ,711** ,087 ,328* ,053 -,104 ,279 ,096 ,261 ,178 ,373*

Sig. (2-
tailed)

,026 ,530 ,133 ,065 ,213 ,354 ,175 ,041 ,033 ,695 ,000 ,564 ,026 ,727 ,493 ,060 ,525 ,079 ,236 ,011

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,903** ,154 ,372* ,864** ,315* ,270 ,864** ,168 ,315* 1 ,234 ,620** ,307* ,791** ,084 ,454** ,248 ,299* ,344* ,050 ,703**

Sig. (2-
tailed)

,000 ,305 ,011 ,000 ,033 ,069 ,000 ,265 ,033 ,117 ,000 ,038 ,000 ,579 ,002 ,096 ,044 ,019 ,742 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,154 ,933** ,284 ,129 ,178 ,894** ,257 0,000 ,059 ,234 1 ,291* ,386** 0,000 ,178 ,287 ,127 ,319* ,287 ,145 ,562**

Sig. (2-
tailed)

,305 ,000 ,056 ,394 ,236 ,000 ,084 1,000 ,695 ,117 ,050 ,008 1,000 ,236 ,053 ,402 ,031 ,054 ,337 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,484** ,274 ,467** ,564** ,146 ,349* ,564** ,288 ,711** ,620** ,291* 1 ,397** ,344* ,252 ,375* ,329* ,292* ,507** ,270 ,716**

Sig. (2-
tailed)

,001 ,066 ,001 ,000 ,334 ,018 ,000 ,052 ,000 ,000 ,050 ,006 ,019 ,091 ,010 ,025 ,049 ,000 ,070 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,204 ,367* ,064 ,260 ,141 ,329* ,298* -,159 ,087 ,307* ,386** ,397** 1 ,065 ,044 ,302* ,359* ,941** ,115 ,371* ,530**

Sig. (2-
tailed)

,174 ,012 ,674 ,081 ,350 ,025 ,044 ,292 ,564 ,038 ,008 ,006 ,670 ,772 ,042 ,014 ,000 ,445 ,011 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,926** -,102 ,107 ,806** ,242 ,002 ,683** ,089 ,328* ,791** 0,000 ,344* ,065 1 -,094 ,203 ,087 ,122 ,106 -,059 ,418**

Sig. (2-
tailed)

,000 ,501 ,480 ,000 ,105 ,988 ,000 ,557 ,026 ,000 1,000 ,019 ,670 ,535 ,177 ,564 ,419 ,484 ,697 ,004

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,009 ,288 ,809** ,135 ,172 ,202 ,178 ,785** ,053 ,084 ,178 ,252 ,044 -,094 1 ,348* ,180 ,013 ,860** ,218 ,542**

Sig. (2-
tailed)

,953 ,052 ,000 ,371 ,254 ,179 ,237 ,000 ,727 ,579 ,236 ,091 ,772 ,535 ,018 ,232 ,931 ,000 ,145 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,380** ,272 ,363* ,498** ,850** ,374* ,646** ,172 -,104 ,454** ,287 ,375* ,302* ,203 ,348* 1 ,390** ,251 ,362* ,399** ,666**

Sig. (2-
tailed)

,009 ,067 ,013 ,000 ,000 ,010 ,000 ,252 ,493 ,002 ,053 ,010 ,042 ,177 ,018 ,007 ,093 ,013 ,006 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,179 ,240 ,095 ,273 ,174 ,196 ,273 ,065 ,279 ,248 ,127 ,329* ,359* ,087 ,180 ,390** 1 ,394** ,147 ,914** ,531**

Sig. (2-
tailed)

,235 ,109 ,531 ,067 ,247 ,192 ,067 ,666 ,060 ,096 ,402 ,025 ,014 ,564 ,232 ,007 ,007 ,329 ,000 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,224 ,335* ,039 ,201 ,096 ,292* ,286 -,140 ,096 ,299* ,319* ,292* ,941** ,122 ,013 ,251 ,394** 1 ,032 ,372* ,493**

Sig. (2-
tailed)

,134 ,023 ,798 ,181 ,525 ,049 ,054 ,352 ,525 ,044 ,031 ,049 ,000 ,419 ,931 ,093 ,007 ,831 ,011 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,243 ,358* ,917** ,378** ,155 ,331* ,378** ,865** ,261 ,344* ,287 ,507** ,115 ,106 ,860** ,362* ,147 ,032 1 ,124 ,704**

Sig. (2-
tailed)

,103 ,015 ,000 ,010 ,302 ,024 ,010 ,000 ,079 ,019 ,054 ,000 ,445 ,484 ,000 ,013 ,329 ,831 ,413 ,000

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,045 ,236 ,067 ,142 ,239 ,191 ,185 ,024 ,178 ,050 ,145 ,270 ,371* -,059 ,218 ,399** ,914** ,372* ,124 1 ,466**

Sig. (2-
tailed)

,764 ,114 ,659 ,347 ,110 ,204 ,217 ,872 ,236 ,742 ,337 ,070 ,011 ,697 ,145 ,006 ,000 ,011 ,413 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Pearson 
Correlation

,607** ,584** ,675** ,662** ,423** ,618** ,743** ,468** ,373* ,703** ,562** ,716** ,530** ,418** ,542** ,666** ,531** ,493** ,704** ,466** 1

Sig. (2-
tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,001 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Correlations

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

X3.5

X3.6

X3.7

X3.8

X3.9

X3.10

X3.11

X3.12

X3.13

X3.14

X3.15

X3.16

X3.17

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X3.18

X3.19

X3.20

Self-
Efficacy

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 

Validitas Angket Self-Efficacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Interpertasi Hasil Uji Validitas Angket Penelitian 

 

Variabel 
No 

Item RHitung RTabel Keterangan 

Kompetensi 
Profesional 
Guru 

1 0,526 0,2455 Valid 

 
2 0,584 0,2455 Valid 

 
3 0,608 0,2455 Valid 

 
4 0,357 0,2455 Valid 

 
5 0,608 0,2455 Valid 

 
6 0,526 0,2455 Valid 

 
7 0,491 0,2455 Valid 

 
8 0,571 0,2455 Valid 

 
9 0,432 0,2455 Valid 

 
10 0,571 0,2455 Valid 

 
11 0,492 0,2455 Valid 

 
12 0,492 0,2455 Valid 

 
13 0,377 0,2455 Valid 

 
14 0,518 0,2455 Valid 

 
15 0,667 0,2455 Valid 

 
16 0,587 0,2455 Valid 

 
17 0,485 0,2455 Valid 

 
18 0,437 0,2455 Valid 

 
19 0,613 0,2455 Valid 

  20 0,500 0,2455 Valid 

Motivasi Belajar 1 0,419 0,2455 Valid 

 
2 0,454 0,2455 Valid 

 
3 0,449 0,2455 Valid 

 
4 0,420 0,2455 Valid 

 
5 0,314 0,2455 Valid 

 
6 0,416 0,2455 Valid 

 
7 0,316 0,2455 Valid 

 
8 0,423 0,2455 Valid 



 
9 0,535 0,2455 Valid 

 
10 0,472 0,2455 Valid 

 
11 0,332 0,2455 Valid 

 
12 0,476 0,2455 Valid 

 
13 0,320 0,2455 Valid 

 
14 0,401 0,2455 Valid 

  15 0,473 0,2455 Valid 

Self-Efficacy 1 0,607 0,2455 Valid 

 
2 0,584 0,2455 Valid 

 
3 0,675 0,2455 Valid 

 
4 0,662 0,2455 Valid 

 
5 0,423 0,2455 Valid 

 
6 0,618 0,2455 Valid 

 
7 0,743 0,2455 Valid 

 
8 0,468 0,2455 Valid 

 
9 0,373 0,2455 Valid 

 
10 0,703 0,2455 Valid 

 
11 0,562 0,2455 Valid 

 
12 0,716 0,2455 Valid 

 
13 0,530 0,2455 Valid 

 
14 0,418 0,2455 Valid 

 
15 0,542 0,2455 Valid 

 
16 0,666 0,2455 Valid 

 
17 0,531 0,2455 Valid 

 
18 0,493 0,2455 Valid 

 
19 0,704 0,2455 Valid 

  20 0,466 0,2455 Valid 

 

  



Hasil Uji Reabilitas Angket Penelitian 

 

Reabilitas Kompetensi Profesional Guru 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,856 20 

 

 
Reabilitas Motivasi Belajar 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,630 15 

 

 

Reabilitas Self-Efficacy 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,890 20 



Hasil Uji Validitas dan Daya Beda Butir Tes Kelas VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL_01 SOAL_02 SOAL_03 SOAL_04 SOAL_05 SOAL_06 SOAL_07 SOAL_08 SOAL_09 SOAL_10 SOAL_11 SOAL_12 SOAL_13 SOAL_14 SOAL_15 SOAL_16 SOAL_17 SOAL_18 SOAL_19 SOAL_20 SKOR

Pearson 
Correlation

1 ,060 ,194 ,194 ,447 ,305 ,060 -,025 ,444 ,204 ,060 ,316 ,444 ,433 -,055 ,433 ,433 ,100 ,555* ,194 ,492*

Sig. (2-
tailed)

,814 ,440 ,440 ,063 ,218 ,814 ,920 ,065 ,417 ,814 ,201 ,065 ,073 ,827 ,073 ,073 ,693 ,017 ,440 ,038

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,060 1 ,564* -,033 ,267 ,331 1,000** ,670** ,564* ,122 ,357 ,189 ,564* ,396 ,564* ,396 ,396 ,329 ,331 ,265 ,680**

Sig. (2-
tailed)

,814 ,015 ,896 ,284 ,179 0,000 ,002 ,015 ,630 ,146 ,453 ,015 ,104 ,015 ,104 ,104 ,183 ,179 ,288 ,002

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,194 ,564* 1 ,169 ,372 ,108 ,564* ,269 ,723** ,269 ,265 ,351 ,723** ,269 ,169 ,014 ,269 ,194 ,108 ,169 ,554*

Sig. (2-
tailed)

,440 ,015 ,502 ,128 ,671 ,015 ,281 ,001 ,281 ,288 ,153 ,001 ,281 ,502 ,956 ,281 ,440 ,671 ,502 ,017

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,194 -,033 ,169 1 ,124 ,385 -,033 ,269 ,446 ,523* ,265 ,877** ,446 ,014 ,169 ,014 ,269 ,693** ,385 ,446 ,554*

Sig. (2-
tailed)

,440 ,896 ,502 ,624 ,115 ,896 ,281 ,063 ,026 ,288 ,000 ,063 ,956 ,502 ,956 ,281 ,001 ,115 ,063 ,017

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,447 ,267 ,372 ,124 1 ,372 ,267 -,114 ,620** ,342 ,267 ,236 ,620** ,342 ,372 ,114 ,570* 0,000 ,124 ,124 ,541*

Sig. (2-
tailed)

,063 ,284 ,128 ,624 ,128 ,284 ,653 ,006 ,165 ,284 ,346 ,006 ,165 ,128 ,653 ,014 1,000 ,624 ,624 ,021

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,305 ,331 ,108 ,385 ,372 1 ,331 ,495* ,385 ,240 ,033 ,439 ,385 ,240 ,385 ,495* ,240 ,305 ,169 ,108 ,564*

Sig. (2-
tailed)

,218 ,179 ,671 ,115 ,128 ,179 ,037 ,115 ,337 ,896 ,069 ,115 ,337 ,115 ,037 ,337 ,218 ,502 ,671 ,015

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,060 1,000** ,564* -,033 ,267 ,331 1 ,670** ,564* ,122 ,357 ,189 ,564* ,396 ,564* ,396 ,396 ,329 ,331 ,265 ,680**

Sig. (2-
tailed)

,814 0,000 ,015 ,896 ,284 ,179 ,002 ,015 ,630 ,146 ,453 ,015 ,104 ,015 ,104 ,104 ,183 ,179 ,288 ,002

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

-,025 ,670** ,269 ,269 -,114 ,495* ,670** 1 ,269 ,065 ,122 ,403 ,269 ,299 ,269 ,532* ,065 ,433 ,240 ,269 ,532*

Sig. (2-
tailed)

,920 ,002 ,281 ,281 ,653 ,037 ,002 ,281 ,798 ,630 ,097 ,281 ,229 ,281 ,023 ,798 ,073 ,337 ,281 ,023

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,444 ,564* ,723** ,446 ,620** ,385 ,564* ,269 1 ,523* ,564* ,614** 1,000** ,523* ,446 ,269 ,523* ,444 ,385 ,446 ,889**

Sig. (2-
tailed)

,065 ,015 ,001 ,063 ,006 ,115 ,015 ,281 ,026 ,015 ,007 0,000 ,026 ,063 ,281 ,026 ,065 ,115 ,063 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,204 ,122 ,269 ,523* ,342 ,240 ,122 ,065 ,523* 1 ,396 ,403 ,523* ,065 ,523* ,065 ,299 ,204 ,240 ,523* ,552*

Sig. (2-
tailed)

,417 ,630 ,281 ,026 ,165 ,337 ,630 ,798 ,026 ,104 ,097 ,026 ,798 ,026 ,798 ,229 ,417 ,337 ,026 ,018

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,060 ,357 ,265 ,265 ,267 ,033 ,357 ,122 ,564* ,396 1 ,472* ,564* ,122 ,265 ,122 ,122 ,329 ,331 ,265 ,511*

Sig. (2-
tailed)

,814 ,146 ,288 ,288 ,284 ,896 ,146 ,630 ,015 ,104 ,048 ,015 ,630 ,288 ,630 ,630 ,183 ,179 ,288 ,030

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,316 ,189 ,351 ,877** ,236 ,439 ,189 ,403 ,614** ,403 ,472* 1 ,614** ,161 ,088 ,161 ,161 ,791** ,439 ,351 ,687**

Sig. (2-
tailed)

,201 ,453 ,153 ,000 ,346 ,069 ,453 ,097 ,007 ,097 ,048 ,007 ,523 ,729 ,523 ,523 ,000 ,069 ,153 ,002

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,444 ,564* ,723** ,446 ,620** ,385 ,564* ,269 1,000** ,523* ,564* ,614** 1 ,523* ,446 ,269 ,523* ,444 ,385 ,446 ,889**

Sig. (2-
tailed)

,065 ,015 ,001 ,063 ,006 ,115 ,015 ,281 0,000 ,026 ,015 ,007 ,026 ,063 ,281 ,026 ,065 ,115 ,063 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,433 ,396 ,269 ,014 ,342 ,240 ,396 ,299 ,523* ,065 ,122 ,161 ,523* 1 ,269 ,532* ,532* ,204 ,240 ,014 ,552*

Sig. (2-
tailed)

,073 ,104 ,281 ,956 ,165 ,337 ,104 ,229 ,026 ,798 ,630 ,523 ,026 ,281 ,023 ,023 ,417 ,337 ,956 ,018

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

-,055 ,564* ,169 ,169 ,372 ,385 ,564* ,269 ,446 ,523* ,265 ,088 ,446 ,269 1 ,269 ,523* ,194 ,108 ,446 ,576*

Sig. (2-
tailed)

,827 ,015 ,502 ,502 ,128 ,115 ,015 ,281 ,063 ,026 ,288 ,729 ,063 ,281 ,281 ,026 ,440 ,671 ,063 ,012

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,433 ,396 ,014 ,014 ,114 ,495* ,396 ,532* ,269 ,065 ,122 ,161 ,269 ,532* ,269 1 ,299 ,204 ,240 ,269 ,511*

Sig. (2-
tailed)

,073 ,104 ,956 ,956 ,653 ,037 ,104 ,023 ,281 ,798 ,630 ,523 ,281 ,023 ,281 ,229 ,417 ,337 ,281 ,030

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,433 ,396 ,269 ,269 ,570* ,240 ,396 ,065 ,523* ,299 ,122 ,161 ,523* ,532* ,523* ,299 1 ,204 ,495* ,269 ,634**

Sig. (2-
tailed)

,073 ,104 ,281 ,281 ,014 ,337 ,104 ,798 ,026 ,229 ,630 ,523 ,026 ,023 ,026 ,229 ,417 ,037 ,281 ,005

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,100 ,329 ,194 ,693** 0,000 ,305 ,329 ,433 ,444 ,204 ,329 ,791** ,444 ,204 ,194 ,204 ,204 1 ,305 ,444 ,593**

Sig. (2-
tailed)

,693 ,183 ,440 ,001 1,000 ,218 ,183 ,073 ,065 ,417 ,183 ,000 ,065 ,417 ,440 ,417 ,417 ,218 ,065 ,009

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,555* ,331 ,108 ,385 ,124 ,169 ,331 ,240 ,385 ,240 ,331 ,439 ,385 ,240 ,108 ,240 ,495* ,305 1 ,108 ,541*

Sig. (2-
tailed)

,017 ,179 ,671 ,115 ,624 ,502 ,179 ,337 ,115 ,337 ,179 ,069 ,115 ,337 ,671 ,337 ,037 ,218 ,671 ,020

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,194 ,265 ,169 ,446 ,124 ,108 ,265 ,269 ,446 ,523* ,265 ,351 ,446 ,014 ,446 ,269 ,269 ,444 ,108 1 ,531*

Sig. (2-
tailed)

,440 ,288 ,502 ,063 ,624 ,671 ,288 ,281 ,063 ,026 ,288 ,153 ,063 ,956 ,063 ,281 ,281 ,065 ,671 ,023

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pearson 
Correlation

,492* ,680** ,554* ,554* ,541* ,564* ,680** ,532* ,889** ,552* ,511* ,687** ,889** ,552* ,576* ,511* ,634** ,593** ,541* ,531* 1

Sig. (2-
tailed)

,038 ,002 ,017 ,017 ,021 ,015 ,002 ,023 ,000 ,018 ,030 ,002 ,000 ,018 ,012 ,030 ,005 ,009 ,020 ,023

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

SOAL_03

Correlations

SOAL_01

SOAL_02

SOAL_14

SOAL_15

SOAL_04

SOAL_05

SOAL_06

SOAL_07

SOAL_08

SOAL_09

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

SOAL_16

SOAL_17

SOAL_18

SOAL_19

SOAL_20

SKOR

SOAL_10

SOAL_11

SOAL_12

SOAL_13



Hasil Uji Validitas dan Daya Beda Butir Tes Kelas IX 

SOAL_01 SOAL_02 SOAL_03 SOAL_04 SOAL_05 SOAL_06 SOAL_07 SOAL_08 SOAL_09 SOAL_10 SOAL_11 SOAL_12 SOAL_13 SOAL_14 SOAL_15 SOAL_16 SOAL_17 SOAL_18 SOAL_19 SOAL_20 SKOR

Pearson 

Correlatio

n

1 ,337 ,576
* ,174 ,337 ,452 ,701

** ,152 ,251 ,603
* ,440 ,782

** ,337 ,576
*

,576
* ,440 ,576

* ,337 ,330 ,389 ,707
**

Sig. (2-

tailed)

,238 ,031 ,552 ,238 ,104 ,005 ,605 ,386 ,022 ,115 ,001 ,238 ,031 ,031 ,115 ,031 ,238 ,249 ,169 ,005

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,337 1 ,337 ,447 ,689
**

,645
* ,378 ,701

** ,258 ,258 ,519 ,122 ,378 ,337 ,337 ,849
** ,337 ,689

** ,471 ,244 ,743
**

Sig. (2-

tailed)

,238 ,238 ,109 ,006 ,013 ,183 ,005 ,373 ,373 ,057 ,679 ,183 ,238 ,238 ,000 ,238 ,006 ,089 ,400 ,002

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,576
* ,337 1 ,522 ,337 ,452 ,337 ,152 ,603

* ,251 ,440 ,782
**

,701
** ,152 1,000

** ,055 ,576
* ,337 ,330 ,389 ,707

**

Sig. (2-

tailed)

,031 ,238 ,055 ,238 ,104 ,238 ,605 ,022 ,386 ,115 ,001 ,005 ,605 0,000 ,852 ,031 ,238 ,249 ,169 ,005

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,174 ,447 ,522 1 ,447 ,289 ,447 ,174 ,577
* 0,000 ,632

* ,408 ,447 ,174 ,522 ,316 ,174 ,149 ,316 ,447 ,588
*

Sig. (2-

tailed)

,552 ,109 ,055 ,109 ,317 ,109 ,552 ,031 1,000 ,015 ,147 ,109 ,552 ,055 ,271 ,552 ,611 ,271 ,109 ,027

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,337 ,689
** ,337 ,447 1 ,645

* ,378 ,701
** ,258 ,258 ,519 ,122 ,378 ,701

** ,337 ,519 ,701
** ,378 ,471 ,244 ,743

**

Sig. (2-

tailed)

,238 ,006 ,238 ,109 ,013 ,183 ,005 ,373 ,373 ,057 ,679 ,183 ,005 ,238 ,057 ,005 ,183 ,089 ,400 ,002

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,452 ,645
* ,452 ,289 ,645

* 1 ,344 ,452 ,167 ,458 ,548
* ,354 ,344 ,452 ,452 ,548

* ,452 ,645
*

,730
**

,559
*

,738
**

Sig. (2-

tailed)

,104 ,013 ,104 ,317 ,013 ,228 ,104 ,569 ,099 ,043 ,215 ,228 ,104 ,104 ,043 ,104 ,013 ,003 ,038 ,003

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,701
** ,378 ,337 ,447 ,378 ,344 1 ,337 ,258 ,559

* ,519 ,548
* ,378 ,701

** ,337 ,519 ,337 ,378 ,141 ,556
*

,690
**

Sig. (2-

tailed)

,005 ,183 ,238 ,109 ,183 ,228 ,238 ,373 ,038 ,057 ,043 ,183 ,005 ,238 ,057 ,238 ,183 ,630 ,039 ,006

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,152 ,701
** ,152 ,174 ,701

** ,452 ,337 1 ,251 ,251 ,055 -,213 ,337 ,576
* ,152 ,440 ,576

*
,701

** ,330 ,389 ,583
*

Sig. (2-

tailed)

,605 ,005 ,605 ,552 ,005 ,104 ,238 ,386 ,386 ,852 ,464 ,238 ,031 ,605 ,115 ,031 ,005 ,249 ,169 ,029

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,251 ,258 ,603
*

,577
* ,258 ,167 ,258 ,251 1 ,125 ,411 ,471 ,559

* ,251 ,603
* ,091 ,251 ,258 ,228 ,344 ,553

*

Sig. (2-

tailed)

,386 ,373 ,022 ,031 ,373 ,569 ,373 ,386 ,670 ,145 ,089 ,038 ,386 ,022 ,756 ,386 ,373 ,433 ,228 ,040

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,603
* ,258 ,251 0,000 ,258 ,458 ,559

* ,251 ,125 1 ,411 ,471 ,258 ,603
* ,251 ,411 ,251 ,559

*
,548

* ,344 ,579
*

Sig. (2-

tailed)

,022 ,373 ,386 1,000 ,373 ,099 ,038 ,386 ,670 ,145 ,089 ,373 ,022 ,386 ,145 ,386 ,038 ,043 ,228 ,030

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,440 ,519 ,440 ,632
* ,519 ,548

* ,519 ,055 ,411 ,411 1 ,645
* ,519 ,440 ,440 ,650

* ,055 ,189 ,400 ,141 ,715
**

Sig. (2-

tailed)

,115 ,057 ,115 ,015 ,057 ,043 ,057 ,852 ,145 ,145 ,013 ,057 ,115 ,115 ,012 ,852 ,519 ,156 ,630 ,004

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,782
** ,122 ,782

** ,408 ,122 ,354 ,548
* -,213 ,471 ,471 ,645

* 1 ,548
* ,284 ,782

** ,194 ,284 ,122 ,258 ,304 ,626
*

Sig. (2-

tailed)

,001 ,679 ,001 ,147 ,679 ,215 ,043 ,464 ,089 ,089 ,013 ,043 ,325 ,001 ,507 ,325 ,679 ,373 ,290 ,017

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,337 ,378 ,701
** ,447 ,378 ,344 ,378 ,337 ,559

* ,258 ,519 ,548
* 1 ,337 ,701

** ,189 ,337 ,378 ,141 ,244 ,663
**

Sig. (2-

tailed)

,238 ,183 ,005 ,109 ,183 ,228 ,183 ,238 ,038 ,373 ,057 ,043 ,238 ,005 ,519 ,238 ,183 ,630 ,400 ,010

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,576
* ,337 ,152 ,174 ,701

** ,452 ,701
**

,576
* ,251 ,603

* ,440 ,284 ,337 1 ,152 ,440 ,576
* ,337 ,330 ,389 ,676

**

Sig. (2-

tailed)

,031 ,238 ,605 ,552 ,005 ,104 ,005 ,031 ,386 ,022 ,115 ,325 ,238 ,605 ,115 ,031 ,238 ,249 ,169 ,008

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,576
* ,337 1,000

** ,522 ,337 ,452 ,337 ,152 ,603
* ,251 ,440 ,782

**
,701

** ,152 1 ,055 ,576
* ,337 ,330 ,389 ,707

**

Sig. (2-

tailed)

,031 ,238 0,000 ,055 ,238 ,104 ,238 ,605 ,022 ,386 ,115 ,001 ,005 ,605 ,852 ,031 ,238 ,249 ,169 ,005

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,440 ,849
** ,055 ,316 ,519 ,548

* ,519 ,440 ,091 ,411 ,650
* ,194 ,189 ,440 ,055 1 ,055 ,519 ,400 ,141 ,630

*

Sig. (2-

tailed)

,115 ,000 ,852 ,271 ,057 ,043 ,057 ,115 ,756 ,145 ,012 ,507 ,519 ,115 ,852 ,852 ,057 ,156 ,630 ,016

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,576
* ,337 ,576

* ,174 ,701
** ,452 ,337 ,576

* ,251 ,251 ,055 ,284 ,337 ,576
*

,576
* ,055 1 ,337 ,330 ,389 ,614

*

Sig. (2-

tailed)

,031 ,238 ,031 ,552 ,005 ,104 ,238 ,031 ,386 ,386 ,852 ,325 ,238 ,031 ,031 ,852 ,238 ,249 ,169 ,020

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,337 ,689
** ,337 ,149 ,378 ,645

* ,378 ,701
** ,258 ,559

* ,189 ,122 ,378 ,337 ,337 ,519 ,337 1 ,471 ,556
*

,636
*

Sig. (2-

tailed)

,238 ,006 ,238 ,611 ,183 ,013 ,183 ,005 ,373 ,038 ,519 ,679 ,183 ,238 ,238 ,057 ,238 ,089 ,039 ,014

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,330 ,471 ,330 ,316 ,471 ,730
** ,141 ,330 ,228 ,548

* ,400 ,258 ,141 ,330 ,330 ,400 ,330 ,471 1 ,519 ,586
*

Sig. (2-

tailed)

,249 ,089 ,249 ,271 ,089 ,003 ,630 ,249 ,433 ,043 ,156 ,373 ,630 ,249 ,249 ,156 ,249 ,089 ,057 ,028

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,389 ,244 ,389 ,447 ,244 ,559
*

,556
* ,389 ,344 ,344 ,141 ,304 ,244 ,389 ,389 ,141 ,389 ,556

* ,519 1 ,537
*

Sig. (2-

tailed)

,169 ,400 ,169 ,109 ,400 ,038 ,039 ,169 ,228 ,228 ,630 ,290 ,400 ,169 ,169 ,630 ,169 ,039 ,057 ,048

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pearson 

Correlatio

n

,707
**

,743
**

,707
**

,588
*

,743
**

,738
**

,690
**

,583
*

,553
*

,579
*

,715
**

,626
*

,663
**

,676
**

,707
**

,630
*

,614
*

,636
*

,586
*

,537
* 1

Sig. (2-

tailed)

,005 ,002 ,005 ,027 ,002 ,003 ,006 ,029 ,040 ,030 ,004 ,017 ,010 ,008 ,005 ,016 ,020 ,014 ,028 ,048

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0

SOAL_04

Correlations

SOAL_01

SOAL_02

SOAL_03

SOAL_16

SOAL_05

SOAL_06

SOAL_07

SOAL_08

SOAL_09

SOAL_10

SOAL_11

SOAL_12

SOAL_13

SOAL_14

SOAL_15

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

SOAL_17

SOAL_18

SOAL_19

SOAL_20

SKOR

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Interpertasi Hasil Uji Validitas Tes 

Kelas 
No 

Soal RHitung RTabel Keterangan 

VIII 
 

1 0,492 0,4000 Valid 

2 0,680 0,4000 Valid 

3 0,554 0,4000 Valid 

4 0,554 0,4000 Valid 

5 0,541 0,4000 Valid 

6 0,564 0,4000 Valid 

7 0,680 0,4000 Valid 

8 0,532 0,4000 Valid 

9 0,889 0,4000 Valid 

10 0,552 0,4000 Valid 

11 0,511 0,4000 Valid 

12 0,687 0,4000 Valid 

13 0,889 0,4000 Valid 

14 0,552 0,4000 Valid 

15 0,576 0,4000 Valid 

16 0,511 0,4000 Valid 

17 0,634 0,4000 Valid 

18 0,593 0,4000 Valid 

19 0,541 0,4000 Valid 

20 0,531 0,4000 Valid 

XI 
 

1 0,707 0,4575 Valid 

2 0,743 0,4575 Valid 

3 0,707 0,4575 Valid 

4 0,588 0,4575 Valid 

5 0,743 0,4575 Valid 

6 0,738 0,4575 Valid 

7 0,690 0,4575 Valid 

8 0,583 0,4575 Valid 

9 0,553 0,4575 Valid 

10 0,579 0,4575 Valid 

11 0,715 0,4575 Valid 



12 0,626 0,4575 Valid 

13 0,663 0,4575 Valid 

14 0,676 0,4575 Valid 

15 0,707 0,4575 Valid 

16 0,630 0,4575 Valid 

17 0,614 0,4575 Valid 

18 0,636 0,4575 Valid 

19 0,586 0,4575 Valid 

20 0,537 0,4575 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpertasi Hasil Uji Daya Beda Tes 

 

Kelas No Soal Daya beda Status Butir Soal 

VIII 
 

1 0,492 Baik 

2 0,680 Baik 

3 0,554 Baik 

4 0,554 Baik 

5 0,541 Baik 

6 0,564 Baik 

7 0,680 Baik 

8 0,532 Baik 

9 0,889 Baik Sekali 

10 0,552 Baik 

11 0,511 Baik 

12 0,687 Baik 

13 0,889 Baik Sekali 

14 0,552 Baik 

15 0,576 Baik 

16 0,511 Baik 

17 0,634 Baik 

18 0,593 Baik 

19 0,541 Baik 

20 0,531 Baik 

XI 
 

1 0,707 Baik Sekali 

2 0,743 Baik Sekali 

3 0,707 Baik sekali 

4 0,588 Baik 

5 0,743 Baik Sekali 

6 0,738 Baik Sekali 

7 0,690 Baik 

8 0,583 Baik 

9 0,553 Baik 

10 0,579 Baik 



11 0,715 Baik Sekali 

12 0,626 Baik 

13 0,663 Baik 

14 0,676 Baik 

15 0,707 Baik Sekali 

16 0,630 Baik 

17 0,614 Baik 

18 0,636 Baik 

19 0,586 Baik 

20 0,537 Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil Uji Reabilitas Butir Tes 

 

Kelas VIII 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,906 20 

 

 

Kelas IX 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of 
Items 

,929 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Tes  

 

 

                               Kelas IX        Kelas VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL_01SOAL_02SOAL_03SOAL_04SOAL_05SOAL_06SOAL_07SOAL_08SOAL_09SOAL_10SOAL_11SOAL_12SOAL_13SOAL_14SOAL_15SOAL_16SOAL_17SOAL_18SOAL_19SOAL_20

Valid
14

14
14

14
14

14
14

14
14

14
14

14
14

14
14

14
14

14
14

14

Missing
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

,79
,64

,79
,50

,64
,43

,64
,79

,57
,57

,71
,86

,64
,79

,79
,71

,79
,64

,29
,36

Mean

Statistics

N

SOAL_01SOAL_02SOAL_03SOAL_04SOAL_05SOAL_06SOAL_07SOAL_08SOAL_09SOAL_10SOAL_11SOAL_12SOAL_13SOAL_14SOAL_15SOAL_16SOAL_17SOAL_18SOAL_19
SOAL_20

Valid
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18

Missing
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

,56
,78

,72
,72

,50
,28

,78
,61

,72
,61

,78
,67

,72
,61

,72
,61

,61
,56

,28
,72

Statistics

NMean



 

Interpertasi Hasil Uji Tingkat Kesukaran Tes 

 

 

Kelas No Soal Tingkat 
Kesukaran 

Status Butir Soal 

VIII 
 

1 0,56 Soal Sedang 

2 0,78 Soal Mudah 

3 0,72 Soal Mudah 

4 0,72 Soal Mudah 

5 0,50 Soal Sedang 

6 0,28 Soal Sukar 

7 0,78 Soal Mudah 

8 0,61 Soal Sedang 

9 0,72 Soal Mudah 

10 0,61 Soal Sedang 

11 0, 78 Soal Mudah 

12 0,61 Soal Sedang 

13 0,78 Soal Mudah 

14 0,67 Soal Sedang 

15 0,72 Soal Mudah 

16 0,61 Soal Sedang 

17 0,61 Soal Sedang 

18 0,56 Soal Sukar 

19 0,28 Soal Sukar 

20 0,56 Soal Mudah 

XI 
 

1 0,79 Soal Mudah 

2 0,64 Soal Sedang 

3 0,79 Soal Mudah 

4 0,50 Soal Sedang 

5 0,64 Soal Sedang 

6 0,43 Soal Sedang 

7 0,64 Soal Sedang 

8 0,79 Soal Mudah 



9 0,57 Soal Sedang 

10 0,57 Soal Sedang 

11 0,71 Soal Mudah 

12 0,86 Soal Mudah 

13 0,64 Soal Sedang 

14 0,79 Soal Mudah 

15 0,79 Soal Mudah 

16 0,71 Soal Mudah 

17 0,79 Soal Mudah 

18 0,64 Soal Sedang 

19 0,29 Soal Sukar 

20 0,36 Soal Sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4: Uji Asumsi Klasik 

1. Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 46 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,23761512 

Most Extreme Differences Absolute ,080 

Positive ,080 

Negative -,068 

Test Statistic ,080 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

 

 

2. Linearitas  
 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Prestasi Belajar * 

Kompetensi Profesional 

Guru 

Between Groups (Combined) 697,006 22 31,682 2,069 ,045 

Linearity 399,405 1 399,405 26,080 ,000 

Deviation from 

Linearity 

297,601 21 14,171 ,925 ,569 

Within Groups 352,233 23 15,314   

Total 1049,239 45    

 
  



 
 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Prestasi Belajar * 

Motivasi Belajar 

Between Groups (Combined) 359,289 15 23,953 1,041 ,444 

Linearity 192,409 1 192,409 8,366 ,007 

Deviation from 

Linearity 

166,881 14 11,920 ,518 ,903 

Within Groups 689,950 30 22,998   

Total 1049,239 45    

 
 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Prestasi Belajar * Self-

Efficacy 

Between Groups (Combined) 651,308 21 31,015 1,871 ,070 

Linearity 158,879 1 158,879 9,582 ,005 

Deviation from 

Linearity 

492,430 20 24,621 1,485 ,177 

Within Groups 397,931 24 16,580   

Total 1049,239 45    

 

 

3. Multikolinearitas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 30,870 7,643  4,039 ,000   

Kompetensi Profesional 

Guru 

,279 ,070 ,450 3,991 ,000 ,843 1,186 

Motivasi Belajar ,435 ,126 ,372 3,448 ,001 ,921 1,085 

Self-Efficacy ,169 ,064 ,293 2,634 ,012 ,867 1,153 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

 



4. Heteroskedasitas 

Correlations 

 

Kompetensi 

Profesional 

Guru 

Motivasi 

Belajar Self-Efficacy 

Unstandardize

d Residual 

Spearman's rho Kompetensi Profesional 

Guru 

Correlation Coefficient 1,000 ,225 ,137 -,010 

Sig. (2-tailed) . ,133 ,364 ,948 

N 46 46 46 46 

Motivasi Belajar Correlation Coefficient ,225 1,000 -,067 -,058 

Sig. (2-tailed) ,133 . ,656 ,701 

N 46 46 46 46 

Self-Efficacy Correlation Coefficient ,137 -,067 1,000 -,211 

Sig. (2-tailed) ,364 ,656 . ,159 

N 46 46 46 46 

Unstandardized Residual Correlation Coefficient -,010 -,058 -,211 1,000 

Sig. (2-tailed) ,948 ,701 ,159 . 

N 46 46 46 46 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 5: Analisis Deskriptif 

 

Analisis Deskriptif Kompetensi Profesional guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

44-49 2 4,3 4,3 4,3

50-55 6 13,0 13,0 17,4

56-61 6 13,0 13,0 30,4

62-67 20 43,5 43,5 73,9

68-73 6 13,0 13,0 87,0

74-80 6 13,0 13,0 100,0

Total 46 100,0 100,0

Kompetensi Profesiona Guru

Valid

N Range Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Kompetensi 
Profesional 
Guru

46 36 44 80 63,59 7,782

Valid N 
(listwise)

46

Descriptive Statistics

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Rendah 9 19,6 19,6 19,6

Sedang 30 65,2 65,2 84,8

Tinggi 7 15,2 15,2 100,0

Total 46 100,0 100,0

Valid

Kategorisasi Kompetensi Profesiona Guru



Analisis Deskriptif Motivasi Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Range Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Motivasi 
Belajar

46 18 39 57 48,33 4,126

Valid N 
(listwise)

46

Descriptive Statistics

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

39-41 2 4,3 4,3 4,3

42-44 7 15,2 15,2 19,6

45-47 11 23,9 23,9 43,5

48-50 11 23,9 23,9 67,4

51-53 10 21,7 21,7 89,1

54-57 5 10,9 10,9 100,0

Total 46 100,0 100,0

Valid

Motivasi Belajar

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Rendah 9 19,6 19,6 19,6

Sedang 28 60,9 60,9 80,4

Tinggi 9 19,6 19,6 100,0

Total 46 100,0 100,0

Kategori Motivasi Belajar

Valid



 

 

Analisis Deskriptif Self-Efficacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Range Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Self-
Efficacy

46 42 38 80 66,24 8,375

Valid N 
(listwise)

46

Descriptive Statistics

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

38-44 2 4,3 4,3 4,3

45-51 1 2,2 2,2 6,5

52-58 1 2,2 2,2 8,7

59-65 12 26,1 26,1 34,8

66-72 22 47,8 47,8 82,6

73-80 8 17,4 17,4 100,0

Total 46 100,0 100,0

Self-Efficacy

Valid

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Rendah 4 8,7 8,7 8,7

Sedang 36 78,3 78,3 87,0

Tinggi 6 13,0 13,0 100,0

Total 46 100,0 100,0

Valid

Kategorisasi Self-Efficacy



Analisis Deskriptif Prestasi Belajar Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Range Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Prestasi 
Belajar

46 24 66 90 80,80 4,829

Valid N 
(listwise)

46

Descriptive Statistics

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

66-69 1 2,2 2,2 2,2

70-73 2 4,3 4,3 6,5

74-77 6 13,0 13,0 19,6

78-81 16 34,8 34,8 54,3

82-85 14 30,4 30,4 84,8

86-90 7 15,2 15,2 100,0

Total 46 100,0 100,0

Prestasi Belajar

Valid

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Rendah 9 19,6 19,6 19,6

Sedang 32 69,6 69,6 89,1

Tinggi 5 10,9 10,9 100,0

Total 46 100,0 100,0

Valid

Kategorisasi Prestasi Belajar



Hasil Skor Jawaban Angket 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1.1 46 3 4 3,63 ,488 

X1.2 46 2 4 3,20 ,806 

X1.3 46 2 4 3,07 ,772 

X1.4 46 2 4 3,54 ,546 

X1.5 46 2 4 3,07 ,772 

X1.6 46 3 4 3,63 ,488 

X1.7 46 2 4 3,20 ,749 

X1.8 46 2 4 3,07 ,772 

X1.9 46 2 4 3,07 ,854 

X1.10 46 2 4 3,20 ,859 

X1.11 46 2 4 3,02 ,774 

X1.12 46 2 4 3,02 ,774 

X1.13 46 2 4 3,07 ,827 

X1.14 46 3 4 3,61 ,493 

X1.15 46 2 4 3,09 ,812 

X1.16 46 2 4 3,02 ,830 

X1.17 46 2 4 3,02 ,774 

X1.18 46 2 4 3,04 ,842 

X1.19 46 2 4 3,04 ,842 

X1.20 46 2 4 3,00 ,760 

Kompetensi Profesional 

Guru 
46 44 80 63,59 7,782 

X2.1 46 3 4 3,46 ,504 

X2.2 46 2 4 2,98 ,774 

X2.3 46 2 4 2,91 ,784 

X2.4 46 3 4 3,41 ,498 

X2.5 46 2 4 3,70 ,628 

X2.6 46 2 4 2,83 ,797 

X2.7 46 2 4 3,00 ,699 

X2.8 46 2 4 3,33 ,701 

X2.9 46 3 4 3,72 ,455 

X2.10 46 2 4 2,98 ,802 

X2.11 46 2 4 2,80 ,778 

X2.12 46 3 4 3,67 ,474 

X2.13 46 2 4 3,20 ,859 

X2.14 46 2 4 3,43 ,544 

X2.15 46 2 4 2,91 ,755 

Motivasi Belajar 46 39 57 48,33 4,126 

X3.1 46 2 4 3,52 ,547 

X3.2 46 1 4 3,04 ,815 

X3.3 46 1 4 3,15 ,894 

X3.4 46 1 4 3,46 ,657 

X3.5 46 3 4 3,67 ,474 

X3.6 46 1 4 2,96 ,788 

X3.7 46 1 4 3,46 ,657 



X3.8 46 2 4 3,22 ,814 

X3.9 46 3 4 3,67 ,474 

X3.10 46 1 4 3,46 ,721 

X3.11 46 1 4 3,00 ,789 

X3.12 46 2 4 3,59 ,580 

X3.13 46 1 4 3,11 ,875 

X3.14 46 2 4 3,52 ,547 

X3.15 46 2 4 3,33 ,790 

X3.16 46 1 4 3,57 ,688 

X3.17 46 1 4 3,09 ,890 

X3.18 46 2 4 3,11 ,795 

X3.19 46 1 4 3,20 ,885 

X3.20 46 2 4 3,13 ,778 

Self-Efficacy 46 38 80 66,24 8,375 

Prestasi Belajar 46 66 90 80,80 4,829 

Unstandardized Residual 46 -6,77583 6,77815 ,0000000 3,23761512 

Valid N (listwise) 46     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran 6: Analisis Regresi Linear Sederhana 

 
 
 

Kompetensi Profesional Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,617a ,381 ,367 3,843 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Profesional Guru 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 56,461 4,715  11,974 ,000 

Kompetensi 

Profesional Guru 

,383 ,074 ,617 5,200 ,000 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

 
 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,428a ,183 ,165 4,413 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 56,586 7,732  7,318 ,000 

Motivasi Belajar ,501 ,159 ,428 3,143 ,003 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

 



 

Self-Efficacy Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,389a ,151 ,132 4,498 

a. Predictors: (Constant), Self-Efficacy 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 65,943 5,345  12,337 ,000 

Self-

Efficacy 

,224 ,080 ,389 2,802 ,008 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7 : Analisis Regresi Berganda 

 

Kompetensi Profesional Guru, Motivasi dan Self-Efficacy Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,742a ,550 ,518 3,351 

a. Predictors: (Constant), Self-Efficacy, Motivasi Belajar, Kompetensi 

Profesional Guru 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 577,542 3 192,514 17,142 ,000b 

Residual 471,697 42 11,231   

Total 1049,239 45    

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

b. Predictors: (Constant), Self-Efficacy, Motivasi Belajar, Kompetensi Profesional Guru 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,870 7,643  4,039 ,000 

Kompetensi 

Profesional Guru 

,279 ,070 ,450 3,991 ,000 

Motivasi Belajar ,435 ,126 ,372 3,448 ,001 

Self-Efficacy ,169 ,064 ,293 2,634 ,012 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9: Dokumentasi Penelitian 
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