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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

  Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 Ta t te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim  je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra r er ر

 zai z zet ز
 sin s es س

 syin sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik dibawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 Fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam k el ل
 mim m em م

 nun n en ن 
 wau w we و
 ha h ha ـه

 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fath}ah a a اَ 
 Kasrah i i ا  
 d}amah u u ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ىَىْ 

 fath}ah dan wau au a dan u ىَـوْ 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas ...اَ      ...ىَ

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ىى

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas ى و
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama :رَمَى

 qi>la :ق يْلَ 

 yamu>tu :   يََ وْت  

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَال   الَْ  رَوْضَة    : raud}ah al-at}fal> 

لَة   الَْمَد يْـنَة   الْفَاض  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah : اَلْْكْمَة  

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :رَبَّناَ 

نَا   <najjaina: نَََّيـْ

 al-haqq :اَلَْْق  

 nu“ima : ن ـع  مَ 

 aduwwun‘ :عَد و  
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ) ى ي   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل ي  

ب    عَرَ   : ‘arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :الَشَّمْس  

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :الَزَّلْزلََة  

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة  

 al-bila>du : الَْب لَاد  

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: 

م ر وْنَ  تَْ  : ta’murun> 

 ‘al-nau :الَنّـَوْع  

 syai’un :شَيْء  

 umirtu : أ م رْت  
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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 perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi>Zila>l al-qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

الله   د يْن   di>nulla>h لله ب   billa>h 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

ْ  ه مْ  الله  رَحَْْة   ف  hum fi> rah}matilla>h 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.= subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 

Tafsir al-Jalalain= Tafsir al-Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi 

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

UAS = Ujian Akhir Semester 

PAI = Pendidikan Agama Islam 

UIN = Universitas Islam Negeri 
 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn). 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: 

Zaid, Nas}r H{ami>d Abu>). 
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ABSTRAK 

Nama : Sonia Handayani 

NIM : 20100119010 

Judul : Pengaruh Efikasi Diri terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Etika 

dan Profesi Keguruan Mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar  

  

Skripsi ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan efikasi diri mahasiswa 

Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar; 2) Mendeskripsikan hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi 

Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar; 3) Menganalisis besar pengaruh efikasi diri terhadap hasil 

belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 

2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif ex-post facto dengan 

menggunakan regresi linear sederhana. Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan PAI 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Populasi dalam 

penelitian adalah mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar yang berjumlah 93 orang. Instrumen penelitian 

yang digunakan untuk memperoleh data adalah angket dan dokumentasi berupa 

nilai Ujian Akhir Semester (UAS), teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil penelitian efikasi diri 

mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar berada pada kategori sedang, yaitu 79,57%, sedangkan hasil 

belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 

2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada 

kategori sedang, yaitu 64,52%. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi 

diperoleh nilai r square 0,135 atau sebesar 13,5%. Jadi pengaruh efikasi diri 

terhadap hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan 

PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

adalah sebesar 13,5% dengan interval koefisien >0,00-0,199 yang termasuk dalam 

kategori sangat rendah, sedangkan sisanya sebesar 86,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar dari variabel. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: Bagi dosen, agar bisa lebih 

meningkatkan efikasi diri yang dimiliki mahasiswa dengan metode atau cara yang 

mudah dipahami oleh mahasiswa serta dikuasai oleh dosen itu sendiri. Bagi 

mahasiswa, agar bisa lebih meningkatkan efikasi diri atau keyakinan terhadap 

kemampuan yang dimiliki, agar hasil belajar mahasiswa dapat terus meningkat. 

Bagi peneliti selanjutnya, jika hendak melakukan penelitian yang serupa hendaknya 

menggunakan metode penelitian yang berbeda atau bisa dilakukan pembaharuan, 

tentunya dengan adanya skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi atau 

rujukan untuk penelitian selanjutnya agar jauh lebih baik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan secara leksikal (bahasa) adalah suatu proses pelatihan dan 

pengajaran, terutama diperuntukkan kepada anak-anak dan remaja, baik di sekolah-

sekolah maupun di kampus-kampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan 

mengembangkan keterampilan.1 Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang 

harus dipenuhi dalam kehidupan karena melalui pendidikan manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip oleh Saidah 

mengatakan bahwa, pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan.2 Dengan adanya upaya pengajaran dan pelatihan 

diharapkan mahasiswa mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas agar 

nantinya dapat bersaing di era globalisasi yang semakin hari semakin berkembang. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentunya juga sejalan dengan 

tujuan Pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 

20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3  

 

1Saidah, Pengantar Pendidikan Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasional (Cet. I; 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1. 

2Saidah, Pengantar Pendidikan Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasional, h. 2. 

3Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

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

(Cet. II; Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), h. 5. 
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Tujuan tersebut direncanakan agar dapat dicapai dalam proses belajar 

mengajar. Berdasarkan pendapat Thursan Hakim yang dikutip oleh Hamdani, 

belajar adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan 

tersebut ditampilkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, 

seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, dan daya pikir.4 Jadi dalam hal ini peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku mahasiswa dapat dilihat dalam bentuk bertambahnya kualitas dan 

kuantitas kemampuan mahasiswa dalam berbagai bidang. Jika tidak mendapatkan 

peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, mahasiswa tersebut dikatakan 

belum mengalami proses belajar dengan kata lain, mahasiswa mengalami 

kegagalan dalam proses belajar tersebut sehingga tidak mencapai hasil belajar 

sebagaimana yang diharapkan.  

Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa 

setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan 

tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau angka. Hasil 

belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri mahasiswa, 

yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan 

keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan yang lebih 

baik dibanding dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari 

yang tidak yakin menjadi yakin akan kemampuan dirinya serta dari sikap kurang 

sopan menjadi sopan.5 

Dalam proses pencapaiannya, hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, yaitu faktor yang sifatnya 

berasal dari luar diri seseorang diantaranya: keadaan lingkungan keluarga, keadaan 

 

4Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011), h. 21. 

5Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), h. 38. 
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lingkungan kampus dan keadaan lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor 

internal, yaitu yang berasal dari dalam diri seseorang diantaranya: 

kecerdasan/intelegensi, bakat, minat dan motivasi.6 

Akan tetapi ada teori yang meyakini bahwa ada faktor lain yang dapat 

memengaruhi hasil belajar yakni efikasi diri. Hal tersebut mengacu pada pendapat 

dari Albert Bandura sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rahmat Hidayat, bahwa 

efikasi diri dapat meningkatkan prestasi dan kesejahteraan dalam berbagai cara.7 

Orang yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung memilih tugas atau kegiatan 

yang membuat mereka kompeten atau percaya diri, dan sebaliknya akan 

menghindari kegiatan yang mereka anggap tidak dapat diselesaikan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa apapun faktor yang memengaruhi sebuah 

perilaku, pada dasarnya berakar pada keyakinan bahwa mereka memiliki keyakinan 

untuk dapat mencapai target yang diharapkan.  

Seseorang yang memiliki keyakinan terhadap apa yang dikerjakannya pasti 

dengan mudah mencapai tujuannya. Keyakinan tersebut sering dikaitkan dengan 

konsep keimanan kepada Allah swt. Allah berfirman dalam QS al-Anfāl/8: 12. 

حِي ْْاِذْ  كَْْيُو  ىْرَبُّ
َ
ةِْْْاِل

َ
مَلٰۤىِٕك

 
يْ ْال ِ

ن 
َ
مْ ْا

ُ
تُواْمَعَك ِ ب 

َ
ذِي نَْْفَث

َّ
اْ ْال مَنُو 

ٰ
قِي ْْا

 
ل
ُ
بِْْفِيْ ْسَا و 

ُ
ْقُل

ذِي نَْ
َّ
فَرُواْال

َ
بَْْك ع  اْالرُّ رِبُو  قَْْفَاض  نَاقِْْفَو  ع 

َ
ا
 
اْال رِبُو  هُمْ ْوَاض  ْْمِن 

َّ
ل
ُ
نَان ْ ْك

١٢ْْبَ
 
 
Terjemahnya: 

(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada Para Malaikat: 
“Sesungguhnya aku bersama kamu, Maka teguhkan (pendirian) orang-orang 
yang telah beriman.” Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati 
orang-orang kafir, Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap 
ujung jari mereka.”8 

 

6Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Palembang: Grafindo Telindo Press, 2015), h. 291. 

7Dede Rahmat Hidayat, Psikologi Kepribadian dalam Konseling (Bogor; Ghalia Indonesia, 

2011), h. 157. 

8Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 245. 
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Adapun tafsīr dari sūrah al-Anfāl ayat 12 menurut tafsīr al-Jalālain (Al-

Imam Jalāluddin al-Mahālli dan Jalāluddin as-Sūyuthi) adalah sebagai berikut: 

 (Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat) yang 
diperbantukan kepada kaum Muslimin (“Sesungguhnya Aku) bahwasanya 
Aku (Bersama kamu) memberikan pertolong dan bantuan (maka teguhkanlah 
pendirian orang-orang yang telah beriman) dengan memberikan pertolongan 
kepada mereka dan mengabarkan berita gembira. (kelak Aku akan timpakan 
rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir) ketakutan yang sangat (maka 
penggallah leher mereka) kepala mereka (dan pancunglah tipa-tiap ujung jari 
mereka) ujung-ujung jari tangan dan kaki. Dikatakan bahwa dalam perang itu 
jika seseorang muslim hendak memukul kepala si kafir tiba-tiba kepala itu 
sudah jatuh menggelinding sendiri sebelum pedangnya sampai kepadanya. 
Dan Rasululah saw melempar mereka dengan segenggam batu kerikil, maka 
tidak ada seorang musyrik pun yang luput matanya dari lemparan batu kerikil 
itu, akhirnya mereka kalah.9 

Pada tafsiran ayat di atas dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang 

memiliki keyakinan atas apa yang mereka kerjakan pasti Allah swt memberikan 

pertolongan dalam menghadapi setiap ancaman serta memberikan kemudahan 

dalam mengerjakan pekerjaan. 

Dalam konteks pendidikan, mahasiswa yang memiliki efikasi diri, dia akan 

termotivasi untuk berhasil mencapai tujuan pembelajaran dan dapat bertahan ketika 

menghadapi kesulitan (tugas). Hal ini senada dengan pendapat Schunk yang dikutip 

oleh Muger Apriansyah, dkk., mengatakan bahwa mahasiswa yang memiliki efikasi 

diri tinggi akan memliki kemampuan dalam mengatasi tugas yang dihadapinya baik 

itu tugas yang sulit maupun yang mudah, dapat mengatasi hambatan serta dapat 

melakukan tindakan terarah dan terukur untuk mencapai hasil tertentu.10 

Selain hasil belajar, di sini penulis juga mengambil mata kuliah Etika dan 

Profesi Keguruan sebagai bagian dari penelitian karena mata Etika dan Profesi 

Keguruan merupakan salah satu mata kuliah yang penting, dimana dengan adanya 

 

9Jalaluddin al- Mahalli dan Jalaluddin as Suyuthi, Tafsir Jalalain (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2010), h. 5. https://quranhadits.com/quran/8-al-anfal/al-anfal-ayat-12/  (8 Maret 2023). 

10Muger Apriansyah, dkk., “Efikasi Diri dan Implementasinya”, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu 

Pendidikan (2614-8854), vol. 5 no. 4 (April 2022) (1123-1126), h. 1124.  

https://quranhadits.com/quran/8-al-anfal/al-anfal-ayat-12/
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mata kuliah ini dapat mencetak calon-calon guru yang berkualitas, yang tentunya 

memiliki kompetensi keguruan. Selain itu mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan 

juga sesuai dengan latar belakang atau background dari Jurusan yang diambil oleh 

responden penelitian yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi tentunya penting 

untuk melihat efikasi diri yang dimiliki mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, karena mahasiswa yang 

memiliki efikasi diri tinggi tentunya akan menjadi guru yang profesional, yang 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didiknya. 

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Kampus UIN Alauddin 

Makassar pada tanggal 16 Maret 2022 yaitu hasil belajar mahasiswa Jurusan PAI 

angkatan 2020 rata-rata tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai UAS 

(Ujian Akhir Semester) mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan yang diperoleh 

mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020. 

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Muhammad 

Rusmin B., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam, beliau mengatakan 

bahwa hasil belajar yang didapat oleh sebagian mahasiswa rata-rata sudah tinggi, 

walaupun demikian masih ada beberapa mahasiswa yang memiliki nilai tinggi 

namun belum memiliki efikasi diri yang tinggi pula. Faktor yang memengaruhi 

efikasi diri pada mahasiswa itu ada banyak, hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana 

keteraturan dari mahasiswa tersebut dalam manajemen waktu belajarnya, 

kepercayaan diri yang dimiliki ketika menjawab pertanyaan serta keyakinan diri 

yang dimiliki mahasiswa tersebut dalam mengerjakan tugas sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan yaitu hasil belajar yang baik. Orang yang 

memiliki efikasi diri yang tinggi pasti cenderung memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi pula serta memilih tugas yang lebih menantang yang mana menurutnya 
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sesuai dengan taraf kemampuan yang dimilikinya. Sehingga mahasiswa yang 

memiliki efikasi diri tinggi cenderung memiliki nilai akademik yang tinggi pula.11 

Kemudian observasi penulis tidak hanya sebatas nilai hasil belajar. Namun 

juga melihat perilaku mahasiswa. Ada sebagian mahasiswa yang masih tidak yakin 

pada kemampuan yang dimilikinya dan kurang percaya diri. Hal ini terlihat ketika 

dosen meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan. Selain itu beberapa dari 

mahasiswa juga tidak antusias dan perhatiannya terbagi saat belajar dikelas. Hal ini 

terlihat ketika proses pembelajaran sedang berlangsung masih ada mahasiswa yang 

bercerita dan bercanda dengan temannya. Kemudian ketika diberikan tugas 

mahasiswa sering mengeluh dan mengatakan tugas yang diberikan terlalu sulit. 

Mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

tugas yang dihadapi. 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa efikasi diri memiliki peranan 

penting dalam dunia pendidikan karena keberadaannya akan memotivasi seseorang 

untuk memiliki keteraturan lebih sebagai bentuk persiapan diri dalam menghadapi 

tantangan agar mencapai tujuan yang direncanakan. Namun kenyataannya, 

pentingnya peran efikasi diri ini tidak dirasakan oleh beberapa mahasiswa. 

Terkadang mahasiswa menganggap bahwa jika mereka pandai, mereka pasti selalu 

mendapatkan nilai yang bagus, begitupun sebaliknya. Padahal mahasiswa yang 

pandai belum tentu selalu memperoleh hasil belajar yang memuaskan, seperti yang 

telah dikemukakan di atas bahwa belajar tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat 

kepandaian mahasiswa, namun belajar juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika 

faktor tersebut menghambat mahasiswa, maka akan berpengaruh pada hasil 

belajarnya.  

 

11Muhammad Rusmin B, (44 Tahun), Sekretaris Jurusan PAI, Wawancara, Gowa, 16 Maret 

2022. 
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Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang 

berjudul Pengaruh Efikasi Diri terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Etika dan 

Profesi Keguruan Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efikasi diri mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

2. Bagaimana hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa 

Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar? 

3. Seberapa besar pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata kuliah Etika 

dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

jelas tentang variabel-variabel yang akan diteliti sehingga tidak terjadi perbedaan 

penafsiran antara penulis dan pembaca. Adapun operasional variabel dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Efikasi Diri   

Efikasi diri adalah keyakinan diri terhadap kemampuan yang dimiliki 

mahasiswa dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan. Seseorang 

yang memiliki efikasi diri tinggi, cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

tinggi pula. Adapun indikator dari efikasi diri yaitu: 
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a. Tingkat kesulitan (Level); tingkat kesulitan tugas, tingkat penyelesaian tugas, 

tetap optimis ketika dihadapkan pada kesulitan, perilaku atau sikap yang 

ditunjukkan ketika menghadapi kesulitan. 

b. Tingkat kekuatan (Strength); keyakinan mencapai target yang telah ditentukan, 

gigih dalam belajar, gigih dalam mengerjakan tugas, konsisten dalam mencapai 

tujuan, kuat lemahnya keyakinan. 

c. Tingkat keluasan (Generality); penguasaan terhadap tugas-tugas yang diberikan 

dan penguasaan terhadap materi-materi pelajaran. 

2. Hasil belajar  

Hasil belajar yang dimaksud oleh penulis merupakan hasil akhir dari proses 

belajar mengajar yang telah dilalui dan diikuti oleh mahasiswa Jurusan PAI 

angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Adapun 

indikator pengukuran hasil belajar dalam penelitian ini adalah aspek kognitif yang 

berhubungan dengan pengetahuan mahasiswa yaitu dengan melihat nilai UAS 

(Ujian Akhir Semester) mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 pada mata kuliah 

Etika dan Profesi Keguruan. 

D. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu 

dan kajian teoretis kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu: 

1. Penelitian Yustika Nur pada tahun 2021 dengan judul: Pengaruh Efikasi 

Diri dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 

Kelas VIII SMP Negeri 28 Bulukumba. Adapun hasil analisis statistik deskriptif 

nya menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel efikasi diri adalah sebesar 61,40 

termasuk kategori tinggi, selanjutnya skor rata-rata variabel kemandirian belajar 

adalah sebesar 57,91 termasuk kategori sedang, adapun skor rata-rata hasil belajar 
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matematika adalah sebesar 82,62 termasuk kategori cukup. Berdasarkan hasil 

analisis statistik inferensial diperoleh hasil bahwa efikasi diri dan kemandirian 

belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar matematika dengan 

koefisien determinasi R2 sekitar 59,3%. Efikasi diri berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar matematika dengan koefisien regresinya adalah 37,3%. Kemandirian 

belajar berpengaruh positif terhadap hasil matematika dengan koefisien regresinya 

adalah 57,5%.12 

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama 

meneliti tentang efikasi diri dan hasil belajar. Adapun perbedaannya, terletak pada 

lokasi penelitian. Penelitian di atas meneliti di SMP Negeri 28 Bulukumba, 

sedangkan penelitian ini berlokasi di Kampus UIN Alauddin Makassar. 

2. Penelitian Rizkiyah Jihan Maulidiyah pada tahun 2021 dengan judul: 

Pengaruh Efikasi Diri Siswa terhadap Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas 7 

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Negeri 1 Sidoarjo.  

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan: 1) efikasi diri siswa kelas 7 dalam mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Negeri 1 Sidoarjo mendapatkan 

hasil 85,4% berada pada rentang 80%-100% yang termasuk dalam kategori sangat 

tinggi. 2) kemandirian belajar siswa kelas 7 dalam mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) di Mts Negeri 1 Sidoarjo mendapatkan hasil 85,5% berada 

pada rentang 80%-100% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. 3) pengaruh 

efikasi diri terhadap kemandirian belajar siswa kelas 7 dalam mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Negeri 1 Sidoarjo berdasarkan hasil 

analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS for Windows versi 21 

memperoleh nilai signifikansi Fhitung sebesar 208.674 dan nilai signifikansi sebesar 

 

12Yustika Nur, “Pengaruh Efikasi Diri dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar 

Matematika Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 28 Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMM, 2021), h. 5. 
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0.000. Jadi berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 dapat dikatakan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel X (efikasi diri siswa) 

berpengaruh terhadap variabel Y (kemandirian belajar).13 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efikasi 

diri. Adapun perbedaannya, terletak pada variabel Y. Pada penelitian ini variabel Y 

nya yaitu hasil belajar sedangkan variabel Y penelitian di atas yaitu kemandirian 

belajar. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu kuantitatif 

eksperimen sedangkan penelitian di atas menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif.  

3. Penelitian Ika Heni Wahyuningsih pada tahun 2018 dengan judul: 

Pengaruh Efikasi Diri, Motivasi Belajar, dan Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dan XI di SMA Negeri 6 

Yogyakarta. Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa; efikasi diri 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi, motivasi belajar tidak 

berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi, lingkungan sekolah berpengaruh 

negatif terhadap prestasi belajar ekonomi, dan efikasi diri, motivasi belajar dan 

lingkungan sekolah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar ekonomi.14 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efikasi 

diri dan menggunakan sampel jenuh. Adapun perbedaannya, terletak pada variabel 

Y. Pada penelitian ini variabel Y nya yaitu hasil belajar sedangkan variabel Y 

penelitian di atas yaitu prestasi belajar.  

 

13Rizkiyah Jihan Maulidiyah, “Pengaruh Efikasi Diri Siswa terhadap Kemandirian Belajar 

pada Siswa Kelas 7 Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Negeri 1 Sidoarjo”, 

Skripsi (Surabaya: Fak. Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, 2021), h. 8. 

14Ika Heni Wahyuningsih, “Pengaruh Efikasi Diri, Motivasi Belajar, dan Lingkungan 

Sekolah terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dan XI di SMA 

Negeri 6 Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Sanata Dharma, 2018), h. 8. 
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4. Penelitian Lini Yulinda pada tahun 2017 dengan judul: Pengaruh Efikasi 

Diri terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Kelas VII di MTs ‘Aisyiyah Palembang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa rhitung sebesar 0,434 lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% (0,288) 

dan taraf signifikan 1% (0,372) dengan ini melambangkan 0,288<0,434>0,372. 

Oleh karena itu maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara efikasi diri terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII di MTs ‘Aisyiyah Palembang.15 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efikasi 

diri terhadap hasil belajar dan menggunakan sampel jenuh. Adapun perbedaannya, 

terletak pada lokasi penelitian, penelitian di atas berlokasi di ‘Aisyiyah Palembang 

sedangkan penelitian ini berlokasi di Kampus UIN Alauddin Makassar. 

5. Penelitian Ineng Wahyuni pada tahun 2018 dengan judul: Pengaruh 

Efikasi Diri terhadap Resiliensi Diri pada Guru Sekolah Dasar Swasta di Jakarta 

Timur. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan efikasi diri terhadap resiliensi, dengan persamaan regresi Y= 

41,248+0,920 yang artinya semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi pula 

resiliensi diri, dan sebaliknya dengan pengaruh efikasi diri terhadap resiliensi diri 

sebesar 34, 6%.16 

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang efikasi diri 

dan penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya, terletak pada variabel Y. Pada 

penelitian ini variabel Y nya yaitu hasil belajar sedangkan variabel Y penelitian di 

 

15Lini Yulinda, “Pengaruh Efikasi Diri terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VII di MTs ‘Aisyiyah Palembang”, Skripsi (Palembang: Fak. Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, 2017), h. 12. 

16Ineng Wahyuni, “Pengaruh Efikasi Disi terhadap Resiliensi Diri pada Guru Sekolah Dasar 

Swasta di Jakarta Timur”, Skripsi (Jakarta: Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Jakarta, 

2018), h. 6. 
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atas yaitu resiliensi diri. Teknik sampling yang digunakan penelitian di atas yaitu 

purposive sampling sedangkan penelitian ini yaitu penelitian sampel jenuh. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan efikasi diri mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

b. Untuk mendeskripsikan hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan 

mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

c. Untuk menganalisis besar pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata 

kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara ilmiah 

Secara ilmiah kegunaan dalam penelitian ini adalah diharapkan mampu 

memberikan informasi terkait pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata 

kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

b. Secara praktis 

1) Bagi dosen, sebagai masukan bagi pendidik agar mampu membimbing 

mahasiswa agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan serta dapat 

mempertahankan hasil belajarnya dan mendorong mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar yang kurang memuaskan untuk bangkit dan 

semangat belajar dalam mempersiapkan diri menjelang ujian.  
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2) Bagi mahasiswa, sebagai bahan evaluasi untuk menumbuhkan kesadaran 

mahasiswa tentang pentingnya efikasi diri ditanamkan dalam diri karena 

jika mahasiswa sudah memiliki efikasi diri, pasti dengan mudah untuk 

membangkitkan motivasi belajar serta rasa percaya dirinya. 

3) Bagi penulis, sebagai sumbangan pemikiran untuk peneliti selanjutnya, 

dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan tema 

penelitian yang serupa serta sebagai persyaratan dalam meraih gelar 

sarjana.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Efikasi Diri   

1. Pengertian Efikasi Diri  

Konsep efikasi diri pertama kali dikemukakan oleh Albert Bandura pada 

tahun 1977, dimana efikasi diri menurutnya sebagaimana yang dikutip oleh Lina 

Arifah Fitriyah, dkk., yaitu sebagai keyakinan diri individu dalam memperhitungkan 

kemampuan dirinya dalam melakukan sesuatu untuk mencapai hasil pada situasi 

dan kondisi tertentu.1 

Secara umum, Efikasi diri adalah penilaian seseorang tentang kemampuan 

dirinya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu.2 

Efikasi diri juga diartikan sebagai penilaian individu terhadap kemampuan atau 

kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, serta 

menghasilkan sesuatu. Efikasi diri juga didefinisikan sebagai perasaan yang 

dimiliki terhadap kecukupan, efisiensi, serta kemampuannya dalam mengatasi 

kehidupan.3 

 Individu dengan efikasi diri tinggi cenderung memiliki komitmen dalam 

memecahkan masalahnya dan tidak akan menyerah ketika menemukan bahwa 

strategi yang digunakan itu tidak berhasil.4  

 

1Lina Arifah Fitriyah, dkk., Menanamkan Efikasi Diri dan Kestabilan Emosi (Jombang: 

LPPM UNHASY Tebuireng Jombang, 2019), h. 5. 

2Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang 

Jilid II (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 20.  

3Kalpana Kartika, Keperawatan Bencana Efektivitas Pelatihan Bencana Pre Hospital 

Gawat Darurat dalam Peningkatan Efikasi Diri Kelompok Siaga Bencana dan Non Siaga Bencana 

(Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 11. 

4K. Reivich and A. Shatte, The Resilience Factor (New York: Random House, 2002), h. 

158. 
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Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa efikasi diri adalah keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan yang dimiliki 

dalam melakukan suatu tindakan atau menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai 

tujuan tertentu. Seseorang yang memiliki efikasi diri tinggi, cenderung memiliki 

tingkat keyakinan diri yang tinggi pula. 

2. Perkembangan Efikasi Diri 

 Perkembangan efikasi diri pada mahasiswa dapat dipahami dan didapat 

informasinya melalui empat sumber informasi penting, yakni pengalaman 

keberhasilan, pengalaman orang lain, persuasi verbal dan keadaan fisiologis. 

Adapun menurut Albert Bandura sebagaimana yang dikutip oleh Yuraida Ita 

Kurniawati dan Muh. Ekhsan Rifai, keempat sumber informasi tersebut yaitu: 

a. Pengalaman keberhasilan (Master experience) 

Sumber yang memberikan kontribusi terhadap efikasi diri seseorang adalah 

berdasarkan pengalaman otentik tentang kesuksesan. Dimana Pengalaman tersebut 

dapat menjadi penyebab meningkatnya efikasi diri, sementara kegagalan yang 

berulang menyebabkan efikasi dirinya menurun, khususnya jika ketidakberhasilan 

yang dialami terjadi ketika efikasi dirinya masih lemah atau ada pengaruh dari luar, 

karena efikasi diri yang dimilikinya akan memengaruhi pilihan dan tujuan 

mahasiswa.5 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

pengalaman keberhasilan atau kesuksesan dapat menjadi sumber performansi yang 

paling kuat pengaruhnya terhadap efikasi diri. Dimana pengalaman keberhasilan 

atau kesuksesan mahasiswa pada masa lalu dapat meningkatkan efikasi diri. 

Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki pengalaman kegagalan yang berulang akan 

menurunkan efikasi diri. 

 

5Yuraida Ita Kurniawati dan Muh. Ekhsan Rifai, Pentingnya layanan Informasi Karier dan 

Efikasi Diri dalam Pengambilan Keputusan Studi Lanjut Siswa (Sukoharjo: Sidunata, 2019), h. 31. 
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b. Pengalaman orang lain (Modeling social) 

Efiksi diri yang dimiliki seseorang dapat tumbuh jika melihat kesuksesan 

yang diperoleh orang lain, sedangkan efikasi diri juga dapat berkurang apabila 

mengamati seseorang memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan yang ada 

pada dirinya. Membandingkan pengalaman yang diperoleh dengan pengalaman 

yang diperoleh orang lain yang mempunyai kesamaan dalam memunculkan efikasi 

diri dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, seberapa mirip bentuk/cara yang 

dilakukan individu dapat memengaruhi kualitas efikasi diri yang dicapai.6 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa efikasi 

diri mahasiswa akan meningkat ketika melihat atau mengamati keberhasilan orang 

lain dalam mengerjakan suatu tugas dengan kemampuan yang dianggap sebanding 

dengan dirinya. Sebaliknya, efikasi diri mahasiswa akan menurun ketika melihat 

kegagalan orang lain dalam mengerjakan suatu tugas, karena pengalaman kegagalan 

tersebut berdampak pada penilaian mahasiswa terhadap kemampuan yang dimiliki 

serta mengurangi usaha yang dilakukan. 

c. Persuasi verbal (Verbal persuasion) 

Persuasi verbal merupakan informasi yang sengaja diberikan kepada orang 

yang ingin diubah efikasi dirinya, dengan cara memberikan dorongan semangat 

bahwa permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan. Dorongan semangat yang 

diberikan kepada orang yang mempunyai potensi dan terbuka menerima informasi 

akan menggugah semangat orang bersangkutan untuk berusaha lebih gigih 

meningkatkan efikasi dirinya. Semakin percaya orang kepada kemampuan pemberi 

informasi maka akan semakin kuat keyakinan untuk dapat merubah efikasi diri. 

 

6Willy Cahyadi, Pengaruh Efikasi Diri terhadap Keberhasilan (Padang Sidempuan: PT. 

Inovasi Pratama Internasional, 2021), h. 8. 
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Tetapi apabila penilaian diri lebih dipercaya daripada penilaian orang lain maka 

keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki sulit digoyahkan.7 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa efikasi 

diri mahasiswa dapat meningkat atau menurun tergantung pada rasa percaya 

mahasiswa tersebut terhadap si pemberi persuasi atau pemberi informasi. Semakin 

tinggi rasa percayanya terhadap informasi yang diberikan, maka akan semakin 

meningkat pula efikasi dirinya, dan begitupun sebaliknya, semakin rendah rasa 

percaya maka efikasi dirinya akan semakin menurun. 

d. Keadaan fisiologis (Psychological state) 

Keadaan fisiologis atau perubahan suasana hati dapat memengaruhi 

keyakinan mahasiswa tentang efikasi dirinya. Ada empat cara untuk merubah 

keyakinan tau efikasi diri, yaitu; meningkatkan kondisi tubuh, menurunkan stres, 

merubah emosi negatif dan mengoreksi kesalahan interpretasi terhadap keadaan 

tubuh. Selain itu mahasiswa yang mengalami keberhasilan pada suasana hati positif 

akan menimbulkan efikasi diri tinggi, sedangkan mahasiswa yang mengalami 

kegagalan pada waktu suasana hati negatif akan menimbulkan efikasi diri rendah.8 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

keadaan fisiologis atau keadaan suasana hati sangat berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya efikasi diri setiap mahasiswa. Suasana hati yang baik akan meningkatkan 

efikasi diri mahasiswa tersebut. Sebaliknya, Suasana hati yang buruk akan 

menurunkan efikasi dirinya. 

3. Aspek-aspek Efikasi Diri 

 Setiap mahasiswa memiliki efikasi diri yang berbeda-beda antara yang satu 

dengan yang lainnya didasarkan pada beberapa dimensi yang ada. Menurut Albert 

 

7I Made Rustika, “Efikasi Diri: Tinjauan Teori Albert Bandura”, Jurnal Buletin Psikologi, 

vol. 20 no. 1-2 (2012), h. 21. 

8I Made Rustika, “Efikasi Diri: Tinjauan Teori Albert Bandura”, h. 22. 
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Bandura sebagaimana yang dikutip oleh Alfeus Manuntung, mengemukakan bahwa 

efikasi diri mahasiswa dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: 

a. Tingkat kesulitan (Level)  

 Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika mahasiswa 

merasa mampu untuk melakukannya. Apabila mahasiswa dihadapkan pada tugas-

tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu 

mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan meliputi 

tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan 

untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat.9 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung memilih tugas yang 

terbilang susah (menantang). Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki tingkat efikasi 

diri rendah biasanya akan memilih tugas dengan tingkat yang lebih rendah (mudah). 

b. Tingkat kekuatan (Strength) 

Dimensi yang kedua ini lebih menekankan pada tingkat kekuatan atau 

kemantapan mahasiswa terhadap keyakinan. Dimana pengharapan atau keyakinan 

yang lemah mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak 

mendukung. Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong mahasiswa tetap 

bertahan dalam usahanya, meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang 

menunjang.10  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi akan memiliki keyakinan yang kuat 

terhadap tugas yang dikerjakan, dimana keyakinan kuat tersebut akan menjadi 

dorongan untuk dirinya dalam mengerjakan tugas. Sebaliknya, mahasiswa yang 

 

9Alfeus Manuntung, Terapi Perilaku Kognitif pada Pasien Hipertensi (Malang: Wineka 

Media, 2018), h. 58. 

10Alfeus Manuntung, Terapi Perilaku Kognitif pada Pasien Hipertensi, h. 58. 
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memiliki efikasi diri rendah akan memiliki tingkat keyakinan yang lemah terhadap 

tugas yang dikerjakannya. 

c. Keluasan (Generality) 

 Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tugas dengan keyakinan individu 

atas kemampuannya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Beberapa individu akan 

merasa mampu melakukan tugas dalam bidang tugas, sementara individu yang lain 

mungkin hanya bisa pada bidang tertentu dalam menangani atau menyelesaikan 

tugas-tugas tersebut.11 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa tinggi 

rendahnya efikasi diri mahasiswa tergantung dari seberapa yakin mahasiswa 

terhadap tugas tersebut dan seberapa luas pemahaman yang dimiliki terhadap tugas 

tersebut. 

4. Pengaruh Efikasi Diri terhadap Proses dalam diri Manusia 

Efikasi diri memengaruhi performansi belajar mahasiswa melalui pengaruh 

yang dihasilkan dalam empat proses, yaitu sebagaimana yang dikemukakan Albert 

Bandura yang dikutip oleh Alfeus Manuntung bahwa proses dalam diri mahasiswa 

ada empat yaitu: 

a. Proses kognitif 

Efikasi diri dapat memengaruhi bagaimana pola pikir yang bisa memberi 

dorongan atau menghambat perilaku mahasiswa. Efikasi diri yang tinggi 

mendorong pembentukan pola pikir untuk mencapai kesuksesan, dan pemikiran 

akan kesuksesan dapat memunculkan kesuksesan yang nyata, sehingga akan 

semakin memperkuat efikasi diri mahasiswa.12 

 

11Lina Arifah Fitriyah, dkk., Menanamkan Efikasi Diri dan Kestabilan Emosi, h. 9. 

12Alfeus Manuntung, Terapi Perilaku Kognitif pada Pasien Hipertensi, h. 64. 
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Sebagaimana uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan 

efikasi diri tinggi cenderung membentuk pola pikir yang positif sehingga dapat 

mencapai kesuksesannya. Sebaliknya, mahasiswa dengan efikasi diri rendah 

cenderung membentuk pola pikir yang negatif atau pemikiran yang kurang 

mendukung, sehingga menghambat kesuksesan mahasiswa tersebut. 

b. Proses motivasional 

Efikasi diri yang tinggi akan meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk 

meluangkan usaha dalam belajar mereka, tetap bertahan ketika menghadapi 

kesulitan dan membantu bangkit lebih cepat setelah memperoleh capaian negatif. 

Sebaliknya, efikasi diri yang rendah akan menurunkan minat mahasiswa untuk 

belajar, kapasitas untuk tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan, serta komitmen 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efikasi diri termasuk 

salah satu aspek penting dalam memengaruhi diri sendiri untuk membentuk sebuah 

motivasi 13 

Sebagaimana uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya 

efikasi diri yang dimiliki mahasiswa dapat berpengaruh terhadap motivasi yang 

dimiliki mahasiswa baik itu berupa kesiapan, minat serta kinerja mahasiswa untuk 

memperoleh suatu kesuksesan. 

c. Proses afektif 

Proses afektif berkaitan dengan sikap dalam menerima, merespon dan 

menggabungkan semua sistem yang dimiliki individu untuk mempengaruhi 

perilakunya. Proses ini juga berkaitan dengan keyakinan mahasiswa akan 

 

13Titik Kritiyani, Self-Regulated Learning: Konsep, Implikasi dan Tantangannya bagi 

Siswa di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2016), h. 88. 
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kemampuannya dalam memengaruhi seberapa besar stres dan depresi yang dialami 

ketika menghadapi situasi yang sulit.14  

Sebagaimana uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang 

memiliki efikasi diri tinggi, yakin bahwa dapat mengontrol kecemasan yang ada 

dalam dirinya. Sebaliknya, mahasiswa dengan efikasi diri rendah akan memiliki 

kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu diluar control dirinya, sehingga dapat 

memicu munculnya rasa stres atau depresi. 

d. Proses seleksi 

Keyakinan atau efikasi diri bisa membentuk jalan hidup seseorang melalui 

pengaruh terhadap aktivitas apa yang akan mereka lakukan dan lingkungan mana 

yang akan mereka masuki. Seseorang dengan efikasi diri akan menghadapi tugas-

tugas sulit sebagai tantangan yang harus ditaklukan, bukan sebagai ancaman yang 

harus dihindari. Sehingga melalui pilihan yang dibuat, orang akan berkompetisi 

dalam menentukan program kedepannya.15 

Sebagaimana uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri memiliki 

peranan penting dalam penentuan keputusan yang akan diambil oleh mahasiswa 

selanjutnya. Dimana dengan efikasi diri yang dimiliki, mahasiswa dapat 

menghindari atau mengambil tugas yang menantang sesuai dengan kemampuan 

yang mereka miliki. 

5. Klasifikasi Efikasi Diri 

Mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi, cenderung memiliki perasaan 

yang kuat untuk meningkatkan pencapaian dan kesejahteraannya dalam berbagai 

hal. Mahasiswa yang memiliki keyakinan yang tinggi merasa bahwa mereka 

 

14Rosdiyanah, Mengenal Hipertensi pada Kelompok Dewasa dengan Pendekatan Asuhan 

Keperawatan (Cet. I; Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), h. 40 

15Angga Wilandika, Mahasiswa, Religiusitas, dan Efikasi Diri Perilaku Berisiko HIV 

Kajian dalam Sudut Pandang Muslim (Cet. I; Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 34.  
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mampu melalui masa sulit sebagai tantangan yang harus dihadapi dari pada harus 

menghindari atau bahkan menganggap sebagai ancaman. Mahasiswa yang memiliki 

pandangan demikian akan menumbuhkan minat yang baik dan cenderung tenang 

dalam menjalaninya, sehingga akan lebih mudah dalam menetapkan tujuan yang 

ingin dicapai dan mempertahankan komitmen. Selain itu, mahasiswa tersebut juga 

akan terus mempertahankan upaya mereka dalam menghadapi kegagalan. 

Sedangkan mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah cenderung meragukan 

kemampuan diri mereka, menghindar dari situasi sulit yang dipandang sebagai 

ancaman pribadi, selalu memikirkan kekurangan yang ada pada dirinya serta segala 

hal yang dapat merugikan daripada berkonsentrasi tentang bagaimana 

menyelesaikannya dengan baik.16 

Adapun menurut Albert Bandura sebagaimana yang dikutip oleh Triyono 

dan Muh. Ekhsan Rifai, mengemukakan bahwa mahasiswa yang tidak percaya akan 

kemampuan yang dimilikinya untuk berhasil menyelesaikan suatu tugas akan lebih 

memilih untuk meninggalkan tugas-tugas tersebut daripada mencoba mengerjakan 

dan menyelesaikannya. Efikasi diri yang tinggi akan memunculkan inisiatif dan 

ketekunan pada tugas yang lebih besar, sehingga mahasiswa dengan efikasi diri 

yang tinggi cenderung belajar mandiri untuk menyelesaikan tugasnya 

dan sebaliknya mahasiswa yang memiliki efikasi diri yang rendah akan 

lebih mungkin untuk bergantung pada mahasiswa lain sehingga menunda pekerjaan 

tugasnya.17  

Mahasiswa dengan efikasi diri yang rendah memiliki kekhawatiran akan 

mengalami kegagalan sehingga menumbuhkan sikap ragu-ragu dalam mencoba 

 

16Ani Astuti, dkk., Perilaku Diit pada Diabetes Mellitus Tipe 2 (Cet. I; Yogyakarta: Zahir 

Publishing, 2022), h. 38-39. 

17Triyono dan Muh. Ekhsan Rifai, Efikasi Diri dan Regulasi Emosi dalam mengatasi 

Prokrastinasi Akademik (Sukoharjo: CV Sindunata, 2019), h. 23. 
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sesuatu yang baru, sedangkan efikasi diri yang tinggi senang akan tertantang dan 

mau mengambil kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya.18 

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa mahasiswa dengan efikasi 

diri tinggi terwujud memiliki keadaan psikologis yang baik, yaitu berani mengambil 

tantangan, mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan dengan baik, 

menetapkan tujuan, dinamis, tingkat stress dan depresi rendah serta memiliki 

keberanian untuk melakukan aktivitas menantang. Sebaliknya, mahasiswa yang 

memiliki efikasi diri rendah tidak berusaha ketika dihadapkan pada tugas yang sulit, 

sehingga mereka cenderung menghindari tugas tersebut, dan lebih memilih untuk 

bergantung pada mhasiswa lain. Memiliki sikap ragu-ragu serta pesimis terhadap 

apa keputusan yang ingin diambil.  

Menurut Wibowo, ciri-ciri orang yang memiliki efikasi diri yang tinggi dan 

rendah diantaranya: 

a. Efikasi diri tinggi 

1) Aktif dalam memilih peluang terbaik 

2) Dapat mengelola situasi dengan mengurangi hambatan  

3) Menentukan tujuan serta membangun standar 

4) Merencanakan, mempersiapkan dan memperaktikkan 

5) Gigih dalam berusaha 

6) Mengatasi masalah dengan kreatif 

7) Belajar dari kemunduran  

8) Memvisualisasikan keberhasilan serta mengurangi stress 

b.   Efikasi diri rendah 

1) Cenderung menghindari tugas yang sulit dan mudah menyerah 

2) Bersikap pasif 

 

18Muhammad Nur Salim, dkk., Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2019), 59.  
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3) Mengembangkan aspirasi lemah dan komitmen rendah 

4) Memfokuskan pada kekurangan personal 

5) Tidak mau mencoba dan lemah dalam melakukan usaha 

6) Terkesan bergantung pada orang lain serta tidak suka mencari suasana baru 

7) Kurang kreatif dalam mencari jalan keluar yang baru 

8) Khawatir berlebihan, sehingga mengalami stress dan menjadi depresi.19 

Berdasarkan beberapa ciri-ciri yang disebutkan di atas, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi akan 

cenderung memilih untuk terlibat langsung dalam mengerjakan suatu tugas, 

sedangkan mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah cenderung menghindari 

tugas. Mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung mengerjakan suatu 

tugas yang terbilang menantang, meskipun tugas-tugas tersebut dirasa sulit, mereka 

tidak memandang tugas tersebut sebagai suatu ancaman yang harus mereka hindari. 

Serta mereka yang gagal dalam mengerjakan sesuatu, biasanya cepat mendapatkan 

kembali efikasi diri setelah mengalami suatu kegagalan. 

6. Konsep Efikasi Diri dalam Islam 

Efikasi diri berkaitan dengan keimanan seseorang akan keterlibatan Allah 

swt dalam setiap usahanya. Apabila seseorang meyakini kemampuannya dalam 

melaksanakan suatu tugas yang diberikan, maka orang tersebut akan bekerja keras 

untuk mencapai tujuannya, dikarenakan capaian kinerja seseorang itu tergantung 

dari tingkat keyakinannya. Adapun dalil mengenai keimanan pada konsep efikasi 

diri telah banyak dijelaskan oleh Allah swt di dalam al-Quran, tetapi di sini penulis 

hanya membatasi menjadi dua ayat saja, dikarenakan untuk memudahkan dalam 

mengingat landasan konsep efikasi diri secara efektif. Adapun dalil-dalil yang 

menjelaskan tentang konsep efikasi diri dalam islam, yakni: 

 

19Wibowo, Perilaku dalam Organisasi (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 32-34. 
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a. Surah al- Baqarah/2: 286. 

فُْ ِ
 
اْيُكَل

َ
اْل

َ
ْ ْرَبَّنَاْل تَسَبَت 

 
هَاْمَاْاك ي 

َ
ْوَعَل سَبَت 

َ
كْ هَاْمَا

َ
عَهَاْ ْل اْوُس 

َّ
سًاْاِل ْنَف  ُ ْاللّٰه
ْ و 
َ
ْا نَآ سِي 

َّ
ْن ْاِن  نَآ ىْتُؤَاخِذ 

َ
ْعَل تَهٗ

 
ْحَمَل مَا

َ
كْ رًا ْاِص  نَآ ي 

َ
ْعَل

 
مِل ح 

َ
اْت

َ
ْوَل ْرَبَّنَا نَاْۚ

 
طَأ خ 

َ
ا

ْ
َ
ْوَل ْرَبَّنَا لِنَاْۚ ْقَب  ْمِن  ذِي نَ

َّ
نَاْ ال

َ
ْل فِر  وَاغ  اْ  ْعَنَّ فُ ْۚوَاع  ْبِه  نَا

َ
ْل ْطَاقَةَ ا

َ
ْل ْمَا نَا

 
ل م ِ حَ

ُ
ْت ا
نَا ىنَاْفَان صُر 

ٰ
ل ن تَْمَو 

َ
نَاْ ْا حَم  قَوْ ْوَار 

 
ىْال

َ
فِرِي نَْْࣖعَل

ٰ
ك
 
٢٨٦ْمِْال

 
Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. 
Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan 
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 kafir.”20 

Adapun tafsir dari surah al-Baqarah ayat 286 menurut tafsir al-Jalalain (al-

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi) adalah “(Allah tidaklah 

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya), artinya sekedar 

kesanggupannya”,21 pada tafsiran tersebut dijelaskan bahwa Allah memberikan 

kemampuan pada tiap-tiap individu di dunia ini berdasar atas kemampuannya, 

sehingga dalam menjalani suatu tugas dalam kehidupan seperti dalam 

menyelesaikan masalah haruslah dengan penuh keyakinan, karena Allah maha 

menepati janji. Sama halnya bagi mahasiswa setiap dari mereka memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dan permasalahan yang berbeda-beda pula, maka 

dari itu mereka harus yakin bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi 

dan menjalani permasalahan yang mereka hadapi. Jadi yakinlah akan kemampuan 

 
20Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 49. 
21Jalaluddin al- Mahalli dan Jalaluddin as Suyuthi, Tafsir Jalalain (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2010), https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-286 (8 Maret 2023). 

https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-286
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yang dimiliki agar semua masalah yang terjadi dapat dihadapi dengan baik, 

sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya. 

b. Surah al-Imran/3: 139. 

ا
َ
اْوَل اْتَهِنُو 

َ
اْوَل زَنُو  ح 

َ
ن تُمُْْت

َ
نَْْوَا و 

َ
ل ع 
َ
ا
 
ْْال تُمْ ْاِن  ن 

ُ
نَْْك مِنِي  ؤ  ١٣٩ْْمُّ

Terjemahnya: 

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal 
kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.22 

Adapun tafsir dari surah al-Imran ayat 139 menurut tafsir al-Jalalain (al-

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi) adalah sebagai berikut: 

(Janganlah kamu merasa lemah) dalam memerangi orang-orang kafir (dan 

jangan pula bersedih hati) atas sesuatu musibah yang menimpa dirimu 

(padahal kamu orang-orang yang paling tinggi) hingga mampu mengalahkan 

mereka (jika kamu orang-orang mukmin) maksudnya benar-benar 

beriman23…. 

Pada tafsiran ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt menciptakan manusia 

dengan kelebihan yang lebih sempurna dari makhluk lainnya yang telah diciptakan 

Allah swt, sehingga manusia haruslah yakin bahwasanya mereka mampu untuk 

menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya dengan kelebihan yang telah 

Allah berikan. Seperti halnya mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020, mereka 

seharusnya jangan bersikap pasif dan lemah ketika dihadapkan pada tugas yang 

sulit, mereka harus kuat dan mempunyai pikiran yang lebih positif dengan cara 

mencari cara lain jika menurutnya cara yang diambil tidak berhasil. Jalani segala 

permasalahan yang ada dengan penuh keyakinan bahwa itu semua hanyalah sebuah 

ujian hidup dan mereka bisa lebih baik lagi kedepannya.  

 
22Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 67. 
23Jalaluddin al- Mahalli dan Jalaluddin as Suyuthi, Tafsir Jalalain (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2010), https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-3-al-imran/ayat-139 (8 Maret 2023). 

https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-3-al-imran/ayat-139


27 
 

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu hasil 

dan belajar, dimana kedua kata ini mempunyai arti yang berbeda. Hasil yaitu 

capaian dari suatu kegiatan yang dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, 

yang diperoleh dengan jalan kesungguhan dan kerja keras, baik secara individual 

maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. Sedangkan belajar adalah 

suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu. 

Hasil belajar bagian dari perolehan atau taraf kemampuan yang telah dicapai 

mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu baik 

berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan, kemudian akan 

diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan.24 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar adalah pencapaian terhadap kegiatan yang dikerjakan dengan senang hati 

serta diperoleh dengan kesungguhan dan kerja keras. Dimana pencapaian tersebut 

dapat menjadi perubahan dalam diri individu maupun kelompok. 

Sedangkan menurut W. Winkel sebagaimana yang dikutip oleh Herneta 

Fatirani, bahwa hasil belajar adalah keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa, 

yakni hasil belajar mahasiswa selama di kampus yang diwujudkan dalam bentuk 

angka.25 

Sebagaimana uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar adalah suatu keberhasilan yang diraih oleh mahasiswa setelah mengikuti 

suatu kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, 

 

24Syafaruddin, dkk., Guru, Mari kita Menulis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) (Cet. I; 

Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 79. 

25Herneta Fatirani, Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Sistem Ekskresi Manusia 

(Cet. I; Lombok Tengah NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2002), h. 

36. 
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dimana tingkat keberhasilan tersebut ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau 

angka 

2. Jenis-jenis Hasil Belajar 

Jenis-jenis hasil belajar lazimnya dibedakan mengikuti taksonomi tertentu. 

Taksonomi adalah klasifikasi atau penggolongan tentang objek atau gejala 

berdasarkan satu atau lebih prinsip tertentu. Dalam taksonomi, penggolongan objek 

atau gejala diurutkan berdasarkan hierarkis atau berjenjang mulai dari urutan paling 

sederhana yang ditempatkan pada jenjang atau urutan bawah sampai yang paling 

kompleks yang ditempatkan pada jenjang atau urutan puncak dalam hierarki.26 

Taksonomi ini di cetuskan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, dimana 

usaha mereka dimulai dengan mengembangkan taksonomi hasil belajar dari ranah 

kognitif.  

Adapun penjelasan mengenai tiga ranah hasil belajar menurut Benjamin S. 

Bloom yang dikutip oleh Ni Nyoman Parwati ddk., diklasifikasi menjadi tiga ranah, 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor: 

a. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir atau pengetahuan.  

Bloom membagi dan menyusun hasil belajar secara hierarkis (urutan tingkatnya 

mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah). Makin tinggi tingkat 

maka makin kompleks dan penguasaan suatu tingkat mempersyaratkan 

penguasaan tingkat sebelumnya. Enam tingkat itu adalah pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi/penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. 

b. Ranah afektif berhubungan dengan kemampuan perasaan, sikap dan 

kepribadian. Bloom, dkk, membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkat 

 

26A. Supratiknya, Penilaian Hasil Belajar dengan Teknik Nontes (Cet. I; Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma, 2012), h. 5-6. 
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yaitu penerimaan, penanggapan/partisipasi, penilaian/penghargaan, pengorgani

sasian dan penjati dirian.27  

c. Ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan gerak atau manipulasi 

yang bukan disebabkan oleh kematangan biologi, kemampuan tersebut 

dikendalikan oleh kematangan psikologis.28 

Itulah ketiga ranah yang menjadi objek penelitian dalam hasil belajar. 

Diantara ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh 

para dosen di kampus, karena berkaitan dengan kemampuan para mahasiswa dalam 

menguasai isi bahan pembelajaran. 

3. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar 

Secara umum faktor-faktor yang memengaruhi belajar dibedakan atas dua 

kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling 

memengaruhi dalam proses belajar individu, sehingga menentukan kualitas hasil 

belajar. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar beserta dengan 

kaitannya dengan hasil belajar itu sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu 

dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi 

faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

1) Faktor fisiologis  

Fisiologis berkaitan dengan kondisi fisik seorang individu. Ada dua hal yang 

masuk kategori faktor fisiologis. Pertama, keadaan jasmani pada umumnya 

memengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan 

memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu, karena seseorang 

 

27Ni Nyoman Parwati, dkk., Belajar dan Pembelajaran (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 

2018), h. 33. 

28Ni Nyoman Parwati, dkk, Belajar dan Pembelajaran, h. 34.  
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dapat belajar tanpa terhambat dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. 

Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil 

belajar yang maksimal. Kedua, keadaan fungsi jasmani/fisiologis, selama proses 

belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat 

memengaruhi hasil belajar, terutama pancaindra. Pancaindra yang berfungsi baik 

akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. 

2) Faktor psikologis 

Beberapa faktor psikologis yang utama memengaruhi proses belajar adalah 

kecerdasan mahasiswa, motivasi, minat, sikap, bakat dan percaya diri.29 

3) Faktor kelelahan  

Kelelahan dibedakan menjadi dua macam yaitu, kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (psikis). Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi kekacauan di 

dalam tubuh, sehingga darah tidak lancar pada bagian-bagian tertentu. Sedangkan 

kelelahan rohani dapat terjadi karena terus menerus memikirkan masalah yang 

dianggap berat tanpa istirahat.30 

b. Faktor eksternal 

Selain dipengaruhi faktor dari dalam diri mahasiswa, hasil belajar juga 

dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mahasiswa. Yang termasuk faktor dari luar 

diri atau eksternal ini yaitu faktor keluarga, kampus dan faktor masyarakat. 

1) Faktor keluarga, terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua 

dan latar belakang kebudayaannya. 

 

29Ni Nyoman Parwati, dkk., Belajar dan Pembelajaran, h. 37. 

30 Ni Nyoman Parwati, dkk, Belajar dan Pembelajaran, h. 41. 
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2) Faktor kampus, terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi dosen 

dengan mahasiswa, disiplin mahasiswa, keadaan Gedung dan tugas 

rumah.31 

3) Faktor masyarakat, terdiri dari kegiatan mahasiswa dalam masyarakat, 

media massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.32 Selain itu 

kehidupan masyarakat disekitar anak juga berpengaruh terhadap belajar 

anak tersebut. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak 

terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempunyai kebiasaan yang tidak 

baik, akan berpengaruh buruk pada anak yang berada disitu. Sebaliknya jika 

lingkungan anak adalah orang yang terpelajar dan baik-baik, antusias 

dengan cita-cita yang luhur akan masa depan anaknya, anak akan 

berpengaruh juga ke hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di 

lingkungannya. Sehingga pengaruh tersebut dapat mendorong semangat 

anak untuk belajar lebih giat dan mendapat hasil belajar yang baik.33 

Berdasarkan dari ketiga faktor eksternal yang disebutkan di atas, maka 

penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar 

terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal (berasal dari dalam diri individu) dan 

eksternal (berasal dari luar diri/lingkungan). Dimana faktor internal ini meliputi 

faktor fisiologi, psikologi, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi Faktor lingkungan keluarga, kampus dan masyarakat. 

 

 

 

31 Herneta Fatirani, Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Sistem Ekskresi Manusia, 

h. 41. 

32Herneta Fatirani, Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Sistem Ekskresi Manusia, 

h. 42.  

33Ni Nyoman Parwati, dkk, Belajar dan Pembelajaran, h. 49. 
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C. Etika dan Profesi Keguruan 

1. Etika (Kode Etik Guru) 

a. Pengertian etika (Kode etik guru) 

Etika atau kode etik pendidik adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. 

Artinya setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya 

sebagai pendidik.34  

Kode etik guru merupakan pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai pendidik. Menurut undang-undang no 8 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok kepegawaian sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Rahman 

dan Sofan Amri, pasal 28 undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa 

“Pegawai negeri sipil memiliki kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan 

perbuatan di dalam dan di luar kedinasan, dimana pedoman tersebut yang menjadi 

acuan untuk berperilku atau bertindak”.35 

Menurut Sadirman kode etik secara harfiah berarti sumber etik. Etik artinya 

tata Susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, kode etik guru diartikan sebagai aturan tata-

susila keguruan. Artinya adalah aturan tentang keguruan atau yang menyangkut 

pekerjaan-pekerjaan guru dilihat dari segi susila. Maksud dari susila adalah hal-hal 

yang berkaitan dengan baik dan tidak baik menurut ketentuan-ketentuan umum 

yang berlaku. Dalam hal ini kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan 

santun, dan keadaban.36 

 

34Made Pidarta, Landasan Kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia 

(Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 271. 

35Muhammad Rahman dan Sofan Amri, Kode Etik Profesi Keguruan (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2014), h. 1.   

36Sadirman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Cet. XIII; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 151-152.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika (kode etik) 

adalah suatu pedoman atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh seorang guru 

profesional dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai pendidik, 

dimana pedoman atau aturan tersebut hal-hal yang menyangkut baik atau tidaknya 

seorang guru dalam berlaku. 

b. Kode etik guru 

Adapun rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman guru 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hasil kongres 

PGRI XIII, yang terdiri dari sembilan item yaitu:  

1) Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk 
manusia pembangunan yang ber-Pancasila. 

2) Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai 
dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 

3) Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi 
tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk 
penyalahgunaan. 

4) Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan 
dengan orangtua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 

5) Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah 
maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan Pendidikan. 

6) Guru secara sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan 
meningkatkan mutu profesinya. 

7) Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik 
berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. 

8) Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan 
mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. 

9) Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang pendidikan.37   

Dengan melihat sembilan item kode etik guru yang diuraikan di atas, guru 

diharapkan mampu berperan secara aktif dalam upaya memberikan motivasi kepada 

subjek belajar yang dihadapi oleh anak didik/subjek belajar berarti akan dapat 

dipecahkan atas bimbingan guru dan kemampuan serta kegairahan mereka sendiri. 

Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik sehingga 

hasilnya dapat optimal. 

 

37Sadirman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, h. 159. 
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2. Profesi Keguruan 

a. Pengertian profesi keguruan 

Profesi secara bahasa berasal dari bahasa latin proffesoi, yang berarti 

janji/ikrar dan pekerjaan. Dalam arti luas profesi dimaksudkan pada cakupan 

kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan 

keahlian tertentu. Dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan 

berdasarkan keahlian tertentu sekaligus menuntut pelaksanaan norma-norma sosial 

dengan baik.38 Profesi menurut Hornby yang dikutip oleh Djam’an Satori, dkk., 

dapat dimaksudkan pada dua makna yakni pertama, menunjukkan kepercayaan atau 

bahkan menjadi keyakinan atas sebuah kebenaran (ajaran agama). Kedua, 

menunjukkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu.39 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

profesi keguruan merupakan suatu pekerjaan yang berlatar belakang pendidikan 

keguruan yang memadai. Dimana profesi guru ini hanya bisa dilakukan oleh orang-

orang yang telah memiliki kemampuan tentang keguruan setelah mengikuti 

pendidikan yang panjang. Memilih menjadi calon guru berarti sudah siap untuk 

memikul kewajiban serta tanggung jawab terhadap peserta didiknya dan kewajiban 

guru yang dimaksud yaitu memberikan bimbingan mencapai tingkat kedewasaan. 

Adapun undang-undang yang membahas tentang profesi keguruan yaitu: 

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa guru 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah40 

 

38Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani, Profesi Keguruan: Menjadi Guru yang Religius dan 

Bermartabat (Cet. I; Caremedia Communication: Kulon Gresik, 2018), h. 8. 

39Djam’an Satori, dkk., Profesi Keguruan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h. 3. 

40Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan 

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

(Cet. II; Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), h. 98. 
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Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa mahasiswa yang berminat dan paham terhadap profesi keguru, maka dia 

harus memberikan perhatian yang lebih besar untuk memahami dan mempelajari 

mengenai profesi keguruan, yaitu dengan cara mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, serta mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan anak 

usia dini hingga pendidikan menengah. 

b. Ciri-ciri profesi keguruan 

Adapun ciri-ciri atau sifat yang melekat pada profesi keguruan yaitu: 

1) Memiliki kemampuan khusus. 

2) Memiliki keterampilan karena pendidikan, pelatihan, dan pengalaman 

bertahun-tahun. 

3) Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi berdasarkan kode etik 

profesi. 

4) Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksanaan profesi 

harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 

5) Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi.41 

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang ingin 

menjadi guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan mengajar, berperilaku 

sesuai kaidah atau standar moral yang ada, mengutamakan kepentingan orang 

banyak dibandingkan kepentingan pribadi serta harus memiliki wewenang untuk 

menjalankan profesi guru tersebut. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap keguruan  

Adapun menurut Saifuddin Azwar sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad 

Suryadi, menyatakan bahwa terbentuknya sikap keguruan dari bermacam-macam 

cara, yaitu: 

 

41Shilphy A. Octavia, Etika Profesi Keguruan (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), h. 8. 
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1) Pengalaman pribadi 

Sikap yang dibentuk melalui pengalaman pribadi, berarti seseorang tersebut 

telah atau sudah pernah mengalami kejadian tersebut. Dimana pengalaman pribadi 

yang melibatkan emosional dan penghayatan yang mendalam akan memudahkan 

terbentuknya sikap. 

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Sikap dapat dibentuk karena adanya pengaruh orang lain yang dianggap 

penting, artinya seseorang cenderung memiliki sikap yang searah dengan orang 

yang dianggap penting, yaitu seseorang dapat meniru sikap dari orang yang 

dianggap penting tersebut. Bisa dari segi perilaku ataupun pembawaan yang 

dimiliki orang tersebut. 

3) Kebudayaan atau lingkungan 

Sikap juga dapat dibentuk karena adanya pengaruh dari kebudayaan atau 

lingkungan tempat tinggalnya. Dimana lingkungan sangat berpengaruh dalam 

membentuk sikap seseorang. 

4) Pengaruh faktor emosional 

Sikap bukan hanya dibentuk oleh kebudayaan atau lingkungan, tetapi juga 

emosi yang ada pada diri seseorang. Dimana sikap yang muncul pada seseorang 

dapat berubah sikap yang didasari oleh emosional.42 

Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya dan sikap tidak dibawah 

sejak lahir. Tetapi sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan kearah yang positif, 

demikian juga sikap keguruan. Pembentukan sikap keguruan tidak terjadi secara 

tiba-tiba melainkan melalui proses belajar yang Panjang. Pembentukan sikap 

keguruan ini dapat terjadi melalui pengalaman pribadi yang dilakukan secara 

 

42Ahmad Suryadi, Menjadi Guru Profesional dan Beretika (Cet. I; Sukabumi: CV. Jejak, 

Anggota IKAPI, 2022), h. 96-97. 
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berulang-ulang, dalam hal ini adalah mata kuliah keguruan, seperti PLP I dan PLP 

II. Adanya pengaruh orang lain yang dianggap penting, seperti dari guru yang 

mempunyai wibawa dalam pandangannya, adanya pengaruh lingkungan tempat 

belajar, seperti di sekolah-sekolah maupun di kampus. Terakhir, karena adanya 

faktor emosional yaitu adanya keinginan meniru sikap guru yang didasari 

ketertarikan terhadap profesi guru. 

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang 

telah menempuh dan mengembangkan mata kuliah keguruan baik teoretis maupun 

praktik, pada dirinya akan tumbuh motivasi untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap keguruan yang merupakan proses terbentuknya sikap 

keguruan mulai etika, gaya bicara, tingkah laku, dan perbuatannya di depan peserta 

didik dan masyarakat. Melalui sikap yang demikian, diharapkan mahasiswa sebagai 

calon guru mempunyai pendirian untuk bertindak dan berperilaku sebagai guru 

profesional serta memberikan teladan yang baik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif, 

artinya penelitian yang berpusat atau menghasilkan angka-angka (data deskriptif). 

Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mencari hubungan serta menjelaskan 

sebab-sebab perubahan dalam fakta-fakta sosial yang terukur. Penelitian lebih 

diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan. 

Ini diperoleh melalui pengamatan partisipatif dalam kehidupan orang-orang yang 

menjadi partisipan.1 Adapun aspek metode yang akan digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian yaitu penelitian ex-post facto.  

Penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang variabel-variabel 

bebasnya telah terjadi perlakuan, atau treatment tidak dilakukan pada saat penelitian 

berlangsung, sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan penelitian 

eksperimen.2 Arti ex-post facto, yaitu “dari apa dikerjakan setelah kenyataan”, maka 

penelitian ini disebut sebagai penelitian setelah kejadian. Penelitian ex-post facto 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah 

 

1Endang Widi Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Cet. 1; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2018), h. 24. 

2Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 164.  
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terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian berlokasi di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan PAI. 

Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain; 

pertama, mudahnya penulis memperoleh data. Kedua, lokasi penelitian yang 

memudahkan penulis untuk melaksanakan proses penelitian dengan efektif dan 

efisien karena Jurusan tersebut berada di dalam kampus penulis, selain itu penulis 

juga dapat bekerjasama dengan mudah dengan pihak kampus khususnya dosen dan 

mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020. Ketiga, akar masalah sebagai landasan 

ontologi penelitian berada di kampus tersebut sehingga penulis memberanikan diri 

untuk mengajukan penelitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu 

pendekatan pedagogis dan psikologis. 

1. Pendekatan pedagogis adalah pendekatan yang bermakna bahwa setiap 

mahasiswa adalah makhluk Tuhan yang membutuhkan bimbingan dan 

didikan melalui proses pendidikan agar baik secara jasmani dan rohani. 

Dalam penelitian ini, pendekatan pedagogis digunakan sebagai suatu cara 

untuk mengamati pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata kuliah 

Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

2. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mempelajari pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan dengan 
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gejala-gejala jiwa atau tubuh sebagai gerak gerik. Penelitian ini mengamati 

tentang perilaku mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 di kampus yang 

ditunjukkan pada proses pembelajaran dan aktivitas sehari-harinya. 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut, atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulan.3 

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 

hubungan antara variabel, dikenal ada dua jenis variabel utama yaitu; Variabel 

bebas (independent variable) adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya 

perubahan atau timbulnya variabel dependen, dan diduga telah terjadi dahulu. 

Sedangkan variabel tidak bebas/terikat (dependent variable) adalah variabel akibat, 

yang diduga terjadi kemudian.4 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel yang akan 

dianalisis, yaitu: 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah efikasi diri variabel ini dilambangkan dengan “X”. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan 

mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020. Variabel ini dilambangkan dengan “Y”. 

 

 

 

3Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula 

(Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 56. 

4Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula, h. 

57. 
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2. Desain Penelitian 

Adapun desain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  

 

Keterangan: 

X :Efikasi Diri (variabel bebas) 
Y :Hasil Belajar Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan Mahasiswa   

Jurusan PAI Angkatan 2020 (variabel terikat) 

D. Penelitian Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki 

karakteristik atau ciri-cirinya.5  

Sementara menurut Sugiyono populasi adalah sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa populasi adalah sekelompok orang, 

kejadian, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek 

penelitian.6 

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa populasi 

adalah segala hal yang memiliki karakteristik yanga sama, baik itu orang, benda 

ataupun kejadian yang dapat dipelajari serta menjadi target kesimpulan dari hasil 

akhir suatu penelitian. Sehingga peneliti mengambil populasi dalam penelitian ini 

yaitu seluruh mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar yang berjumlah 93 orang. 

 

5Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula, h. 

64. 

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2004), 

h. 117.   

X Y 
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Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

No. Kelas Populasi 

1  PAI A 32 

2 PAI B 28 

3 PAI C 33 

Jumlah 93 

    Sumber data: Ruang Jurusan Pendidikan Agama Islam 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk 

kepentingan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket dapat didefinisikan sebagai instrumen pengumpulan data yang 

serangkaian atau daftar pernyataan disusun secara sistematis, kemudian dibagikan 

kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket dikembalikan kepeneliti. Skala 

yang digunakan untuk mengisi angket yaitu skala likert. Skala likert merupakan 

salah satu skala yang paling banyak digunakan dalam riset penerapan survei pada 

penelitian.7 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

sudah berlalu atau data sekunder. Penulis tinggal mengambil atau menyalin data 

yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian.8 Dokumentasi 

 

7Sugiyono, Metode Peneliian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 178.  

8Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula, h. 

97. 
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digunakan untuk memperoleh data langsung dari penelitian, seperti buku-buku yang 

relevan, foto lembar nilai, file dokumenter serta data yang relevan lainnya. 

Dokumentasi sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan data-data saat 

penelitian dan pada saat penyebaran angket dan pengisian angket. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur 

penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan. Penggunaan instrumen dalam pengumpulan data, harus disesuaikan 

dengan jenis atau sifat data yang dikumpulkan. Jika penggunaan instrumen salah, 

maka data yang dikumpulkan juga akan salah. Jika datanya salah, maka hasil 

penelitian pun secara keseluruhan menjadi salah, walaupun datanya diolah dengan 

teknik apapun.9 

1. Pedoman angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang berisi seperangkat 

pernyataan yang akan diisi sendiri oleh responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya, dimana angket ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. Untuk pengolahan data dari hasil angket yang 

telah dijawab oleh responden, akan diberi angka atau bobot nilai berdasarkan skala 

likert, dimana hal tersebut akan dijumlahkan untuk setiap responden yang ada. 

Skala likert merupakan skala yang digunakan penulis dalam penelitian ini. 

Skala likert adalah skala yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala 

yang paling banyak digunakan dalam riset penerapan survei.10 Skala likert 

 

9Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula, h. 

100-101. 

10Sugiyono, Metode Peneliian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 199. 
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mempunyai 2 bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif. Pernyataan 

positif diberi skor 4, 3, 2, dan 1, sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1, 

2, 3, dan 4. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

kurang sesuai (KS) dan tidak sesuai (TS). 

Tabel 3.2 

Penskoran Angket 

No. Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor 

1. Sangat Sesuai (SS) 4 Sangat Sesuai (SS) 1 

2. Sesuai (S) 3 Sesuai (S) 2 

3. Kurang Sesuai (KS) 2 Kurang Sesuai (KS) 3 

4. Tidak Sesuai (TS) 1 Tidak Sesuai (TS) 4 

Keterangan: 

a. Sangat sesuai, jika pernyataan tersebut sepenuhnya sesuai dengan 

kenyataan atau keadaan yang dialami atau sangat sering dialami. 

b. Sesuai, jika pernyataan-pernyataan tersebut sebagian besar terjadi sesuai 

dengan kenyataan atau keadaan yang dialami. 

c. Kurang sesuai, jika pernyataan tersebut sewaktu-waktu terjadi kurang 

sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang dialami. 

d. Tidak sesuai, jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan 

atau keadaan yang dialami. 

Adapun kisi-kisi instrumen penilaian angket efikasi diri terhadap hasil 

belajar mata kuliah Etika dan Profesi keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkat 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yakin: 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi Penilaian Angket Efikasi Diri Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 
2020 

Variabel Aspek Indikator 
Item Soal 

Jumlah 
(+) (-) 

 

 

 

 

Efikasi 

Diri 

 

 

Tingkat Kesulitan 

(Level) 

Tingkat kesulitan 

tugas 

1,4 10 3 

Tingkat 

penyelesaian tugas 

14 - 1 

Tetap optimis ketika 

dihadapkan pada 

kesulitan 

16 - 1 

Perilaku atau sikap 

yang ditunjukkan 

ketika menghadapi 

tugas 

8,20 5,11 4 

Tingkat Kekuatan 

(Strength) 

Keyakinan mencapai 

target yang telah 

ditentukan 

6 - 1 

Gigih dalam belajar  
12 7,15 3 

Gigih dalam 

mengerjakan tugas 

3 13 2 

Konsisten dalam 

mencapai tujuan 

9 - 1 

Keluasan 

(Generalitation) 

Kuat lemahnya 

keyakinan 

17 2 2 

Penguasaan terhadap 

tugas-tugas yang 

diberikan 

18 - 1 

Penguasaan terhadap 

materi-materi 

pelajaran 

19 - 1 

2. Format dokumentasi 

Dokumentasi merupakan instrumen penting dalam mengumpulkan data 

khususnya pada penelitian ini. Teknik ini dapat digunakan pada saat pembagian 

angket kepada responden dan pada saat pengisian angket. Dokumentasi pada 

penelitian ini juga digunakan untuk mengambil data yang relevan seperti transkrip 
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nilai UAS (Ujian Akhir Semester) mahasiswa, serta yang berkaitan dengan efikasi 

diri dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. 

G. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Menurut Arikunto yang dikutip oleh Tukiran dan Hidayati, validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Arikunto juga mengemukakan, bahwa secara mendasar, validitas adalah 

keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu 

mengukur apa yang akan diukur. Suatu instrumen yang valid atau mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang variabel yang dimaksud.  

Berdasarkan pendapat Arikunto, ada dua jenis validitas instrumen 

penelitian, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Dari kedua validitas tersebut 

yang lebih banyak diminati oleh para peneliti adalah validitas logis. Sebuah 

instrumen dikatakan memiliki validitas logis apabila instrumen tersebut secara 

analisis akal sudah sesuai dengan isi dan aspek yang diungkapkan. Instrumen yang 

sudah sesuai dengan isi dikatakan sudah memiliki validitas isi, sedangkan instrumen 

yang sudah sesuai dengan aspek yang diukur dikatakan sudah memiliki validitas 

konstruksi.11 

 

11Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar 

(Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 42. 
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Penelitian ini, uji validitas instrumennya menggunakan rumus Produk 

Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi atau skor masing-

masing item pernyataan yang diberikan. Rumusnya sebagai berikut: 

 

 

   

Keterangan:  

xyr : koefisien korelasi variabel X dan Y 

 X : jumlah skor dalam distribusi X 

Y : jumlah skor dalam distribusi Y 

N : jumlah subjek keseluruhan item12 

Jika tabelxy rr   pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid dan 

sebaliknya jika tabelxy rr   maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus tidak 

memiliki persyaratan. 

2. Reliabilitas instrumen 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai 

asal kata rely yang artinya percaya dan reliabel yang artinya dapat dipercaya. 

Keterpercayaan berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Tes hasil belajar 

dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang 

relatif tetap secara konsisten. Beberapa ahli memberikan batasan reliabilitas.  

Menurut Azwar sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 

bahwa reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa 

yang diukur, kecermatan hasil ukur dan seberapa akurat seandainya dilakukan 

pengukuran ulang. Azwar juga mengatakan reliabilitas sebagai konsistensi 

pengamatan yang diperoleh dari pencatatan berulang baik pada satu subjek maupun 

 

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII, Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), h. 160. 

rxy : 
𝑁  (∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2) (𝑁 ∑ 𝑌2 −(∑ 𝑌)2 )
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sejumlah subjek.13 Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha, karena rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal berbentuk uraian.14 

Adapun rumus Alpha tersebut adalah: 

 

 

Keterangan: 

11r : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 2

b : jumlah varians butir 

2

t : varians total.15 

Dimana hasil dari perhitungan Alpha tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Alpha > 0,6. 

H. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun instrumen yang ingin peneliti gunakan dalam penelitian ini 

dan mengkonsultasikan dengan pembimbing, kemudian memvalidasi 

instrumen tersebut. 

b. Melengkapi surat-surat izin yang akan digunakan pada penelitian. 

 

13Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 100. 

14Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 209. 

15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 191. 
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2.  Tahap Pelaksanaan  

a. Peneliti menyebarkan angket pada subjek penelitian. 

b. Peneliti menganalisis data hasil kuesioner/angket. 

c. Peneliti melakukan analisis besarnya pengaruh efikasi diri terhadap 

hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa 

Jurusan PAI Angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menentukan teknik analisis merupakan sebuah proses yang terintegrasi 

dalam prosedur penelitian. Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan 

masalah dan hipotesis yang sudah diajukan. Hasil analisis data selanjutnya 

diinterpretasikan dan dibuatkan kesimpulannya. 

Dalam pengolahan data hasil penelitian, analisis data yang digunakan yaitu 

analisis data statistik deskriptif dan statistik inferensial: 

1. Analisis statistik deskriptif  

Statistik deskriptif meliputi kegiatan mengumpulkan data, mengolah data 

dan menyajikan data. Penyajiannya bisa menggunakan tabel, diagram, ukuran, dan 

gambar. Statistik deskriptif ditunjukkan dengan frekuensi, ukuran tendensi sentral 

(mean, median dan modus), dan dispersi (kisaran, varian, standar deviasi). Untuk 

memperoleh data deskriptif maka diperlukan statistik deskriptif berikut: 

a. Membuat tabel distribusi frekuensi 

Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil  

 

 

 

 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 
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Keterangan: 

Xt : Skor tertinggi 

Xr : Skor terendah16 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan:  

K : Jumlah kelas 

N : Banyaknya data atau jumlah sampel17 

c. Menghitung panjang kelas interval 

 

 

Keterangan: 

P : Panjang kelas interval 

R : range (jangkauan) 

K : banyaknya kelas18 

 

d.  Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok data 

dibagi dengan jumlah nilai responden.19 Rumus rata-rata adalah: 

 

 

16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , 

h. 55. 

17Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), 

h. 24. 

18Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian, h. 3. 

19Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

h. 327. 

𝐾 = 1 + (3,3) log 𝑁 

 

𝑃 =
𝑅

𝐾
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Keterangan: 

�̅�  : Rata-rata 

𝑥𝑖 :Nilai statistika 

𝑓𝑖 : Frekuensi untuk nilai 𝑥𝑖 yang bersesuaian kelompok ke-i 

K : Banyaknya kelompok20 

e. Standar deviasi 

 

 

 

Keterangan: 

𝑆𝐷 : Standar Deviasi 

�̅� : Rata-rata 

𝑥𝑖 : Nilai statistika 

𝑛 : Banyaknya data21 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

  

Keterangan: 

P : Angka persentase 

f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

 

20J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 98. 

21Supardi, Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif 

(Cet. II; Jakarta: PT. Prima Ufuk Semesta, 2013), h 81. 

= �̅�
∑ 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 

𝑆𝐷 = √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 
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N : Banyaknya sampel responden22 

g. Kategorisasi  

Efikasi diri (variabel X) dan hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi 

Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 (variable Y). Pada analisis 

deskriptif ini, penelitian menggunakan kategorisasi efikasi diri terhadap hasil 

belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 

2020 dengan rumus sebagai berikut: 

a) Rendah: ×< (𝜇 − 1,0(𝜎)) 

b) Sedang: (𝜇 − 1,0(𝜎)) ≤×< (𝜇 + 1,0(𝜎)) 

c) Tinggi: ×≥ (𝜇 + 1,0(𝜎)).23 

2. Analisis statistik inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

dengan menggunakan rumus regresi sederhana untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan 

mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

Secara umum, persamaan regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

Y’: nilai yang diprediksi pada variabel dependen 

a : konstanta atau bila harga Y untuk X = 0 

 

22Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Cet, XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 

23Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 70. 

 

Y’= a+bX Y 
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b : koefisien regresi (angka arah); bila b positif (+) arah regresi akan naik  

dan bila b negatif (-), arah regresi turun. 

X : nilai variabel independen 

Untuk mencari nilai a dan b, maka rumusnya adalah: 

 

 

Keterangan: 

X  : Nilai variabel Independen 

Y  : Nilai variabel dependen 

a   : Koefisien regresi a 

b   : Koefisien regresi b 

n  : Jumlah sampel24 

Statistik inferensial adalah bagian dari statistik deskriptif yang berfungsi 

untuk meramalkan dan mengontrol kejadian. Pada bagian ini dipelajari tata cara 

penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data oleh gejala 

dan fakta suatu penelitian.25 

a. Uji linearitas (Kelinieran persamaan regresi) 

Uji linearitas adalah uji yang memastikan apakah data yang kita miliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengokonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Rumus uji linearitas 

adalah sebagai berikut: 

 

 

24Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: Rajawali 

Press, 2008), h. 114. 

25Sugiyono, Statistika Penelitian (Cet. X; Bandung: Afabeta, 2006), h. 244. 

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 2 − (∑ )2𝑥𝑥
 

 

  𝑎 =
(∑ 𝑌)(∑ 2) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑋𝑌)𝑋

𝑛 ∑ 2 − (∑ )2𝑥𝑋
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Dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh Fhitung ≤ Ftabel berarti data 

bersifat linear.26 

b. Uji koefisien determinasi (R square) 

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam output 

SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel Model Summary dan tertulis R 

square. 

Nilai adalah antara 0 sampai dengan 1. Koefisien determinasi menunjukkan 

besarnya kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka akan semakin baik kemampuan 

variabel X menerangkan variabel Y.27 Maka rumus untuk mencari nilai koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Ket:  

KD = Koefisien Determinasi 

R2    = Jumlah nilai R Square 

Sedangkan untuk menentukan berada pada kuadran mana nilai korelasi 

tersebut peneliti menggunakan acuan dari Neolaka, arah kekuatan hubungan antar 

variabel ditunjukkan pada tabel di bawah ini:28 

 

26Ridwan, Dasar-dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010), h. 205. 

27Budi Darma, Statistika Penelitian Menggunakan SPSS: Uji Validitas, Uji Realibitas, 

Regresi Linear Sederhana, Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji f, R2 (Jakarta: Guepedia, 2021), h. 

53. 

28Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistika, Edisi 1 (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 129. 

KD = R2 × 100% 
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Tabel 3.4 

Pedoman Interpretasi Nilai Koefisien Determinasi  

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 Tidak ada korelasi 

>0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah  

0,40-0,599 Cukup Kuat/Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-0,999 Sangat Kuat 

1,00 Korelasi sempurna 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap 

hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI 

angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Penelitian ini memiliki dua variabel yakni variabel X adalah efikasi diri dan 

variabel Y adalah hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa 

Jurusan PAI angkatan 2020. Hasil penelitian ini adalah jawaban dari rumusan 

masalah. Pada rumusan masalah 1 dan 2 akan dijawab dengan menggunakan 

analisis deskriptif sedangkan untuk rumusan masalah 3 akan dijawab dengan 

menggunakan analisis inferensial sekaligus menjawab hipotesis yang telah 

ditetapkan dengan bantuan program Statistical Product and Servcice Solution 

(SPSS) versi 24, untuk mencari pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata 

kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Adapun hasil penelitian yang 

diperoleh yaitu: 

1. Efikasi Diri Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Untuk mengetahui bagaimana efikasi diri mahasiswa Jurusan PAI angkatan 

2020 dalam mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan, peneliti menggunakan 

instrumen sebagai alat pengukur yang berupa angket dengan menggunakan skala 

likert. Instrumen penelitian ini memiliki 4 alternatif jawaban dari yang sangat 

sesuai hingga tidak sesuai. Angket tersebut berisi 20 pernyataan tentang efikasi diri 

yang akan diberikan kepada 93 responden, dimana angket ini merupakan turunan 

dari indikator-indikator efikasi diri menurut Albert Bandura. Adapun indikatornya 
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yaitu:  (1) tingkat kesulitan, (2) tingkat penyelesaian tugas, (3), tetap optimis ketika 

dihadapkan pada kesulitan, (4) perilaku atau sikap yang ditunjukkan ketika 

menghadapi tugas, (5) keyakinan mencari target yang telah ditentukan, (6), gigih 

dalam belajar, (7) gigih dalam mengerjakan tugas, (8) konsisten dalam mencapai 

tujuan, (9) kuat lemahnya keyakinan, (10) penguasaan terhadap tugas-tugas yang 

diberikan, (11) penguasaan terhadap materi-materi pelajaran. 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Hasil Angket tentang Efikasi Diri 

Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

No Responden Skor  Kategorisasi  

1 Dila Nur Afnie Rihadi Putri 61 Sedang  

2 Anwar Halif 62 Sedang 

3 Nurbaeti 53 Sedang  

4 Sahrul  71 Tinggi 

5 Nur Ismayani 60 Sedang 

6 Muhammad Sabaruddin 65 Sedang 

7 Zahriani 51 Rendah 

8 Imam Hanafi 59 Sedang 

9 Nurmawaddah  63 Sedang 

10 Hasrianti  49 Rendah 

11 Rika Ariyani 54 Sedang 

12 Muhammad Lafran Nurrazaq 65 Sedang 

13 Satriyanti   53 Sedang 

14 Ariyanti 55 Sedang 

15 Sartika 57 Sedang 

16 Nurhayati  59 Sedang 

17 Rahmadani 62 Sedang 

18 Aldi Muharram  68 Tinggi 

19 Fahrul Ihsan 61 Sedang 

20 Jia Abdurahman Ramli 61 Sedang 

21 Kirama Al-Ghifari 66 Tinggi 

22 Muhammad Ilham 57 Sedang 

23 Nihlah Kamilah 59 Sedang 

24 R. A. Quasyyah. Diponegoro 66 Tinggi 

25 Ashhaabal Kahfi Anwar 56 Sedang 

26 Dian Eka Waty 57 Sedang 

27 Muh. Alfin  62 Sedang 

28 Andi Nurfitrianti Makmur 54 Sedang 
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29 Arif Alim 61 Sedang 

30 Agung Fajrian 66 Tinggi 

31 Muh. Nur ‘Alim R 53 Sedang 

32 Abu Bakar Shidieq 60 Sedang 

33 Rika Rahayu 60 Sedang 

34 Muslimah 67 Tinggi 

35 Wafiq Nur Azizah 57 Sedang 

36 Nurul Fitri Andini 61 Sedang 

37 Nurfaliza 54 Sedang 

38 Maulidia Murti 57 Sedang 

39 Nur Wahyuni 52 Sedang 

40 Ayu Maulana. S 53 Sedang 

41 Fathul Alim Abo Latif 53 Sedang 

42 Ulfa Ramdhani. M. 63 Sedang 

43 Andi Fadlan Mappa 27 Rendah 

44 Muhammad Al-Ghifari 66 Tinggi 

45 Faradiba 52 Sedang 

46 Syahriana. S 64 Sedang 

47 Ahmad Fadil 64 Sedang 

48 Achmad Sholihin 54 Sedang 

49 Alfian Fandi 55 Sedang 

50 Nurul Novianti 34 Rendah 

51 Muh. Rifqi Anwar. S 52 Sedang 

52 Arham Al-Hidayat 54 Sedang 

53 Husnul Khatimah 54 Sedang 

54 Dwi Alpina Ramadhani 59 Sedang 

55 Rifky Altim 65 Sedang 

56 Sulaiman Abdullah 56 Sedang 

57 Nurul Qalbi 66 Tinggi 

58 Nurul Ikhwan 55 Sedang 

59 Syafitri Saharuddin 55 Sedang 

60 Dewi Ayu Lestari 64 Sedang 

61 Ayu Surahman 55 Sedang 

62 Mustaainun 56 Sedang 

63 Muh. Fajrin 54 Sedang 

64 Muhammad Syahrul 56 Sedang 

65 Rukaya Damayanti 70 Tinggi 

66 Mustari 53 Sedang 

67 Muh. Ridwan Malik 60 Sedang 

68 Almayanti 56 Sedang 

69 Ahmad Yusuf Nawir 60 Sedang 

70 A. Nurul Rezky Amalya Putri 68 Tinggi 

71 Khaerunnisaa 64 Sedang 

72 Ahmad Dahlan Nasrah 61 Sedang 
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73 Nur Alim 66 Tinggi 

74 Andi Serinita 64 Sedang 

75 Ayu Alwahidah 58 Sedang 

76 Nur Qalbi Fitratunnisa 56 Sedang 

77 Faisal 66 Tinggi 

78 Rahma 58 Sedang 

79 Nurhikma 54 Sedang 

80 Muhammad Fahrurrazih 63 Sedang 

81 Hanipa. S 66 Tinggi 

82 Muh. Asnullah. M 66 Tinggi 

83 Reski Auliah 56 Sedang 

84 Nurhikma 53 Sedang 

85 Iffah Alfiah 62 Sedang 

86 Yahya Aminuddin 56 Sedang 

87 Nur Irwani Syar 59 Sedang 

88 Amandataris 53 Sedang 

89 Hannurjannah Hasanuddin 52 Sedang 

90 Muhammad Syuhufi. HS 70 Tinggi 

91 Muh. Ichsan Malik 58 Sedang 

92 Mursyidin 53 Sedang 

93 Akbar Ayatullah Al-Hamdi 57 Sedang 

Sumber data: Hasil angket yang disebarkan ke responden 

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut analisis data deskriptif yang telah 

diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 24: 

Tabel 4.2 

Analisis Data Deskriptif Efikasi Diri Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Xtotal 93 42 29 71 58.53 6.78 

Valid N 

(listwise) 

93      

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa, efikasi diri mahasiswa 

Jurusan PAI Angkatan 2020 untuk skor maksimumnya yaitu 71 sedangkan skor 

minimumnya yaitu 29 dengan nilai rata-rata 58,53 dan standar deviasi 6,78 dengan 

jumlah sampel sebanyak 93 mahasiswa. Adapun analisis kategorisasi efikasi diri 

mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.3 

Kategorisasi Efikasi Diri Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

No Kategorisasi Interval Frekuensi Persentase 

1 Rendah X < 52 4 4,30% 

2 Sedang 52 ≤ X < 66 74 79,57% 

3 Tinggi 66 ≤ X 15 16,13% 

Jumlah 93 100% 

Sumber data: Analisis angket variabel X 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan persentase 4,30% sedangkan 74 orang 

responden berada pada kategori sedang dengan persentase 79,57%, dan sisanya 

yakni sebanyak 15 orang responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 

16,13%. Berikut gambaran efikasi diri mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Gambar 4.1 

Diagram Efikasi Diri 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram batang di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa efikasi 

diri pada hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan 

PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

berada pada kategori sedang dengan responden 74 orang dengan persentase sebesar 

79,57%. 
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2. Hasil Belajar Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan Mahasiswa 

Jurusan PAI Angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi 

Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar, maka peneliti menggunakan indikator pengukuran hasil 

belajar dari aspek kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan mahasiswa yaitu 

dengan melihat nilai UAS (Ujian Akhir Semester). 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil Belajar Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan 

 Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

No Responden Skor  Kategorisasi  

1 Dila Nur Afnie Rihadi Putri 95 Sedang 

2 Anwar Halif 93 Sedang 

3 Nurbaeti 96 Sedang 

4 Sahrul  96 Sedang 

5 Nur Ismayani 92 Sedang 

6 Muhammad Sabaruddin 98 Tinggi 

7 Zahriani 98 Tinggi 

8 Imam Hanafi 98 Tinggi 

9 Nurmawaddah  95 Sedang 

10 Hasrianti  91 Rendah 

11 Rika Ariyani 92 Sedang 

12 Muhammad Lafran Nurrazaq 94 Sedang 

13 Satriyanti   94 Sedang 

14 Ariyanti 93 Sedang 

15 Sartika 97 Tinggi 

16 Nurhayati  97 Tinggi 

17 Rahmadani 96 Sedang 

18 Aldi Muharram  95 Sedang 

19 Fahrul Ihsan 98 Tinggi 

20 Jia Abdurahman Ramli 94 Sedang 

21 Kirama Al-Ghifari 92 Sedang 

21 Muhammad Ilham 97 Tinggi 

23 Nihlah Kamilah 95 Sedang 

24 R. A. Quasyyah. Diponegoro 95 Sedang 

25 Ashhaabal Kahfi Anwar 95 Sedang 
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26 Dian Eka Waty 98 Tinggi 

27 Muh. Alfin  93 Sedang 

28 Andi Nurfitrianti Makmur 93 Sedang 

29 Arif Alim 98 Tinggi 

30 Agung Fajrian 91 Rendah 

31 Muh. Nur ‘Alim R 96 Sedang 

32 Abu Bakar Shidieq 96 Sedang 

33 Rika Rahayu 91 Rendah 

34 Muslimah 91 Rendah 

35 Wafiq Nur Azizah 95 Sedang 

36 Nurul Fitri Andini 92 Sedang 

37 Nurfaliza 91 Rendah 

38 Maulidia Murti 98 Tinggi 

39 Nur Wahyuni 96 Sedang 

40 Ayu Maulana. S 93 Sedang 

41 Fathul Alim Abo Latif 91 Rendah 

42 Ulfa Ramdhani. M. 95 Sedang 

43 Andi Fadlan Mappa 82 Rendah 

44 Muhammad Al-Ghifari 92 Sedang 

45 Faradiba 93 Sedang 

46 Syahriana. S 95 Sedang 

47 Ahmad Fadil 91 Rendah 

48 Achmad Sholihin 93 Sedang 

49 Alfian Fandi 85 Rendah 

50 Nurul Novianti 96 Sedang 

51 Muh. Rifqi Anwar. S 96 Sedang 

52 Arham Al-Hidayat 92 Sedang 

53 Husnul Khatimah 94 Sedang 

54 Dwi Alpina Ramadhani 97 Tinggi 

55 Rifky Altim 91 Rendah 

56 Sulaiman Abdullah 94 Sedang 

57 Nurul Qalbi 95 Sedang 

58 Nurul Ikhwan 91 Rendah 

59 Syafitri Saharuddin 91 Rendah 

60 Dewi Ayu Lestari 92 Sedang 

61 Ayu Surahman 93 Sedang 

62 Mustaainun 95 Sedang 

63 Muh. Fajrin 98 Tinggi  

64 Muhammad Syahrul 93 Sedang 

65 Rukaya Damayanti 93 Sedang 

66 Mustari 95 Sedang 

67 Muh. Ridwan Malik 97 Tinggi 

68 Almayanti 92 Sedang 

69 Ahmad Yusuf Nawir 96 Sedang 
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70 Nurul Rezky Amalya Putri 92 Sedang 

71 Khaerunnisaa 96 Sedang 

72 Ahmad Dahlan Nasrah 91 Rendah 

73 Nur Alim 95 Sedang 

74 Andi Serinita 95 Sedang 

75 Ayu Alwahidah 97 Tinggi 

76 Nur Qalbi Fitratunnisa 94 Sedang 

77 Faisal 91 Rendah 

78 Rahma 93 Sedang 

79 Nurhikma 98 Tinggi 

80 Muhammad Fahrurrazih 93 Sedang 

81 Hanipa. S 95 Sedang 

82 Muh. Asnullah. M 93 Sedang 

83 Reski Auliah 97 Tinggi 

84 Nurhikma 95 Sedang 

85 Iffah Alfiah 91 Rendah 

86 Yahya Aminuddin 95 Sedang 

87 Nur Irwani Syar 98 Tinggi 

88 Amandataris 92 Sedang 

89 Hannurjannah Hasanuddin 94 Sedang 

90 Muhammad Syuhufi. HS 95 Sedang 

91 Muh. Ichsan Malik 95 Sedang 

92 Mursyidin 97 Tinggi 

93 Akbar Ayatullah Al-Hamdi 95 Sedang 

Sumber data: Rekap nilai dari Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut analisis data deskriptif yang telah 

diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 24: 

Tabel 4.5 

Analisis Data Deskriptif Hasil Belajar Mata Kuliah Etika dan Profesi 

Keguruan Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Ytotal 93 16 82 98 94.12 2.73 

Valid N 

(listwise) 

93      

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa, skor minimum untuk hasil 

belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan yakni 82 sedangkan skor 
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maksimumnya yaitu 98 dengan nilai rata-rata 94,12 dan standar deviasi 2,73. 

Berikut gambaran analisis kategorisasi hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi 

Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar. 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Hasil Belajar Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan 

 Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

No Kategorisasi Interval Frekuensi Persentase 

1 Rendah X < 92 15 16,13% 

2 Sedang 92 ≤ X < 97 60 64,52% 

3 Tinggi 97 ≤ X 18 19,35% 

Jumlah 93 100% 

Sumber data: Analisis angket variabel Y 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 15 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan persentase 16,13%, sedangkan 60 orang 

responden berada pada kategori sedang dengan persentase 64,52%, dan sebanyak 

18 orang responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 19,35%. Berikut 

gambaran hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan 

PAI Angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Gambar 4.2 

Diagram Hasil Belajar 
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Berdasarkan diagram batang di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa hasil 

belajar mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar berada pada kategori sedang dengan responden 60 dan 

persentase 64,52%. 

3. Besar Pengaruh Efikasi Diri terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Etika 

dan Profesi Keguruan Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Analisis data pada tahap ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

ketiga yaitu besarnya pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata kuliah Etika 

dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pengolahan data efikasi diri dan hasil 

belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar kecilnya sumbangan variabel X (efikasi diri) terhadap variabel Y 

(hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI 

angkatan 2020). Sebelum melakukan uji regresi linear sederhana, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat diantaranya sebagai berikut: 

a. Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk 

mengetahui hubungan yang terbentuk antara variabel bebas dengan variabel terikat 

secara parsial dan secara linear. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah 

data sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan efikasi diri (X) terhadap hasil belajar mata kuliah Etika dan 

Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 (Y) linear atau tidak. 

Kriteria pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 24 for Windows yaitu jika 

nilai sig deviation from linearity > 𝛼 maka terdapat hubungan yang linear dan jika 
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nilai sig deviation from linearity < 𝛼 maka tidak terdapat hubungan yang linear. 

Hasil uji linearitas untuk efikasi diri dan hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi 

Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 yang disajikan dalam bentuk 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Linearitas 

Variable F Sig. Keterangan 

X terhadap Y 2,13 0,11 Linear 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas hasil analisis SPSS versi 24 for Windows 

diperoleh uji linearitas persamaan garis regresi dari baris deviation from linearity, 

yaitu Fhit (Tc) = 2,13 dengan nilai signifikansi sebesar 0,11 dan menggunakan taraf 

0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari α (0,11 > 0,05).  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara efikasi 

diri terhadap hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa 

Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8 

Model Summary 

Variabel R R Square Sig. Keterangan 

X-Y 0,367a 0,135 0,000 Ada Korelasi 

a. Predictors: (Constant), Efikasi Diri (X) 

Dari hasil uji SPSS di atas, menjelaskan besarnya nilai koefisien/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,367. Dari hasil tersebut diperoleh koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,135. Untuk mengetahui besarnya nilai koefisien dan besarnya 

persentase pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi 

Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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UIN Alauddin Makassar adalah sebesar 13,5% berada pada kategori sangat rendah 

dengan interval koefisien person >0,00-0,199, sedangkan sisanya sebesarnya 86,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan, akan dijelaskan 

penelitian yang didapatkan tentang efikasi diri terhadap hasil belajar mata kuliah 

Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Hal ini dapat dilihat pada analisis 

deskriptif berikut: 

1. Efikasi Diri Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Efikasi diri merupakan keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan yang 

dimiliki baik itu dalam melakukan suatu tindakan maupun mengerjakan suatu tugas 

dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan efikasi diri yang dimiliki, 

akan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai suatu hal yang telah diyakini dengan 

penuh semangat sehingga dia bisa mencapai tujuan tersebut. Dalam dunia 

Pendidikan, efikasi diri perlu untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa agar mereka 

yakin pada kemampuan yang dimiliki sehingga betapapun sulitnya materi ataupun 

soal ujian yang dihadapkan, mereka yakin bisa menyelesaikannya. Selain itu, 

efikasi diri juga mendorong mahasiswa untuk lebih mematangkan diri sebagai 

bentuk persiapan menghadapi tantangan kedepannya. Berikut penjelasan hasil 

analisis data efikasi diri yang dimiliki mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar: 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap 

efikasi diri mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar dengan responden berjumlah 93 mahasiswa dengan 
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menggunakan instrumen skala efikasi diri yang terdiri dari 20 pernyataan, maka 

diperoleh nilai minimum dan maksimum dari analisis deskriptif yaitu 29 dan 71. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 4 responden berada pada kategori 

rendah dengan persentase sebanyak 4,30%, 74 responden berada pada kategori 

sedang dengan persentase 79,57%, dan 15 responden berada pada kategori tinggi 

dengan persentase 16,13%. Jadi, efikasi diri mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada kategori 

sedang dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 58,53. Hal ini dilihat dari frekuensi 

terbanyak jumlah responden yang berada pada rentang nilai 52-65 sebanyak 74 

responden dengan persentase 79,57% yang berarti perlu untuk lebih ditingkatkan. 

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa efikasi diri mahasiswa Jurusan 

PAI angkatan 2020 berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena tidak 

semua mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar memiliki efikasi diri yang tinggi, masih ada mahasiswa 

yang memiliki efikasi diri rendah. Oleh karena itu, perbedaan efikasi diri yang 

dimiliki mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 dapat diukur dengan berdasar pada 

aspek indikator menurut teori Albert Bandura, yang mana membagi efikasi diri 

menjadi tiga aspek: Pertama tingkat kekuatan (level), dimana pada aspek ini peneliti 

melihat bahwa mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung memilih 

tugas yang terbilang susah (menantang). Sebaliknya, mahasiswa yang efikasi 

dirinya rendah cenderung memilih tugas dengan tingkat yang lebih rendah (mudah), 

sehingga ketika mereka dihadapkan pada tugas yang sulit mereka sering mengeluh 

bahkan menghindari tugas yang menurut mereka sulit dikerjakan. 

Kedua, tingkat kekuatan (strength), dimana pada aspek ini peneliti melihat 

bahwa mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi memiliki tingkat keyakinan 

yang kuat terhadap tugas yang dikerjakan, dimana keyakinan kuat tersebut menjadi 
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dorongan serta motivasi untuk mengerjakan tugas atau soal ujian yang sulit serta 

selalu menunjukkan kegigihan ketika belajar. Sebaliknya, mahasiswa dengan 

efikasi diri rendah memiliki keyakinan yang lemah terhadap kemampuan diri yang 

dimiliki, sehingga hal tersebut yang menyebabkan mahasiswa sering mengerjakan 

tugas setengah hati, bahkan ada juga mahasiswa yang lebih memilih untuk melihat 

tugas temannya daripada mengerjakannya sendiri. Ketiga tingkat keluasan 

(Generality), dimana pada aspek ini peneliti melihat bahwa mahasiswa yang 

memiliki efikasi diri tinggi cenderung memiliki pemahaman yang luas terhadap 

materi maupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga memudahkan 

mereka dalam menyelesaikan tugas. Sebaliknya, mahasiswa dengan efikasi diri 

rendah cenderung memiliki pemahaman yang kurang terhadap materi maupun tugas 

yang diberikan oleh dosen. Sehingga, ketika mahasiswa ini pernah mengalami 

pengalaman atas keberhasilan dalam mengerjakan tugas maupun soal ujian yang 

sulit, maka hal tersebut dapat berdampak pada keyakinan terhadap kemampuan 

yang dimilikinya. Seperti yang dikatakan Albert Bandura yang dikutip oleh Yuraida 

Ita Kurniawati dan Muh. Ekhsan Rifai bahwa pengalaman atas keberhasilan 

seseorang dalam belajar menjadi sumber efikasi diri yang paling berpengaruh.1 

Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang paling 

sesuai dari indikator efikasi diri dengan kenyataan yang ada di dalam kelas yaitu 

indikator tingkat kesulitan tugas, dimana dilihat bahwa mahasiswa merasa 

tertantang saat mengerjakan tugas yang sulit yang diberikan oleh dosen, semakin 

sulit tugas yang diberikan maka mereka semakin tertantang untuk mengerjakannya. 

Kedua tingkat penyelesaian tugas, disini dilihat bahwa mahasiswa tetap bisa 

mengerjakan tugas baik itu sulit maupun mudah. Ketiga tetap optimis ketika 

dihadapkan pada kesulitan, dimana dilihat bahwa mahasiswa tetap berusaha 

 

1Yuraida Ita Kurniawati dan Muh. Ekhsan Rifai, Pentingnya Layanan Informasi Karier dan 

Efikasi Diri dalam Pengambilan Keputusan Studi Lanjut Siswa, h. 31. 
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mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen sesulit apapun itu, walaupun kadang 

tugas yang diberikan tidak mereka mengerti, tetapi mereka tetap berusaha untuk 

mengerjakannya, baik dengan meminta bantuan kepada teman ataupun bertanya 

kepada yang lebih paham. Keempat gigih dalam belajar, dimana dilihat bahwa ada 

mahasiswa tetap rajin belajar walaupun sudah mendapatkan nilai yang rendah di 

mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan ini, hal tersebut tidak menurunkan 

semangat mereka untuk tetap belajar dikelas. Kelima kuat lemahnya keyakinan, 

dimana sesuai kondisi belajar di kelas dilihat bahwa ada mahasiswa ketika dia 

berhasil menyelesaikan satu tugas yang sulit maka keyakinan terhadap kemampuan 

yang dimilikinya bertambah, hal tersebut terlihat pada antusias mahasiswa ketika 

kembali diberikan tugas. Keenam penguasaan terhadap tugas yang diberikan, 

dimana dilihat bahwa mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 ada yang 

mendapatkan nilai tinggi karena kemampuannya sendiri tetapi ada juga mahasiswa 

mendapatkan nilai tinggi karena adanya bantuan dari teman pada saat pengerjaan 

tugas tersebut. Ketujuh penguasaan terhadap materi-materi pelajaran, dimana 

dilihat bahwa ada mahasiswa yang mudah menangkap pembelajaran atau paham 

akan materi yang diajarkan oleh dosen mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan, 

sehingga mereka bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. 

Tetapi ada juga mahasiswa yang lama baru bisa menangkap atau paham inti dari 

materi pelajaran, sehingga hal tersebut yang membuat mereka tidak bersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran dikelas, seperti berbicara dengan teman 

bangkunya, bercanda bahkan ada yang sampe menguap beberapa kali ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 
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2. Hasil Belajar Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan Mahasiswa 

Jurusan PAI Angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Hasil belajar merupakan suatu keberhasilan yang diraih oleh mahasiswa 

setelah mengikuti suatu kegiatan belajar untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan, dimana tingkat keberhasilan tersebut ditandai dengan skala nilai 

berupa huruf atau angka. Berikut penjelasan hasil analisis data hasil belajar mata 

kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar: 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap hasil 

belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 

2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan responden 

93 mahasiswa dengan melihat hasil belajar pada mata kuliah Etika dan Profesi 

Keguruan, maka diperoleh nilai minimum dan maksimum dari analisis deskriptif 

yaitu 82 dan 98. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 15 responden berada pada 

kategori rendah dengan persentase sebanyak 16,13%, 60 responden berada pada 

kategori sedang dengan persentase 64,52% dan 18 responden berada pada kategori 

tinggi dengan persentase 19,35%. Jadi hasil belajar pada mata kuliah Etika dan 

Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada kategori sedang dengan nilai rata-

rata (mean) sebesar 94,12. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah responden 

yang berada pada rentang nilai 92-96 sebanyak 60 responden dengan persentase 

64,52% yang berarti perlu untuk lebih ditingkatkan. 

Pada hasil analisis hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Etika dan 

Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan 
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Keguruan UIN Alauddin Makassar memiliki hasil belajar yang berada pada 

kategori sedang, hal ini disebabkan oleh adanya faktor dan indikator dari teori 

Benjamin S. Bloom yang membagi hasil belajar menjadi tiga aspek: Pertama 

kognitif, dimana pada aspek ini peneliti melihat bahwa mahasiswa sudah memiliki 

kemampuan berfikir yang baik, hal ini dilihat dari cara mahasiswa menyelesaikan 

tugas maupun soal ujian yang diberikan. Kedua afektif, dimana pada aspek ini 

peneliti melihat bahwa mahasiswa sudah memiliki sikap serta kepribadian yang 

baik, hal ini dilihat dari cara mahasiswa dalam menerima saran maupun sanggahan 

dari mahasiswa lain. Ketiga psikomotorik, dimana pada aspek ini peneliti melihat 

bahwa mahasiswa memiliki keterampilan yang baik dalam proses pembelajaran, 

seperti keterampilan bertanya, menjawab serta pada saat pemaparan materi.  

Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

mahasiswa tidak hanya dilihat dari aspek kognitifnya saja tetapi juga dilihat dari 

aspek afektif dan psikomotoriknya. Jadi walaupun mahasiswa sudah memiliki hasil 

belajar yang tinggi tetapi jika tidak ditunjang dengan sikap atau perilaku yang baik, 

seperti kurang sopan atau berperilaku kurang menyenangkan maka perbuatan 

tersebut akan berdampak pada hasil belajarnya. Karena dalam sistem pemberian 

nilai, dosen bukan hanya dari aspek kognitifnya saja dinilai tetapi juga dari aspek 

afektif dan psikomotoriknya. Disinilah pentingnya mahasiswa jurusan PAI 

angkatan 2020 untuk mengetahui pentingnya untuk memiliki efikasi diri tinggi 

karena dengan memiliki efikasi diri tinggi, mahasiswa dapat mengontrol sikap atau 

perilaku yang ada pada dirinya, sehingga selalu berusaha memotivasi dirinya untuk 

selalu memiliki sikap atau berperilaku yang baik. Jadi, jika semua mahasiswa 

Jurusan PAI angkatan 2020 sadar akan pentingnya memiliki efikasi diri tinggi, 

tentunya semua mahasiswa tersebut memiliki hasil belajar yang tinggi baik dari 

aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.  



73 
 

 
 

 

3. Besar Pengaruh Efikasi Diri terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah 

Etika dan Profesi Keguruan Mahasiswa Jurusan PAI Angkatan 2020 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Efikasi diri berpengaruh terhadap hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi 

Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar yakni sebesar 13,5%. Sehingga mahasiswa yang memiliki 

efikasi diri rendah dapat lebih meningkatkan keyakinan akan kemampuan yang 

dimilikinya agar bisa mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dan mahasiswa 

yang sudah memiliki efikasi diri tinggi dapat belajar lebih tekun dan konsisten 

diimbangi dengan keyakinan diri yang telah dimiliki. 

Setelah dilakukan analisis deskriptif tentang efikasi diri terhadap hasil 

belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 

2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Maka dilakukan 

analisis statistik inferensial dengan melakukan uji regresi linear sederhana. Dari 

hasil analisis SPSS versi 24 for Windows diperoleh uji linearitas persamaan garis 

regresi dari baris deviation from linearity, yaitu Fhitung (Tc) = 2,13 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,11 dan menggunakan taraf 0,05. Nilai signifikansi yang 

diperoleh tersebut lebih besar dari 𝛼 (0,11 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang linear antara efikasi diri terhadap hasil belajar mata 

kuliah Etika dan Profesi Keguruan Mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Adapun besarnya pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata kuliah 

Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 adalah sebesar 

13,5%. Membuktikan bahwa kontribusi pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar 

mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 



74 
 

 
 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yakni sebesar 13,5% 

dengan interval koefisien >0,00-0,199 yang termasuk dalam kategori sangat rendah, 

sedangkan sisanya sebesar 86,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel. 

Adanya pengaruh tersebut memperjelas bahwa efikasi diri dapat menambah 

keyakinan yang dimiliki mahasiswa terhadap kemampuan yang dimilikinya, agar 

ketika mahasiswa tersebut dihadapkan pada tugas yang sulit, mahasiswa tersebut 

dapat mengerjakannya dengan rasa percaya diri dan rasa penuh semangat. Sehingga 

berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar diluar variabel yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020, meliputi; faktor fisiologi, 

psikologi dan kelelahan. Faktor fisiologi mahasiswa dilihat dari segi kesehatan 

jasmani, seperti kondisi fisik yang sehat atau bugar akan memberikan pengaruh 

positif dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, jika kesehatan jasmani kurang baik 

akan menghambat proses pembelajaran. Faktor psikologi yaitu dari segi 

kecerdasan, sikap, minat, dan bakat. Terakhir faktor kelelahan, yaitu kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani (psikis).  Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor 

yang berasal dari luar diri mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020, yaitu meliputi; 

faktor keluarga, kampus dan masyarakat.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pada pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efikasi diri mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar, berdasarkan hasil penelitian dengan 93 

mahasiswa sebagai responden, yaitu berada pada kategori sedang dengan 

persentase 79,57%. 

2.  Hasil belajar mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan 

PAI angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar, berdasarkan hasil penelitian dengan 93 mahasiswa sebagai 

responden, yaitu berada pada kategori sedang dengan persentase 64,52%. 

3. Besarnya pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata kuliah Etika dan 

Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, membuktikan bahwa 

kontribusi pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata kuliah Etika dan 

Profesi Keguruan mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yakni sebesar 13,5% 

sedangkan sisanya sebesar 86,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari 

variabel. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Bagi dosen agar bisa lebih meningkatkan efikasi diri yang dimiliki 

mahasiswa, khususnya mahasiswa yang efikasi dirinya rendah, agar 

mahasiswa tersebut memiliki keyakinan atas kemampuan yang dimiliki, 
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baik itu dengan metode atau cara yang mudah dipahami oleh mahasiswa 

serta dikuasai oleh dosen itu sendiri. 

2. Bagi mahasiswa agar bisa lebih meningkatkan efikasi diri atau keyakinan 

terhadap kemampuan yang dimiliki, agar hasil belajar mahasiswa dapat 

terus meningkat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, jika hendak melakukan penelitian yang serupa 

hendaknya menggunakan metode penelitian yang berbeda atau bisa 

dilakukan pembaharuan, tentunya dengan adanya skripsi ini bisa dijadikan 

sebagai bahan referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya yang 

jauh lebih baik.
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